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ABSTRAK 

 

Arifa Aulia Dini. Pengaruh Pengulangan Pencelupan Terhadap Hasil Warna 

Pada Bahan Katun Dengan Ekstrak Biji Pinang (Areca catechu L) Dan Daun 

Sirih (Piper betle L) Dengan Mordan kapur Sirih. Skripsi. 2019. 

 

       Penelitian ini dilatar belakangi oleh budaya “Makan Sirih” yang menjadi 

tradisi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat melayu. Dimana biji pinang, 

daun sirih, serta kapur sirih dimakan secara bersamaan.  Pada penelitian ini 

penulis menggabungkan zat warna alam biji pinang dan daun sirih dengan kapur 

sirih sebagai mordan. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan nama warna 

(hue), gelap terang warna (value), dan kerataan warna. 

       Penelitian eksperimen ini termasuk jenis penelitian True-Eksperiment. 

Objeknya adalah kain katun yang dicelupkan dengan ekstrak biji pinang dan daun 

sirih dengan pengulangan pencelupan. Data yang digunakan yaitu data primer 

yang bersumber dari 15 orang panelis terdiri dari 3 orang dosen dan 12 orang 

mahasiswa tata busana jurusan ilmu kesejahteraan keluarga. Data yang terkumpul 

kemudian diolah dan dianalisis menggunakan ANOVA satu arah dengan 

menggunakan uji Friedman K-related sample dengan bantuan SPSS versi 25. 

       Hasil dari penelitian ini ada tiga yaitu sebagai berikut: Pertama, 5 kali 

pengulangan pencelupan menghasilkan warna Muddy Waters Brown dengan value 

cukup terang dan kerataan warna rata. Kedua, 10 kali pengulangan pencelupan 

menghasilkan warna Sepia Brown dengan value gelap dan kerataan warna rata. 

Ketiga, 15 kali pengulangan pencelupan menghasilkan warna Sepia Brown 

dengan value sangat gelap dan kerataan warna sangat rata. Uji Friedman K-

related sample untuk gelap terang warna (value) diperoleh Nilai Signifikasi < 

Taraf Signifikasi = 0.000 < 0.05. Dan untuk kerataan warna  diperoleh Nilai 

Signifikasi < Taraf Signifikasi = 0.000 < 0.05. Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis data dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap gelap terang warna dan kerataan warna akibat pengaruh 5, 10, dan 15 

kali pengulangan pencelupan. Demikian hasil penelitian ini, semoga dapat 

bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat . 

Kata kunci: Pengulangan pencelupan, Hasil warna, Ekstrak biji pinang dan daun 

sirih 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Indonesia dianugerahi dengan kekayaan alam yang melimpah. Salah 

satu kekayaan alamnya yaitu kekayaan hayati berupa tumbuh-tumbuhan 

yang beraneka ragam jenis dan fungsinya. Tumbuhan zat pewarna alam 

ialah satu dari keanekaragaman tumbuhan yang dimiliki Indonesia yang 

berfungsi untuk memberikan warna pada kain, kayu, kertas, atau bahan 

baku lainnya, sehingga menghasilkan produk yang bernuansa naturalis, 

kulturis, dan ekslusif bahkan bisa menjadi bahan baku tekstil yang bernilai 

tinggi. Menurut Noor (2007: 1) mengatakan bahwa “Rancangan busana 

maupun kain batik yang menggunakan zat warna alam memiliki nilai seni 

dan warna khas, ramah lingkungan sehingga berkesan etnik dan ekslusif”. 

Hal ini disebabkan karena kualitas warna yang lebih rendah  menghasilkan 

kesan pudar dan tua sehingga menampakan nilai-nilai keaslian dan 

kealamian dari suatu bahan baku tersebut. 

       Namun, kemajuan teknologi yang semakin pesat serta permintaan 

pasar yang meningkat, menuntut pelaku industri untuk lebih kreatif dalam 

menciptakan variasi warna. Beberapa pelaku usaha mencampurkan zat 

warna alam dengan zat warna sintetis sehingga nilai keaslian dan 

kealamiannya berkurang. Untuk itu, pada penelitian ini penulis 

bereksperimen menciptakan variasi warna dengan menggabungkan 2 

macam zat warna alam, yaitu zat warna alam biji pinang (Areca catechu L) 

dan daun sirih (Piper betle L). Penggabungan 2 zat warna alam ini 
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terinspirasi dari salah satu kebudayaan Indonesia yaitu “Makan Sirih”. 

Dimana daun sirih, biji pinang, dan kapur sirih dimakan secara bersamaan. 

Menurut Adella (2012: 105) “Sirih digunakan sebagai tanaman obat 

(fitofarmaka); sangat berperan dalam kehidupan dan berbagai upacara adat 

rumpun Melayu”. Salah satu suku serumpun melayu yaitu suku 

Minangkabau, dimana masyarakatnya masih membudayakan tradisi 

memakan sirih sampai saat ini khususnya pada acara penyambutan tamu 

dan pernikahan. Kendati demikian, tanaman ini banyak ditemukan 

diseluruh pelosok Indonesia dan sering dijadikan tanaman hias. 

       Biji pinang berasal dari buah pohon pinang. Tumbuhan ini merupakan 

tumbuhan rakyat yang arealnya cukup luas. Pembiakannya dilakukan 

dengan biji. Menurut Wang (1996: 44) “Biji buah pinang mengandung 

alkaloid, seperti arekolin (C8 H13 NO2), arekolidine, arekain, guvakolin, 

guvasine dan isoguvasine, tannin terkondensasi, tannin terhidrolisis, 

flavan, senyawa fenolik, asam galat, getah, lignin, minyak menguap dan 

tidak menguap, serta garam”. 

       Sedangkan daun sirih (Piper betle L) merupakan tumbuhan merambat 

yang pertumbuhannya mudah dan cepat biasa ditemukan di pekarangan 

rumah sebagai tanaman hias atau tanaman obat. Daun sirih masuk kedalam 

tanaman jenis Piperaceae. Tumbuhan jenis Piperaceae merupakan jenis 

tumbuhan yang dikenal sebagai obat berbagai jenis penyakit. Menurut 

Nurmalina (2012: 282) : 

“Sirih mengandung Arecoline di seluruh bagiannya. Zat ini 

bermanfaat untuk merangsang saraf pusat dan daya pikir, 
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meningkatkan gerakan peristaltic, dan meredakan dengkuran. Pada 

daunnya terkandung Eugenol yang mampu mencegah ejakulasi dini, 

membasmi jamur Candida albicans, dan bersifat analgesik 

(meredakan rasa nyeri). Dan ada juga kandungan tannin pada 

daunnya”. 

 

       Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa biji 

pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle L)  memiliki 

kandungan zat kimia berupa tannin dan flavan yang merupakan pigmen 

tumbuhan penimbul warna yang terkandung dalam biji pinang dan daun 

sirih sehingga kedua tumbuhan ini bisa dijadikan zat warna alam. Syarat 

suatu zat dapat dijadikan sebagai zat warna tekstil yaitu; zat warna harus 

memiliki gugus yang dapat menimbulkan warna (Chromofor), dan zat 

warna tersebut memiliki afinitas terhadap serat tekstil (Auxsochrom) 

(Chatib dkk, 1980: 47). Kedua tumbuhan ini tidak membutuhkan 

perawatan sulit, sehingga dalam penanaman dan pembudidayaannya 

mudah dilakukan dimana saja, di jalan, di ladang, dan pekarangan. 

       Pada proses pencelupan, biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih 

(Piper betle L) diekstraksi secara bersamaan dengan perbandingan 10:10. 

Menurut N.W Bogoriani (2010: 127) “Zat warna alam dibuat dengan 

perbandingan (g) yang bervariasi, seperti (1) 10:10:10, (2) 10:10:5, (3) 

10:5:5, (4) 5:10:10, (5) 5:5:10, (6) 10:5:10, (7) 5:10:5”. Pada eksperimen 

ini penulis memakai perbandingan  10:10 untuk melihat warna yang 

dihasilkan dengan perbandingan seimbang karena hasil esktrak biji pinang 

(Areca catechu L) menghasilkan warna Muddy Waters Brown sedangkan 
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ekstrak daun sirih (Piper betle L) menghasilkan warna Olive. Serta untuk 

mempermudah dalam perhitungan resep. 

       Bahan yang digunakan pada pencelupan zat warna biji pinang(Areca 

catechu L) dan daun sirih (Piper betle L) adalah bahan yang berasal dari 

alam, karena zat warna yang digunakan adalah zat warna alam. Noor 

(2007: 18) menyatakan bahwa : 

“Bahan tekstil yang dapat diwarnai dengan zat warna alam adalah 

bahan-bahan yang berasal dari serat wool, lenan, dan kapas (katun), 

bahan tekstil tersebut baik digunakan karena memiliki afinitas atau 

daya serap bagus terhadap zat warna alam”. 

       Bahan katun adalah bahan yang penulis gunakan pada pencelupan zat 

warna biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle L). 

Sebagaimana menurut Manurung (2012: 184) “Kain katun dan serat kayu 

mempunyai kesamaan, dimana kandungan utamanya adalah selulosa. 

Kandungan selulosa pada bahan katun sekitar 94%”. Bahan katun 

merupakan bahan yang berasal dari serat alam tumbuhan yaitu serat kapas 

dari tumbuhan kapuk, yang memiliki afinitas atau daya serap tinggi, 

struktur serat kuat, dan tahan disegala suhu. Sehingga pada saat 

pencelupan, bahan katun dapat menyerap zat warna alam dengan baik dan 

maksimal. 

       Bahan-bahan yang berasal dari serat alam memiliki afinitas atau daya 

serap yang tinggi dalam menyerap zat warna alam, namun zat warna alam 

tidak terikat secara maksimal pada bahan, sehingga diperlukan adanya zat 

pengikat atau zat pembantu yang disebut mordan. Sebagaimana menurut 

Noor (2007: 5) berpendapat bahwa “Mordan adalah zat yang digunakan 
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untuk membantu meningkatkan afinitas zat warna alam terhadap serat, 

sehingga zat mordan adalah zat khusus yang digunakan dalam pencelupan 

yang dapat meningkatkan daya ikat zat warna terhadap bahan” dan 

Susanto (1980: 71) “Tujuan pemberian mordan adalah untuk memperbesar 

daya serap kain terhadap zat warna alam. Ada dua macam mordan, yaitu 

mordan kimia seperti krom, timah, tembaga, seng, dan besi.Dan mordan 

alam seperti jeruk nipis, cuka, tawas, gula batu, gula jawa, air kapur, air 

tape, pisang klutuk, dan daun jambu klutuk”. 

       Dari kedua pendapat di atas mordan sangat membantu dalam proses 

pengikatan atau daya serap zat warna pada bahan. Ada banyak macam-

macam  mordan, baik itu mordan dari zat kimia atau mordan dari alam. 

Pada penelitian eksperimen ini mordan yang digunakan adalah mordan 

dari alam yaitu kapur sirih. Menurut Nisa dkk (2016: 39) “Kapur sirih 

biasa dimakan orang bersama sirih. Bahannya berupa batuan kapur gunung 

dan kulit kerang. Secara ilmiah kapur ini adalah kalsium oksida (CaO)”. 

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kapur sirih biasa dimakan 

orang, yang berarti kapur sirih mudah untuk ditemui dan murah untuk 

didapat, kapur sirih berasal dari batuan gamping dan kulit kerang yang 

merupakan material yang berasal dari alam, sehingga kapur sirih 

merupakan bahan yang ramah lingkungan dan tidak berpotensi merusak 

alam.  

       Selain itu, pada pra-eksperimen yang penulis lakukan pada pencelupan 

dengan ekstrak biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle 
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L) menggunakan mordan kapur sirih memiliki daya serap yang baik, hasil 

pencelupan rata, intensitas warna tajam, dan lebih terkesan naturalis. 

       Fungsi mordan untuk dapat mengikat zat warna alam pada bahan tidak 

cukup untuk membuat warna bertahan lama pada bahan. Untuk itu perlu 

adanya pengulangan pencelupan. Menurut Budiyono (2008: 71) 

“Pewarnaan diulang minimal 3 kali celup”. Sedangkan menurut Sewan 

(1980: 165) “Bila dikehendaki warna yang lebih tebal, pencelupan 

dilakukan beberapa kali berulang-ulang”. Dari kedua pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan warna pada bahan dengan 

zat warna alam yang lebih kuat dan tebal dilakukan pencelupan berulang-

ulang minimal 3 kali pencelupan atau lebih sesuai dengan hasil warna 

yang di inginkan. 

       Dari hasil pra eksperimen (uji coba) yang penulis lakukan pada 

tanggal 23 Juni 2019 diketahui bahwa ekstrak biji pinang (Areca catechu 

L) dan daun sirih (Piper betle L) dengan pebandingan (g) 10:10 

menghasilkan ekstrak bewarna cokelat. Pada pencelupan pertama dengan 

teknik pra mordanting kapur sirih menghasilkan warna cokelat dengan 

intensitas warna yang terang. Selanjutnya dengan pengulangan pencelupan 

hingga 15 kali pencelupan menghasilkan warna cokelat yang lebih pekat 

dari pengulangan sebelumnya. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih 

lanjut perbedaan warna, gelap terang warna, serta kerataan warna yang 

dihasilkan dari pengulangan pencelupan sebanyak 5, 10, dan 15 kali 
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dengan zat warna alam biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper 

betle L) dengan mordan kapur sirih. 

       Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian eksperimen tentang “Pengaruh Pengulangan Pencelupan 

Terhadap Hasil Warna Pada Bahan Katun Dengan Ekstrak Biji 

Pinang (Areca catechu L) Dan Daun Sirih (Piper betle L) Dengan 

Mordan Kapur Sirih” 

B. Identifikasi Masalah 

1. Pemanfaatan zat warna alam sebagai pewarna tekstil belum 

dimanfaatkan secara optimal. 

2. Campuran ekstrak biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper 

betle L) dapat dimanfaatkan sebagai zat warna alam pada bahan tekstil. 

3. Bahan yang digunakan pada proses pencelupan zat warna alam ialah 

bahan tekstil dari serat alam. 

4. Pembangkit yang digunakan adalah kapur sirih. 

5. Salah satu yang mempengaruhi hasil pencelupan adalah pengulangan 

pencelupan. 

6. Teknik mordanting yang digunakan adalah teknik Pra- Mordanting. 

7. Adanya perbedaan hasil berupa warna (hue), gelap terang warna 

(value), dan kerataan warna pada pengulangan 5, 10, dan 15 kali 

pencelupan. 
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C. Batasan Masalah 

1. Zat warna alam yang digunakan adalah ekstrak biji pinang (Areca 

catechu L) dan daun sirih (Piper betle L). 

2. Mordan yang digunakan adalah kapur sirih 

3. Bahan yang digunakan adalah bahan katun dengan ukuran 20x20cm. 

4. Pengulangan pencelupan 5, 10, dan 15 kali. 

5. Pengaruh hasil yang ditimbulkan berupa warna (hue), gelap terang 

warna (value), dan kerataan warna. 

6. Teknik mordanting yang digunakan adalah Pra mordanting. 

7. Suhu yang digunakan ialah suhu kamar. 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah nama warna (hue) yang dihasilkan pada pengulangan 

pencelupan sebanyak 5, 10, dan 15 kali terhadap hasil pencelupan 

bahan katun dengan ekstrak biji pinang (Areca catechu L) dan daun 

sirih (Piper betle L) dengan mordan kapur sirih? 

2. Apakah terdapat gelap terang warna (value) yang dihasilkan pada 

pengulangan pencelupan sebanyak 5, 10, dan 15 kali terhadap hasil 

pencelupan bahan katun dengan ekstrak biji pinang (Areca catechu L) 

dan daun sirih (Piper betle L) ) dengan mordan kapur sirih? 

3. Apakah terdapat kerataan warna yang dihasilkan pada pengulangan 

pencelupan sebanyak 5, 10, dan 15 kali terhadap hasil pencelupan 

bahan katun dengan ekstrak biji pinang (Areca catechu L) dan daun 

sirih (Piper betle L) ) dengan mordan kapur sirih? 
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4. Apakah terdapat perbedaan gelap terang warna (value) dan kerataan 

warna yang dihasilkan pada pengulangan pencelupan sebanyak 5, 10, 

dan 15 kali terhadap hasil pencelupan bahan katun dengan ekstrak biji 

pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle L) ) dengan 

mordan kapur sirih? 

E. Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsikan nama warna (hue) yang dihasilkan pada pengulangan 

pencelupan sebanyak 5, 10, dan 15 kali terhadap hasil pencelupan 

bahan katun dengan ekstrak biji pinang (Areca catechu L) dan daun 

sirih (Piper betle L) dengan mordan kapur sirih. 

2. Mendeskripsikan gelap terang warna (value) yang dihasilkan pada 

pengulangan pencelupan sebanyak 5, 10, dan 15 kali terhadap hasil 

pencelupan bahan katun dengan ekstrak biji pinang (Areca catechu L) 

dan daun sirih (Piper betle L) dengan mordan kapur sirih. 

3. Mendeskripsikan kerataan warna yang dihasilkan pada pengulangan 

pencelupan sebanyak 5, 10, dan 15 kali terhadap hasil pencelupan 

bahan katun dengan ekstrak biji pinang (Areca catechu L) dan daun 

sirih (Piper betle L) dengan mordan kapur sirih. 

4. Mendeskripsikan perbedaan gelap terang warna (value) dan kerataan 

warna yang dihasilkan pada pengulangan pencelupan sebanyak 5, 10, 

dan 15 kali terhadap hasil pencelupan bahan katun dengan ekstrak biji 

pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle L) ) dengan 

mordan kapur sirih 
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F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti sebagai wahana untuk menambah pengetahuan, keahlian, 

dan pengalaman baru tentang eksperimen pencelupan bahan katun 

dengan zat warna alam ekstrak biji pinang (Areca catechu L) dan daun 

sirih (Piper betle L) yang belum pernah peneliti lakukan sebelumnya. 

2. Bagi Mahasiswa Program Studi S1 PKK Jurusan IKK UNP sebagai 

rujukan untuk menambah wawasan ilmu dan pengetahuan tentang 

pewarnaan tekstil serta memberikan motivasi untuk menciptakan 

warna-warna yang unik dan menarik dengan mencampurkan zat warna 

alam lainnya. 

3. Bagi dosen mata kuliah analisis tekstil sebagai wahana untuk 

menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai pembuatan zat 

warna alam menggunakan ekstrak ekstrak biji pinang (Areca catechu 

L) dan daun sirih (Piper betle L). 

4. Bagi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga Program Studi S1 PKK 

sebagai wahana menambah pengetahuan dan sebagai referensi pada 

perpustakaan. 

5. Bagi industri dapat menerapkan ekstrak biji pinang (Areca catechu L) 

dan daun sirih (Piper betle L) sebagai pewarna tekstil alami. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Pencelupan 

       Menurut Sunarto (2008: 38), “Pencelupan adalah proses pemberian 

warna secara merata pada bahan tekstil baik berupa serat, benang, maupun 

kain dengan zat warna tertentu yang sesuai dengan jenis bahan yang 

dicelup dan hasilnya mempunyai sifat ketahanan luntur warna”. 

Sedangkan menurut Poespo (2005: 51) “Pencelupan adalah proses 

memasukan zat warna kedalam serat tekstil atau penempelan zat warna 

pada permukaan tekstil yang merata dan sama dengan bantuan air, uap air, 

atau pemanasan kering”. 

       Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pencelupan 

adalah proses pemberian warna pada serat, benang atau kain secara merata 

dengan zat warna yang dilakukan dengan cara dicelup menggunakan 

bantuan air, uap air, atau pemanasan kering sehingga bahan memiliki sifat 

ketahanan luntur. Dalam proses pencelupan terdapat suatu proses 

penyerapan zat warna yang disebut reaksi eksoternik (mengeluarkan 

panas) dan keseimbangan. Sebagai mana dikatakan Sunarto (2008: 158): 

“Penyerapan terjadi karena reaksi eksotermik (mengeluarkan panas) 

dan keseimbangan. Jadi pada pencelupan terjadi tiga peristiwa 

penting: (1) melarutkan zat warna dan mengusahakan agar larutan zat 

warna bergerak menempel pada bahan disebut dengan migrasi, (2) 

mendorong larutan zat warna agar terserap dan menempel pada bahan 

disebut adsorpsi, (3) penyerapan zat warna dari permukaan bahan 

kedalam bahan disebut difusi kemudian terjadi fiksasi” 
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       Bahwa penyerapan zat warna pada kain terjadi karena adanya reaksi 

eksoternik dimana saat reaksi itu terjadi ada tiga peristiwa penting yang 

terjadi yaitu migrasi, adsorpsi, dan difusi, setelah terjadinya tiga peristiwa 

tersebut barulah terjadi fiksasi atau zat warna melekat pada bahan. Dalam 

proses pencelupan ini faktor-faktor pendukung seperti suhu, waktu 

pencelupan, serta penambahan zat pembantu perlu diperhatikan, agar 

penyerapan zat warna pada bahan merata dan sempurna. 

2. Zat Warna Alam Biji Pinang (Areca catechu L) 

 
Gambar 1. Tanaman Pinang (Areca catechu L) 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

       Ada ratusan tanaman penghasil warna yang tumbuh di Indonesia. 

Salah satunya adalah tanaman pinang (Areca catechu L). Tanaman pinang 

merupakan family Arecaceae, mayoritas produktivitasnya berupa buah 

yang lebih banyak diekspor keluar negeri. Tanaman pinang banyak 



13 

 

 

tumbuh diperkebunan atau perkarangan rumah masyarakat yang tersebar 

keseluruh pelosok Indonesia.  

       Menurut Wang (1996: 44) “Biji buah pinang mengandung alkaloid, 

seperti arekolin (C8 H13 NO2), arekolidine, arekain, guvakolin, guvasine 

dan isoguvasine, tannin terkondensasi, tannin terhidrolisis, flavan, 

senyawa fenolik, asam galat, getah, lignin, minyak menguap dan tidak 

menguap, serta garam”. 

       Tanaman pinang (Areca catechu L) memiliki nama lain dari setiap 

daerah. Depkes RI (1989: 55) menjelaskan “Pinang memiliki nama daerah 

seperti pineng, pineung (Aceh), pinang (Gayo), batang mayang (Karo), 

pining (Toba), batang pinang (Minangkabau), dan jambe (Sunda, Jawa). 

 Menurut Syamsuhidayat dan Hutapea (1991: 64) “Tanaman pinang 

diklasifikasikan dalam divisi spematophyta, sub divisi angiospermae, 

kelas monocotyledonae, bangsa arecales, suku arecaceae/ palmae, marga 

areca, dan jenis areca catechu L”. 

       Depkes RI (1989: 56) menjelaskan deskripsi tanaman pinang sebagai 

berikut; 

“Areca catechu L (pinang) merupakan tanaman famili Arecaceae 

yang dapat mencapai tinggi 15-20 m dengan batang tegak lurus 

bergaris tengah 15 cm. Buahnya berkecambah setelah 1,5 bulan dan 4 

bulan, kemudian mempunyai jambul daun-daun kecil yang belum 

terbuka. Pembentukan batang baru terjadi setelah 2 tahun dan 

berbuah pada umur 5-8 tahun tergantung keadaan tanah.Tanaman ini 

berbunga pada awal dan akhir musim hujan dan memiliki masa hidup 

5-0 tahun.Biji buah berwarna kecokelatan sampai cokelat kemerahan, 

agak berlekuk-lekuk dengan warna yang lebih muda.Pada bidang 
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irisan biji tampak perisperm bewarna cokelat tua dengan lipatan tidak 

beraturan menembus endosperm yang bewarna agak keputihan”. 

 

       Dalam penelitian ini buah pinang yang digunakan ialah buah pinang 

jenis pinang kampung di Kabupaten Padang Pariaman yang sudah tua, dan 

masih segar, bewarna orange, yang dipetik langsung dari pohon. Biji 

pinang yang digunakan adalah biji pinang basah atau tidak dijemur 

sebelumnya, supaya getah dari biji pinang tidak mengering dan ekstraknya 

mudah keluar saat perebusan. Biji pinang  biasanya langsung dijual oleh 

masyarakat kepada agen dengan harga murah untuk diekspor ke luar kota 

bahkan luar negeri, karena itu penulis mencoba memanfaatkan biji buah 

pinang sebagai zat pewarna alam pada bahan tekstil. 

3. Zat Warna Alam Daun Sirih (Piper betle L) 

 
Gambar 2. Daun Sirih (Piper betle L) 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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       Di Indonesia, daun sirih merupakan tanaman budaya dan tradisi 

khususnya di wilayah serumpun Melayu.. Menurut Adella (2012: 105) 

“Masyarakat Kepulauan Riau sangat menjunjung tinggi budaya upacara 

makan sirih khususnya saat upacara penyambutan tamu dan menggunakan 

sirih sebagai obat berbagai jenis penyakit”. Budaya makan sirih bukan hal 

asing yang ditemui di masyarakat Indonesia, bahkan tetua dahulu 

menjadikan sirih sebagai makanan sehari-hari yang cara memakannya 

dicampur dengan biji pinang dan kapur sirih. 

       Menurut Fajjriyah (2017: 156); 

“Daun sirih berbentuk menyerupai jantung, berujung runcing, 

tumbuh beselang seling, bertangkai, dan menghasilkan bau yang 

sedap bila diremas. Tulang daun menyirip. Daun sirih memiliki 

kontur tebal dengan ukuran lebar 2-10 cm dan Panjang 5-15 cm. daun 

bewarna hijau muda hingga hijau tua. Batang tanaman ini berbentuk 

bulat dan memanjang. Batang sirih memiliki sulur, beruas, dan 

memiliki pertunasan yang banyak disepanjang batang” 

 

       Daun sirih di Indonesia mempunyai nama yang berbeda–beda sesuai 

dengan nama daerahnya masing-masing, yaitu si ureuh (Sunda); sedah, 

suruh (Jawa); sirih (Sampit); ranub (Aceh); cambia (Lampung); base seda 

(Bali) (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

       Moeljanto (2003: 10); 

       “Daun sirih juga mengandung enzim diatase, gula, dan tannin. 

Biasanya daun sirih muda mengandung diastase, gula, dan minyak 

atsiri lebih banyak dibandingkan daun sirih tua. Sementara itu, 

kandungan taninnya relative sama” 
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       Dalam penelitian ini daun sirih yang digunakan ialah daun sirih hijau 

yang sudah tua, daunnya bewarna hijau tua dan sedikit tebal dari daun 

yang masih muda, letaknya di pangkal dahan. Daun sirih ini tumbuh di 

pekarangan rumah. 

4. Bahan Katun 

Bahan yang digunakan penulis untuk pewarnaan zat alam ini adalah 

bahan katun, karena bahan katun adalah bahan yang berasal dari olahan 

serat kapas yang memiliki tekstur halus apabila disentuh dan bersifat 

menyerap air. Menurut Manurung (2012: 184) “Kain katun dan serat kayu 

mempunyai kesamaan, dimana kandungan utamanya adalah selulosa. 

Kandungan selulosa pada bahan katun sekitar 94%”. Sifat dari serat 

selulosa yaitu dapat menyerap air dengan baik, dapat menghantarkan 

panas dengan baik, tahan terhadap panas dan tahan terhadap sinar 

matahari (ultraviolet). 

Miftahurrahmi (2015: 6) “Tenunan dari benang yang terbuat dari 

serat kapas menghasilkan kain alami yang memiliki banyak kelebihan 

yaitu bersifat sejuk, menghisap air, lembut dan nyaman digunakan tapi 

sayangnya mudah kusut dan susut”. Ciri khas dari bahan katun yaitu 

menyerap keringat/ air sangat cocok sebagai bahan tekstil pada 

pencelupan zat warna alam, karena zat warna dapat meresap dalam kain 

dengan baik, serta teksturnya yang lembut dan halus dapat memberikan 

kerataan warna pada hasil pencelupan. 
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Sifat-sifat katun menurut Poespo (2005: 69) “(a) Suatu bahan yang 

kaku. (b) Suatu bahan yang bertekstur kusam. (c) Suatu bahan yang 

terasa kuat”. Sedangkan menurut Bloom (2012: 2) “Sifat umum katun 

adalah daya serapnya yang baik, tahan terhadap panas, dan pengantar 

panas yang baik”. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa katun adalah suatu bahan yang bersifat kaku, bertekstur kusam, 

kuat, memiliki daya serap yang baik, tahan terhadap panas, dan 

pengantar panas yang baik. 

Bahan katun yang penulis  gunakan pada penelitian eksperimen ini 

adalah bahan katun Arrow  yang bewarna putih polos dengan ciri khas 

dari kain tersebut memiliki tepian garis bewarna biru. 

5. Mordan 

Untuk mengikat zat warna alam pada bahan diperlukan adanya zat 

mordan sehingga hasil warna pada bahan lebih kuat dan tidak mudah 

luntur. Menurut Susanto (1973: 71) “Mordan adalah bahan pembantu 

yaitu menimbulkan warna dari zat alam. Hal ini dilakukan agar warna 

hasil pencelupan menjadi kuat dan tidak mudah luntur dan zat pembantu 

ini tidak menimbulkan warna saat dicampur tetapi membantu zat warna 

menempel pada serat kain”. 

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Muzni (2007: 57) “Bahan 

pembantu untuk menimbulkan zat warna dan memperkuat zat warna 

adalah jeruk nipis, cuka, sendawa, pijer, tawas, gula batu, gula jawa, 
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tunjung, kapur sirih”. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, 

bahwa mordan merupakan zat pembantu untuk mengikat warna pada 

bahan sehingga menghasilkan warna yang terang, kuat, dan tahan pada 

bahan. Pada penelitan ini penulis menggunakan kapur sirih sebagai 

mordan, karena pada pra-eksperimen yang penulis lakukan hasil 

pengulangan pencelupan menggunakan kapur sirih menghasilkan warna 

yang terang dan rata. 

6. Mordanting 

       Pada proses pencelupan, adanya proses pemberian mordan yang 

berfungsi untuk mengikat warna serta menimbulkan warna. Proses ini 

disebut dengan proses Mordanting. Teknik mordanting dapat dilakukan 

dengan 3 cara, yaitu mordanting pendahuluan (pra-mordanting), 

mordanting silmutan (meta-chrom, mono-chrom), dan mordanting akhir 

(phost-chrom) (Djufri, 1976: 137). Dari pendapat tersebuut dapat 

diketahui bahwa ada 3 teknik mordanting, proses mordanting dapat 

dilakukan sebelum pencelupan bahan pada zat warna (Pra-mordanting), 

saat pencelupan bahan pada zat warna (Meta-mordanting), dan setelah 

pencelupan bahan pada zat warna (Phost-Mordanting)yaitu pemberian 

mordan sebelum. 

       Pada penelitian ini, penulis melaukan pencelupan menggunakan 

teknik Pra-Mordanting atau pencelupan bahan pada zat mordan sebelum 

pencelupan pada zat warna alam. Sebagaimana pendapat Noor (2007: 5) : 
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       “Bahan tekstil yang hendak diwarnai harus diproses mordanting 

terlebih dahulu. Proses mordanting ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan daya tarik zat warna alam terhadap bahan tekstil serta 

berguna untuk menghasilkan kerataan dan ketajaman warna yang 

baik”. 

 

       Sejalan dengan pendapat Elsa (2015: 7) “Dengan    melakukan 

mordanting pada bahan yang akan dicelupkan memudahkan terjadinya 

penyerapan zat warna alam kedalam serat, sehingga warna yang 

dihasilkan lebih baik “ 

       Berdasarkan kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pencelupan dengan teknik Pra mordanting memudahkan terjadinya 

penyerapan zat warna alam ke dalam serat untuk menghasilkan kerataan 

dan ketajaman warna yang baik. Sementara itu menurut  Rahmelawati 

(2017: 5) “Teknik mordanting dilakukan dengan pengulangan 3 kali 

celup”. Sementara itu Sulistiyani (2015: 46) “Masukan kain yang telah 

direndam larutan mordan kedalam larutan zat warna alam jantung pisang, 

diangin-anginkan, Masukan kembali kedalam larutan zat warna alam 

sebanyak 15 kali kemudian angin-anginkan”. 

       Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan proses 

mordanting dengan teknik pra mordanting dengan pengulangan 1 kali 

celup diawal. Dan pada pengulangan pencelupan berikutnya bahan hanya 

dicelupkan ke dalam zat warna alam. 
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7. Kapur Sirih 

       Menurut Hendra dkk (2010: 3) “Cairan yang dapat mengikat warna 

adalah tawas, jeruk nipis, kapur sirih, tunjung, gula kelapa, gula jawa, 

cuka, asam jawa, dan lain-lain”. Sejalan dengan pendapat Fatihaturrahmi, 

dkk (2019: 239) “salah satu mordan yang dapat digunakan dalam proses 

pewarnaan antara lain tawas dan kapur sirih”. 

      Kapur sirih berasal dari bebatuan jenis gamping yang diperoleh dari 

gunung kapur. Namun, jenis batu kapur sirih tidak sama dengan kapur 

bahan bangunan. Kapur sirih merupakan jenis yang aman untuk 

dikonsumsi terutama jika ditambahkan ke dalam bahan pangan. 

Penggunaan kapur sirih pada bahan pangan biasanya dalam bentuk larutan 

sehingga akan terbentuk air kapur sirih. Air kapur merupakan nama umum 

dari larutan kalsium hidroksida (Ca(OH)2). Kalsium hidroksida tidak 

begitu larut di dalam air (1,5g dm−3 pada suhu 25°C). Pada umumnya air 

kapur tidak berwarna atau jenih dengan sedikit bau tanah dan mempunyai 

rasa yang pahit akibat terbentuknya kalsium klorida (Wikipedia, 2013). 

       Menurut Nisa dkk (2016: 39) “Kapur sirih biasa dimakan orang 

bersama sirih. Bahannya berupa batuan kapur gunung dan kulit kerang. 

Secara ilmiah kapur ini adalah kalsium oksida (CaO)”. Suparno (2016: 8) 

“Larutan kapur bersifat basa, yang mana jika kapur sirih dilarutkan dalam 

air akan menghasilkan ion OH- . Ion OH- tersebut dinamakan sebagai ion 

pembawa sifat basa, Ph basa sendiri berkisar antara 7,1-14”.  
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       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kapur sirih 

merupakan zat alam yang bersifat basa yang memiliki Ph 7,1-14, berasal 

dari alam yaitu batuan kapur yang dapat dijadikan zat pengikat warna pada 

proses pencelupan menggunakan zat warna alam. Pada penelitian ini 

penulis menggunakan kapur sirih sebagai mordan pada proses pencelupan 

zat warna alam Biji Pinang (Areca Catechu L) dan Daun Sirih (Piper 

Betle L). Karena kapur sirih merupakan mordan alami yang tidak merusak 

lingkungan. 

       Selain dapat digunakan sebagai mordan, kapur sirih juga dapat 

dijadikan sebagai fixer atau zat pengunci. Noor (2007: 6) “Pada proses 

pencelupan bahan tekstil dengan zat warna alam dibutuhkan proses fiksasi 

(fixer) yaitu proses penguncian warna setelah bahan dicelup dengan zat 

warna alam agar warna memiliki ketahanan luntur yang baik. Ada 3 jenis 

larutan fixer yang biasa digunakan, yaitu tunjung (FeSO4), tawas, atau 

kapur sirih (CaCO3)”. 

       Menurut Nilamsari, dkk (2018: 841) “Air yang berasal dari 

pengendapan kapur dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran makanan 

dan bahan fiksasi pewarna alami pada kain. Sebagai Fixer kapur 

menghasilkan warna yang terang namun sedikit lebih pucat dari warna 

yang dihasilkan fiksasi tawas”. 

        Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa selain dapat 

dijadikan mordan pada proses pencelupan, kapur sirih juga dapat dijadikan 
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zat fiksasi (fixer) atau zat pengunci warna yang dicelupkan setelah bahan 

dicelup zat warna alam. Pada penelitian ini penulis hanya menjadikan 

kapur sirih sebagai zat mordan dan tidak memakai zat fiksasi apapun. 

8. Pengulangan pencelupan 

       Untuk menghasilkan warna yang tahan lama dan tidak mudah luntur 

dengan zat warna alam, perlu adanya pengulangan pencelupan, 

sebagaimana Menurut Budiyono (2008: 71) “Pewarnaan diulang minimal 

3 kali celup”. Sedangkan menurut Lestari (2002: 1) “Kain dicelup 

kedalam larutan zat warna minimal 5 kali celup”. Berdasarkan kedua 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengulangan 

pencelupan dapat dilakukan sebanyak mungkin, semakin banyak 

pengulangan pencelupan pada bahan maka warna yang dihasilkan akan 

semakin kuat dan tahan. 

       Menurut Putri (2017: 274) “Proses pengulangan pencelupan 

dilakukan setelah kain yang diproses dalam keadaan kering, barulah di 

celup kembali”. Sejalan dengan pendapat Susanto (1980: 166) “Celupan 

dilakukan berulang-ulang, celup-keringkan antar 10 sampai 20 kali”. Pada 

proses pengulangan pencelupan, bahan yang sudah di celup zat warna 

alam harus dikeringkan airnya terlebih dahulu sebelum dicelup kembali, 

agar penyerapan zat warna akan lebih mudah. 

       Menurut Zulmi (2016: 35) menyatakan bahwa “Proses pengulangan 

pencelupan sama dengan proses penceelupan awal, perbandingan larutan 
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zat warna dengan bahan tekstil yang biasa digunakan adalah vlot 1:30, 1 

menunjukan berat bahan dan 30 menunjukan larutan warna”.  Berdasarkan 

pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat pengulangan 

pencelupan vlot larutan zat warna harus sama dengan vlot sebelumnya. 

Untuk itu perlu adanya penimbangan ulang larutan zat warna pada setiap 

pengulangan pencelupan. 

       Berdasarkan pra-eksperimen (uji coba) yang telah penulis lakukan, 

penulis menggunakan pengulangan pencelupan sebanyak 5, 10, dan 15 

kali. Hal ini bertujuan supaya warna yang dihasilkan zat warna alam biji 

pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle L) pada bahan katun 

lebih pekat dan tidak mudah luntur. Pada pencelupan bahan katun dengan 

zat warna alam biji pinang (Areca Catechu L) dan daun sirih (Piper betle 

L) menghasilkan warna coklat kemerahan,  semakin sering dicelup 

hasilnya akan semakin pekat, hingga adanya titik jenuh dimana warna 

terakhir dan warna sebelumnya tidak memiliki perbedaan warna atau 

sama. 

9. Resep Pencelupan 

       Pada proses pencelupan, resep adalah bagian terpenting karena larutan 

zat warna harus disesuaikan dengan larutan mordan dan berat bahan untuk 

menghasilkan warna yang baik dan sempurna pada bahan. Menurut Erwin 

(2004: 9) resep pencelupan berupa; 
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“Resep perbandingan zat warna alam yaitu bahan alam lebih kurang 1-

3 kg atau sesuai dengan kebutuhan masukan kedalam panci, masukan 

air 2-3 cm diatas  bahan alami tadi atau 2 liter, rebus selama kurang 

lebih 1 jam dari saat mendidih selanjutnya kain dicelup minimal 3 kali 

celup”. 

 

Sedangkan menurut Noor (2007: 4); 

“1) Resep ekstraksi menggunakan perbandingan 1:10, misalnya 500 

gram bahan alam direbus dengan air 5000 ml kemudian direbus 

sehingga menjadi setengahnya. 2) Resep mordanting untuk bahan 

adalah  8 gram/liter, resep mordan dalam setiap liter air yang 

digunakan. 3) Perbandingan zat warna alam dengan bahan yang 

dicelupkan menggunakan volt 1:30. 4) Proses pencelupan bahan tekstil 

kedalam larutan zat warna alam selama 15-30 menit.” 

 

       Berdasarkan kedua pendapat di atas, penulis memilih untuk 

menggunkan resep Noor karena perbandingannya lebih rinci dan mudah. 

Adapun resep yang dikemukakan oleh Noor Fitriana menggunakan volt 

1:30, perbandingan bahan pewarna dengan air 1:10, bahan pewarna dan 

air direbus hingga volume air menjadi setengah, sedangkan untuk 

mordantingnya menggunakan perbandingan 8 gram/ liter, bahan tekstil 

dicelup kedalam zat warna 15-30 menit. 

10. Warna  

       Dalam dunia tekstil, warna  adalah elemen yang penting.Warna dapat 

membuat jenis tekstil apapun menjadi lebih atraktif. Menurut Budiyono 

(2008: 27) “Warna merupakan kesan yang ditimbulkan oleh cahaya 
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terhadap mata, oleh karena itu warna tidak akan terbentuk jika tidak ada 

cahaya”. Menurut Ernawati dkk (2008: 205) : 

“Warna dapat menunjukan sifat dan watak yang berbeda-beda, bahkan 

mempunyai variasi yang sangat banyak yaitu warna muda, warna tua, 

warna terang, warna gelap, warna redup, dan warna cemerlang.Warna 

dapat dikelompokan menjadi lima bagian yakni warna primer, 

sekunder, intermediet, tertier, dan kuarter. Warna primer adalah warna 

pokok, seperti merah, kuning, dan biru. Warna sekunder yaitu 

pencampuran dari dua warna primer, terdiri dari oren, hijau, dan ungu. 

Warna Intermediet yaitu pencampuran warna primer dan warna 

sekunder.Warna tertier adalah pencampuran dua warna 

sekunder.Sedangkan warna kuarter adalah warna yang dihasilkan oleh 

dua warna tertier”. 

 

       Berdasarkan pendapat di atas, warna hanya akan terbentuk jika ada 

cahaya. Warna dikelompokan menjadi lima bagian, warna primer atau 

warna pokok, warna sekunder pencampuran dua warna primer, warna 

intermediet pencampuran warna sekunder dan warna primer, warna tertier 

pencampuran dua warna sekunder, dan warna kuarter pencampuran dua 

warna tertier. 

       Sejalan dengan pendapat Chatib (1980: 50) “Suatu warna dibutuhkan 

tiga besaran pokok, yaitu (a) Corak warna atau hue misalnya merah, biru, 

kuning; (b) Kecerahan atau value besaran yang menyatakan tua mudanya 

warna; (c) Kejenuhan atau chroma adalah derajat kemurnian suatu warna”. 

a. Nama Warna (hue) 

       Hue adalah rona warna atau corak warna, yaitu karakteristik atau 

ciri khas yang digunakan untuk membedakan warna satu dengan yang 
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lain, misalnya merah, kuning, hijau, dan lain-lain. (Rasmusen dalam 

Nugroho, 2015: 33) 

       Sementara menurut Sugimurwati (2014: 37) “Hue adalah bentuk 

sebenarnya dari sebuah warna jika sedang membicarakan warna utama 

yang merupakan warna sebenarnya. Namun jika membicarakan hue 

adalah pencampuran dari warna utama. Misalnya, jika mencampur 

warna merah dan biru menjadi warna ungu, ungu bukanlah warna 

sebenarnya tapi itu adalah hue” 

       Dari pendapat di atas, dapat disimpukan bahwa hue adalah bentuk 

atau nama suatu warna, baik itu warna utama atau warna pokok seperti 

merah, kuning, dan biru, maupun warna gabungan atau warna 

campuran dari warna pokok, seperti ungu, oren, hijau, cokelat, dan 

lain-lain. 

b. Gelap terang warna (value) 

       Gelap terang warna dapat dilihat dari hasil pencelupan. Budiyono 

(2008: 28) menyatakan “Untuk megubah value menjadi terang dengan 

cara menambah warna putih secara bertingkat dan merubah value 

menjadi gelap adalah dengan menambah warna hitam”. Sedangkan 

menurut Affendi (2014: 1) “Nilai koreksi warna pada kecerahan/ 

kegelapanberkisar antara 0% untuk warna paling gelap dan 100% 

untuk warna paling terang dan 50% untuk warna netral”. 

Sementara Yoga (2004: 90) berpendapat bahwa: 
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“mode warna RGB menggunakan nilai antara 0-255 untuk 

masing-masing kompoonen warna penyusunnya, atau disebut juga 

chanel warna. Nilai 0 mengacu pada warna hitam , sedangkan nilai 

255 menunjukan warna putih, sehingga untuk menyusun sebuah 

warna, mode RGB menggunakan kombinasi nilai antara 0 hingga 

255 pada masing-masing chanelnya”. 

 

       Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa penambahan warna 

putih untuk tingkatan warna yang lebih terang dan penambahan warna 

hitam untuk tingkatan warna yang lebih gelap dengan nilai koreksi 

semakin kecil nilai persentase dan nilai RGB maka tingkatan warna 

mengarah ke putih atau lebih terang, begitupun sebaliknya semakin 

tinggi nilai persentase dan nilai RGB tingkatan warna mengarah ke 

hitam atau lebih gelap, sedangkan dikatan netral apabila persentasenya 

berada di pertengahan.’ 

c. Kerataan warna 

       Menurut Wikipedia (2016: 1) “kerataan warna adalah sensasi 

visual yang sesuai dengan warna yang dirasakan dari suatu daerah 

tampaknya lebih atau berkurangnya warna”. Sedangkan menurut 

Dimas (2010: 1) “kerataan warna disebut juga kepenuhan warnaan 

karena chromacity merupakan ukuran identifikasi hue dalam suatu  

warna”. Kemudian menurut Hafild (2012: 59) juga menyatakan bahwa 

“kerataan warna merupakan pigmen zat warna yang larut didalam air 

sangat mudah terserap oleh serat, sedangkan bagian-bagian yang tidak 

larut merupakan timbunan zat warna yang sewaktu-waktu akan larut 
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untuk mempertahankan keseimbangannya”. Susanto (1980:163) 

“bahwa proses pewarnaan dianggap selesai dan sempurna apabila 

tercapai keadaan keseimbangan, yaitu pada suatu saat zat warna yang 

masuk kedalam bahan yang diwarnai mencapai titik maksimum” 

       Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan kerataan warna 

adalah zat warna yang larut dalam air yang terserap oleh serat yang 

menghasilkan sensasi visual yang teridentifikasi hue dalam suatu 

warna, sementara bagian zat warna yang tidak larut dalam air 

merupakan timbunan zat warna yang sewaktu-waktu akan larut untuk 

mempertahankan keseimbangan warna. Semakin dilakukan 

pengulangan pencelupan, maka titik jenuh akan terlihat dan pewarnaan 

telah sempurna. 

B. Kerangka Konseptual 

       Dari uraian kajian teori di atas, pencelupan bahan katun menggunakan zat 

warna alam biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle L) 

dengan zat pembangkit kapur sirih dipengaruhi oleh zat warna, bahan, 

pengulangan pencelupan, dan jenis zat mordan yang digunakan ekstraksi, vlot 

dan proses pencelupan. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk melihat 

perbedaan warna (hue) dan gelap terangnya warna (value) dan kerataan warna 

dari hasil pencelupan bahan katun menggunakan zat warna biji pinang (Areca 

catechu L) dan daun sirih (Piper betle L) dengan zat mordan kapur sirih 

dijelaskan dalam kerangka konseptual, dapat dilihat pada diagram ber
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Pencelupan dengan zat warna 

alam campuran biji pinang 

(Areca catechu L) dan daun 

sirih (Piper betle L) mordan 

kapur sirih. 

(Y) 

Pengulangan pencelupan 5 kali 

(X1) 

Pengulangan pencelupan 10 kali 

(X2) 

Pengulangan pencelupan 15 kali 

(X3) 
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C. Hipotesis Penelitian 

       Menurut Arikunto (2010: 112) 

 “Ada dua jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian; (a)Hipotesis 

kerja, atau disebut dengan hipotesis alternative, disingkat dengan Ha. 

Hipotesis menyatakan adanya hubungan antara variable X dan Y, 

(b)Hipotesis nol disingkat Ho, Hipotesis nol menyatakan tidak adanya 

perbedaan antara dua variable, atau tidak adanya pengaruh variable X 

terhadap variable Y, pemberian nama “hipotesis nol” atau “hipotesis nihil” 

dapat dimengerti dengan mudah karena tidak ada perbedaan antara dua 

variable” 

 

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dirumuskan, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Hipotesis kerja (Ha) 

       Terdapat pengaruh warna (hue), gelap terang warna (value) dan 

kerataan warna terhadap hasil pencelupan bahan katun menggunakan 

zat warna alam biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper 

betle L) dengan mordan kapur sirih pada pengulangan pencelupan 

sebanyak 5, 10, dan 15 kali.  

2. Hipotesis nol (Ho) 

       Tidak terdapat pengaruh warna (hue), gelap terang warna (value) dan 

kerataan warna terhadap hasil pencelupan bahan katun menggunakan 

zat warna alam biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper 

betle L) dan mordan kapur sirih pada pengulangan pencelupan 

sebanyak 5, 10, dan 15 kali. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

       Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen, karena melakukan 

eksperimen ekstrak zat warna alam campuran biji pinang (Areca catechu 

L) dan daun sirih (Piper betle L) tehadap bahan katun menggunakan 

mordan kapur sirih dengan pengulangan pencelupan 5, 10, dan 15 kali. 

Menurut Sugiyono (2013: 72) “Penelitian eksperimen adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari perbedaan perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Hasil penelitian 

tidak perlu suatu penemuan baru, tetapi merupakan aplikasi baru dari 

penelitian yang telah ada”. Selanjutnya menurut Arikunto (2006: 3) 

bahwa, “Penelitian eksperimen adalah suatu cara untuk mencari sebab 

akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan 

menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu”. 

       Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

penelitian eksperimen adalah mencari perbedaan dan sebab akibat antara 

dua faktor dalam kondisi yang terkendalikan. Dalam penelitian ini penulis 

melakukan eksperimen menggunakan zat warna alam campuran biji 

pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle L) tehadap bahan 

katun menggunakan mordan kapur sirih untuk mengetahui perngaruh 

pengulangan pencelupan 5, 10, dan 15 kali terhadap warna (hue), gelap 

terang warna (value), dan kerataan warna. 
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B. Objek Penelitian 

       Objek penelitian ini adalah bahan katun yang dicelupkan zat warna 

alam ekstrak biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle L) 

dengan mordan kapur sirih dengan pengulangan pencelupan 5, 10, dan 15 

kali. 

C. Rancangan Penelitian 

       Dalam penelitian ini menggunakan zat warna alam ekstrak biji pinang 

(Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle L) menggunakan mordan 

kapur sirih dengan perlakuan berupa alat, waktu, dan perbandingan 

pencelupan yang sama. Perbedaannya terletak pada pengulangan 

pencelupan 5, 10, dan 15 kali. 
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X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y 

 

Pencelupan bahan 

katun dengan 

menggunakan zat 

alam ekstrak biji 

pinang (Areca 

catechu L) dan daun 

sirih (Piper betle L) 

dengan mordan 

kapur sirih pada 

pengulangan 5 kali 

pencelupan (X1) 

Pencelupan bahan 

katun dengan 

menggunakan zat 

alam ekstrak biji 

pinang (Areca 

catechu L) dan daun 

sirih (Piper betle L) 

dengan mordan 

kapur sirih pada 

pengulangan 10 kali 

pencelupan (X2) 

Pencelupan bahan 

katun dengan 

menggunakan zat 

alam ekstrak biji 

pinang (Areca 

catechu L) dan daun 

sirih (Piper betle L) 

dengan mordan 

kapur sirih pada 

pengulangan 15 kali 

pencelupan (X3) 

Hasil pencelupan 

warna (hue), 

gelap terang 

warna (value), 

dan kerataan 

warna. 

(Y) 

 

 

(Y, X1) 

 

(Y, X2) 

 

(Y, X3) 

Tabel 1. Rancangan Penelitian 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

      Menurut Sugiyono (2013: 38) “Variabel penelitian pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya”.  Dalam penelitian ini dilakukan 

pencelupan pada bahan katun menggunakan zat warna alam ekstrak biji 
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pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle L) dengan mordan 

kapur sirih, dimana ini untuk mengetahui warna (hue), gelap terang warna 

(value), dan kerataan warna. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel 

yang diteliti, yaitu: 

1. Variabel Bebas X 

       Variabel X dalam penelitian ini adalah pengaruh teknik 

mordanting pada hasil pencelupan terhadap bahan katun 

menggunakan ekstrak biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih 

(Piper betle L) dengan mordan kapur sirih dengan pengulangan 

pencelupan 5, 10, dan 15 kali. Jadi pada penelitian ini terdapat 3 

variabel X yaitu: 

a. Variabel X1 yaitu : Hasil pencelupan zat warna alam ekstrak 

biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle L) 

terhadap bahan katun menggunakan mordan kapur sirih 

dengan pengulangan pencelupan 5 kali. 

b. Variabel X2 yaitu: Hasil pencelupan zat warna alam ekstrak 

biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle L) 

terhadap bahan katun menggunakan mordan kapur sirih 

dengan pengulangan pencelupan 10 kali. 

c. Variabel X3 yaitu: Hasil pencelupan zat warna alam ekstrak 

biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle L) 

terhadap bahan katun menggunakan mordan kapur sirih  

dengan pengulangan pencelupan 15 kali.  
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2. Variabel Terikat Y 

       Variabel Y pada penelitian ini adalah perbedaan hasil pencelupan 

berupa warna (hue), gelap terang warna (value) dan kerataan warna 

terhadap bahan katun dengan menggunakan ekstrak biji pinang (Areca 

catechu L) dan daun sirih (Piper betle L) dan mordan kapur sirih  

dengan pengulangan pencelupan 5, 10, dan 15 kali. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer. Menurut 

Irawan (2013: 32), “Data primer adalah data yang diambil langsung, 

tanpa perantara sumbernya”. Sejalan dengan pendapat Arikunto 

(2010: 22) “Data primer adalah data yang dalam bentuk verbal atau 

yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan 

oleh suatu objek yang dapat dipercaya”. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa data 

primer adalah data yang yang diambil secara langsung oleh suatu 

objek yang dapat dipercaya yang hasilnya berupa informasi warna 

yang dihasilkan dari hasil pencelupan  zat warna alam estrak biji 

pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle  L) terhadap 

bahan katun yang meliputi warna (hue), gelap terang warna (value), 

dan kerataan warna yang dihasilkan dari proses 5, 10, dan 15 kali 

pengulangan pencelupan. 
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2. Sumber data 

       Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil eksperimen yang 

dinilai oleh panelis dari kuesioner yang disebarkan kepada panelis. 

Menurut Chica (2010: 1) 

 “Panel merupakan manusia atau instrument yang dipakai untuk 

mengukur rangsangan didalam penilaian indera, baik yang 

bersifat subjektif maupun objektif. Ada lima macam panel yaitu 

panelis perseorangan, panelis perseorangan terbatas (2-3 orang) 

yang mempunyai keistimewaan rata-rata orang biasa, panel 

terlatih (5-15 orang atau 5-10 orang) yang merupakan salah satu 

seleksi dari sejumlah panelis, panelis tidak terlatih (25 orang) dan 

panel konsumen”. 

 

       Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpukan bahwa panelis 

dapat diklasifasikan atas panel perseorangan, panel perseorangan 

terbatas, panel terlatih, panel tidak terlatih, dan panel konsumen. 

Panelis ini merupakan manusia atau instrument untuk menilai suatu 

bersifat subjektif maupun objektif yang memiliki indra yang baik dan 

kepekaan. 

       Dalam penelitian ini panel yang digunakan adalah panel 

perseorangan terbatas yang terdiri dari 3 orang staff pengajar Tata 

Busana Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga Universirtas Negeri 

Padang yang ahli, berpengalaman, terlatih dan kompeten di bidang 

tekstil. Menurut Setyanigsih (2010: 22) “Staff pengajar memiliki 

tingkat kepekaan yang tinggi terhadap tekstil, berpengalaman, terlatih, 

dan kompeten untuk menilai tekstil”. Penelitian ini juga menggunakan 

panel terlatih yang terdiri dari 12 orang mahasiswa Tata Busana 

Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga Universirtas Negeri Padang 
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yang telah lulus mata kuliah pengetahuan tekstil dan analisis tekstil 

serta dapat membedakan warna.  

       Menurut Harmain (2012: 11) bahwa, “Syarat-syarat panelis 

adalah tertarik terhadap uji sensori, konsisten dalam mengambil 

keputusan, berbadan sehat, bebas dari penyakit THT (Telinga Hidung 

Tenggorokan), tidak buta warna serta gangguan psikologis”.  

       Instrument penelitian ini berupa  uji terhadap hasil warna pada 

pengulangan pencelupan bahan katun dengan ekstrak biji pinang dan 

daun sirih dengan mordan kapur sirih. Dalam penilaian warna organ 

yang berperan penting adalah mata, jika seorang panelis mengalami 

buta warna, maka hasil penilaian warna tidak akan sesuai. Oleh karena 

itu sebelum melakukan uji penelitian, dilakukan tes buta warna 

terhadap panelis terlebih dahulu, setelah sebelumnya dipastikan bahwa 

panelis telah memenuhi persyaratan lainnya seperti berbadan sehat, 

bebas dari penyakit THT, dan tidak memiliki gangguan psikologis. 

F. Instrumen Pengumpulan Data 

       Instrument pada penelitian ini berbentuk panduan penilaian terhadap 

perbedaan hasil pencelupan warna (hue), gelap terang warna (value), dan 

kerataan warna. Instrumen berupa kuisioner sebagai alat pengumpul data. 

Menurut Sugiyono (2012: 142) “Angket atau kuisioner merupakan teknik 

pengumpulan data dalam bentuk pengajuan pertanyaan tertulis melalui 

sebuah daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan harus diisi 

oleh responden”. 
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       Instrumen ini disusun menurut skala bertingkat (rating scala) untuk 

melihat hasil celupan berupa warna (hue), gelap terang warna (value), dan 

kerataan warna. Menurut Arikunto (1993:25), “Rating Scala atau Skala 

Bertingkat merupakan sebuah pertanyaan diikuti oleh kolom-kolom yang 

menunjukan tingkatan-tingkatan”. Instrument ini disusun dengan beberapa 

langkah sebagai berikut: 

1. Penyusunan Indikator 

        Penentuan indikator pada variabel dilakukan untuk melihat 

perbedaan hasil pencelupan yakni berupa warna (hue), gelap terang 

warna (value), dan kerataan warna yang dihasilkan. 

2. Penyusunan Skor Indikator 

      Dalam penelitian ini, data yang dihasilkan dari pengujian dan 

pengamatan secara visual terhadap hasil pencelupan berupa warna 

(hue), gelap terang warna (value), dan kerataan warna. Agar data ini 

dapat dianalisa secara statistik, maka nilai dari hasil pengamatan 

disusun dengan skala bertingkat. Pada penelitian ini jawaban responden 

disesuaikan dengan hasil yang dinilai.Setiap jawaban memiliki skor 

tersendiri. 
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Tabel 2:  Skor Nama Warna (Hue) Yang Dihasilkan Dari 

Pencelupan Bahan Katun Menggunakan Eksrak  Biji 

Pinang (Areca Catechu L) Dan Daun Sirih (Piper Betle L) 

Dengan Mordan Kapur Sirih. 

No Skor Kategori 

1 4 Light Brown 

2 3 Muddy Waters Brown  

3 2 Sepia Brown 

4 1 Sepia Brown 

 

Tabel 3: Skor Gelap Terang (Value) Yang Dihasilkan Dari 

Pencelupan Bahan Katun Menggunakan Eksrak  Biji 

Pinang (Areca Catechu L) Dan Daun Sirih (Piper Betle L) 

Dengan Mordan Kapur Sirih. 

No Skor Kategori 

1 4 Sangat Gelap 

2 3 Gelap 

3 2 Cukup Terang 

4 1 Terang 

 

Tabel 4:    Skor Kerataan Warna Yang Dihasilkan Dari Pencelupan 

Bahan Katun Menggunakan Eksrak  Biji Pinang (Areca 

Catechu L) Dan Daun Sirih (Piper Betle L) Dengan 

Mordan Kapur Sirih. 

No Skor Kategori 

1 4 Sangat Rata 

2 3 Rata 

3 2 Kurang Rata 

4 1 Tidak Rata 
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       Pada penilaian gelap terang warna, hasil pencelupan dikatakan 

terang apabila banyak mengandung unsur putih dan dikatan gelap 

apabila banyak mengandung unsur hitam, sebagaimana pendapat 

Budiyono (2008: 28) menyatakan “Untuk megubah value menjadi 

terang dengan cara menambah warna putih secara bertingkat dan 

merubah value menjadi gelap adalah dengan menambah warna hitam”. 

Sedangkan kerataan warna hasil pencelupan, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Susanto (1980:163) “bahwa proses pewarnaan 

dianggap selesai dan sempurna apabila tercapai keadaan keseimbangan, 

yaitu pada suatu saat zat warna yang masuk kedalam bahan yang 

diwarnai mencapai titik maksimum”. Dikategorikan sangat rata apabila 

warna yang diperoleh pada hasil pencelupan mempunyai penyebaran 

warna yang sangat seimbang. Dikatakan rata apabila penyebaran warna 

seimbang. Sedangkan cukup rata apabila penyebaran warna cukup 

seimbang. Dan dikatakan kurang rata apabila kurangnya kurangnya 

penyebaran warna pada bahan.  

G. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a. Persiapan bahan dan alat 

       Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan katun, 

zat warna alam dari ekstrak biji pinang (Areca catechu L) dan daun 

sirih (Piper betle L), dengan kapur sirih sebagai mordan. 
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Sedangkan alat yang digunakan yaitu timbangan, saringan, kompor, 

panci, pisau, baskom, piring, sendok pengaduk, gelas ukur. 

b. Penimbangan bahan 

       Setelah persiapan bahan dan alat, selanjutnya penimbangan 

bahan. Bahan yang digunakan adalah bahan katun dengan ukuran 

20 cm x 20 cm kemudian bahan ditimbang. Berat bahan yang 

didapat adalah 7,5 gram. 

c. Menentukan resep 

       Resep yang digunakan pada penelitian ini adalah resep Noor 

(2007: 4): 

Vlot yang dipakai = 1:30 

Berat bahan  =  7,5 gram  

Larutan Zat Warna = 7,5 gram x 30 ml/gram 

   = 225 ml 

225 ml merupakan zat warna yang dibutuhkan untuk 

pencelupan bahan katun dengan berat 7,5 gram. 

Waktu pencelupan = 15 menit 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Pembuatan zat warna alam ekstrak biji pinang (Areca catechu L) 

dan daun sirih (Piper betle L) 

       Proses ini dilakukan dengan menggunakan vlot 1:10. Artinya 

untuk mengekstrak 1 kg bahan dibutuhkan air sebanyak 10 liter.  

Berikut langkah-langkah pembuatan zat warna alam ekstrak pinang 
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1) Siapkan buah pinang yang sudah matang, biasanya buah 

pinang tersebut tandai dengan warna orange.  

2) Kemudian ambil daun sirih yang bewarna hijau tua agar warna 

yang dihasilkan lebih kuat. 

 
Gambar 3. Buah pinang dan daun sirih yang sudah dipetik 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

3) Buah pinang yang sudah disiapkan, dibelah menjadi dua 

bagian dengan menggunakan pisau. Kemudian kupas kulitnya 

hingga bersih. Biji pinang yang telah dipisahkan dari kulitnya 

dicincang kasar, tujuannya agar pada saat perebusan ekstrak, 

Getah warna yang terdapat pada biji pinang lebih mudah 

keluar. 

 
Gambar 4. Biji pinang yang dicincang 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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4) Daun sirih yang telah disiapkan dicuci bersih, kemudian diiris 

besar-besar. 

 
Gambar 5. Daun sirih yang diiris 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

5) Kedua bahan tadi ditimbang dengan berat yang sama sesuai 

dengan resep perbandingan yaitu 10:10. Buah pinang dan daun 

sirih ditimbang dengan berat yang sama yaitu 250 gram. 

Seperti gambar di bawah ini. 

 
 

Gambar 6. Penimbangan biji pinang dan daun sirih 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

6) Selanjutnya, rebuslah biji pinang dan daun sirih yang telah 

ditimbang, dengan takaran air yaitu sebanyak 5000 ml atau 

setara dengan 5 liter. Hal ini berdasarkan perbandingan resep 
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pembuatan ekstrak 1:10, artinya untuk mengekstrak 500 gram 

atau ½ kg biji pinang dan daun sirih tersebut maka dibutuhkan 

air sebanyak 5000 ml atau 5 liter. 

 
Gambar 7. Perebusan biji pinang dan daun sirih 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

7) Angkatlah ketika volume air rebusan berkurang menjadi 

setengahnya yaitu 2,5 liter. Karena volume air rebusan awal 

sebanyak 5 liter.  

8) Diamkan ekstrak beberapa menit hingga air rebusan menjadi 

dingin. 

9) Kemudian, ekstrak tersebut disaring dengan penyaring yang 

halus yaitu dengan menggunakan kain katun jepang yang 

mempunyai kerapatan benang 180 TC (Leven: 2019) . 

Sehingga kotoraran-kotoran atau serbuk-serbuk halus tersaring 
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dengan baik. Serbuk-serbuk yang tidak tersaring dengan baik 

akan menghambat proses pencelupan. 

 
Gambar 8. Penyaringan ekstrak biji pinang dan daun sirih 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

10) Setelah penyaringan maka larutan ekstrak biji pinang dan daun 

sirih siap digunakan. 

 
Gambar 9. Hasil ekstrak biji pinang dan daun sirih 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

b. Pembuatan larutan mordan  

1) Siapkanlah alat dan bahan yaitu baskom atau wadah, air, dan 

kapur sirih. 

2) Kapur sirih yang digunakan adalah sebanyak 8 gr. 

3) Kemudian larutkan kapur sirih dengan air sebanyak 1000 ml 

atau 1 liter, aduk hingga kapur tersebut larut dengan rata. 

4) Kapur yang telah dilarutkan dengan air, kemudian saring 

dengan menggunakan kain katun jepang yang mempunyai 
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kerapatan benang 180 TC agar gumpalan kapur tidak 

menempel pada bahan yang dapat menghambat ketidakrataan 

warna pada proses pencelupan. 

c. Proses pencelupan 

1) Sebelum proses pencelupan dilakukan, maka bahan katun 

dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan sabun netral atau 

TRO (Turkey Red Oil) kemudian keringkan. Tujuannya agar 

kotoran atau debu yang akan menghambat pada proses 

pencelupan dapat dihilangkan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Pencucian bahan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

2) Bahan yang sudah dikeringkan direndam kedalam mordan 

dengan volt 1:30 selama 15 menit. Kemudian diangkat dan 

dikeringkan. Pencelupan pada mordan hanya dilakukan 1 kali 

di awal pencelupan dengan teknik Pra Mordanting.  
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Gambar 11. Perendaman bahan dengan mordan kapur sirih 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

3) Selanjutnya siapkan 3 wadah yang masing-masing sudah diisi 

ekstrak biji pinang dan daun sirih yang sudah disaring 

sebanyak jumlah volt yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu 

225ml untuk 1 bahan katun. 

4) Kemudian masukan bahan katun yang sudah dikeringkan 

kedalam wadah. Rendam selama 15 menit dengan dibalik 

setiap 7 menit . 

 
Gambar 12. Perendaman bahan dengan ekstrak 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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5) Terakhir, jemurlah bahan yang sudah direndam ditempat yang 

tidak terpapar sinar matahari langsung.  

 
Gambar 13. Pengeringan bahan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

d. Proses pengulangan pencelupan 

1) Siapakan larutan zat warna alam ekstrak biji pinang (Areca 

Catechu L) dan daun sirih (Piper betle L) yang telah digunakan 

dengan perbandingan vlot yang sama seperti pencelupan awal 

yaitu 1:30.  

2) Lakukan penambahan larutan ekstrak secara berkala, agar vlot 

tetap seimbang. 

3) Masukan bahan yang sudah diatus atau dikeringkan pada 

pencelupan sebelumnya, selama 15 menit dengan dibalik setiap 

7 menit. 

4) Bahan diangkat dan diatus kembali di tempat yang teduh dan 

tidak terkena sinar matahari langsung. 

5) Lakukan berulang kali hingga hasil warna sesuai dengan yang 

diinginkan. 
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e. Proses pencucian 

       Setelah dilakukan pencelupan sebanyak 5, 10, dan 15 kali, 

bahan dijemur hingga kering. Kemudian bahan dicuci dengan air 

bersih lalu dikeringkan, lakukan sebanyak 3 kali pencucian. 

f. Proses penyelesaian dan penilaian 

       Setelah bahan dicuci dan dikeringkan sebanyak 3 kali, rapikan 

bahan dengan disetrika dan amatilah warna yang dihasilkan pada 

bahan dan pengaruh yang ditimbulkan pada 5, 10, dan 15 kali 

pengulangan pencelupan. 

H. Teknik Analisis Data 

       Dalam penelitian ini data yang terkumpul diolah dan disusun dalam 

bentuk tabel, kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis 

varians (ANOVA) satu arah dengan menggunakan uji Friedman K-related 

sample. Menurut Sugiyono (2010: 244) “Analisis data adalah proses 

mencari dan mencari secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi”. Data yang diperoleh 

dikategorikan, dijabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

kedalam bola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain. Pengolahan data menggunakan komputer yang memakai SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) versi 25. untuk melihat 

perbedaan pengulangan pencelupan 5, 10, dan 15 kali menggunakan zat 



50 

 

 

warna alam estrak biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper 

betle L) pada bahan katun dengan mordan kapur sirih. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

        Pada bab ini dijelaskan hasil penelitian eksperimen mengenai 

perbedaan nama warna (hue), gelap terang warna (value), dan kerataan 

warna yang dihasilkan dari pengulangan 5, 10, dan 15 kali pencelupan 

pada bahan katun dengan ekstrak zat warna alam ekstrak biji pinang 

(Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle L) dengan mordan kapur 

sirih dengan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang 

telah dikemukakan pada Bab I, data diperoleh dari hasil pencelupan dan 

penilaian panelis terhadap penelitian ini diolah dengan menggunkan SPSS 

(Statistical Product and Service Solutons) for windows versi 25. 

1. Deskripsi Hasil Penelitian Nama Warna (hue) 

       Berdasarkan hasil penelitian meliputi variabel analisis umum dari 

hasil penelitian, variabel X yaitu pengulangan pencelupan bahan katun 

menggunakan ekstrak biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih 

(Piper betle L) sebanyak 5, 10, dan 15 kali penngulangan. Sedangkan 

variabel Y yaitu hasil pencelupan nama warna (hue), gelap terang 

warna (value), dan kerataan warna. Data tersebut merupakan jawaban 

panelis dari kuisioner yang disebarkan, penilaian dilakukan dengan 

memberi skor pada masing-masing butir indikator untuk setiap 

variabel yang diisi oleh 15 panelis. 
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Tabel 5 : Deskripsi Data Angket Penilaian Nama Warna (hue) 

Yang Dihasilkan pada Pengaruh Pengulangan 

Pencelupan Terhadap Hasil Warna Bahan Katun 

dengan Ekstrak Biji Pinang (Areca catechu L) dan Daun 

Sirih (Piper betle L) dengan Mordan Kapur Sirih 

 

 

No 5x Pencelupan 10x Pencelupan 15x Pencelupan 

1 Muddy Waters Brown Sepia Brown Sepia Brown 

#E0884B #AB46ID #9E421C 

2 Muddy Waters Brown Sepia Brown Sepia Brown 

#E0884B #AB46ID #9E421C 

3 Muddy Waters Brown Sepia Brown Sepia Brown 

#E0884B #9E421C #AB46ID 

4 Muddy Waters Brown Sepia Brown Sepia Brown 

#E0884B #AB46ID #9E421C 

5 Muddy Waters Brown Sepia Brown Sepia Brown 

#E0884B #AB46ID #9E421C 

6 Muddy Waters Brown Sepia Brown Sepia Brown 

#E0884B #AB46ID #9E421C 

7 Muddy Waters Brown Sepia Brown Sepia Brown 

#E0884B #AB46ID #9E421C 

8 Muddy Waters Brown Sepia Brown Sepia Brown 

#E0884B #AB46ID #9E421C 

9 Muddy Waters Brown Sepia Brown Sepia Brown 

#E0884B #AB46ID #9E421C 
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10 Muddy Waters Brown Sepia Brown Sepia Brown 

#E0884B #AB46ID #9E421C 

11 Muddy Waters Brown Sepia Brown Sepia Brown 

#E0884B #9E421C #AB46ID 

12 Muddy Waters Brown Sepia Brown Sepia Brown 

#E0884B #AB46ID #9E421C 

13 Muddy Waters Brown Sepia Brown Sepia Brown 

#E0884B #AB46ID #9E421C 

14 Light Brown Sepia Brown Sepia Brown 

#E9BA87 #AB46ID #9E421C 

15 Muddy Waters Brown Sepia Brown Sepia Brown 

#E0884B #AB46ID #9E421C 

 

       Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa nama warna yang 

dihasilkan oleh pengulangan pencelupan bahan katun dengan zat 

warna alam ekstrak biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih 

(Piper betle L) pada 5 kali pengulangan pencelupan, dari 15 panelis 

dalam penelitian ini  14 panelis memilih Muddy Waters Brown 

(#E0884B) dan 1 panelis memilih Light Brown (#E9BA87). Pada 10 

kali pengulangan pencelupan dari 15 panelis dalam penelitian ini 14 

panelis memilih Sepia Brown (#AB46ID) dan 1 panelis memilih Sepia 

Brown (#9E421C). Pada 15 kali pengulangan pencelupan dari 15 
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panelis dalam penelitian ini 13 panelis memilih Sepia Brown 

(#9E421C) dan 2 panelis memilih Sepia Brown (#AB46ID). 

       Jadi, dapat disimpulkan bahwa nama warna (hue) yang dihasilkan 

pada pengulangan pencelupan zat warna alam estrak biji pinang 

(Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle  L) terhadap bahan 

katun dari 15 panelis untuk 5 kali pengulangan pencelupan panelis 

dominan memilih warna Muddy Waters Brown (#E0884B), untuk 10 

kali pengulangan pencelupan panelis dominan memilih Sepia Brown 

(#AB46ID), dan untuk 15 kali pengulangan pencelupan panelis 

dominan memilih Sepia Brown (#9E421C). 

       Berdasarkan jawaban angket dan panelis dapat diuraikan 

distribusi frekuensi nama warna (hue) pada pengaruh pengulangan 

pencelupan bahan katun dengan estrak biji pinang (Areca catechu L) 

dan daun sirih (Piper betle  L) dalam tabel berikut; 
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Tabel 6 : Deskripsi Frekuensi Nama Warna (hue) yang 

Dihasilkan pada Pengulangan Pencelupan Terhadap 

Hasil Warna Bahan Katun dengan Ekstrak Biji Pinang 

(Areca catechu L) dan Daun Sirih (Piper betle L) dengan 

Mordan Kapur Sirih 

 

No Pengulangan 

Pencelupan 

Light 

Brown 

(#E9BA87) 

Muddy 

Waters 

Brown 

(#E0884B) 

Sepia 

Brown 

(#AB46ID) 

Sepia 

Brown 

(#9E421C) 

F % f % f % f % 

1 5 kali 1 6,7 % 14 93,3 % 0 0 0 0 

2 10 kali 0 0 0 0 14 93,3 % 1 6,7 % 

3 15 kali 0 0 0 0 2 13,6 % 13 86,7 % 

        

       Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nama warna 

(hue) yang dihasilkan oleh pengulangan pencelupan bahan katun 

dengan zat warna alam ekstrak biji pinang (Areca catechu L) dan daun 

sirih (Piper betle  L) dengan 5 kali pengulangan pencelupan 14 

panelis (93,3%) menyatakan warna Muddy Waters Brown (#E0884B) 

dan 1 panelis (6,7%) menyatakan warna Light Brown (#E9BA87). 

Pada 10 kali pengulangan pencelupan 14 panelis (93,3%) menyatakan 

warna Sepia Brown (#AB46ID) dan 1 panelis (6,7%) menyatakan 

warna Sepia Brown (#9E421C). Pada 15 kali pengulangan pencelupan 

13 panelis (86,7%) menyatakan warna Sepia Brown (#9E421C) dan 2 

panelis (13,6%) menyatakan warna Sepia Brown (#AB46ID). 
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2. Deskripsi Hasil Penelitian Gelap Terang Warna (value)  

       Data yang didapat  dari hasil penelitian dan penilaian panelis dari 

kuisioner yang disebarkan tentang gelap terang warna (value) yang 

dihasilkan dari pengulangan pencelupan sebanyak 5, 10, dan 15 kali 

pada bahan katun dengan zat warna alam ekstrak biji pinang (Areca 

catechu L) dan daun sirih (Piper betle  L), disajikan dalam bentuk 

tabel berikut ini: 

Tabel 7 : Deskripsi Frekuensi Gelap Terang Warna (value) pada 

Pengulangan Pencelupan Terhadap Hasil Warna Bahan 

Katun dengan Ekstrak Biji Pinang (Areca catechu L) 

dan Daun Sirih (Piper betle L) dengan Mordan Kapur 

Sirih Sebanyak 5 Kali 

 

Skor Gelap Terang Warna (Value) Frekuensi % Frekuensi 

4 Sangat Gelap 0 0 

3 Gelap 0 0 

2 Cukup Terang 11 73,3% 

1 Terang 4 26,7% 

Jumlah 15 100% 

 

       Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa gelap terang warna (value) pada 

5 kali pengulangan pencelupan 11 panelis (73,3%) menyatakan cukup 

terang dan 4 panelis (26,7%) menyatakan terang. 

       Dapat disimpulkan gelap terang warna (value) pada 5 kali 

pengulangan pencelupan bahan katun dengan zat warna alam ekstrak 

biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle  L) adalah 
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Cukup Terang dengan frekuensi presentase sebanyak 73,3% dari 

jumlah  panelis. 

Tabel 8 : Deskripsi Frekuensi Gelap Terang Warna (Value) pada 

Pengulangan Pencelupan Terhadap Hasil Warna Bahan 

Katun dengan Ekstrak Biji Pinang (Areca catechu L) 

dan Daun Sirih (Piper betle L) dengan Mordan Kapur 

Sirih Sebanyak 10 Kali 

 

Skor Gelap Terang Warna (Value) Frekuensi % Frekuensi 

4 Sangat Gelap 0 0 

3 Gelap 11 73,3% 

2 Cukup Terang 3 20% 

1 Terang 1 6,7% 

Jumlah 15 100% 

 

       Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa gelap terang warna (value) pada 

10 kali pengulangan pencelupan 11 panelis (73,3%) menyatakan 

gelap, 3 panelis (20%) menyatakan cukup terang, dan 1 panelis (6,7%) 

menyatakan terang. 

       Dapat disimpulkan gelap terang warna (value) pada 10 kali 

pengulangan pencelupan bahan katun dengan zat warna alam ekstrak 

biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle  L) adalah 

Gelap dengan frekuensi presentase sebanyak 73,3% dari jumlah  

panelis. 
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Tabel 9 : Deskripsi Frekuensi Gelap Terang Warna (Value) pada 

Pengulangan Pencelupan Terhadap Hasil Warna Bahan 

Katun dengan Ekstrak Biji Pinang (Areca catechu L) 

dan Daun Sirih (Piper betle L) dengan Mordan Kapur 

Sirih Sebanyak 15 Kali 

 

Skor Gelap Terang Warna (Value) Frekuensi % Frekuensi 

4 Sangat Gelap 13 86,7% 

3 Gelap 2 13,3% 

2 Cukup Terang 0 0 

1 Terang 0 0 

Jumlah 15 100% 

 

       Pada Tabel 9dapat dilihat bahwa gelap terang warna (value) pada 

15 kali pengulangan pencelupan 13 panelis (86,7%) menyatakan 

sangat gelap dan 2 panelis (13,3%) menyatakan gelap. 

       Dapat disimpulkan gelap terang warna (value) pada 15 kali 

pengulangan pencelupan bahan katun dengan zat warna alam ekstrak 

biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle  L) adalah 

Sangat Gelap dengan frekuensi presentase sebanyak 86,7% dari 

jumlah  panelis. 

3. Deskripsi Hasil Penelitian Kerataan Warna  

       Data yang didapat  dari hasil penelitian dan penilaian panelis dari 

kuisioner yang disebarkan tentang kerataan warna yang dihasilkan 

dari pengulangan pencelupan sebanyak 5, 10, dan 15 kali pada bahan 

katun dengan zat warna alam ekstrak biji pinang (Areca catechu L) 

dan daun sirih (Piper betle  L), disajikan dalam bentuk tabel berikut 

ini: 
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Tabel 10 : Deskripsi Frekuensi Kerataan Warna pada Pengulangan 

Pencelupan Terhadap Hasil Warna Bahan Katun 

dengan Ekstrak Biji Pinang (Areca catechu L) dan Daun 

Sirih (Piper betle L) dengan Mordan Kapur Sirih 

Sebanyak 5 Kali 

 

Skor Kerataan Warna Frekuensi % Frekuensi 

4 Sangat Rata 0  

3 Rata 11 73.3% 

2 Kurang Rata 3 20% 

1 Tidak Rata  1 6,7% 

Jumlah 15 100% 

 

       Pada Tabel 10 dapat dilihat bahwa kerataan warna pada 5 kali 

pengulangan pencelupan, 11 panelis (73,3%) menyatakan rata, 3 

panelis (20%) menyatakan kurang rata, dan 1 panelis (6,7%) 

menyatakan tidak rata. 

       Dapat disimpulkan kerataan warna pada 5 kali pengulangan 

pencelupan bahan katun dengan zat warna alam ekstrak biji pinang 

(Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle  L) adalah Rata dengan 

frekuensi presentase sebanyak 73,3% dari jumlah  panelis. 
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Tabel 11 : Deskripsi Frekuensi Kerataan Warna 

padaPengulangan Pencelupan Terhadap Hasil Warna 

Bahan Katun dengan Ekstrak Biji Pinang 

(Arecacatechu L) Dan Daun Sirih (Piper betle L) 

dengan Mordan Kapur Sirih Sebanyak 10 Kali 

 

Skor Kerataan Warna Frekuensi % Frekuensi 

4 Sangat Rata 0 0 

3 Rata 10 66,7% 

2 Kurang Rata 4 26,6% 

1 Tidak Rata  1 6,7% 

Jumlah 15 100% 

 

       Pada Tabel 11 dapat dilihat bahwa kerataan warna pada 10 kali 

pengulangan pencelupan, 10 panelis (66,7%) menyatakan rata, 4 

panelis (26,6%) menyatakan kurang rata, dan 1 panelis (6,7%) 

menyatakan tidak rata. 

       Dapat disimpulkan kerataan warna pada 10 kali pengulangan 

pencelupan bahan katun dengan zat warna alam ekstrak biji pinang 

(Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle  L) adalah Rata dengan 

frekuensi presentase sebanyak 66,7% dari jumlah  panelis.  
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Tabel 12 : Deskripsi Frekuensi Kerataan Warna pada 

Pengulangan Pencelupan Terhadap Hasil Warna 

Bahan Katun dengan Ekstrak Biji Pinang (Areca 

catechu L) dan Daun Sirih (Piper Betle L) dengan 

Mordan Kapur Sirih Sebanyak 15 Kali 

 

Skor Kerataan Warna Frekuensi % Frekuensi 

4 Sangat Rata 10 66,7% 

3 Rata 2 13,3% 

2 Kurang Rata 3 20% 

1 Tidak Rata  0 0 

Jumlah 15 100% 

 

       Pada Tabel 12 dapat dilihat bahwa kerataan warna pada 15 kali 

pengulangan pencelupan 10 panelis (66,7%) menyatakan sangat rata, 

2 panelis (13,3%) menyatakan rata, dan 3 panelis (20%) menyatakan 

kurang rata. 

       Dapat disimpulkan kerataan warna pada 15 kali pengulangan 

pencelupan bahan katun dengan zat warna alam ekstrak biji pinang 

(Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle  L) adalah Sangat Rata 

dengan frekuensi presentase sebanyak 66,7% dari jumlah  panelis. 

B. Analisis Data 

       Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji Friedman K-related 

sample. Uji Friedman merupakan bagian dari statistik non parametrik yang 

digunakan untuk mengetahui atau menguji perbedaan dari tiga sampel atau 

lebih yang saling berhubungan atau berkaitan satu sama lain. Data yang 

dianalisis adalah data ordinal. Uji Friedman merupakan alternatif dari uji 

Repeated Measures Anova dalam Statistik Parametrik, hanya jika nilai 
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Standardized Residual dari salah satu atau seluruh sampel data tidak 

berdistribusi normal. Data dalam penelitian ini terdiri dari 15 orang 

panelis, oleh karena itu penulis menggunakan statistik non-parametrik dan 

menggunakan uji Friedman K-realeted sampel dalam anlisis data. 

Pengujian ini dilakukan menggunakan alikasi SPSS (Statistical Product 

and Service Solution) Versi 25. 

Tabel 13 : Statistik Deskriptif Data Gelap Terang Warna (value) pada 

Pengaruh Pengulangan 5, 10, dan 15 Kali Pencelupan 

Terhadap Hasil Warna Bahan Katun dengan Ekstrak Biji 

Pinang (Areca catechu L) Dan Daun Sirih (Piper betle L) 

dengan Mordan Kapur Sirih 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

5x Pengulangan 

Pencelupan 

15 1 2 1.73 .458 

10x Pengulangan 

Pencelupan 

15 1 3 2.67 .617 

15x Pengulangan 

Pencelupan 

15 3 4 3.87 .352 

Valid N (listwise) 15     

 

       Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa data penilaian 

terhadap 15 orang panelis, diperoleh nilai rata-rata atau mean gelap terang 

warna (value) pada 5 kali pengulangan pencelupan adalah 1.73, nilai rata-

rata atau mean pada 10 kali pengulangan pencelupan adalah 2.67, dan , 

nilai rata-rata atau mean pada 15 kali pengulangan pencelupan adalah 3.87. 
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Tabel 14 : Hasil Uji Friedman K-related Sampel Gelap Terang Warna 

(Value) pada Pengaruh Pengulangan 5, 10, dan 15 Kali 

Pencelupan Terhadap Hasil Warna Bahan Katun dengan 

Ekstrak Biji Pinang (Areca catechu L) dan Daun Sirih (Piper 

betle L) dengan Mordan Kapur Sirih 

 

Test Statisticsa 

N 15 

Chi-Square 28.133 

Df 2 

Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 

 

       Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Uji Friedman K-

related sampel gelap terang warna (value) pada pengaruh pengulangan 5, 

10, dan 15 kali pencelupan terhadap hasil warna bahan katun dengan 

ekstrak biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle L) 

dengan mordan kapur sirih diperoleh nilai signifikasi sebesar 0.000 yang 

lebih kecil dari taraf signifikasi 0.05 atau 0.000 < 0.05. Artinya terdapat 

perbedaan yang signifikan karena pengaruh perngulangan 5, 10, dan 15 

kali pencelupan yang dipakai terhadap gelap terang warna  (Value) pada 

warna bahan katun dengan ekstrak biji pinang (Areca catechu L) dan daun 

sirih (Piper betle L) dengan mordan kapur sirih. 
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Tabel 15 : Statistik Deskriptif Data  Kerataan Warna pada Pengaruh 

Pengulangan 5, 10, dan 15 Kali Pencelupan Terhadap Hasil 

Warna Bahan Katun dengan Ekstrak Biji Pinang (Areca 

catechu L) dan Daun Sirih (Piper betle L) dengan Mordan 

Kapur Sirih 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

5x Pengulangan 

Pencelupan 

15 1 3 2.67 .617 

10x Pengulangan 

Pencelupan 

15 1 3 2.67 .617 

15x Pengulangan 

Pencelupan 

15 2 4 3.60 .828 

Valid N (listwise) 15     

 

       Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa data penilaian 

terhadap 15 orang panelis, diperoleh nilai rata-rata atau mean kerataan 

warna pada 5 kali pengulangan pencelupan adalah 2.67, nilai rata-rata atau 

mean pada 10 kali pengulangan pencelupan adalah 2.67, dan , nilai rata-

rata atau mean pada 15 kali pengulangan pencelupan adalah 3.60. 

Tabel 16 : Hasil Uji Friedman K-related Sampel Kerataan Warna pada 

Pengaruh Pengulangan 5, 10, dan 15 Kali Pencelupan 

Terhadap Hasil Warna Bahan Katun dengan Ekstrak 

Biji Pinang (Areca catechu L) dan Daun Sirih (Piper betle 

L) dengan Mordan Kapur Sirih 

 

Test Statisticsa 

N 15 

Chi-Square 20.844 

Df 2 

Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 
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       Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Uji Friedman K-

related sampel kerataan warna pada pengaruh pengulangan 5, 10, dan 15 

kali pencelupan terhadap hasil warna bahan katun dengan ekstrak biji 

pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle L) dengan mordan 

kapur sirih diperoleh nilai signifikasi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 

taraf signifikasi 0.05 atau 0.000 > 0.05. Artinya terdapat perbedaan yang 

signifikan karena pengaruh perngulangan 5, 10, dan 15 kali pencelupan 

yang dipakai terhadap gelap terang warna  (Value) pada warna bahan 

katun dengan ekstrak biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper 

betle L) dengan mordan kapur sirih. 

C. Pembahasan 

       Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka pada 

pembahasan ini penulis mengemukakan hasil penelitian yang terkait 

dengan teori-teori. Pembahasan ini berhubungan dengan pengaruh 

pengulangan pencelupan terhadap hasil warna bahan katun dengan ekstrak 

biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle L) dengan 

mordan kapur sirih yang dilihat dari nama warna (hue), gelap terang warna 

(value), dan kerataan warna. 

1. Nama Warna (hue) yang Dihasilkan pada Pengulangan 

Pencelupan Terhadap Hasil Warna Bahan Katun dengan Ekstrak 

Biji Pinang (Areca catechu L) dan Daun Sirih (Piper betle L) 

dengan Mordan Kapur Sirih 

 

       Setelah dilakukan penelitian maka ekstrak biji pinang dan daun 

sirih dapat digunakan sebagai zat warna alam. Warna yang dihasilkan 

adalah warna cokelat bertingkat. . Peneliti menentukan nama warna 



66 

 

 

(hue) sesuai dengan arahan warna menurut program komputer Color 

Blind Assistant yang menggunakan mode warna RGB (Red, Green, 

Blue. 

Warna Nama Warna Frekuensi % 

 Muddy Waters Brown 93,3% 

 Sepia Brown 93,3% 

 Sepia Brown 86,7% 

 

       Pada 5 kali pengulangan pencelupan warna yang dihasilkan 

adalah Muddy Waters Brown dengan RGB R 224 G 132 B 075 kode 

#E0884B, pada 10 kali pengulangan pencelupan  warna yang 

dihasilkan adalah Sepia Brown dengan RGB R 171 G 070 B 029 kode 

#AB46ID, dan pada 15 kali pengulangan pencelupan warna yang 

dihasilkan adalah Sepia Brown dengan RGB R 158 G 066 B 028 kode 

#9E421C.  

       Biji pinang dan daun sirih merupakan 2 jenis bahan alam yang 

memiliki kandungan tanin. Tanin merupakan pigmen tumbuhan 

penimbul warna. Menurut Ahadi (2003: 10) “Tanin alami larut dalam 

air dan memberikan warna pada air, warna larutan tanin bervariasi 

dari warna terang sampai warna merah gelap atau coklat, karena setiap 

tanin memiliki warna yang khas tergantung sumbernya” nama warna 

yang dihasilkan pada pencelupan bahan katun dengan ekstrak biji 

pinang dan daun sirih adalah cokelat. Karena di dalam biji pinang dan 
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daun sirih mengandung tannin yang apabila larut dalam air 

menghasilkan warna cokelat. 

        Pada pencelupan pertama warna yang dihasilkan adalah cokelat 

muda. Setelah dilakukan pencelupan hingga 15 kali pengulangan 

warna yang dihasilkan menjadi lebih tua dari sebelumnya. Sejalan 

dengan Muzni (2007: 60) yang menyatakan bahwa “Semakin sering 

dicelup maka akan diperoleh warna yang semakin tua” 

       Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa biji pinang (Arecha catechu L) dan daun sirih (Piper betle L) 

mengandung tanin yang merupakan pigmen penimbul warna yang 

dapat diigunakan zat warna alam pada pencelupan tekstil serta warna 

yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh pengulangan pencelupan. 

2. Gelap Terang Warna (value) yang Dihasilkan pada Pengulangan 

Pencelupan Terhadap Hasil Warna Bahan Katun dengan Ekstrak 

Biji Pinang (Areca catechu L) dan Daun Sirih (Piper betle L) 

dengan Mordan Kapur Sirih 

 

       Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa nilai gelap 

terang warna (value) dipengaruhi oleh pengulangan pencelupan 

terhadap bahan katun dengan ekstrak biji pinang (Areca catechu L) 

dan daun sirih (Piper betle L) dengan mordan kapur sirih dimana 

untuk 5 kali pengulangan pencelupan menghasilkan indikator warna 

cukup terang dengan RGB R 224 G 132 B 075, untuk 10 kali 

pengulangan pencelupan menghasilkan indikator warna gelap dengan 

RGB R 171 G 070 B 029, dan utnuk 15 kali pengulangan pencelupan 
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menghasilkan indikator warna sangat gelap dengan RGB R 158 G 066 

B 028.  

       Budiyono (2008: 28) menyatakan “Untuk megubah value menjadi 

terang dengan cara menambah warna putih secara bertingkat dan 

merubah value menjadi gelap adalah dengan menambah warna 

hitam”. Sejalan dengan pendapat Nugroho (2015: 67) “pada skala 

value terdapat Sembilan tingkatan gelap ke terang. Tingkatan ke 1,2, 

dan 3 adalah value gelap yang disebut shade. Tingkatan ke 4, 5, dan 6 

adalah value sedang yang disebut tone. Tingkatan ke 7, 8, dan 9 

adalah value terang yang disebut tint” 

 
Gambar 14. Skala Value  

Sumber: (Waikin, 2001:24) dalam (Nugroho, 2015: 68) 
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       Sementara itu menuurut Yoga (2004: 90): 

“mode warna RGB menggunakan nilai antara 0-255 untuk 

masing-masing kompoonen warna penyusunnya, atau disebut 

juga chanel warna. Nilai 0 mengacu pada warna hitam , 

sedangkan nilai 255 menunjukan warna putih, sehingga untuk 

menyusun sebuah warna, mode RGB menggunakan 

kombinasi nilai antara 0 hingga 255 pada masing-masing 

chanelnya”. 

              

        Dapat disimpulkan bahwa dalam value warna dibutuhkan 

warna putih dan hitam. Warna yang mengandung banyak warna 

putih akan menghasilkan warna yang lebih terang disebut dengan 

tint dengan nilai RGB yang semakin tinggi, dan warna yang 

mengandung lebih banyak warna hitam menghasilkan warna yang 

lebih gelap dengan nilai RGB yang semakin rendah yang disebut 

dengan shade.dan diantara keduanya ada warna netral yang disebut 

tone.  

       Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa hasil 

pengulangan pencelupan bahan katun dengan ekstrak biji pinang 

(Arecha catechu L) dan daun sirih (Piper betle L) pada 5 kali 

pengulangan pencelupan memiliki jumlah nilai RGB 431, berada 

pada tingkatan ke 7 dengan indikator cukup terang. Pada 10 kali 

pengulangan pencelupan memiliki jumlah nilai RGB 270, berada 

pada tingkatan ke 3 dengan indikator gelap. Pada 15 kali 

pengulangan pencelupan memiliki jumlah nilai RGB 252, berada 

pada tingkatan ke 1 dengan indikator sangat gelap. 
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3. Kerataan Warna yang Dihasilkan pada Pengulangan 

Pencelupan Terhadap Hasil Warna Bahan Katun dengan 

Ekstrak Biji Pinang (Areca catechu L) dan Daun Sirih (Piper 

betle L) dengan Mordan Kapur Sirih 
 

       Nilai kerataan warna dari hasil pengulangan pencelupan pada 

bahan katun dengan ekstrak biji pinang pinang (Areca catechu L) 

dan daun sirih (Piper betle L) dengan mordan kapur sirih untuk 5 

kali pengulangan pencelupan menghasilkan kerataan warna yang 

rata, begitupun dengan 10 kali pengulangan pencelupan yang juga 

menghasilkan kerataan warna yang rata, sedangkan untuk 15 kali 

pengulangan pencelupan menghasilkan kerataan warna yang sangat 

rata.  

       Dalam penelitian ekstrak biji pinang dan daun sirih dengan 

teknik pra mordanting menghasilkan warna yang rata karna bahan 

dicelup pada larutan mordan terlebih dahulu kemudian dicelupkan 

pada larutan zat warna, sehingga dapat meningkatkan daya tarik zat 

warna pada bahan. Menurut Noor (2007: 5) “Bahan tekstil yang 

hendak diwarnai harus diproses mordanting terlebih dahulu. Proses 

mordanting ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik zat 

warna alam terhadap bahan tekstil serta berguna untuk 

menghasilkan kerataan dan ketajaman warna yang baik”. 

        Pada penelitian ini juga menggunakan suhu kamar. 

Berdasarkan pennelitian Arisnawati (2010: 10) mengenai Pengaruh 

Suhu Terhadap Hasil Pencelupan Bahan Sutera Menggunakan 

Ekstrak Akar Mengkudu bahwa “Suhu yang panas akan tinggi 
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akan mempercepat penyerapan zat warna oleh bahan tetapi hasil 

tidak seimbang atau rata, sedangkan suhu dingin atau rendah 

penyerapan zat warna akan berlangsung lambat tapi tingkat 

keseimbangan penyerapan zat warna lebih tinggi”. 

       Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Teknik 

mordanting dan suhu sangat berpengaruh pada proses pencelupan. 

Dengan Teknik pra mordanting daya tarik bahan pada zat warna 

menghasilkan kerataan yang baik dan suhu kamar memperlambat 

proses penyerapan sehingga menghasilkan kerataan yang baik juga. 

Artinya, jika dilakukan pengulangan pencelupan, maka daya tarik 

bahan akan semakin sering dan penyerapan akan semakin lama 

sehingga hasil kerataan warna pada pengulangan pencelupan akan 

semakin rata. 

4. Perbedaan Gelap Terang Warna dan Kerataan Warna yang 

Dihasilkan pada Pengaruh Pencelupan Terhadap Hasil Warna 

Bahan Katun dengan Ekstrak Biji Pinang (Areca catechu L) 

dan Daun Sirih (Piper betle L) dengan Mordan Kapur Sirih 

        

       Berdasarkan hasil analisis dari uji Friedman K-related sampel 

untuk gelap terang warna (value) adalah  nilai signifikasi < taraf 

signifikasi = 0.000 < 0.05 dengan hasil bahwa Ha diterima dan Ho 

ditolak. Dimana Ha menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap gelap terang warna (value) akibat pengaruh 

pengulangan sebanyak 5, 10, dan 15 kali pengulangan pencelupan 
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pada bahan katun dengan ekstrak Biji Pinang (Areca catechu L) 

dan Daun Sirih (Piper betle L) dengan Mordan Kapur Sirih. 

       Hasil analisis dari uji Friedman K-related sampel untuk 

kerataan warna adalah adalah  nilai signifikasi < taraf signifikasi = 

0.000 < 0.05 dengan hasil bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. 

Dimana Ha menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap kerataan warna akibat pengaruh pengulangan sebanyak 5, 

10, dan 15 kali pengulangan pencelupan pada bahan katun dengan 

ekstrak Biji Pinang (Areca catechu L) dan Daun Sirih (Piper betle 

L) dengan Mordan Kapur Sirih. 

       Dengan demikian perbedaan gelap terang warna (value) dan 

kerataan warna pada penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil dari pengulangan 

pencelupan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

          Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nama Warna (Hue) 

Nama warna yang dihasilkan pada pengulangan pencelupan bahan katun 

menggunakan zat warna alam ekstrak biji pinang (Areca catechu L) dan 

daun sirih (Piper betle L) dengan mordan kapur sirih dengan 5 kali 

pengulangan pencelupan adalah Muddy Waters Brown dan dengan 10 

dan 15 kali pengulangan pencelupan adalah Sepia Brown. Berdasarkan 

hasil pencelupan, bahwa semakin sering dilakukan pencelupan, warna 

cokelat yang dihasilkan akan semakin pekat. 

2. Gelap Terang Warna (Value) 

Gelap terang warna yang dihasilkan pada pengulangan pencelupan bahan 

katun menggunakan zat warna alam ekstrak biji pinang (Areca catechu 

L) dan daun sirih (Piper betle L) dengan mordan kapur sirih adalah 

cukup terang untuk 5 kali pengulangan pencelupan, gelap untuk 10 kali 

pengulangan pencelupan, dan sangat gelap untuk 15 kali pengulangan 

pencelupan. Hal ini menyatakan bahwa semakin sering dilakukan 

pencelupan maka nilai gelap terang warna (value) akan mengarah ke 

gelap. 
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3. Kerataan Warna 

Kerataan warna yang dihasilkan pada pengulangan pencelupan bahan 

katun menggunakan zat warna alam ekstrak biji pinang (Areca catechu 

L) dan daun sirih (Piper betle L) dengan mordan kapur sirih dengan 5 

dan 10 kali pengulangan pencelupan rata dan dengan 15 kali 

pengulangan pencelupan sangat rata. Hal ini  menyatakan bahwa semakin 

sering dilakukan pencelupan kerataan warna akan semakin sempurna. 

4. Analisis Perbedaan 

       Hasil analisis dari uji Friedman K-related sampel untuk gelap terang 

warna (value) adalah  nilai signifikasi < taraf signifikasi = 0.000 < 0.05 

dengan hasil bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya Ha diterima 

apabila terdapat perbedaan gelap terang warna (value) yang signifikan 

akibat pengaruh 5, 10, dan 15 kali pengulangan pencelupan pada bahan 

katun dengan ekstrak Biji Pinang (Areca catechu L) dan Daun Sirih 

(Piper betle L) dengan Mordan Kapur Sirih. 

       Hasil analisis dari uji Friedman K-related sampel untuk kerataan 

warna adalah  nilai signifikasi < taraf signifikasi = 0.000 < 0.05 dengan 

hasil bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya Ha diterima apabila 

terdapat perbedaan kerataan warna yang signifikan akibat pengaruh 5, 10, 

dan 15 kali pengulangan pencelupan pada bahan katun dengan ekstrak 

Biji Pinang (Areca catechu L) dan Daun Sirih (Piper betle L) dengan 

Mordan Kapur Sirih. 
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B.  Saran 

             Melalui penelitian ini, peneliti dapat memberi saran sebagai berikut: 

1. Pada proses pencelupan wadah yang digunakan sebaiknya menggunakan 

wadah yang lebih besar dari bahan yang akan dicelup dan bahan 

dikeringkan dengan arah serat horizontal. Hal ini dikarenakan dapat 

mempengaruhi hasil kerataan warna yang akan dihasilkan. 

2. Pada proses pencelupan, diharapkan memperhatikan lama waktu 

pencelupan, karena akan mempengaruhi zat warna yang terserap pada 

bahan. 

3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memacu mahasiswa Prodi PKK 

Konsentrasi Tata Busana Jurusan IKK FPP UNP untuk melakukan 

penelitian berikutnya menggunakan ekstrak biiji pinang dan daun sirih 

dengan teknik meta mordanting dan post mordanting. 

4.  Bagi mahasiswa Prodi PKK Konsentrasi Tata Busana Jurusan IKK FPP 

UNP diharapkan untuk dapat melakukan penelitian berikutnya dengan 

pencelupan bahan pada larutan mordan lebih banyak pengulangan. 
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LAMPIRAN 1 

 

Warna Yang Dihasilkan Pada Pengulangan Pencelupan Terhadap Hasil 

Warna pada Bahan Katun dengan Ekstrak Biji Pinang (Areca catechu L) 

dan Daun Sirih (Piper betle L) dengan Mordan Kapur Sirih 

 

1. Warna yang dihasilkan pada 5 kali pengulangan pencelupan bahan katun 

dengan ekstrak biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle 

L) dengan mordan kapur sirih. 

Muddy Waters Brown dengan kode hexadecimal #E0884B 
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2. Warna yang dihasilkan pada 10 kali pengulangan pencelupan bahan katun 

dengan ekstrak biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle 

L) dengan mordan kapur sirih. 

Sepia Brown dengan kode hexadecimal #AB461D 
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3. Warna yang dihasilkan pada 10 kali pengulangan pencelupan bahan katun 

dengan ekstrak biji pinang (Areca catechu L) dan daun sirih (Piper betle 

L) dengan mordan kapur sirih. 

Sepia Brown dengan kode hexadecimal #9E421C 
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LAMPIRAN 2 

INSTRUMEN PENELITIAN 

1. Pengantar 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

       Terlebih dahulu penulis mendoakan agar Bapak/ Ibu/ Saudara/I  

semoga berada dalam keadaan sehat wal’afiat dan selalu dalam lindungan 

Allah SWT serta sukses menjalankan aktifitas sehari – hari. 

        Sebelumnya Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/ Ibu/ 

Saudara/I atas kesediaannya untuk meluangkan waktu mengisi instrument 

atau kuisioner ini. Instrumen ini merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi dalam penyelesaian skripsi penulis 

yang berjudul “Pengaruh Pengulangan Pencelupan Terhadap Hasil Warna 

Pada Bahan Katun Dengan Eksttrak Biji Pinang (Areca Catechu L) dan 

Daun Sirih (Piper Betle L) Dengan Mordan Kapur Sirih”. 

       Tujuan dari penyebaran kuisioner ini adalah untuk memperoleh 

informasi dari nilai warna (hue), gelap terang warna (value) dan kerataan 

warna pada hasil pencelupan zat warna alam estrak biji pinang (Areca 

Catechu L) dan daun sirih (Piper betle  L) terhadap bahan katun dengan 

mordan kapur sirih dengan 5, 10, dan 15 kali pengulangan pencelupan. 

       Sehubungan dengan maksud diatas penulis mengharapkan bantuan 

Bapak/ Ibu/ Saudara/I untuk mengisi kuisioner terhadap hasil pencelupan 

ini sesuai dengan apa yang ibu dan bapak. Namun sebelum itu penulis 



84 

 

 

 

 

 

 

memberikan tes ketajaman mata terhadap warna, sebagai salah satu syarat 

menjadi responden dalam pencelupan zat warna alam.  

       Sekali lagi terimakasih penulis ucapkan atas kesediaan Bapak/ Ibu/ 

Saudara/I mengisi test serta kuisioner yang penulis sajikan, dan banyak 

maaf penulis ucapkan jika ada kesalahan, kelancangan dalam instrument 

penelitian ini. 

II.  Tes Ishihara 

       Jika Bapak/Ibu/Saudara/I melihat angka dalam gambar dibawah ini 

sebutkanlah angkanya pada kolom (Ada), jika tidak melihat angka 

checklist (V) pada kolom (Tidak Ada) yang telah disediakan. 

 

      Contoh : Plate 1 

 

Gambar 1. Uji Ishihara 

Sumber.Ahmad Rh (2010) 

 

 

Ada Tidak Ada 

8 - 
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Test : Plate 2 

 

Gambar 2. Uji Ishihara 

Sumber.Ahmad Rh (2010) 

 

 

 

 

Test : Plate 3 

 

Gambar 3. Uji Ishihara 

Sumber.Ahmad Rh (2010) 

 

 

Ada Tidak Ada 

  

Ada Tidak Ada 
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Test : Plate 4 

 

Gambar 4. Uji Ishihara 

Sumber.Ahmad Rh (2010) 

 

 

 

 

 

Test : Plate 5 

 

Gambar 5. Uji Ishihara 

Sumber.Ahmad Rh (2010) 

 

Ada Tidak Ada 

  

Ada Tidak Ada 
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Test : Plate 6 

 

Gambar 6. Uji Ishihara 

Sumber.Ahmad Rh (2010) 

 

 

 

 

 

Test : Plate 7 

 

Gambar 7. Uji Ishihara 

Sumber.Ahmad Rh (2010) 

 

Ada Tidak Ada 

  

Ada Tidak Ada 
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Test : Plate 8 

 

Gambar 8. Uji Ishihara 

Sumber.Ahmad Rh (2010) 

 

 

 

 

 

Test : Plate 9 

 

Gambar 9 . Uji Ishihara 

Sumber.Ahmad Rh (2010) 

Ada Tidak Ada 

  

Ada Tidak Ada 
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Test : Plate 10 

 

Gambar 10. Uji Ishihara 

Sumber.Ahmad Rh (2010) 

 

 

 

 

 

Test : Plate 11 

 

Gambar 11. Uji Ishihara 

Sumber.Ahmad Rh (2010) 

 

  

Ada Tidak Ada 

  

Ada Tidak Ada 
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III. Petunjuk Pengisian 

1. Panelis diminta untuk mengamati hasil warna celupan pada masing- 

masing sampel. 

2. Pilihlah dan berilah tanda checklist pada salah satu kategori penilaian 

yang tersedia pada kolom berdasarkan pengamatan hasil pencelupan. 

3. Sebagai pedoman bagi panelis dalam pengisian kuisioner ini dapat 

dilihat pada contoh dibawah ini: 

No Pencelupan 

bahan katun 

menggunakan zat 

warna alam 

estrak biji pinang 

(Areca Catechu L) 

dan daun sirih 

(Piper betle  L) 

Kategori penilaian  

Sangat 

Gelap 

Gelap Cukup 

Terang 

Terang 

1 5 kali pencelupan  �    

2 10 kali pencelupan   �   

3 15 kali pencelupan �     
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IV.  Kuisioner Penelitian  

Tabel 1. Penilaian untuk nama warna (Hue) yang dihasilkan pada 

penceluapan terhadap hasil warna bahan katun menggunakan 

zat warna alam estrak biji pinang (Areca Catechu L) dan 

daun sirih (Piper betle  L) dengan mordan kapur sirih 

No 

Pencelupan bahan 

katun 

menggunakan zat 

warna alam estrak 

biji pinang (Areca 

Catechu L) dan 

daun sirih (Piper 

betle  L) 

Kategori Penilaian 

Light Brown 

 

#E9BA87 

 

 

 

Muddy Waters 

Brown 

#E0884B 

 

 

 

 

Sepia Brown 

 

#AB46ID 

Sepia Brown 

 

#9E421C 

1 5 kali pencelupan     

2 10 kali pencelupan     

3 15 kali pencelupan      
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Tabel 2. Penilaian Untuk Gelap Terang Warna (Value) Yang dihasilkan 

Pada Hasil Pencelupan bahan katun menggunakan zat warna 

alam estrak biji pinang (Areca Catechu L) dan daun sirih 

(Piper betle  L) dengan mordan kapur sirih 

No Pencelupan 

bahan katun 

menggunakan zat 

warna alam 

estrak biji pinang 

(Areca Catechu L) 

dan daun sirih 

(Piper betle  L) 

Kategori penilaian  

Sangat 

Gelap 

Gelap Cukup 

Terang 

Terang 

1. 5 kali pencelupan     

2. 10 kali pencelupan     

3. 15 kali pencelupan     

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Penilaian Untuk Kerataan Warna Yang dihasilkan Pada Hasil 

Pencelupan bahan katun menggunakan zat warna alam estrak 

biji pinang (Areca Catechu L) dan daun sirih (Piper betle  L) 

dengan mordan kapur sirih. 

 

 
 

  

No Pencelupan bahan 

katun 

menggunakan zat 

warna alam estrak 

biji pinang (Areca 

Catechu L) dan 

daun sirih (Piper 

betle  L) 

Kategori penilaian  

Sangat 

Rata 

Rata  Kurang 

Rata 

Tidak Rata 

1. 5 kali pencelupan     

2. 10 kali pencelupan     

3. 15 kali pencelupan     
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LAMPIRAN 4 

Tabel Statistik Deskriptif Data Gelap Terang Warna (Value) Serta Kerataan 

Warna pada Pengulangan Pencelupan Terhadap Hasil Warna pada Bahan 

Katun dengan Ekstrak Biji Pinang (Areca catechu L) dan Daun Sirih (Piper 

betle L) dengan Mordan Kapur Sirih 

 

A. Gelap Terang Warna (Value)  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

5x Pengulangan 

Pencelupan 

15 1 2 1.73 .458 

10x Pengulangan 

Pencelupan 

15 1 3 2.67 .617 

15x Pengulangan 

Pencelupan 

15 3 4 3.87 .352 

Valid N (listwise) 15     

 

B. Kerataan Warna 

Descriptive Statistics 

 N 

Minimu

m Maximum Mean Std. Deviation 

5x Pengulangan 

Pencelupan 

15 1 3 2.67 .617 

10x Pengulangan 

Pencelupan 

15 1 3 2.67 .617 

15x Pengulangan 

Pencelupan 

15 2 4 3.60 .828 

Valid N (listwise) 15     
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LAMPIRAN 5 

 

Hasil Uji Friedman K-related Sampel Pengulangan Pencelupan Terhadap 

Hasil Warna pada Bahan Katun dengan Ekstrak Biji Pinang (Areca catechu 

L) dan Daun Sirih (Piper betle L) dengan Mordan Kapur Sirih 

 

A. Gelap Terang Warna 

Test Statisticsa 

N 15 

Chi-Square 28.133 

Df 2 

Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 

B. Kerataan Warna 

Test Statisticsa 

N 15 

Chi-Square 20.844 

Df 2 

Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 
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LAMPIRAN 6 

 



99 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 7 
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LAMPIRAN 8 
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LAMPIRAN 9 

 

 


