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ABSTRAK 

 
Nama : Musdalifa Jum 

NIM : 60400117026 

Judul : Uji Sifat Fisis Dan Mekanis Papan Semen Dari Limbah Kayu 

Gofasa (Vitex Cofassus) Dengan Berbagai Rasio Bahan Baku 

Penyusun 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisis dan mekanis papan 

semen meliputi kadar air, kerapatan, pengembangan tebal, modulus elastisitas 

(MOE) dan modulus patah (MOR) dengan menggunakan limbah serbuk kayu 

gofasa (Vitex Cofassus) dan tanpa limbah serbuk kayu gofasa (Vitex Cofassus). 

Berdasarkan komposisi penyusun dan ukuran partikel serta untuk mengetahui 

apakah memenuhi dengan standar SNI 03-2105-2006.  Penelitian ini dilakuan 

dengan terlebih dahulu menyiapkan bahan baku yang digunakan kemudian 

melakukan pembuatan papan semen berukuran (25 × 25 × 1) cm
3
. Alat yang 

digunakan untuk membuat papan yaitu hotpress. Suhu yang  digunakan saat 

membuat papan yaitu menggunakan suhu kamar  dengan waktu 15 menit pada 

tekanan sebesar 25 g/cm
3
. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu kerapatan (1,28-

1,51) gr/cm
3
, kadar air (7,6-10,9)%, pengembangan tebal (5,1-8,8)%, nilai MOE 

(17938-54932,22)kg/cm
2
, dan nilai MOR (17,28-99,20)kg/cm

2
. Berdasarkan data 

tersebut, pengujian kerapatan, modulus elastisitas dan modulus patah yang tidak 

memenuhi standar SNI 03-2105-2006. Hal ini dipengaruhi oleh ukuran partikel 

yang digunakan dan tingkat homogenitas suatu bahan dalam pencampuran.  

 
Kata kunci: Papan Semen, Kerapatan, kadar air, pengembangan tebal,     

MOE,MOR, kayu gofasa dan Semen. 
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ABSTRACT 

Name  : Musdalifa Jum 

NIM  : 60400117054 

Thesis Tittle   : Test of Physical and Mechanical Properties of Cement Board  

from Gofasa Wood Waste (Vitex Cofassus) With Various 

Ratios Of Raw Materials 

 

This study aims to determine the physical and mechanical properties of cement 

board including moisture content, density, thickness expression , modulus of 

elasticity (MOE) and modulus of repture (MOR) by using gofasa wood powder  

wate (Vitex Cofassus) and without gofasa wood powder waste (Vitex Cofassus) 

based on composition and particle size as well as to find out whether it meets the 

standard SNI 03-2105-2006. This research was carried out by first preparing the 

raw materials used and then making cement board measuring (25 x 25 x 1) cm
3
. 

The tool used to make the board is a hotpress. The temperature used when making 

the board is using room temperature for 15 minutes at a pressure of 25 g/cm
2
. The 

results obtained are, namely density (1.28-1.51) gr/cm3, moisture content (7.6-

10.9)%, thickness expansion (5.1-8.8)%, MOE value (17938-54932.22)kg /cm2, 

and the MOR value (17.28-99.20)kg/cm2. Based on these data, only the density 

test does not meet the standard of SNI 03-2105-2006. This is probably influenced 

by the size of the particles used and the level of homogenetity of a material in 

mixing. 

 

Keywords: Cement Board, Density, Moisture Content, Thickness expansion, 

MOE, MOR, Gophasa Wood and Cement 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini kebutuhan akan kayu semakin meningkat tetapi tidak ditunjang 

oleh potensi hutan yang semakin berkurang. Berkurangnya lahan hutan di 

Indonesia diakibatkan dari tingginya kebutuhan manusia akan kayu menjadi 

masalah yang cukup serius. Seiring dengan krisis bahan baku berupa kayu maka 

produksi industri pengolahan kayu pun semakin menurun. Hal tersebut 

mengakibatkan pasokan bahan bangunan berupa papan dari kayu utuh semakin 

sulit diperoleh.  Di Indonesia produksi kayu sendiri menurut Wulan dan Mariana 

(2017) hanya sebesar 25 juta m
3
 per tahun sedangkan kebutuhan kayu 

diperkirakan mencapai 75 juta m
3
 per tahun. Keadaan tersebut mengakibatkan 

perlunya material baru untuk menggantikan fungsi kayu. Kebutuhan papan serta 

pemakaian material yang aman, ramah lingkungan, dan bisa didaur ulang 

merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam pembangunan bangunan. Material 

yang mampu memenuhi tuntutan tersebut adalah kayu. 

Di sisi lain, limbah dari penggergajian kayu untuk dijadikan sebuah 

produk bermanfaat belum maksimal dilakukan. Limbah penggergajian kayu 

merupakan limbah yang tidak dapat digunakan lagi sehingga penumpukannya di 

alam dikhawatirkan akan menimbulkan masalah pada lingkungan. Menurut 

Hamdi (2010), potensi limbah penggergajian pada bidang perindustrian meliputi 

limbah serbuk gergaji 10,6%, limbah sebetan 25,9% dan limbah potongan 14,3% 

dengan total limbah sebesar 50,8%. Salah satu limbah yang menjadi permasalahan 

masyarakat sekarang yakni limbah serbuk kayu gofasa. Pemanfaatan kayu gofasa 

yang semakin meningkat secara terus-menerus mengakibatkan menumpuknya 
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limbah serbuk kayu gofasa yang dapat mencemari lingkungan. Salah satu upaya 

untuk mencukupi kekurangan papan dari kayu utuh sekaligus sebagai alternatif 

pengolahan limbah yang dapat dilakukan ialah pembuatan papan partikel semen 

dari limbah serbuk kayu gofasa.  

Adapun ayat yang berkaitan tentang kerusakan lingkungan hidup akibat 

perbuatan manusia sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-A’raf (7): 56 

 
Terjemah-Nya: 

 “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak 

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat 

Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-A’raf 

56). 

 Ayat di atas menjelaskan tentang larangan membuat kerusakan di bumi, 

yang mana berbuat kerusakan merupakan salah satu bentuk pelampauan batas. 

Alam raya diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang harmonis, serasi dan 

memenuhi kebutuhan makhluk. Allah SWT telah menjadikannya dalam keadaan 

baik, serta memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbaikinya. Salah satu 

bentuk perbaikan yang dilakukan oleh Allah SWT adalah dengan mengutus para 

Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang ada di masyarakat. 

Maka merusak setelah memperbaiki jauh lebih buruk daripada selalu diperbaiki. 

Karena ayat di atas secara tegas menggaris bawahi larangan tersebut. Larangan 

membuat kerusakan tersebut mencangkup segala aspek kehidupan terutama 

merusak lingkungan hidup. Allah SWT menciptakan bumi dengan segala 

kelengkapannya ditujukan kepada manusia agar dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya untuk kesejahteraan mereka (Shihab, 2013) 
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Pohon gofasa merupakan salah satu jenis pohon terpenting yang tersebar 

secara alami di daerah Sulawesi, Kepulauan Bismarck, Papua Nugini, Maluku, 

dan Pulau Solomon. Menurut Widiyanto (2014), habitat pohon gofasa berada pada 

dataran rendah dengan ketinggian 2000 mdpl. Pohon ini dapat tumbuh di daerah 

tanah berkapur yang mempunyai tekstur mulai lempung hingga pasir dan dapat 

dijumpai di daerah dengan musim basah dan kering yang nyata. Menurut 

Adrianto, dkk (2015), kayu gofasa memiliki sifat yang mirip dengan jati yaitu 

memiliki daya tahan yang kuat, lentur dan tahan terhadap rayap.  Komposisi Kayu 

Kayu gofasa yaitu Zat ekstraktif 6,2%, Lignin 29,95%, Selulosa 46,5%, Abu 

1,4%, Silika 0,4%, dan Pentosan 14,4%. Kayu gofasa biasanya dimanfaatkan 

sebagai bahan konstruksi rumah, kapal, dan perkakas rumah tangga seperti 

mangkok dan piring. Hal tersebut dikarenakan kayu gofasa memiliki tekstur yang 

sangat baik, kuat dan juga tahan terhadap rayap. 

Papan semen merupakan salah satu produk dari rekayasa material berupa 

komposit. Papan semen terdiri dari lembaran panil yang diberi tekanan atau 

kempa, dengan bahan dasar berupa partikel-partikel kayu atau partikel dari 

tumbuhan yang direkatkan menggunakan semen dan penambahan bahan aditif. 

Produk papan semen partikel mempunyai keunggulan komparatif diantaranya 

kestabilan dimensinya baik, tahan terhadap kelembaban, tahan api, kedap suara 

serta lebih tahan terhadap serangan jamur. Selain dari kelebihan tersebut, produk 

papan semen juga memiliki beberapa kekurangan antara lain bahannya berat dan 

memiliki keterbatasan pemakaian dalam pembangunan. Papan semen hadir 

sebagai produk alternatif untuk menggantikan triplek dan papan gypsum dengan 

keunggulan yang dimilikinya. 

Papan semen sebelum diproduksi terlebih dahulu dilakukan pengujian 

untuk menentukan kualitas dan kelayakan bahan komposit partikel yang telah 
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dibuat dengan melakukan pendekatan uji validitas. Pengujian suatu bahan material 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan apakah bahan 

material tersebut sudah memenuhi kriteria maupun tidak. Pengujian yang dapat 

dilakukan yaitu pengujian fisis dan pengujian mekanis. Pengujian fisis meliputi 

uji kerapatan, kadar air, dan pengembangan ketebalan papan komposit sedangkan 

pengujian mekanis meliputi uji modulus elastisitas dan modulus patah. Dalam 

penelitian ini akan dilihat variasi penambahan komposisi dan ukuran partikelnya 

dan dibandingkan dengan standar SNI 03-2105-2006. 

Menurut Purwanto (2014) hasil penelitian pembuatan papan semen dengan 

perbandingan kulit kayu galam dan semen masing-masing 1:1, 1:1,5 dan 1:2 

didapatkan perbandingan campuran kulit kayu dan semen yaitu 1:2 dengan 

panjang kulit kayu 2 cm menghasilkan kadar air, pangembangan tebal, 

penyerapan air, kerapatan, keteguhan patah (MOR), keteguhan lentur (MOE) dan 

keteguhan tarik yang terbaik dan telah memenuhi standar JIS A 5417-1992. 

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Rohny S. Mail (2018), sifat fisis papan 

semen dari limbah kulit batang sagu dengan penambahan CaCl2 menghasilkan 

nilai kerapatan semen berkisar 1,19-1,26 gr/cm
3
, kadar air berkisar antara 7,67%-

8,02%. Berdasarkan penelitian tersebut, pemanfaatan kulit batang sagu dalam 

pembuatan papan semen memenuhi standar JIS A 5908 (2003). 

Penelitian tentang pembuatan papan semen sebelumnya telah banyak 

digunakan dengan pemanfaatan serat alam yang berbeda-beda seperti penelitian 

yang dilakukan oleh M. Dirhamsyah, dkk (2017),  tentang pembuatan papan 

semen berbahan dasar batang pandan mengkuang memberikan hasil yang kurang 

optimal sehingga tidak memenuhi standar. Untuk mendapatkan papan semen 

partikel batang pandan mengkuang yang memenuhi standar, baik sifat fisik dan 
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mekaniknya serta efisiensi dalam penggunaan semen sebaiknya menggunakan 

partikel kasar dan partikel sedang yang dikombinasikan. 

Penelitian tentang pembuatan papan semen dari kayu gofasa belum pernah 

dilakukan sebelumnya, sehingga penulis melakukan penelitian mengenai 

pembuatan papan semen menggunakan serbuk dari pohon gofasa karena pohon 

tersebut merupakan salah satu tumbuhan yang ada di Indonesia yang belum 

digunakan secara optimal. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan 

melakukan penelitian dengan judul “Uji Sifat Fisis dan Mekanis Papan Semen 

Dari Limbah Kayu Gofasa (Vitex Cofassus) Dengan Berbagai Rasio Bahan 

Baku Penyusun”. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan papan 

komposit berkualitas sebagai bahan konstruksi yang bernilai tinggi dan mampu 

menggantikan produk kayu utuh untuk bahan baku seperti furniture dan mebel. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana sifat fisis meliputi kadar air, kerapatan dan pengembangan 

tebal  papan semen dengan menggunakan limbah serbuk kayu gofasa 

(Vitex Cofassus) dan tanpa limbah serbuk kayu gofasa (Vitex Cofassus) 

berdasarkan komposisi penyusun dan ukuran partikel? 

b. Bagaimana sifat mekanik meliputi modulus elastisitas (MOE) dan 

modulus patah (MOR) papan semen dari limbah serbuk kayu gofasa (Vitex 

Cofassus) dan tanpa limbah serbuk kayu gofasa (Vitex Cofassus) 

berdasarkan komposisi penyusun dan ukuran partikel? 

c. Apakah  sifat fisis dan mekanik papan semen memenuhi standar SNI 03-

2105-2006? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui sifat fisis meliputi kadar air, kerapatan dan 

pengembangan tebal papan semen dengan menggunakan limbah serbuk 

kayu gofasa (Vitex Cofassus) dan tanpa limbah serbuk kayu gofasa (Vitex 

Cofassus) berdasarkan komposisi penyusun dan ukuran partikel. 

b. Untuk mengetahui sifat mekanik meliputi modulus elastisitas (MOE) dan 

modulus patah (MOR) papan semen dari limbah serbuk kayu gofasa (Vitex 

Cofassus) dan tanpa limbah serbuk kayu gofasa (Vitex Cofassus) 

berdasarkan komposisi penyusun dan ukuran partikel. 

c. Untuk mengetahui apakah sifat fisis dan mekanik papan semen memenuhi 

standar SNI 03-2105-2006. 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah: 

a. Membuat papan semen berbahan baku limbah serbuk kayu gofasa dan 

semen sebagai perekat. 

b. Penelitian ini terbatas pada pengujian sifat fisis dan mekanis papan semen 

meliputi uji kadar air, uji kerapatan, uji pengembangan tebal, modulus 

elastisitas dan modulus patah. 

c. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah papan semen tanpa 

menggunakan limbah serbuk kayu gofasa, papan semen dengan komposisi 

75:25, 80:20 dan 85:15 (Semen:Serbuk kayu Gofasa) dengan variasi 

ukuran butiran masing-masing 20 dan 40 mesh. 

d. Standar yang digunakan pada pembuatan papan semen partikel adalah SNI 

03-2105-2006. 
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e. Semen yang digunakan dalam pembuatan papan semen adalah jenis semen 

PCC (Portland Composite Cement). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Diharapkan mampu memberikan informasi kepada pemerintah dan 

masyarakat tentang pembuatan papan semen dari limbah serbuk kayu 

gofasa dengan penambahan bahan kimia katalisator kalsium klorida 

(CaCl2). 

b. Sebagai Sumber referensi atau rujukan untuk penelitian selanjutnya 

tentang pembuatan papan semen dari limbah serbuk kayu gofasa. 

c. Memberikan informasi kepada dinas perindustrian dan orang-orang yang 

bergelut dalam bidang perindustrian kayu tentang manfaat dari limbah 

serbuk kayu gofasa sebagai bahan dasar dalam pembuatan papan semen 

pengganti papan untuk meningkatkan nilai ekonomi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komposit 

2.1.1 Pengertian Komposit 

Komposit merupakan gabungan dari dua atau lebih bahan yang berbeda 

yang digabung atau dicampur menjadi satu secara makroskopis. Komposit dibuat 

melalui penyusunan secara sintetik dua atau lebih komponen yaitu serat (fiber) 

sebagai bahan pengisi atau semacam senyawa penguat tertentu dan resin sebagai 

bahan pengikat yang umumnya digunakan dalam jumlah dominan. Sebagai bahan 

pengisi, serat digunakan untuk menahan sebagian besar gaya yang bekerja pada 

bahan komposit, sedangkan resin digunakan untuk mendapatkan karakteristik dan 

sifat-sifat tertentu (Schwartz, 1984). 

Menurut Hartono, Dkk (2016) komposit adalah suatu struktur yang 

tersusun atas beberapa bahan pembentuk tunggal yang digabungkan menjadi 

struktur baru dengan sifat yang lebih baik dibandingkan dengan masing-masing 

bahan pembentuknya. Oleh karena bahan pembentuknya berupa serat maka 

disebut dengan komposit serat. Jadi komposit serat dibentuk menggunakan bahan 

utama berupa serat yang diikat menggunakan bahan perekat atau pengikat. 

Komposit terdiri atas serat, yang diselubungi oleh matrik, biasanya berupa 

polimer, metal, atau keramik. Serat biasanya berupa bahan dengan kekuatan dan 

modulus yang tinggi yang berperan sebagai penyandang beban utama. Matriks 

harus menjaga serat tetap dalam lokasi dan orientasi yang dikehendaki. Matrik 

juga berfungsi sebagai media transfer beban antar serat, pelindung serat dari 

kerusakan sebelum, ketika, dan setelah proses pembuatan komposit, serta 

melindungi dari pengaruh abrasive antar serat (IPTN, 1993). 



 

 
 

2.1.2 Unsur Penyusun Komposit 

Sifat bahan komposit sangat dipengaruhi oleh sifat dan distribusi unsur 

penyusun, serta interaksi antar keduanya. Material komposit terdiri atas dua jenis 

penyusun, antara lain: 

a. Filler (bahan pengisi) Filler merupakan bahan pengisi yang digunakan dalam 

pembuatan komposit. Bahan pengisi tersebut biasanya berupa serat atau 

serbuk. Serat yang dapat digunakan dalam pembuatan komposit seperti serat 

E-Glass, Boron, Carbon, Serat nanas, Serat kenaf, rami, dan lain sebagainya. 

Sedangkan serbuk yang bisa digunakan dalam pembuatan komposit antara 

seperti serbuk kayu, serbuk kerang, serbuk tebu dan lain sebagainya. 

b. Matriks (Bahan Pengikat) Matrik merupakan pengikat serta membentuk suatu 

struktur komposit. Selain berfungsi sebagai pengikat serat, matrik berfungsi 

melindungi serat atau serbuk dari kerusakan yang diakibatkan oleh kondisi 

lingkungan dan mendistribusikan beban ke serat atau serbuk. Matriks juga 

memberikan beberapa sifat pada serat atau serbuk, seperti kekuatan dan 

tahanan listrik. Matriks dalam struktur komposit bisa berasal dari bahan 

polimer, logam, maupun keramik. (Gibson r.f, 1994). 

2.1.3 Klasifikasi Bahan Komposit 

Menurut Gibson r.f (1994), berdasarkan bahan penguat-nya, material 

komposit dapat diklasifikasikan menjadi komposit serat, komposit laminat, dan 

komposit partikel. 

a. Komposit Serat 

Komposit serat merupakan komposit yang terdiri dari fiber dan matriks. 

Secara alami serat yang panjang mempunyai kekuatan yang lebih dibanding serat 

yang berbentuk curah. Serat panjang mempunyai struktur yang lebih sempurna 



 

 
 

karena struktur kristal tersusun sepanjang sumbu serat dan cacat internal pada 

serat lebih sedikit dari pada serat yang berbentuk curah.   

b. Komposit Laminat 

Komposit laminat merupakan jenis komposit yang terdiri dari dua lapis 

atau lebih yang digabungkan menjadi satu dan setiap lapisannya memiliki 

karakteristik khusus. Komposit laminat tersusun atas dua atau lebih 

lamina.Komposit serat dalam bentuk lamina ini paling banyak digunakan dalam 

lingkup teknologi, otomotif, maupun industry. Komposit laminat ini terdiri dari 

empat jenis yaitu komposit serat kontinyu, komposit serat anyam, komposit serat 

acak dan komposit serat hybrid. 

c. Komposit Partikel 

Komposit partikel adalah komposit yang menggunakan partikel serbuk 

sebagai penguatnya dan terdistribusi secara merata dalam matriksnya. Komposit 

partikel banyak dibuat untuk bahan baku industri. Komposit partikel biasanya 

mempunyai bahan penguat yang dimensinya kurang lebih sama seperti balok, 

bulat serpih, serta bentuk lainnya yang memiliki sumbu yang sama, yang kerap 

disebut partikel. Komposit partikel dibuat dari satu atau lebih material yang 

dibenamkan dalam suatu matrik dengan material yang berbeda.Partikelnya bisa 

logam maupun nonlogam, seperti halnya matrik(Jones, 1999). 

2.2 Papan Komposit 

Menurut Maloney (1993), papan partikel merupakan salah satu jenis 

produk komposit atau panel kayu yang terbuat dari partikel-partikel kayu atau 

bahan berlignoselulosa lainnya, yang diikat menggunakan perekat sintetis atau 

bahan pengikat lain dan dikempa panas. Kollmann, et. al. (1975) mengemukakan 

bahwa papan partikel diklasifikasikan berdasarkan tipe bahan baku dan metode 

produksi serat, metode pembentukan kasuran, kerapatan papan serta jenis dan 



 

 
 

tempat penggunaannya, namun cara terbaik untuk mengklasifikasikan papan 

partikel adalah berdasarkan kerapatannya. Berdasarkan rekomendasi ASTM 1974, 

dalam standard designation 1554-67 mengklasifikasikan papan partikel ke dalam 

tiga kelompok, yaitu berkerapatan rendah, berkerapatan sedang, dan papan 

partikel berkerapatan tinggi (Anton, 2012). 

 

Gambar 2.1: Papan Komposit 

(Sumber: https://rumahmesinblog.wordpress.com/2015/01/23/cara-membuat-

papan-partikel-dari-limbah-kayu/) 

Kualitas papan partikel dinilai berdasarkan beberapa standar persyaratan 

sifat-sifat yang harus dimiliki papan serat. Menurut Hendronursito Yusup (2015) 

papan komposit memiliki spesifikasi sesuai dengan standar SNI 03-2105-2006  

yang terlihat pada tabel 2.2 berikut: 

Table 2.1 Standar Nilai SNI 03-2105-2006 Particleboard 

No 
Parameter Sifat Fisis 

Mekanis 

Standart SNI 03-2105-

2006 

Ukuran 

Sampel(cm) 

1 

 
Kerapatan (g/cm3 ) 0,4 – 0,9 10 x 10 

2 

 
Kadar air (%)5 – 13 14 maks 10 x 10 

3 

 
Pengembangan Ketebalan (%) 12 maks atau 25 maks* 5 x 5 

4 

 
Modulus Elastis (kgf/cm2 ) 2,04 min 5 x 20 

5 

 
Modulus Patah (kgf/cm2 ) 82 min 5 x 20 

*bila papan tebalnya   12,7 mm, maksimum 25% dan bila tebalnya   12,7 mm maksimum 12 

(Sumber: Standar Nilai SNI 03-2105-2006 Particleboard, 2006) 



 

 
 

Bahan baku papan komposit pada masa mendatang sangat bervariasi. Bagi 

negara-negara yang memiliki sumber daya kayu yang cukup banyak dapat 

mengandalkan kayu sebagai bahan bakunya, tetapi bagi negara-negara yang tidak 

atau kurang memiliki potensi kayu dapat menggunakan berbagai sumber bahan 

baku selain kayu. Penggunaan berbagai macam bahan baku pada masa datang 

seiring dengan timbulnya berbagai isu lingkungan, kelangkaan sumber daya, 

tuntutan konsumen akan kualitas produk yang semakin tinggi, pengetahuan dan 

penguasaan ilmu yang semakin tinggi serta berbagai faktor lain yang merangsang 

terciptanya produk komposit tinggi dari bahan baku yang berkualitas rendah 

(Maloney, 1993). 

2.3 Serat 

2.3.1 Pengertian Serat 

Serat adalah salah satu material rancang bangun paling tua sejak dahulu 

kala Jute, flax, dan hemp telah digunakan untuk menghasilkan produk seperti tali 

tambang, jarring, cordage, water house, dan container. Sedangkan untuk serat 

tumbuhan dan binatang banyak digunakan untuk menghasilkan felts, kertas atau 

kain yang tebal (Moh. Harmoko, 2020). 

Serat merupakan material yang berfungsi sebagai penahan paling utama. 

Jumlah serat, orientasi serat, panjang serat model, atau bentuk serat dan komposisi 

serat merupakan faktor paling penting untuk menentukan kekuatan komposit 

serat. Semakin banyak serat yang dikandung dalam komposit, kekuatan mekanis 

(strength) semakin besar. Peran serat dan fiber dalam bahan komposit yaitu 

sebagai bahan utama dalam menahan beban, sehingga besar kecilnya kekuatan 

bahan komposit sangat tergantung dari kekuatan bahan pembentuknya. Semakin 

kecil bahan dan diameter serat maka semakin kuat bahan tersebut karena 

minimnya cacat pada material (Schwartz, 1984). 



 

 
 

2.3.2 Jenis Serat 

Komposit serat menggunakan bahan utama berupa serat atau benang. Serat 

merupakan gabungan dari banyak filamen dengan ukuran diameter dalam satuan 

micron. Serat komposit dapat dipilih dari bahan karbon, glass, aramid, boron, atau 

basalt. Pertimbangan penggunaan jenis serat berhubungan dengan kegunaan 

produk, waktu layanan, suhu layanan, pertimbangan berat produk, dan 

pertimbangan harga. Jenis bahan serat paling banyak digunakan dan paling mudah 

ditemukan dipasaran adalah serat karbon, aramid, dan glass (Hartono, Dkk. 2016). 

Menurut Moh. Harmoko (2020),  serat dalam kajian sebagai bahan penguat 

komposit dapat dibagi menjadi dua yaitu serat alam dan serat sintetis. 

a. Serat Alam 

Serat alam adalah serat yang banyak diperoleh di alam sekitar, yang 

berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti serat pelepah pisang, bambu, rosella, nanas, 

kelapa, ijuk, dan pohon pepaya. Saat ini serat alam mulai mendapatkan perhatian 

serius dari para ahli material Komposit karena: 

1) Serat memiliki kekuatan yang spesifik yang tinggi karena serat alam memiliki 

massa jenis rendah. 

2) Serat alam mudah diperoleh dan merupakan sumber daya alam yang dapat 

diolah kembali, harganya relative murah, dan tidak beracun. Serat seperti ijuk, 

sabut kelapa, jerami, nanas dan pohon pepaya merupakan hasil alam yang 

banyak tumbuh di Indonesia. 

b. Serat Sintetis  

Serat sintetis adalah serat yang dibuat sedemikian rupa dengan 

menggunakan teknik fisika atau teknik kimia sehingga menghasilkan serat yang 

memiliki sifat fisik yang sama atau bahkan lebih baik dari serat alami. Serat 

sintetis contohnya adalah nilon, acrylic, dan rayon. 



 

 
 

2.4 Papan Semen 

Papan semen merupakan produk hasil industri dari paduan bahan baku 

seperti batu kapur sebagai bahan utama, dan lempung atau tanah liat sebagai 

bahan pengganti. Bahan-bahan tersebut kemudian di campurkan sehinggaa pada 

hasil akhir berupa padatan berbentuk bubuk (bulk), tanpa memandang proses 

pembuatannya yang mengeras atau membatu pada pencampuran dengan air. Pada 

umumnya semen memiliki banyak jenis dan tipe tergantung pada pemakaiannya 

(Satriawan, 2017). 

 

Gambar 2.2: Papan Semen 

(Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Cement_board) 

Papan semen merupakan papan tiruan hasil dari rekayasa material yang 

menggunakan semen sebagai perekatnya, dimana bahan baku yang digunakan 

dapat berupa partikel kayu atau partikel bahan berlignoselulosa lainnya. Seperti 

halnya dengan papan partikel, maka bentuk partikel untuk papan semen antara 

lain dapat berupa selumbar (flake), serutan (chafing), untai (strand), suban 

(splinter), atau wol kayu (excelsior). Industri papan semen tidak memerlukan 

persyaratan bahan yang tinggi tapi ditekankan pada pemanfaatan limbah kayu 

sehingga dapat menghasilkan produk papan semen yang unggul. Keunggulan 

komparatif papan semen diantaranya memiliki kestabilan dimensi yang baik, 

tahan kelembaban, tahan api, kedap suara, tahan terhadap jamur dan serangga 

perusak kayu serta tidak beracun (Purwanto, 2014). 



 

 
 

Komponen utama yang digunakan dalam pembuatan papan semen yaitu 

kayu dan semen. Penggunaan kedua komponen tersebut berpengaruh terhadap 

sifat-sifat khusus dari papan semen partikel. Kayu mempunyai sifat yang ringan, 

elastis dan mudah dikerjakan, sedangkan semen mempunyai sifat yang tahan 

terhadap api, air, jamur dan rayap. Dalam pembuatan papan partikel dengan 

perekat semen, kecocokan bahan baku papan partikel dengan semen merupakan 

faktor yang penting agar dapat menghasilkan papan semen yang baik (Cahyadi, 

dkk. 2012). Disamping itu, pada penentuan kualitas bahan baku yang baik 

menggunakan persamaan sebagai berikut: 

Persamaan penentuan bahan baku yaitu semen dan partikel pada 

pembuatan papan semen: 

 
   

   
                                                                         2.1 

Persamaan penentuan berat air yang digunakan sebagai berikut: 
  

   
                                                                                           2.2 

Persamaan penentuan penambahan katalis CaCl2 sebagai berikut: 

 
 

   
                                                                2.3 

Menurut prayitno (1995), sifat papan semen dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, seperti perbandingan (rasio) semen dengan partikel kayu, besarnya tekanan 

kempa, kerapatan papan, jenis mineral perekat (semen) yang digunakan, kadar air 

partikel kayu, dimensi (ukuran), partikel kayu dan katalisator. Bakri, dkk (2006) 

mengatakan bahwa rasio semen dengan partikel kayu yang digunakan dalam 

pembuatan papan semen merupakan parameter yang sangat penting karena 

berpengaruh terhadap sifat papan semen yang dihasilkan. 

Menurut Heckel (2007), papan semen merupakan salah satu produk hasil 

dari rekayasa material yang memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan 

produk biokomposit lainnya. Namun selain daripada kelebihan-kelebihan yang 



 

 
 

dimiliki papan semen tersebut, terdapat pula beberapa kekurangan seperti 

mempunyai kerapatan yang tinggi sehingga akan sulit ketika dilakukan 

pemotongan, proses pembuatan yang cukup lama serta biayanya sangat 

dipengaruhi oleh harga semen. Sedangkan menurut Kamil (1971), keuntungan 

dari pemakaian papan semen ini adalah biaya yang relatif murah, mudah dipaku, 

mudah dipotong, tahan terhadap jamur dan rayap serta mempunyai daya elastis 

yang lebih baik pada kondisi beban keseimbangan dan memiliki keteguhan tekan 

dan keteguhan lentur yang tinggi. 

Menurut Dirhamsyah (2011), ukuran partikel merupakan salah satu 

variabel bahan baku kayu yang mempengaruhi sifat dari papan semen partikel 

seperti sifat kekuatan. Menurut Zhongli et al (2007) ukuran partikel yang besar 

menghasilkan permukaan kasar dan ikatan partikel lemah sehingga ada pori di 

antara partikel serta tidak semua partikel berikatan baik dengan matrik, sementara 

ukuran partikel yang kecil menghasilkan permukaan yang halus dan ikatan antara 

partikel yang baik karena matrik berikatan kuat dengan partikel. Seperti yang 

dikatakan oleh Syafriani, dkk (2015) partikel kayu yang digunakan dalam bentuk 

serutan merupakan jenis partikel yang tergolong kecil sehingga cukup baik 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan papan semen.  

 Papan semen bisa menjadi produk alternatif pengganti tripleks dan papan 

gypsum karena keunggulan-keunggulan yang dimilikinya. Papan semen hadir 

untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari papan gypsum yang tidak tahan 

terhadap air, jamur, benturan keras juga rayap dan api atau papan triplek yang 

tidak ramah lingkungan karena berhubungan langsung dengan penggunaan kayu 

log yang turun berpengaruh terhadap kelestarian hutan. Fenomena inilah yang 

akhirnya melahirkan bahan material berupa papan pengganti kayu atau papan 

tiruan kayu yang disebut sebagai papan semen. Material papan semen ini menjadi 



 

 
 

material yang bersahabat dengan alam, praktis, dan efektif dalam pemasangan, 

serta tidak mengganggu kesehatan manusia (Maail, Rohni S. 2018). 

 Papan semen terbuat dari bahan dasar semen yang memiliki kandungan 

serat dan partikel sehingga kuat dan tidak mudah pecah. Akan tetapi tidak semua 

jenis kayu cocok untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan papan semen. 

Hal ini disebabkan oleh keberadaan bahan ekstraktif dalam kayu yang dapat 

menghambat proses pengerasan semen (Maail, Rohni S. 2018). 

 Menurut Paribotro, dkk (1977) dalam Barreto, Dkk (2011) jenis-jenis 

papan semen dibagi menjadi papan semen wol kayu, papan semen pulp, dan 

papan semen partikel. Papan semen wol kayu terbuat dari wol kayu, semen 

Portland dan bahan kimia tambahan. Papan semen pulp dibuat dari campuran 

semen Portland, asbes dan bahan pengisi anorganik dengan perbandingan tertentu. 

Sedangkan papan semen partikel adalah papan semen yang menggunakan 

potongan kayu kecil seperti serpih dan serbuk gergaji. 

2.5 Pohon Gofasa 

2.5.1 Deskripsi Pohon Gofasa 

Pohon Gofasa termasuk dalam famili Verbenaceae dengan nama daerah di 

Sulawesi yaitu ayu bitti, ayu bagang, katondong, bitti, na’nasa. Kayu gofasa 

memiliki kegunaan antara lain untuk industri perkapalan , kayu pertukangan dan 

perahu tradisional (Martawijaya, 1981). Gofasa merupakan salah satu pohon 

terpenting dan menjadi pohon unggulan Sulawesi yang sering juga disebut dengan 

nama kayu bitti di daerah tertentu. Kayu gofasa banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat di Sulawesi selatan khususnya kabupaten Bulukumba sebagai bahan 

dalam pembuatan perahu pinisi.  Kayu gofasa juga memiliki pemanfaatan dalam 

bahan baku konstruksi rumah seperti pintu, atap, jendela, tiang, kusen, lantai dan 

dinding. Di tingkat internasional, kayu gofasa banyak di ekspor dari Papua Nugini 



 

 
 

dan beberapa negara di kepulauan pasifik lainnya ke jepang (Gusmyati, dkk. 

2012) 

Menurut Nuraini (2014),  kayu gofasa (Vitex Cofassus) merupakan jenis 

tumbuhan yang termasuk dalam famili Verbenaceae. Verbenaceae merupakan 

tumbuhan semak berupa pohon yang memiliki ranting-ranting berbentuk segi 

empat dan memiliki bau yang harum. Sistem klasifikasi suku tumbuhan 

mengungkapkan bahwa Verbenaceae termasuk dalam famili Lamiales. Menurut 

Seran, et.al (1997) gofasa adalah salah satu spesies lokal (Native Species) milik 

Sulawesi. Wilayah penyebaran pohon gofasa jenis ini meliputi negara Filipina, 

Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia jenis ini banyak ditemukan di daerah 

Sulawesi terutama pada pulau-pulau bagian selatan sampai timur pulau Buru 

(Maluku). 

Kayu Gofasa (Vitex Cofassus) mempunyai ukuran pohon yang sedang 

hingga besar. Batangnya mempunyai diameter yang dapat mencapai 30-170 

sentimeter, kayunya padat dan berwarna kepucatan. Kayunya sedang hingga berat 

serta kuat dan tahan lama. Struktur daun bersilangan dan memiliki susunan bunga 

terminal yang merupakan bunga berkelamin ganda. Mahkota bunga berwarna 

putih keunguan dan terdapat tangkai dan kepala sari di dalam rongga mahkota. 

Bakal buah berada di atas dasar bunga dan mempunyai buah yang berdaging yang 

berbentuk bulat hingga lonjong (Widiyanto dan Siarudin. 2014). 

 
Gambar 2.3:Daun dan bunga pohon gofasa (Vitex Cofassus) 

(Sumber: Widiyanto dan Siarudin, 2014)  



 

 
 

Kayu Gofasa (Vitex Cofassus) dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 2.2Klasifikasi kayu Gofasa (Vitex Cofassus) 

Kingdom Plantae 

Divisio Spermatophyta 

Class Angiospermae 

Ordo Tubiflorae 

Famili Verbenaceae 

Genus Vitex 

Spesies Vitex Cofassus 

(Sumber: Data primer, 2020) 

Di Pulau Sulawesi spesies kayu Gofasa (Vitex Cofassus) yang paling 

banyak ditemukan yaitu spesies Vitex Cofassus Reinw, Vitex Celebica dan Vitex 

Pubescens.  Kayu Gofasa (Vitex Cofassus) memiliki nama tersendiri di setiap 

daerah. Di Jawa dikenal dengan nama Gandaria atau Jatake, suku Dayak 

mengenalnya dengan nama Barania sedangkan di Papua Nugini dan Kepulauan 

Solomon dikenal dengan nama New Guinea Teak atau Jati Nugini. Terkhusus di 

daerah Sulawesi Selatan dikenal dengan nama Kalawasa, Rappo-Rappo Kebo’, 

Buwa Malawe, Katondeng dan Aju Bitti (Anonim). 

 
Gambar 2.4 : Batang pohon gofasa (Vitex Cofassus) 

 (Sumber: Widiyanto dan Siarudin, 2014) 

Pohon gofasa dapat tumbuh baik pada ketinggian 0-1.500 m dpl (di atas 

permukaan laut), wilayah tanah kering dengan tekstur tanah liat hingga liat 

berpasir, dan pada daerah beriklim tipe A - C (Scmidt dan Fergusson). Tinggi 

pohon gofasa dapat mencapai hingga sekitar 45 m dengan bentuk batang bulat 



 

 
 

atau agak berlekuk, serta memiliki diameter sekitar 80 cm. Pohon gofasa memiliki 

musim berbunga dan berbuah berbeda-beda tergantung setiap lokasi, kondisi dan 

iklim tempat tumbuhnya (Kurniawan, 2013). Pohon gofasa menggugurkan 

daunnya pada musim kemarau dan musim berbuah tergantung pada tempat 

tumbuhnya. Di Sulawesi Selatan, musim berbunga biasanya terjadi pada musim 

hujan dan berbuah antara bulan agustus hingga November. Secara umum jenis ini 

hampir berbunga setiap tahun setelah berumur 5 tahun dengan penyerbukan 

dibantu serangga (Orwa, 2009). 

Kebutuhan akan kayu gofasa per tahunnya untuk pasar lokal dapat 

mencapai 647.902 m
3
. Produksi hutan rakyat hanya mencapai 8.316,53 m

3
 per 

tahun (Supriadi, 2001). Dalam pembuatan sebuah perahu pinisi dengan kapasitas 

300 ton dibutuhkan tidak kurang dari 150 m
3
 kayu gofasa, ditambah dengan jenis 

kayu lain 20 m
3
 (Isnan, 2008). Kondisi ini mengindikasikan bahwa populasi 

pohon gofasa yang ada di hutan semakin berkurang. Kabupaten Bulukumba 

sebagai sentral utama pengembangan tanaman gofasa di Sulawesi Selatan, 

sebagian besar masyarakat hanya memanfaatkan anakan alam tersebut karena 

belum mengetahui teknik pembibitan gofasa (Kurniawan, 2013). 

2.5.2Penyebaran dan Tempat Tumbuh 

Kayu gofasa tumbuh tersebar secara alami di Sulawesi, Kepulauan 

Bismarck, Papua Nugini, Maluku dan Pulau Solomon. Habitat pohon gofasa 

adalah di hutan, dataran rendah sampai pada daerah dengan ketinggian 2000 mdpl. 

Pohon ini dapat tumbuh baik pada tanah berkapur dengan tekstur mulai dari 

lempung hingga pasir dan sering dijumpai di daerah dengan musim kering dan 

basah yang nyata (Widiyanto dan Siarudin, 2014). 

 

 



 

 
 

2.5.3 Pemanfaatan 

Kayu gofasa biasanya dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi rumah, 

kapal dan perkakas rumah tangga seperti mangkok dan piring. Ekspor kayu dalam 

jumlah yang cukup besar berasal dari Sulawesi, Papua Nugini, dan Pulau 

Solomon, terutama ke jepang (Widiyanto dan Siarudin, 2014). Pemanfaatan kulit 

kayu gofasa (Vitex Cofassus) sebagai obat menjadi alternatif utama untuk 

pencarian obat baru. Kulit kayu gofasa diperoleh dari kulit terluar tanaman tingkat 

tinggi yang berkayu pada gofasa dewasa. Bagian utama yang sering dimanfaatkan 

sebagai bahan ramuan obat-obatan meliputi kulit akar hingga ke lapisan epidermis 

(Nuraini, 2014). 

2.6 Kalsium Klorida (CaCl2) 

Kalsium klorida dengan rumus kimia CaCl2 adalah salah satu jenis garam 

yang terdiri dari unsur kalsium (Ca) dan klorin (Cl2). Kalsium klorida memiliki 

banyak kegunaan, diantaranya sebagai zat pengering (desiccant), sebagai zat 

pencair es (de-icing) dan penekanan titik beku, sebagai Sumber ion kalsium dan 

zat aditif dalam industri makanan, pengendalian debu (roadbed stabilization), dan 

kegunaan lainnya (Kirk-Othmer,1998). 

Kalsium Klorida (CaCl2), merupakan garam berwarna putih dan mudah 

larut dalam air. Kalsium klorida tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mudah 

terbakar. Kalsium klorida termasuk dalam tipe ion halide, dan padat pada suhu 

kamar. Karena sifat higroskopisnya, kalsium klorida harus disimpan dalam 

container kedap udara rapat tertutup. Kalsium klorida dapat berfungsi sebagai 

Sumber ion kalsium dalam larutan, tidak seperti banyak senyawa kalsium lainnya, 

kalsium klorida mudah larut. Zat ini dapat berguna untuk menggantikan ion dari 

larutan. Sebagai contoh yaitu fosfat yang dipindahkan dari larutan oleh kalsium 

(Scribd, 2010). 



 

 
 

 
Gambar 2.5: Kalsium Klorida 

(Sumber: Sodikin, 2016) 

Menurut Scribd (2010), kalsium klorida (CaCl2) mempunyai banyak 

kegunaan antara lain sebagai berikut: 

a. Sebagai zat pengering (Desiccant) 

Kalsium klorida memiliki sifat higroskopis sehingga kalsium klorida 

sering digunakan dalam pengeringan tabung untuk menghilangkan uap air. Hal ini 

digunakan untuk mengeringkan rumput laut, yang kemudian digunakan untuk 

menghasilkan abu soda. Kalsium klorida telah disetujui Oleh FDA (Food and 

Drug Administration) sebagai bahan kemasan untuk memastikan kekeringan. Zat 

ini juga dapat digunakan untuk mengikat partikel debu dan menjaga kelembaban 

pada permukaan jalan beraspal. 

b. Sebagai zat pencair es (De-Icing) dan penekanan titik beku 

Kalsium klorida dapat menekan titik beku sehingga digunakan untuk 

mencairkan es pada permukaan jalan dan mencegah terbentuknya es. Pemakaian 

kalsium klorida relatif tidak berbahaya pada tanah dan juga tanaman. Kalsium 

klorida juga lebih efektif pada suhu yang lebih rendah sehingga dapat mencegah 

pembekuan pada suhu -52˚C (-62˚F). 

c. Sebagai sumber ion kalsium 

Kalsium klorida digunakan untuk meningkatkan kekerasan di kolam 

renang, sehingga dapat mengurangi erosi beton yang bisa saja terjadi di kolam 



 

 
 

renang. Kalsium klorida sendiri umumnya ditambahkan untuk meningkatkan 

jumlah kalsium terlarut dalam air kolam renang. 

d. Sebagai zat aditif dalam industri makanan 

Kalsium klorida dalam perindustrian makanan digunakan sebagai zat 

aditif. Kalsium klorida juga dapat digunakan sebagai bahan pengawet pada sayur 

kalengan, dalam proses pembuatan kacang kedelai menjadi tahu dan dalam 

memproduksi pengganti kaviar dari jus sayuran atau buah. Dalam pembuatan 

minuman bir, kalsium klorida digunakan untuk memperbaiki kekurangan mineral 

dalam air pembuatan bir. Kalsium klorida kadang-kadang ditambahkan ke dalam 

susu olahan untuk mengembalikan keseimbangan kalsium yang hilang selama 

pemrosesan dan untuk menjaga keseimbangan protein dalam kasein pada 

pembuatan keju. 

e. Bidang kedokteran 

Dalam bidang kedokteran kalsium klorida dapat disuntikkan sebagai 

intravena untuk pengobatan hipokalsemia. Hipokalemia yaitu penyakit 

berkurangnya kadar kalsium dalam tubuh. 

f. Sebagai zat aditif dalam industri bangunan 

Dalam industri bangunan kalsium klorida dapat digunakan sebagai zat 

aditif dalam pemrosesan plastik, pipa, dan semen. 

2.7 Pengujian Sifat Fisis Papan Partikel 

Sifat fisis material merupakan kelakuan atau sifat-sifat material yang 

bukan disebabkan karena adanya pembebanan seperti kerapatan, kadar air, dan 

pengembangan ketebalan yang lebih mengarah pada struktur material. Sifat fisis 

papan komposit adalah sebagai berikut: 

 

 



 

 
 

2.7.1 Kerapatan 

Kerapatan merupakan salah satu sifat fisis dari papan komposit semen 

yang didefinisikan sebagai massa per satuan volume material, kerapatan sebagai 

faktor yang pengujian penting dalam menentukan kualitas papan semen. 

Kerapatan bergantung pada massa atom, ukuran serta cara penumpukannya 

(Smallman, 2000). 

Kerapatan papan komposit merupakan salah satu sifat fisis papan 

komposit yang sangat berpengaruh terhadap sifat lainnya (Hakim dan Fauzi, 2005: 

22). Meningkatnya kerapatan papan dapat mempengaruhi sifat fisis, kecuali 

stabilitas dimensi dalam perendaman air dan pemaparan pada kelembapan yang 

tinggi (Nurwahida, 2019: 10). Kerapatan merupakan perbandingan antara berat 

dengan volume. Semakin tinggi kerapatan papan maka akan semakin tinggi sifat 

ketangguhnnya (Nasution dan Mora, 2018: 119). 

Besarnya kerapatan papan komposit dapat dihitung menggunakan 

persamaan berikut: 
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Keterangan: 

     = kerapatan papan semen (gr/cm
3
) 

m   = massa papan komposit (gr) 

V   = volume papan semen (Panjang (p) x lebar (l) x tinggi (t)) (cm
3
) 

     (Adriyansyah, M.S, 2014) 

2.7.2 Kadar Air (moisture content) 

Salah satu sifat fisis yang dapat mempengaruhi kualitas suatu papan 

komposit adalah kadar air. Kadar air merupakan sifat papan komposit yang 

menyatakan kandungan air pada papan komposit dalam keadaan setimbang 

dengan lingkungan sekitarnya. 



 

 
 

Kadar air merupakan sifat papan semen yang menunjukkan kandungan air 

papan semen. Menurut SNI 03-2105-2006 nilai kadar air papan semen dapat 

dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

KA   = kadar air papan semen (%) 

ma= massa awal papan semen (gr) 

mk= massa kering mutlak papan semen (gr) 

      (Adriyansyah, M.S, 2014) 

2.7.3 Pengembangan Tebal (thickness swelling) 

Pengembangan tebal merupakan besaran yang menyatakan pertambahan 

tebal sampel uji. Untuk mengetahui pengembangan ketebalan sampel uji, terlebih 

dahulu sampel direndam dalam air selama 24 jam. Penentuan nilai pengembangan 

tebal dapat dihitung menggunakan persamaan berikut: 
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Keterangan: 

PT   = besar pengembangan tebal papan semen (%) 

T1     = tebal papan semen sebelum direndam (cm) 

T2     = tebal papan semen setelah direndam (cm) 

                                                                                          (Adriyansyah, M.S, 2014) 

2.8 Pengujian Sifat Mekanis Papan Partikel 

Sifat mekanis material adalah kelakuan atau sifat-sifat material yang 

disebabkan karena adanya pembebanan seperti modulus elastisitas (Modulus Of 

Elasticity) dan modulus patah (Modulus of Rupture). Sifat mekanik dari papan 

semen adalah sebagai berikut: 



 

 
 

2.8.1 Uji Modulus Elastisitas(MOE) 

Modulus elastisitas adalah nilai yang menunjukkan sifat kekakuan yang 

mana merupakan ukuran dari kemampuan balok maupun tiang dalam menahan 

perubahan bentuk ataupun lenturan yang terjadi akibat adanya pembebasan pada 

batas proporsi (Maloney, 1993 dalam Misrawati, 2015). 

Modulus elastisitas adalah kemampuan suatu bahan untuk kembali ke 

bentuk semula setelah gaya yang diberikan pada benda dihentikan. Dengan kata 

lain, semakin besar gaya tarik maka semakin besar pertambahan panjang pegas. 

perbandingan besar gaya tarik terhadap pertambahan panjang pegas yang bernilai 

konstan (Giancoli, 2001). 

Menentukan modulus young dari suatu bahan tidak terlepas dari sifat 

elastisitas suatu benda dan batas elastisnya. Elastisitas adalah sifat dimana benda 

kembali pada ukuran dan bentuk awalnya, ketika gaya-gaya yang mengubah 

bentuknya dihilangkan. Batas elastis suatu benda adalah tegangan terkecil yang 

akan menghasilkan gangguan permanen pada benda. ketika diberikan tegangan 

melebihi batas ini, benda tidak akan kembali persis seperti keadaan awalnya 

setelah tegangan tersebut dihilangkan (Tipler, 1998). 

Menurut Tipler (2008), Modulus Young dinyatakan sebagai perbandingan 

antara Tegangan (Stress) dan Regangan (Strain). Modulus Young sering disebut 

juga sebagai modulus elastisitas. Rumus Modulus Elastisitas (E) dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

w(x) = 
   

    
 

           
   

   
 

  
   

  

w(x) atau MOE  
   

     
              2.7 

Keterangan: 

L   = Jarak sangga (cm) 



 

 
 

b   = Lebar (cm) 

h   = Tebal (cm) 

  = Selisih beban (B1-B2) yang diambil dari kurva (kgf) 

  = Defleksi (cm) 

MOE = Modulus elastisitas (kgf/cm
2
) 

2.8.2 Uji Modulus Patah (MOR) 

Modulus patah (MOR) merupakan keteguhan patah dari suatu balok yang 

dinyatakan dalam besarnya tegangan per satuan luas, yang mana dapat dihitung 

dengan menggunakan besarnya tegangan pada permukaan bagian atas dan bagian 

bawah pada balok pada beban maksimum (Maloney, 1993 dalam Misrawati, 

2015). 

Menurut Maloney (1993) dalam Sri Nurahman (2016), secara umum 

modulus patah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:  

   
      

 
                                                            2.8 

Keterangan: 

      = Tegangan lengkung maksimum (modulus patah) (N/cm) 

     = Jarak (cm) 

M     = Momen lengkung (gr cm2) 

I       = Momen Inersia (gr.cm
2
) 

Maka persamaan 2.7 menjadi: 
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Gambar 2.6 : Mekanisme Pengujian MOE dan MOR 

Keterangan: 

F : Beban ( Sampel Uji) 

L : Jarak Sangga (cm)] 

w : lebar papan partikel (cm) 

t : tebal papan partikel (cm) 

2.9 Integrasi Ayat Terkait dengan Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan bahwa pembuatan papan semen dari 

serbuk kayu gofasa dapat membantu dalam hal mengurangi pemakaian kayu dan 

terciptanya papan komposit semen yang diperkuat oleh serbuk kayu gofasa 

sebagai pengganti logam yang sama kuatnya, lebih ringan dan tahan terhadap 

korosi. Terciptanya papan semen dari serbuk kayu gofasa juga diharapkan mampu 

menjadi alternatif pengolahan limbah serbuk kayu sehingga penumpukannya di 

alam tidak menjadi masalah pada lingkungan. Allah SWT menciptakan berbagai 

jenis tanaman di muka bumi ini untuk dimanfaatkan oleh manusia sebaik 

mungkin. Sebagai makhluk ciptaan Allah hendaklah kita bersyukur atas apa yang 

telah disediakan dimuka bumi ini termasuk adanya pohon gofasa dan pepohonan 

lainnya yang tumbuh dan sangat bermanfaat bagi umat manusia sebagaimana 

firman Allah SWT dalam Al-quran surah Ali-imran Ayat 191 berikut: 



 

 
 

         
Terjemahnya: 

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 

atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang 

penciptaan langit dan bumi (seraya berkata):”Ya Tuhan kami, Tiadalah 

engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka 

peliharalah kami dari siksa api neraka”. (Kementerian Agama RI, 2012). 

Adapun pemanfaatan tanaman sebagai serat dalam pembuatan papan 

komposit sesuai dengan firman Allah SWT Qs. Al-An’am (6): 99 

 
Terjemahnya: 

“Dan dialah yang menurunkan air dan langit, lalu Kami tumbuhkan dari 

air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami mengeluarkan dari 

tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari 

tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma 

mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan 

(Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak 

serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan 

(perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” 

(QS. Al-an’am 99) 

 Ayat di atas menjelaskan tentang salah satu nikmat yang Allah SWT 

berikan kepada manusia sebagai fasilitas penunjang kehidupan di dunia. Allah 

SWT menurunkan air hujan dari awan untuk menumbuhkan berbagai jenis 



 

 
 

tanaman. Dia mengeluarkan buah-buahan segar dari berbagai macam tumbuh-

tumbuhan dan berbagai jenis biji-bijian. Dari pucuk pohon kurma, dia 

mengeluarkan pelepah kering, mengandung buah yang mudah dipetik. Dengan air 

itu, dia menumbuhkan berbagai macam kebun: anggur, zaitun, dan delima. Ada 

kebun-kebun yang serupa bentuk buahnya, tetapi berbeda rasa, aroma dan 

kegunaanya. Amatilah buah-buahan yang dihasilkannya dengan penuh 

penghayatan dan semangat mencari pelajaran. Juga amatilah proses 

kematangannya melalui berbagaai fase. Sesungguhnya, itu semua mengandung 

bukti yang nyata bagi orang-orang yang mencari, percaya dan tunduk akan 

kebenaran (Tafsir Quraish Shihab) 

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memperhatikan 

kesejahteraan manusia di muka bumi ini dengan diturunkannya hujan yang 

memungkinkan pepohonan tumbuh dan menghasilkan buah yang bisa dinikmati 

manusia. Allah SWT telah memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda 

kekuasaannya dengan cara menumbuhkan berbagai jenis tanaman di muka bumi 

ini untuk kepentingan hidup manusia. Tanaman-tanaman tersebut bertujuan untuk 

dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Selain itu, Allah SWT 

juga menurunkan hujan dari langit untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di 

bumi menjadi bukti bahwa keberadaan air menjadi bagian yang paling penting 

dalam proses pertumbuhan tanaman. 

Pohon merupakan sebuah karunia Allah pertama yang bisa kita nikmati 

manfaatnya, mulai dari buahnya, dahannya, daunnya, hingga protein yang 

terkandung di dalamnya yang kita jadikan obat bagi manusia. Pohon juga 

memberikan kehidupan bagi manusia, tumbuhan dan binatang melalui air yang 

mereka tangkap dari akarnya. Pohon jugalah yang mampu menyerap karbon 

(CO2) dan melepas Oksigen (O2) bagi kehidupan manusia. Allah SWT telah 



 

 
 

menyiapkan segalanya yang ada di muka bumi. Manusia hanya tinggal mencari 

tahu bagaimana memanfaatkan apa yang ada dimuka bumi ini untuk memenuhi 

keperluannya dengan catatan bahwa manusia tidak merusaknya, hanya 

memanfaatkan dengan memeliharanya. 

 Jika merujuk pada surah Ali-imran Ayat 191 di atas yaitu “Tuhan kami, 

tidaklah engkau menciptakan alam raya dan segala isinya ini dengan sia-sia tanpa 

tujuan”. Tafsir ayat di atas menurut tafsir Al-Muyassa (Kementrian Agama Saudi 

Arabia) menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa 

mengingat Allah dalam kondisi apapun. Baik dalam kondisi berdiri, duduk, 

maupun berbaring. Dan mereka juga senantiasa menggunakan akal pikiran mereka 

untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Mereka pun berkata, “Wahai 

Rabb, Engkau tidak menciptakan makhluk yang sangat besar ini untuk bersenda 

gurau. Maha suci Engkau dari senda gurau. Maka jauhkanlah kami dari azab 

neraka, dengan cara Engkau bimbing kami dengan perbuatan-perbuatan yang baik 

dan Engkau lindungi kami dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Dari ayat  

tersebut dapat diketahui bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah swt di alam 

semesta ini tidak ada yang sia-sia. Sampah dan limbah bisa menjadi sesuatu yang 

sangat bermanfaat bagi umat manusia, seperti pada limbah serbuk kayu gofasa 

yang bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan papan komposit semen. 

 Adapun ayat yang berhubungan tentang pertanggung jawaban dalam 

mengelolah hasil alam berdasarkan asas kelestarian yaitu Qs Al-Hijr ayat 19-20 

sebagai berikut: 

 

 

 

 



 

 
 

Terjemahnya: 

 “Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-

gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu yang menurut ukuran. Dan 

kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. Dan (Kami 

menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki 

kepadanya” 

Dari Anas bin Malik RA, Rasulullah Saw bersabda "Tidaklah seorang 

Muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian hasil tanaman 

tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan (tanaman 

tersebut) menjadi sedekah baginya." (HR Imam Bukhari). Hadits ini menunjukkan 

betapa bercocok tanam tak hanya memiliki manfaat bagi seorang Muslim saat 

hidup di dunia. Bertani atau bercocok tanam juga memberi manfaat untuk 

kehidupan di akhirat kelak. Sebab, tanaman yang dikonsumsi dan menjadi sumber 

kehidupan bagi manusia, hewan dan burung akan menjadi sedekah bagi orang 

yang menanamnya.  

Allah telah membentangkan bumi yang sangat luas beserta isi-isinya yakni 

tumbuh-tumbuhan yang menghijau, laut yang biru dan seluruh ekosistem makhluk 

hidup yang ada di dalamnya. Gunung-gunung, batu, air dan udara, semua itu 

merupakan sumber daya alam. Bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya 

diciptakan Allah untuk manusia, baik yang di langit dan bumi, daratan dan lautan 

serta sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-

buahan, binatang melata dan binatang ternak. Allah menghamparkan bumi beserta 

seluruh isinya sebagai sumber kehidupan. Dijadikannya gunung-gunung dengan 

iklim yang cocok untuk pertanian, laut dijadikan sebagai sumber pencarian sang 

nelayan. Begitupula dengan sungai-sungai yang mengalir, tumbuh-tumbuhan 

bahkan hewan diciptakan Allah untuk kesejahteraan umat manusia. 



 

 
 

Allah menciptakan semua itu untuk dipelihara dan dimanfaatkan secara 

baik oleh manusia.  Apabila manusia mampu memakmurkan dan memelihara 

alam dengan baik, maka alam pun akan bersahabat dengan kita. Ayat diatas 

memberikan gambaran bahwa betapa banyak fasilitas yang telah Allah sediakan 

bagi manusia untuk dipergunakan bagi kebutuhan hidupnya, dengan catatan 

haruslah dengan kedasadaran menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. 

Sepantasnya manusia bersyukur dengan semua karunia yang telah Allah berikan. 

Bahwasannya di alam semesta ini tidak adalah sesuatu yang sia-sia jika manusia 

mampu memanfaatkannya seperti halnya limbah serbuk kayu gofasa.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu dan tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Waktu  : September 2020-Juni 2021 

Tempat : 1. Laboratorium Teknologi Kehutanan Jurusan Teknik Kehutanan 

Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar 

(tahap pembuatan dan tahap pengujian kerapatan, MOE dan MOR 

papan semen) 

2. Laboratorium Fisika Dasar Jurusan Fisika Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN Alauddin Makassar (tahap pengujian kadar air dan 

pengembangan tebal) 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan pada pembuatan papan semen yaitu sebagai berikut: 

3.2.1.1 Alat Pembuatan Papan Semen 

Alat yang digunakan untuk membuat papan semen pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Alat kempa dingin 

2. Neraca Analitik sebagai alat untuk menimbang massa bahan baku serbuk kayu 

gofasa yang telah digiling 

3. Oven untuk menguji kadar air 

4. Wadah sebagai tempat campuran bahan 

5. Alat pencetak papan semen (plat besi) dengan ukuran 25 cm x 25 cm x 1 cm 



 

 
 

6. Mesin ayakan 20 mesh dan 40 mesh untuk mengayak sampel uji 

7. Table Saw sebagai alat untuk memotong sampel uji. 

8. Disk Mill sebagai alat untuk menggiling sampel 

9. Moisture meter sebagai alat untuk mengetahui kadar air partikel 

10. Plat besi sebagai wadah saat sampel akan di kempa dingin 

3.2.1.2  Alat pengujian papan semen 

 Alat yang digunakan pada proses pengujian adalah sebagai berikut: 

1. Mikrometer Sekrup 

2. Neraca analitik 

3. Mesin Uji Universal (Universal Testing Machine (UTM)) 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. limbah serbuk kayu gofasa berukuran 20 mesh dan 40 mesh 

2. Air 

3. Kalsium klorida (CaCl2) sebagai katalis 

4. Semen PCC (Portland Composite Cement) sebagai perekat 

5. Aluminium foil untuk melapisi sampel sebelum di press 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Prosedur pembuatan papan semen 

Prosedur pembuatan yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Pembuatan Papan semen tanpa menggunakan serbuk kayu gofasa  

1. Membuat cetakan papan semen dengan ukuran 25 cm x 25 cm x 1 cm 

dengan kerapatan 1,2 g/cm
3
.  



 

 
 

2. Membuat sampel uji (sampel kontrol) papan semen tanpa campuran 

serbuk kayu gofasa dengan ukuran 25 cm x 25 cm x 1 cm dengan 

kerapatan 1,2 g/cm
3
 

3. Mencampurkan semua bahan yang dibutuhkan yaitu semen, air dan CaCl2 

sesuai tabel komposisi 3.1.  

Tabel 3.1 Komposisi Pembuatan Papan Semen tanpa campuran partikel  

Komposisi 

Semen (gr) 
Air (ml) CaCl2 (%) 

750 225 37,5 

4. Membentuk papan semen menjadi lembaran menggunakan cetakan 

dengan ukuran 25×25×1 cm yang telah dilapisi oleh aluminium foil.  

5. Menutup cetakan dan dikempa dingin selama 15 menit dengan tekanan 25 

g/cm
2
.  

6. Mengkondisikan, meletakkan di dalam suhu kamar selama 28 hari.  

7. Memotong sampel uji dengan berbagai ukuran 

8. Melakukan pengujian sifat fisis dan mekanik papan semen 

b. Pembuatan papan semen dengan menggunakan serbuk kayu gofasa 

1. Membuat cetakan papan semen dengan ukuran 25 cm x 25 cm x 1 cm 

dengan kerapatan 1,2 g/cm
3
.  

2. Menyiapkan bahan baku yaitu serbuk kayu gofasa. 

3. Menggiling serbuk kayu gofasa dan menyaring dengan ayakan 20 mesh 

dan 40 mesh untuk menghasilkan ukuran partikel yang beragam. 

4. Melakukan perendaman  dengan air dingin pada serbuk kayu gofasa 

selama 2 hari (48 jam) dengan tujuan untuk menghilangkan zat ekstraktif 

yang terkandung dalam sampel.  



 

 
 

5. Menjemur sampel dibawah sinar matahari untuk mengetahui kadar air 

yang tekandung dalam sampel sampai memenuhi standar kadar air partikel 

30-50% dengan menggunakan alat moisture meter.  

6. Perbandingan partikel papan semen dan serbuk kayu gofasa yaitu 75:15, 

80:20 dan 85:15. 

Tabel 3.2 Komposisi Pembuatan Papan Semen dengan campuran partikel 

Komposisi 

Semen:partikel 

Ukuran 

Partikel 

Semen 

(gr) 
Partikel (gr) Air (gr) 

CaCl2 

(gr) 

75:25 
20 mesh 562,5 187,5 225,0 28,12 

40 mesh 562,5 187,5 225,0 28,12 

80:20 
20 mesh 600,0 150,0 225,0 30,00 

40 mesh 600,0 150,0 225,0 30,00 

85:15 
20 mesh 637,5 112,5 225,0 31,88 

40 mesh 637,5 112,5 225,0 31,88 

7. Untuk perbandingan (75:25)% partikel serbuk gergaji sebesar 187,5 gram 

dan semen sebesar 562,5 gram yang dicampurkan kedalam wadah 

kemudian diaduk dan disemprotkan dengan akselerator CaCl2 sebanyak 

5% dengan tujuan untuk mempercepat pengerasan dan memperkuat daya 

rekat semen. 

8. Kemudian membentuk papan semen menjadi lembaran menggunakan 

cetakan berukuran 25 x 25 x 1 cm yang sebelumnya dilapisi aluminium 

foil. 

9. Menutup cetakan dan dikempa dingin selama 15 menit dengan tekanan 25 

g/cm
2
, kemudian papan semen dikeringkan selama 28 hari sampai papan 

semen kaku. 

10. Mengulangi kegiatan (8-10) untuk perbandingan (80:20)% dan (85:15)% 

11. Memotong sampel uji dengan berbagai ukuran. 



 

 
 

 

Keterangan: 

A dan A’ : Contoh uji untuk pengujian MOE dan MOR 

B dan B’ : Contoh uji untuk pengujian kerapatan dan kadar air 

C  : Contoh uji untuk pengujian pengembangan ketebalan 

3.3.1 Prosedur Pengujian Papan Semen 

Prosedur pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.3.1.1 Uji Kerapatan (Density) 

Prosedur kerja yang  dilakukan pada pengujian ini adalah: 

1. Menyiapkan contoh uji dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 1 cm. 

2. Menimbang massa contoh uji dalam keadaan kering udara dan mencatat pada 

tabel pengamatan. 

3. Melakukan pengukuran dimensi meliputi panjang, lebar dan tebal untuk 

mengetahui volume contoh uji. 

4. Menimbang papan semen dan mengukur panjang, lebar dan tebal . 

5. Mencatat hasil pengukuran pada tabel pengamatan. 

 

 



 

 
 

Tabel 3.3 Uji kerapatan papan semen tanpa serbuk kayu gofasa (100% semen) 

Sampel 
Massa 

(gr) 

Volume (cm
3
) 

 (gr/cm
3
) Panjang 

(cm) 

Lebar 

(cm) 

Tebal 

(cm) 

Semen … … … … … 

Tabel 3.4 Uji Kerapatan Papan Semen dengan penambahan serbuk gofasa 

Sampel 

Komposisi (%) 

Massa 

(gr) 

Volume 
  

(gr/c

m
3
) 

Semen 
Serbuk 

Gofasa 

Ukuran 

Partikel 
CaCl2 

Panjang 

(cm) 

Leba

r 

(cm) 

Tebal 

(cm) 

A 75 25 
20 mesh 

5 
… … … … … 

40 mesh … … … … … 

B 80 20 
20 mesh 

5 
… … … … … 

40 mesh … … … … … 

C 85 15 
20 mesh 

5 
… … … … … 

40 mesh … … … … … 

6. Menganalisis data-data untuk menentukan nilai kerapatan.  

3.3.1.2 Uji Kadar Air 

Prosedur kerja yang dilakukan pada pengujian ini adalah: 

1. Menyiapkan contoh uji dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 1 cm. 

2. Menimbang massa awal, kemudian oven selama 6 jam dengan suhu 120
o
C. 

3. mengukur kembali massa contoh uji yang telah di oven untuk mencapai massa 

yang konstan.  

Tabel 3.5 Uji kadar air tanpa penambahan serbuk kayu gofasa (100% Semen) 

Sampel 
Massa 

Kering (gr) 

Massa Kering 

Setelah oven (gr) 
Kadar Air (KA) 

Semen … … … 

 

Tabel 3.6 Uji kadar air papan semen dengan penambahan serbuk gofasa 

Sampel 

Komposisi (%) 
Massa 

awal (gr) 

Massa kering 

setelah oven 

(gr) 

Seme

n 

Serbuk 

Gofasa 

Ukuran 

partikel 

CaCl2 

A 75 25 
20 mesh 

5 
… … 

40 mesh … … 

B 80 20 
20 mesh 

5 
… … 

40 mesh … … 

C 85 15 
20 mesh 

5 
… … 

40 mesh … … 



 

 
 

4. Menganalisis data-data untuk menentukan nilai kadar Air. 

3.3.2.3 Uji Pengembangan Ketebalan 

Prosedur kerja yang dilakukan pada pengujian ini adalah: 

1. Menyiapkan contoh uji dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 1 cm. 

2. Mengukur tebal papan semen menggunakan mikrometer sekrup dalam 

keadaan kering yang telah dibuat dan melalui proses penyimpanan selama 28 

hari agar papan semen dalam keadaan stabil. 

3. Merendam papan komposit dalam air dingin selama 24 jam. 

4. Mengukur kembali papan semen menggunakan mikrometer sekrup untuk 

memperoleh nilai ketebalan papan semen setelah direndam. Kemudian 

mencatat data-data pengukuran pada tabel pengamatan di bawah ini: 

Tabel 3.7 Uji kadar air tanpa penambahan serbuk kayu gofasa (100% Semen) 

Sampel Komposisi 
Sebelum 

direndam (cm) 

Setelah 

direndam (cm) 

Semen 20 mesh ... ... 

Tabel 3.8 Uji Pengembangan tebal Papan Semen dengan penambahan serbuk 

gofasa 

Sampel 

Komposisi (%) Sebelum 

direndam 

(cm) 

Setelah 

direndam 

(cm) 
Semen 

Serbuk 

Gofasa 

Ukuran 

partikel 
CaCl2 

A 75 25 
20 mesh 

5 
… … 

40 mesh … … 

B 80 20 
20 mesh 

5 
… … 

40 mesh … … 

C 85 15 
20 mesh 

5 
… … 

40 mesh … … 

12. Menganalisis data-data untuk menentukan nilai pengembangan tebal. 

3.3.1.3 Uji Modulus Elastisitas (MOE) 

Prosedur kerja pada pengujian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan contoh uji dengan ukuran 20 cm x 5 cm x 1 cm. 

2. Mengukur dimensi lebar (L) dan tebal (T) contoh uji 



 

 
 

3. Membentangkan contoh uji pada mesin uji universal (universal testing 

machine) dengan jarak sangga 150 mm atau 15 cm (S) 

 
Gambar 3.1 : Alat Uji modulus elastis (MOE) dan Uji Modulus Patah (MOR) 

(SNI 03-2105-2006) 

4. Memberikan beban pada bagian pusat contoh uji atau di tengah-tengah jarak 

sangga dengan kecepatan sekitar 1 cm/ menit, kemudian mencatat defleksi dan 

beban sampai beban maksimum. 

5. Mencatat hasil pengamatan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.9 Uji Modulus Elastisitas (MOE) tanpa penambahan partikel 

Sampel 

Komposisi 
 B/ D 

(cm) 

Lebar 

(L) 

(cm) 

Tebal 

(T) 

(cm) 

MOE 

(kgf/cm
2
) 

Semen CaCl2 

A … … … … … … 

 

Tabel 3.10 Uji Modulus elastisitas (MOE) dengan penambahan serbuk kayu 

gofasa 

Sampel 

Komposisi (%) 

 P/ Y 

(cm) 

Leba

r (L) 

(cm) 

Tebal 

(T) (cm) 

MOE 

(kgf/cm
2
) Semen 

Limbah 

serbuk kayu 

gofasa 

Ukuran 

Partikel 
CaCl2 

A 75 25 
20 mesh 

5 
… … … … 

40 mesh … … … … 

B 80 20 
20 mesh 

5 
… … … … 

40 mesh … … … … 

C 85 15 
20 mesh 

5 
… … … … 

40 mesh … … … … 

6. Menghitung hasil modulus elastisitas berdasarkan persamaan 2.8 



 

 
 

3.3.1.4 Uji Modulus Patah (MOR) 

Prosedur kerja pengujian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melanjutkan pengujian dari uji modulus elastisitas dengan cara dan contoh uji 

yang sama sampai contoh uji patah dan mencatat data hasil pengamatan pada 

tabel pengamatan di bawah ini: 

Tabel 3.11 Uji Modulus Patah (MOR) tanpa penambahan partikel 

Sampel 

Komposisi Massa 

maksimu

m (gr) 

Lebar 

(L) 

(cm) 

Tebal 

(T) 

(cm) 

MOR 

(kgf/cm
2
) 

Semen 
CaCl2 

A … … … … … … 

Tabel 3.10 Uji Modulus patah (MOR) dengan penambahan serbuk kayu gofasa 

Sampel 

Komposisi (%) 
Berat 

maksimum 

(gr) 

Lebar 

(L) 

(cm) 

Tebal 

(T) 

(cm) 

MOR 

(kgf/cm
2
) Semen 

Limbah 

serbuk 

kayu gofasa 

Ukuran 

Partikel 
CaCl2 

A 75 25 
20 mesh 

5 
… … … … 

40 mesh … … … … 

B 80 20 
20 mesh 

5 
… … … … 

40 mesh … … … … 

C 85 15 
20 mesh 

5 
… … … … 

40 mesh … … … … 

2. Menghitung hasil uji modulus patah (MOR) berdasarkan persamaan 2.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3.4 Diagram Alir 

 

  

Mulai 

Studi literatur  

 Identifikasi masalah 

Penyiapan alat 

dan bahan 

Pembutan 

papan semen 

Pengujian 

papan semen 

Observasi awal 

 Menyiapkan referensi yang berhubungan 

dengan penelitian 

 Standar SNI papan semen 

 Menyiapkan bahan (limbah serbuk kayu, 

semen, dan larutan CaCl2 

 Menyiapkan alat pengujian papan semen 

 Mencampurkan bahan menggunakan dua 

perbandingan (75:25 dan 85:15) dengan 

ukuran partikel 20 mesh dan 40 mesh 

 Mencetak Campuran 
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Uji 

Pengemban
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Analisis data 

Hasil dan Pembahasan 

Kesimpulan 

Selesai 

𝜌  
𝑚

𝑉
 

Kerapatan: 
𝐾𝐴   

𝑚𝑎 −𝑚𝑘

𝑚𝑘
     

Kadar air: 

𝑃𝑇   

𝑇 − 𝑇 
𝑇 

     

Pengemban

g tebal: 

 

𝑀𝑂𝐸

 
 𝑃𝐿 

  𝑌𝑏𝑑 
 

MOE: 

𝑀𝑂𝑅  
 𝑃𝐿

 𝑏𝑑 
 

MOR: 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini secara umum dibagi menjadi 2 tahap penelitian yang 

pertama tahap pembuatan papan semen meliputi penentuan alat dan bahan dan 

penentuan komposisi bahan baku. Tahap kedua penelitian meliputi proses 

pengujian papan semen baik uji sifat fisis (Uji Kadar Air dan Kerapatan) dan Uji 

sifat mekanis (Uji Modulus Elastisitas (MOE) dan Uji Modulus Patah (MOR)). 

4.1 Tahap Pembuatan Papan Semen 

     Pada pembuatan papan semen menggunakan 3 jenis bahan baku utama 

yaitu serbuk kayu gofasa (Vitex Cofassus), semen yang berfungsi sebagai perekat 

dan Katalis CaCl2 (Kalsium Klorida) yang berfungsi untuk mempercepat 

pengerasan papan semen. Serbuk kayu gofasa yang digunakan berasal dari limbah 

hasil penggergajian kayu di Sinjai Selatan. Hal pertama yang dilakukan dalam 

pembuatan papan semen adalah menyiapkan alat dan bahan, kemudian 

menggiling dan mengayak yang bertujuan untuk memperoleh ukuran partikel 

yang seragam dan menimbang katalis CaCl2, Pada pembuatan papan semen 

menggunakan 2 perbandingan komposisi antara semen dan partikel (cangkang 

kemiri) yaitu perbandingan 75:25, 80:20, 85:15 dengan masing-masing 20 mesh 

dan 40 mesh. Adapun jenis semen yang digunakan adalah semen PCC (Portland 

Composite Cement).  Pada lembaran dengan panjang 25 cm, lebar 25 cm dan tebal 

1 cm (25×25×1 cm) dengan target kerapatan 1,2 g/cm
3
 serta melakukan 

penyimpanan papan selama 24 hari dalam keadaan suhu kamar. Kemudian, 

melakukan pengujian sifat fisis dan mekanis. Parameter yang diuji meliputi sifat 

fisik yang terdiri atas uji kerapatan dan kadar, sedangkan sifat mekanik yang diuji 

meliputi Uji Modulus Elastisitas (MOE) dan Uji Modulus patah (MOR). 



 

 
 

4.2 Tahap Pengujian Papan Semen 

 Tahap pengujian pada penelitian ini meliputi pengujian kerapatan, kadar 

air, pengembangan tebal, modulus elastisitas (MOE) dan modulus patah (MOR). 

a. Tahap pengujian kerapatan (Density) 

Kerapatan merupakan hasil pembagian antara massa papan dengan volume 

papan partikel serbuk kayu gofasa yang dinyatakan dalam kg/cm
3
. Kerapatan 

menunjukkan banyaknya massa persatuan persatuan volume (Haygreen dan 

Bowyer, 1996). Sifat-sifat papan semen juga akan sangat dipengaruhi oleh 

kerapatan karena bisa menggambarkan sejauh mana kestabilan dimensi papan 

dalam menanggung beban serta menjadi dasar pertimbangan penggunaan produk 

papan semen tersebut. Hasil pengujian kerapatan papan semen tanpa serbuk kayu 

gofasa dan papan semen dengan penambahan serbuk kayu gofasa disajikan pada 

grafik 4.1 berikut: 

 
Gambar 4.1. Grafik uji kerapatan papan partikel 

Berdasarkan hasil pengujian pada grafik 4.1 menunjukkan nilai kerapatan 

untuk papan semen dengan tambahan serbuk kayu gofasa antara 1,28 gr/cm
3
 

sampai 1,50 gr/cm
3
. Berdasarkan hasil pengujian pada grafik 4.1 nilai kerapatan 
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terendah terdapat pada papan semen  dengan komposisi 75:25 dengan ukuran 

partikel 20 mesh yaitu 1,28 gr/cm
3
.
 
Hal ini disebabkan proses pencampuran yang 

tidak homogen sehigga mengakibatkan bahan pada sampel tidak terikat dengan 

baik Sedangkan nilai kerapatan tertinggi terdapat pada papan semen dengan 

komposisi 85:15 dengan ukuran partikel 40 mesh yaitu 1,50 gr/cm
3
. Hal ini 

disebabkan oleh rasio semen yang digunakan tinggi serta ukuran partikel yang 

halus mengakibatkan ikatan antar partikel erat sehingga kerapatannya lebih tinggi. 

Sedangakan untuk nilai kerapatan papan semen tanpa penambahan serbuk 

kayu gofasa sebesar 1,74 gr/cm
3
. Jika dibandingkan dengan nilai kerapatan 

sampel dengan penambahan serbuk, maka sampel tanpa penambahan serbuk 

memiliki kerapatan yang lebih besar. Hal ini dikarenakan meningkatnya kadar 

semen yang menyebabkan ikatan antar partikel semen semakin erat sehingga 

kerapatan papan semakin tinggi.  

Perbedaan yang sedikit mencolok hanya terdapat pada komposisi 

penyusun 85:15 dengan ukuran partikel 40 mesh. Hal ini terjadi karena semen 

yang digunakan lebih banyak serta ukuran mesh yang lebih halus. Dimana, 

Kerapatan yang tinggi diperoleh dari hubungan antara partikel yang satu dengan 

yang lainnya yang berikatan dan adanya massa semen lebih banyak mengisi ruang 

kosong yang ada sehingga meminimalisir adanya ruang atau rongga di dalam 

partikel (Bakri dan Sanusi, 2006). 

Menurut Simatupang (1974), menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi sifat papan semen partikel yang dihasilkan diantaranya adalah 

material yang digunakan (bahan baku), teknis pengerjaan sewaktu pencampuran 

bahan baku dan proses pengempaan serta penambahan akselerator atau katalis. 

Sedangkan menurut Rohny S. Maail (2018) adanya perbedaan pada nilai 



 

 
 

kerapatan juga disebabkan oleh perbedaan ketebalan tiap papan yang diakibatkan 

oleh pemasangan klem yang tidak merata.  

Penyebab utama kerapatan papan semen yang dibuat tidak sesuai standar 

juga dipengaruhi oleh posisi partikel yang tidak merata saat pencampuran. Pada 

saat proses pencampuran bahan pembuatan papan semen seharusnya dilakukan 

dengan menggunakan alat namun karena terkendala ketersediaan alat maka bahan-

bahan tersebut dicampurkan secara manual menyebabkan sulitnya terbentuk 

campuran yang homogen serta jumlah air yang digunakan juga tidak terkontrol 

dengan baik. Penyebab lainnya yaitu sampel yang telah diklem seharusnya 

dipanaskan dalam oven dengan suhu 50℃ selama 24 jam namun karena 

terkendala kesediaan alat sehingga sampel didiamkan pada suhu ruang selama 28 

hari.  

Perbedaan komposisi bahan serta pencampuran saat pembuatan papan 

dapat mempengaruhi massa dan volume papan yang dihasilkan sehingga massa 

yang besar dan volume yang kecil akan menghasilkan nilai kerapatan yang besar. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin kecil volume papan 

semen maka akan semakin tinggi pula kerapatannya.  

Standar kerapatan papan semen menurut SNI 3-2105- 2006 mensyaratkan 

nilai kerapatan 0,4-0,9 g/cm
2
. Hal ini menunjukkan bahwa papan semen yang 

telah dihasilkan belum ada yang memenuhi standar. Tingginya nilai kerapatan 

yang diperoleh di akibatkan karena tingginya target papan yang digunakan saat 

pembuatan papan. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan komposisi 

penyusun dan ukuran partikelnya nilai kerapatan untuk semua sampel kurang 

lebih sama dan tidak mengalami perbedaan yang signifikan. 

 

 



 

 
 

b. Tahap Pengujian Kadar Air  

Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung di dalam partikel 

kayu (Boyer et al, 2003). Kadar air merupakan sifat papan partikel yang 

mencerminkan kandungan air pada papan partikel dalam keadaan kesetimbangan 

dengan lingkungan sekitarnya. Pengujian kadar air dilakukan dengan menimbang 

terlebih dahulu sampel papan semen untuk mengetahui massa kering papan. 

Selanjutnya sampel dimasukkan ke dalam oven dan dipanaskan selama 6 jam pada 

suhu 120
 o

C agar air dalam papan mengalami penguapan. Sampel kemudian 

dikeluarkan dari oven dan ditimbang kembali untuk mengetahui massa sampel 

setelah di oven. 

 
Gambar 4.2: Grafik uji kadar air papan partikel 

Berdasarkan grafik 4.2 hasil pengujian nilai kadar air dengan penambahan 

serbuk kayu gofasa diperoleh nilai kadar air terendah terdapat pada papan semen  

dengan komposisi 80:20 dengan ukuran partikel 20 mesh yaitu 8,4%. Hal ini 

disebabkan ukuran partikel yang digunakan tidak halus sehingga tidak mudah 

untuk menyerap air dengan banyak. Sedangkan nilai kadar air tertinggi terdapat 

pada papan semen komposisi 75:25 dengan ukuran partikel 40 mesh yaitu 10,9%. 
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Hal ini disebabkan ukuran partikel yang digunakan lebih halus sehingga lebih 

mudah untuk menyerap air. 

Selain itu, papan semen tanpa penambahan serbuk kayu gofasa memiliki 

nilai kadar air sebesar 7,6%. Jika dibandingkan dengan papan semen dengan 

penambahan serbuk, papan semen tanpa serbuk memiliki nilai kadar air yang 

lebih rendah hal ini di sebabkan karena tidak adanya serbuk didalam papan semen. 

Dimana diketahui bahwa penambahan serbuk pada papan semen sangat 

berpengaruh terhadap kadar air papan. 

Ditinjau dari komposisi penyusunnya, nilai kadar air papan semen 

dengan penambahan serbuk kayu gofasa memiliki nilai yang hampir sama  

berkisar antara 8,4% sampai 10,9%. Sedangkan jika ditinjau dari ukuran 

partikelnya terlihat peningkatan kadar air untuk sampel 75:25 sebesar  1,6%, 

sampel 80:20 sebesar 0,5% dan sampel 85:15 sebesar 1%. Hal ini di sebabkan 

karena partikel yang digunakan lebih halus sehingga lebih mudah untuk menyerap 

air serta penggunaan rasio semen yang tinggi menciptakan struktur yang rapat dan 

menghasilkan pori-pori yang kecil, sehingga air dapat tertahan di dalam papan dan 

sulit untuk menguap karena rapatnya komponen penyusun dan mengakibatkan 

nilai kadar air menjadi besar.  

Menurut Dina Setyawati, dkk (2019), tinggi rendahnya nilai kadar air 

pada papan semen dipengaruhi oleh panjang pendeknya partikel yang digunakan. 

Hal ini disebabkan karena semakin kecil ukuran partikel yang digunakan, maka 

luas permukaan partikel menjadi semakin besar pada volume yang sama. Dengan 

demikian semakin banyak volume air yang diserap dari lingkungannya. Selain itu, 

besar nilai kadar air juga dipengaruhi oleh jumlah komposisi serbuk yang 

digunakan dimana semakin banyak serbuk yang digunakan maka nilai kadar air 

papan semen juga semakin besar. Selain itu, kadar air juga dapat dipengaruhi oleh 



 

 
 

kerapatan papan semen yang sangat tinggi. Dari penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi kerapatan papan semen maka semakin rendah 

pula kadar airnya. 

Berdasarkan hasil penelitian papan semen jika dibandingkan dengan 

standar SNI 3-2105- 2006 yang mensyaratkan kadar air maksimal 14%, maka 

semua sampel yang dihasilkan dari penelitian telah memenuhi standar. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh komposisi penyusun pada sampel 

tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hanya untuk ukuran partikel terlihat 

bahwa ada kenaikan kadar air  pada partikel dengan ukuran 40 mesh setiap 

sampel. 

c. Tahap Pengujian Nilai Pengembangan Tebal 

Pengembangan tebal merupakan besaran yang menyatakan pertambahan 

tebal sampel uji. Untuk mengetahui pengembangan ketebalan sampel uji terlebih 

dahulu sampel diukur untuk mengetahui tebal awal sebelum direndam, kemudian 

sampel direndam dalam air selama 24 jam. Setelah direndam sampel diukur 

kembali kemudian menghitung nilai pengembangan tebal menggunakan rumus 

pada persamaan 2.6. Hasil dari pengujian nilai pengembangan tebal papan semen 

tanpa serbuk kayu gofasa dan papan semen dengan menggunakan serbuk kayu 

gofasa dapat dilihat pada grafik di bawah. 

 



 

 
 

 
Gambar 4.3. Grafik Nilai Pengembangan Tebal 

Berdasarkan grafik 4.3 nilai pengembangan tebal terendah diperoleh dari 

hasil pengujian papan semen dengan komposisi 75:25 pada ukuran partikel 20 

mesh yaitu 5,1%. Hal ini disebabkan karena ukuran partikel yang digunakan kasar 

sehingga air susah untuk menyerap pada sampel. Sedangkan nilai pengembangan 

tebal tertinggi diperoleh dari hasil pengujian papan semen dengan komposisi 

80:20 pada ukuran partikel 40 mesh yaitu 8,8%. Hal ini disebabkan proses 

pencampuran yang tidak homogen serta ukuran partikel yang digunakan lebih 

halus. Dimana, untuk nilai pengembangan tebal juga dipengaruhi oleh kadar air 

serta daya serap air pada bahan.  

Papan semen tanpa penambahan serbuk kayu gofasa memiliki nilai 

pengembangan tebal sebesar 5,8%. Hal ini disebabkan rasio semen ranpa 

penambahan serbuk mengakibatkan sampel susah menyerap air. 

Berdasarkan  grafik di atas dapat dilihat jika ditinjau pada komposisi 

papan semen mengalami peningkatan pengembangan tebal. Sedangkan, jika di 

tinjau dari ukuran partikelnya juga mengalami peningkatan pada perbandingan 

75:25 sebesar 1,2%, 80:20 sebesar 2,6%, dan 85:15 sebesar 0,1%. Hal ini 

disebabkan oleh daya serap air yang tinggi pada sampel ukuran partikel mesh 40 
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dimana ukuran sampelnya lebih halus sehingga mudah untuk menyerap air dari 

lingkungannya. Perbedaan paling mencolok hanya terdapat pada perbandingan 

80:20, hal ini di sebabkan oleh pencampuran yang kurang homogen serta daya 

serap air yang besar dan bahan baku penyusun yang digunakan. 

Menurut Olufemi et al (2012) mengatakan bahwa pengembangan tebal 

papan semen juga dipengaruhi oleh perbandingan campuran bahan baku dengan 

semen. Kandungan semen yang besar pada papan juga akan menurunkan 

pengembangan tebal. Sedangkan menurut Djoko Purwanto (2014), pengembangan 

tebal papan semen selama perendaman dalam air dapat ditentukan diantaranya 

dari jenis atau sifat kayu atau bahan baku dan komposisi semen yang digunakan. 

Pengembangan tebal juga berkaitan dengan besarnya penyerapan dan kadar air 

papan semen. Penyerapan air yang besar dan kadar air tinggi akan menyebabkan 

pengembangan tebal yang besar pada papan semen. Dari penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi kadar air yang dikandung papan partikel maka 

pengembangan tebalnya juga akan semakin besar. 

Berdasarkan hasil pengujian pengembangan tebal yang telah dilakukan, 

semua sampel uji telah memenuhi standar yang dipersyaratkan SNI 3-2105- 2006 

yaitu maksimal 12%. Dapat disimpulkan pula bahwa komposisi dan ukuran 

partikel yang digunakan memiliki pengaruh terhadap pengembangan tebal papan 

semen. 

d. Tahap Pengujian Nilai Modulus Elastisitas (MOE) 

Pengujian modulus elastis dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu 

lebar dan tebal sampel uji papan partikel kemudian meletakkan pada mesin uji 

universal (Universal Testing Machine) dengan jarak sangga 15 cm (L) lalu 

memberikan beban di tengah- tengah jarak sangga dengan kelipatan 1 kg dan 

seterusnya dan membaca penunjukan jarum pada alat pengukur defleksi sampai 



 

 
 

mencapai batas elastis papan partikel, setelah diperoleh nilai selisih beban dan 

defleksi kemudian menghitung nilai modulus elastis menggunakan persamaan 2.5. 

 

 
Gambar 4.4. Grafik Uji Modulus Elastisitas 

Hasil pengujian modulus elastisitas dapat dilihat pada gambar 4.4 di atas.  

Nilai pengujian MOE untuk papan semen dengan penambahan serbuk kayu gofasa 

berkisar 17.938,44-54.932,22 kgf/cm
2
. Berdasarkan komposisi penyusunnya, 

dapat dilihat bahwa nilai MOE tertinggi terdapat pada komposisi penyusun 85:15 

dengan ukuran partikel 40 mesh. Hal ini disebabkan karena nilai kerapatan yang 

dihasilkan juga tinggi. Sedangkan untuk nilai MOE terendah terdapat pada 

komposisi penyusun 75:25 dengan ukuran partikel 20 mesh. Hal ini disebabkan 

nilai kerapatannya rendah serta penggunaan katalisator yang tidak terkontrol 

dengan baik. 

Papan semen tanpa penambahan serbuk kayu gofasa memiliki nilai 

kerapatan 0 kgf/cm
2
. Artinya papan semen tanpa penambahan serbuk sifatnya 

tidak elastis. Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan serbuk dimana 

penambahan serbuk sangat berpengaruh terhadap modulus elastisitas papan 

semen. 
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Menurut Maloney (1993), nilai MOE juga dipengaruhi oleh isi dan jenis 

bahan perekat yang digunakan. Selain itu pada penelitian ini, sampel yang tidak 

memenuhi standar dipengaruhi oleh kerapatan papan semen yang kurang baik. Hal 

ini disebabkan oleh pencampuran yang tidak homogen pada saat pembuatan 

sampel serta pada saat pemasangan klem yang tidak rata sehingga ketebalan 

sampel berbeda-beda. Pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa sampel yang tidak 

memenuhi standar juga dipengaruhi oleh modulus elastisitasnya tinggi karena 

memiliki regangan yang rendah. Regangan yang rendah diakibatkan karena papan 

semen memiliki kadar air yang rendah sehingga unsur penyusun menjadi kaku. 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nilai MOE dapat 

dipengaruhi oleh besar nilai kerapatan kadar air, dan daya serap papan, serta 

proses pada saat pembuatan papan. 

Berdasarkan standar SNI 03-2105-2006 yang mensyaratkan uji modulus 

elastisitas (MOE) minimal 20.400 kgf/cm
2
, maka sampel dengan komposisi 80:20 

pada ukuran partikel 20 mesh, 80:40 pada ukuran partikel 40 mesh, 85:15 pada 

ukuran partikel 40 mesh telah memenuhi standar dimana hasil pengujiannya 

sebesar 33.186,48 kgf/cm
2
, 32.443,22 kgf/cm

2
, dan 54.932.22 kgf/cm

2
. Sedangkan 

sampel dengan komposisi semen 100%, 75:25 pada ukuran partikel 20 mesh, 

75:25 pada ukuran partikel 40 mesh, dan 85:15 pada ukuran partikel 20 mesh 

belum memenuhi standar. 

e. Tahap Pengujian Nilai Modulus Patah (MOR) 

Pengujian modulus patah dilakukan dengan melanjutkan pengujian 

modulus elastis dengan sampel uji yang sama sampai penunjukan jam pada 

pengukur alat defleksi mengalami penurunan. Setelah itu menghitung nilai 

modulus patah menggunakan persamaan 2.5. Hasil pengujian nilai modulus patah 

dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 



 

 
 

 
Gambar 4.5. Grafik Uji Modulus Patah 

Hasil pengujian modulus patah dapat dilihat pada gambar 4.5 di atas. 

Nilai pengujian modulus patah (MOR) untuk papan semen tanpa penambahan 

serbuk kayu gofasa yaitu 17,28 kgf/cm
2
.Berdasarkan grafik 4.5 nilai MOR untuk 

papan semen dengan penambahan serbuk kayu gofasa berkisar 36,42-99,20 

kgf/cm
2
. Berdasarkan hasil pengujian nilai MOR terendah terdapat pada papan 

semen dengan komposisi 85:15 pada ukuran partikel 20 mesh sebesar 36,42 

kgf/cm
2
, hal ini disebabkan pencampuran yang tidak homogen,  ketebalan sampel 

yang tidak merata saat di klem serta dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan 

yaitu jika ukuran partikelnya kasar maka nilai MOR nya juga rendah .Sedangkan 

untuk nilai pengujian MOR tertinggi terdapat pada papan semen dengan 

komposisi 80:20 pada ukuran partikel 40 mesh sebesar 99,20  kgf/cm
2
. Hal ini 

disebabkan rasio semen yang digunakan tinggi serta ukuran semen yang halus 

mengakibatkan partikel terikat baik. 

Pada grafik 4.1 untuk semua sampel penelitian jika ditinjau dari ukuran 

partikelnya, dapat dilihat bahwa semua nilai MOR mengalami peningkatan dari 

ukuran partikel 20 mesh ke ukuran partikel 40 mesh. Hal ini dipengaruhi oleh 

rasio semen serta kasar dan halusnya ukuran partikel yang digunakan.  
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Papan semen tidak memenuhi standar diakibatkan oleh beberapa faktor 

salah satunya yakni pada saat pencampuran dimana bahan-bahan yang digunakan 

tidak tercampur secara homogen karena terkendala terhadap ketersediaan alat 

sehingga pencampuran dilakukan secara manual. Hal tersebut mengakibatkan 

kerapatan papan semen tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dan 

berpengaruh terhadap uji modulus patah papan semen. Dimana jika kerapatan 

papan semen bagus maka uji modulus patah-nya juga akan bagus. 

Berdasarkan standar SNI 03-2105-2006 yang mensyaratkan uji modulus 

patah (MOR) minimal 80 kgf/cm
2
, maka sampel dengan komposisi 80:20 pada 

ukuran partikel 40 mesh dan komposisi 85:15 pada ukuran partikel 40 mesh telah 

memenuhi standar yang ditetapkan dengan nilai MOR sebesar 99,20 dan 82,96 

kgf/cm
2
. Sedangkan papan semen dengan komposisi semen 100%, komposisi 

75:25 pada ukuran partikel 20 mesh, 75:25 pada ukuran partakel 40 mesh, 80:20 

pada ukuran partikel 20 mesh, dan 85:15 pada ukuran partikel 20 mesh belum 

memenuhi standar yang disyaratkan.  Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa 

penggunaan serbuk berukuran 40 mesh dapat menghasilkan nilai MOR yang baik, 

terkecuali pada komposisi 75:25 dengan ukuran partikel 40 mesh dikarenakan 

pengaruh ketebalan sampel. Selain dari itu, ukuran partikel juga berpengaruh 

terhadap modulus patah papan semen, semakin kasar partikel yang digunakan 

maka nilai modulus patahnya juga akan semakin kecil. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa penambahan serbuk kayu gofasa dapat memberikan pengaruh pada papan 

semen sebagai berikut: 

1. Uji sifat fisis papan semen dengan penambahan serbuk kayu gofasa untuk 

kerapatan ditinjau dari komposisi penyusun dan ukuran partikelnya memiliki 

nilai yang  hampir sama. Nilai kerapatan berkisar antara 1,28 gr/cm3-1,50 

gr/cm
3
. Kadar air berdasarkan komposisi penyusunnya tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan tetapi untuk ukuran partikel terlihat bahwa ada 

kenaikan kadar air  pada ukuran partikel 40 mesh. Nilai kadar air berkisar 

antara 8,4% - 10,9%. Pengembangan tebal berdasarkan komposisi penyusun 

dan ukuran partikelnya masing-masing mengalami peningkatan. Nilai 

pengembangan tebal berkisar antara 5,1% - 8,8%. Untuk papan semen tanpa 

serbuk memiliki nilai kerapatan 1,74 gr/cm
3
, kadar air 7,6%, dan 

pengembangan tebal 5,8% 

2. Uji sifat mekanik dengan penambahan serbuk kayu gofasa memperoleh nilai 

MOE terendah terdapat pada papan semen dengan komposisi 75:25 pada 

ukuran partikel 20 mesh sebesar 17.938,44 kgf/cm
2
 sedangkan untuk nilai 

pengujian MOE tertinggi terdapat pada papan semen dengan komposisi 85:15 

pada ukuran partikel 40 mesh sebesar 54.932,22 kgf/cm
2
, dan nilai MOR 

terendah terdapat pada papan semen dengan komposisi 85:15 pada ukuran 

partikel 20 mesh sebesar 36,42 kgf/cm
2
, sedangkan untuk nilai pengujian 

MOR tertinggi terdapat pada papan semen dengan komposisi 80:20 pada 



 

 
 

ukuran partikel 40 mesh sebesar 99,20  kgf/cm
2
. Sifat mekanik papan semen 

tanpa penambahan serbuk kayu gofasa memperoleh nilai MOE 0,0 kgf/cm
2 

dan MOR 17,28 kgf/cm
2
. 

3. Pada pengujian sifat fisis meliputi kerapatan, kadar air, dan pengembangan 

tebal hanya kerapatan yang tidak memenuhi standar SNI 03-2105-2006. 

Sedangkan untuk pengujian sifat mekanis telah memenuhi standar SNI 03-

2105-2006. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang diberikan 

untuk penelitian selanjutnya yaitu sebelum membuat papan semen terlebih dahulu 

melakukan uji FTIR untuk mengetahui gugus fungsi dalam sampel, serta dapat 

dilakukan pengamatan kerapatan, kadar air, pengembangan tebal, MOE dan MOR 

dengan perlakuan yang berbeda sehingga dapat memenuhi standar yang 

digunakan. Selain itu pada penelitian selanjutnya disarankan pula untuk 

melakukan pencampuran bahan dengan alat rotary mixer agar menghasilkan 

campuran yang lebih homogen. 
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LAMPIRAN 1 

DATA MENTAH HASIL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN DATA MENTAH 

A. Uji Kerapatan 

Tabel 1  Uji kerapatan papan semen tanpa serbuk kayu gofasa (100% semen) 

Sampel 
Komposisi (%) Massa 

(gr) 

Volume (cm
3
) 

 

Semen CaCl2 P (cm) L (cm) T (cm) 

Semen 100 5 157 

 

10 

 

10 0,9 

Tabel 2 Uji Kerapatan Papan Semen dengan penambahan serbuk gofasa 

Sampel 

Komposisi (%) 
Massa 

(gr) 

Volume (cm
3
) 

Semen 
Serbuk 

Gofasa 

Ukuran 

Partikel 
CaCl2 P (cm) L (cm) 

T(cm

) 

A 75 25 
20 mesh 

5 
128 10 10 1,00 

40 mesh 173 10 10 1,25 

B 80 20 
20 mesh 

5 
130 10 10 0,97 

40 mesh 134 10 10 0,99 

C 85 15 
20 mesh 

5 
126 10 10 0,94 

40 mesh 142 10 10 0,91 

B. Uji Kadar Air 

Tabel 3 Uji kadar air tanpa penambahan serbuk kayu gofasa (100% Semen) 

Sampel 
Komposisi (%) 

ma (gr) mk (gr) 
Semen CaCl2 

Semen 100 5 157 145 

Tabel 4 Uji kadar air papan semen dengan penambahan serbuk gofasa 

Sampel 

Komposisi (%) 
ma 

(gr) 

mk 

(gr) 
Seme

n 

Serbuk 

Gofasa 

Ukuran 

partikel 
CaCl2 

A 75 25 
20 mesh 

5 
128 116 

40 mesh 173 154 

B 80 20 
20 mesh 

5 
130 119 

40 mesh 134 122 

 

C 

 

85 15 
20 mesh 

5 
126 114 

40 mesh 142 127 



 

 
 

C. Uji Pengembangan Tebal 

Tabel 5 Uji pengembangan tebal  tanpa serbuk kayu gofasa (100% Semen) 

Sampel 
Komposisi (%) 

T1 (cm) T2 (cm) 
Semen CaCl2 

Semen 100 5 0,86 0,91 

Tabel 6 Uji Pengembangan tebal Papan Semen 

Sampel 

Komposisi (%) 
T1 

(cm) 

T2 

(cm) 
Seme

n 

Serbuk 

Gofasa 

Ukuran 

partikel 
CaCl2 

A 75 25 
20 mesh 

5 
0,98 1,03 

40 mesh 1,26 1,34 

B 80 20 
20 mesh 

5 
0,96 1,02 

40 mesh 0,90 1,98 

C 85 15 
20 mesh 

5 
0,93 1,00 

40 mesh 0.92 0,99 

D. Uji MOE dan MOR 

1. Data Tebal dan Lebar 

Tabel 7 Data Tebal dan Lebar papan semen tanpa serbuk kayu gofasa 

Sampel T1 T2 T3 
T 

rata
2
 

L1 L2 L3 
L 

rata
2
 

Semen 8,53 8,82 9,31  49,33 
49,4

9 
49,55  

Tabel 8 Data Tebal dan Lebar papan semen dengan serbuk kayu gofasa 

Sampel T1 T2 T3 
T 

rata
2
 

L1 L2 L3 L rata
2
 

75:25 

(20 mesh) 
10,02 10,05 9,73  49,49 49,32 49,52  

75:25 

(40 mesh) 
12,52 12,40 12,90  49,73 49,62 50,02  

80:20 

(20 mesh) 
9,71 9,70 9,72  49,36 49,36 49,37  

80:20 

(40 mesh) 
8,95 9,90 8,45  49,37 49,24 49,30  



 

 
 

85:15 

(20 mesh) 
9,20 9,49 9,42  49,15 49,29 49,34  

85:15 

(40 mesh) 
8,21 8,65 8,49  49,20 49,55 49,39  

2. Data MOE dan MOR 

Tabel 9 Data MOE dan MOR papan semen tanpa serbuk kayu gofasa 

Massa 
Defleksi 

Semen 

1 0.43 

2 0.44 

Tabel 9 Data MOE dan MOR papan semen dengan penambahan serbuk kayu 

gofasa 

Beban 

(KG) 

Defleksi (mm) 

75:25 (20 

mesh) 

75:25 

(40 

mesh) 

80:20 

(20 

mesh) 

80:20 

(40 

mesh) 

85:15 

(20 

mesh) 

85:15 

(40 

mesh) 

1 0,28 0,12 0,81 0,08 0,11 0,18 

2 0,35 0,19 0,95 0,09 1,17 0,23 

3 0,36 0,22 0,96 0,10 1,19 0,45 

4 0,41 0,24 0,97 0,11 1,25 0,89 

5 0,50 0,25 0,98 0,13 1,35 0,91 

6 0,60 0,28 1,03 0,20 1,46 0,4 

7 0,70 0,30 1,08 0,27 1,56 0,97 

8 0,84 0,31 1,15 0,34  1,03 

9 1,02 0,33 1,21 0,45  1,07 

10 1,12 0,38 1,25 0,58  1,12 

11  0,43 1,28 0,71  1,18 

12  0,48 1,34 0,84  1,23 

13  0,52 1,39 0,93  1,28 

14  0,57 1,45 1,03   

15  0,62 1,50 1,08   

16  0,65  1,14   

17  0,70  1,29   

18  0,73  1,32   

19  0,79     

20  0,84     

21  0,91     

22  0,97     

23  1,07     

 

 



 

 
 

3. Analisis Data MOE dan MOR 

Tabel 10 Analisis Data MOE dan MOR 

NO 
Kode 
samp
el 

Lebar (mm) Tebal (mm) b 
rata-
rata 
(cm) 

d 
rata
-
rata 
(cm
) 

Jarak 
Sang
ga  
(cm) 

P 
Max 
(kg) 

∆P/∆
Y (A) 
(kg/
mm) 

∆P/∆
Y (A) 
(kg/c
m) 

MOR 
(kg/c
m2) 

MOE 
(kg/cm2

) 1 2 3 1 2 3 

1 
75:25 
(mes
h 20) 

49.49 49.32 49.52 10.02 10.05 9.73 4.94 0.99 15 10 10.30 103.0 46.12 17938.0 

2 
75:25 
(mes
h 40) 

49.73 49.62 50.02 12.52 12.40 12.90 4.98 1.26 15 23 22.34 223.4 65.40 
18898.6
9 

3 
80:20 
(mes
h 20) 

49.36 49.36 49.37 9.71 9.70 9.72 4.94 0.97 15 15 17.78 177.8 72.52 
33186.4
8 

4 
80:20 
(mes
h 40) 

49.37 49.24 49.30 8.95 9.90 8.45 4.93 0.91 15 18 14.29 142.9 99.20 
32443.2
2 

5 
85:15 
(mes
h 20) 

49.2 49.3 49.3 9.2 9.49 9.42 4.93 0.94 15 7 9.61 96.1 36.42 
20012.6
8 

6 
85:15 
(mes
h 40) 

49.2 49.6 49.4 8.21 8.65 8.49 4.94 0.85 15 13 19.40 194.0 82.96 
54932.2
2 

7 
Seme
n 

49.3 49.5 49.6 8.53 8.82 9.31 4.95 0.89 15 3   0.0 17.28 0.00 

 

E. Penentuan Bahan yang Digunakan 

Massa bahan yang digunakan tiap konsentrasi: 

1. Komposisi Semen 

Komposisi semen = ukuran papan x kerapatan 

      = (25 x 25 x 1) x 1,2 gr/cm
2
 

      =750 g 

2. Massa serbuk  kayu gofasa 

25% = 
  

   
        187,5 g 

20% = 
  

   
        150 g 

15% = 
  

   
        112,5 g 



 

 
 

3. Massa semen 

75% = 
  

   
             g 

80% = 
  

   
             g 

85% = 
  

   
             g 

4. Massa CaCl2 

5% (75:25) = 
 

   
         = 28,12 g 

5% (80:20) = 
 

   
   600,0 = 30 g 

5% (85:15) = 
 

   
         = 31,87 g 

Ukuran 

partikel 

% Gram 

Semen 
Serbuk 

kayu 
CaCl2 Semen 

Serbuk 

kayu 
CaCl2 

20 mesh 
75 25 5 

      187,5 28,12 

40 mesh       187,5 28,12 

20 mesh 
80 20 5 

600,0 150,5 30,00 

40 mesh 600,0 150,5 30,00 

20 mesh 
85 15 5 

637,5 112,5 31,88 

40 mesh 637,5 112,5 31,88 

Jumlah 3600 901 180 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

ANALISIS DATA PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Perhitungan nilai Kerapatan 

b. Semen 100% 

   
 

 
 

  = 
     

(           )   
 

 = 
     

      
 

 = 1,74 gr/cm
3 

Sampel 
Komposisi (%) Massa 

(gr) 

Volume (cm
3
) 

   (gr/cm
3
) 

Semen CaCl2 P (cm) L (cm) T (cm) 

Semen 100 5 157 

 

10 

 

10 0,9 1,74 

 

c. Perbandingan 75:25 mesh 20 

   
 

 
 

   = 
      

(           )   
 

   = 
     

       
 

   = 1,28 gr/cm
3  

Sampel 

Komposisi (%) 

m (gr) 

V (cm
3
)   

(gr/c

m
3
) 

Semen 
Serbuk 

Gofasa 

Ukuran 

Partikel 
CaCl2 P (cm) L (cm) T (cm) 

A 75 25 
20 mesh 

5 
128 10 10 1,00 1,28 

40 mesh 173 10 10 1,25 1,38 

B 80 20 
20 mesh 

5 
130 10 10 0,97 1,34 

40 mesh 134 10 10 0,99 1,35 

C 85 15 
20 mesh 

5 
126 10 10 0,94 1,34 

40 mesh 142 10 10 0,91 1,51 

Keterangan: 

P  : Panjang Papan Partikel (cm) 

L  : Lebar Papan Partikel 



 

 
 

T  :Tinggi Papan Partikel 

M  : Massa Papan Partikel (gr) 

V  : Volume Papan Partikel (P × L × T (cm
3
)) 

   : Kerapatan Papan Partikel (gr/cm
3
) 

Penentuan nilai kerapatan pada komposisi 70:20 (40 mesh), 80:20 (20 mesh 

dan 40 mesh) dan 85:15 (20 mesh dan 40 mesh) menggunakan cara yang 

sama dengan perbandingan 70:20 (20 mesh) di atas 

1. Perhitungan nilai kadar air (KA) 

a. Semen 100% 

KA = 
     

  
 100 % 

KA = 
       

   
 100 % 

KA  = 
  

   
 100 % 

KA  = 7,6 % 

Sampel 

Komposisi (%) 

ma (gr) mk (gr) KA (%) 
Semen CaCl2 

Semen 100 5 157 145 7,6 % 

b. Perbandingan 75:25 mesh 20 

KA = 
     

  
 100 % 

KA = 
       

   
 100 % 

KA  = 
  

   
 100 % 

KA  = 11,7 % 

 

 



 

 
 

Sampe

l 

Komposisi (%) 

ma (gr) mk (gr) KA (%) Seme

n 

Serbuk 

Gofasa 

Ukuran 

partikel 
CaCl2 

A 75 25 
20 mesh 

5 
128 116 9,3 

40 mesh 173 154 10,9 

B 80 20 
20 mesh 

5 
130 119 8,4 

40 mesh 134 122 8,9 

 

C 
85 15 

20 mesh 
5 

126 114 9,5 

40 mesh 142 127 10,5 

Keterangan: 

Ma  : Massa Awal Papan Partikel (gr) 

Mk  : Massa Kering Papan Komposit (P × L × T (cm
3
)) 

KA  : Kadar Air Papan Partikel (%) 

Penentuan nilai kadar air pada komposisi 70:20 (40 mesh), 80:20 (20 mesh 

dan 40 mesh) dan 85:15 (20 mesh dan 40 mesh) menggunakan cara yang 

sama dengan perbandingan 70:20 (20 mesh) di atas 

2. Perhitungan nilai pengembangan ketebalan (PT) 

a. Semen 100% 

    PT= (
     

  
)       

PT= (
         

    
)       

PT= (
    

    
)       

PT=            

PT= 5,8 % 

Sampel 
Komposisi (%) 

T1 (cm) T2 (cm) PT (%) 
Semen CaCl2 

Semen 100 5 0,86 0,91 5,8 

 

 



 

 
 

b. Perbandingan 75:25 mesh 20 

 PT= (
     

  
)       

PT= (
         

    
)       

PT= (
    

    
)       

PT=            

PT= 5,1 % 

Sampel 

Komposisi (%) 
T1 

(cm) 

T2 

(cm) 

PT 

(%) Semen 
Serbuk 

Gofasa 

Ukuran 

partikel 
CaCl2 

A 75 25 
20 mesh 

5 
0,98 1,03 5,1 

40 mesh 1,26 1,34 6,3 

B 80 20 
20 mesh 

5 
0,96 1,02 6,2 

40 mesh 0,90 1,98 8,8 

C 85 15 
20 mesh 

5 
0,93 1,00 7,5 

40 mesh 0.92 0,99 7,6 

Keterangan: 

T1  : Tebal sebelum direndam 

T2  : Tebal setelah direndam 

PT  : Pengembangan tebal 

Penentuan nilai pengembangan ketebalan pada komposisi 70:20 (40 mesh), 

80:20 (20 mesh dan 40 mesh) dan 85:15 (20 mesh dan 40 mesh) menggunakan 

cara yang sama dengan perbandingan 70:20 (20 mesh) di atas 

3. Perhitungan nilai Modulus Elastisitas (MOE) 

a. Papan semen 100% 

  MOE = 
    

      
  

 MOE = 
  

  

  

    
  

 MOE = 0,0  kg/cm 
      

 (       ) (       ) 
 



 

 
 

 MOE = 0,0 kg/cm 
       

           
 

 MOE = 0,0 kg/cm
2
 

b. Perbandingan 75:25 mesh 20 

 MOE = 
    

      
  

 MOE = 
  

  

  

    
  

 MOE = 103,0  kg/cm 
      

 (       ) (       ) 
 

 MOE = 103,0 kg/cm 
       

          
 

 MOE = 17938,0 kg/cm
2 

Penentuan nilai Modulus Elastisitas (MOE) pada komposisi 70:20 (40 mesh), 

80:20 (20 mesh dan 40 mesh) dan 85:15 (20 mesh dan 40 mesh) menggunakan 

cara yang sama dengan perbandingan 70:20 (20 mesh) di atas 

4. Perhitungan nilai Modulus Patah (MOR) 

a. Papan semen 100% 

   MOR   
   

    
 

MOR   
              

           (       ) 
 

MOR   
   

    
 

MOR= 17,28 kg/cm
2 

5. Perbandingan 75:25 mesh 20 

  MOR   
   

    
 

MOR   
               

           (       ) 
 

MOR   
   

    
 



 

 
 

  MOR= 46,12 kg/cm
2 

Keterangan: 

 F : Beban yang diberikan (kgf) 

 e : Perubahan defleksi terhadap beban (cm) 

L : Beban maksimum (kgf) 

b : Lebar sampel (cm) 

d : Tebal Sampel (cm) 

Penentuan nilai modulus patah (MOR) pada komposisi 70:20 (40 mesh), 

80:20 (20 mesh dan 40 mesh) dan 85:15 (20 mesh dan 40 mesh) menggunakan 

cara yang sama dengan perbandingan 70:20 (20 mesh) di atas 

Analisis Data MOE dan MOR 

NO 
Kode 
samp

el 

Lebar (mm) Tebal (mm) b 
rata-
rata 
(cm) 

d 
rata

-
rata 
(cm

) 

Jarak 
Sang

ga 
(cm) 

P 
Max 
(kg) 

∆P/∆
Y (A) 
(kg/
mm) 

∆P/∆
Y (A) 
(kg/c

m) 

MOR 
(kg/c
m2) 

MOE 
(kg/cm2

) 1 2 3 1 2 3 

1 
75:25 
(mes
h 20) 

49.49 49.32 49.52 10.02 10.05 9.73 4.94 0.99 15 10 10.30 103.0 46.12 17938.0 

2 
75:25 
(mes
h 40) 

49.73 49.62 50.02 12.52 12.40 12.90 4.98 1.26 15 23 22.34 223.4 65.40 
18898.6
9 

3 
80:20 
(mes
h 20) 

49.36 49.36 49.37 9.71 9.70 9.72 4.94 0.97 15 15 17.78 177.8 72.52 
33186.4
8 

4 
80:20 
(mes
h 40) 

49.37 49.24 49.30 8.95 9.90 8.45 4.93 0.91 15 18 14.29 142.9 99.20 
32443.2
2 

5 
85:15 
(mes
h 20) 

49.2 49.3 49.3 9.2 9.49 9.42 4.93 0.94 15 7 9.61 96.1 36.42 
20012.6
8 

6 
85:15 
(mes
h 40) 

49.2 49.6 49.4 8.21 8.65 8.49 4.94 0.85 15 13 19.40 194.0 82.96 
54932.2
2 

7 
Seme
n 

49.3 49.5 49.6 8.53 8.82 9.31 4.95 0.89 15 3  0.0 17.28 0.00 

 

 

 

 



 

 
 

     Grafik Hubungan Antara Defleksi dan Beban (∆F/∆e): 

1. Sampel semen 100% 

 
2. Sampel perbandingan 75:25 mesh 20 
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3. Sampel perbandingan 75:25 mesh 40 

 
4. Sampel perbandingan 80:20 mesh 20 
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5. Sampel perbandingan 80:20 mesh 40 

 
6. Sampel perbandingan 85:15 mesh 20 
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7. Sampel perbandingan 85:15 mesh 40 
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LAMPIRAN 3 

PENURUNAN RUMUS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Modulus elastisitas (MOE) 

Rumus Modulus Elastisitas (E) dapat dituliskan: 

Dimana,  

  
      

      
 

 
   

    
                                                                    1.1   

Regangan batang ( ) dinyatakan sebagai: 

  
  

 
 

      
    

    
 

 

      
 

 
 

Tegangan adalah gaya yang bekerja pada benda yang berusaha untuk 

meregangkan benda, dimana: 

  
 

 
 

Rasio tegangan tarik terhadap regangan dalam daerah linear grafik disebut sebagai 

modulus young (E) 

  
 

 
 

      

Elemen gaya tarik pada benda (dF) 

    
  

  
 

        

       (   )   

     
 

 
   

kemudian, menentukan momen torsi pelenturan (dm), dimana: 

        



 

 
 

           *  
 

 
  + 

     
  

 
   

Selanjutnya, mencari nilai momen pelenturan total (M) 

  ∫ 
  

 
   

      
 

 
∫     

  
 

 
   

I/R adalah kelengkungan kurva yang dinyatakan dengan 
   ( )

   
  jadi mengganti 

   ( )

   
 = 

 

 
 

Untuk menentukan momen luas untuk benda (I), maka: 

  ∬     ∬       ∫  ∫     

    ∫   
    

     

∫     
    

     

 

   
 

  
    

Menentukan pelenturan w(x) atau f ditengah benda: 

   ( )

   
 
 

  
 
  

  
 

Momen lentur (M), dimana: 

     

Menyederhanakan pelenturan w(x) dengan mengintegralkan dua kali persamaan 

diatas: 

∬
   ( )

   
 
 

  
∬     

∫
  ( )

  
 ∫

 

   
     



 

 
 

           ( )  
 

   
∫      

dengan menganggap benda tidak miring di titik tumpu maka turunan w(x) di x=0 

adalah nol.  

 ( )   
 

   
∫     

            
 

   
(
  

 
) 

 ( )  
   

   
 

Batas integral adalah dari titik tumpuh pertama (x=0) sampai tititik gantung beban 

(x=1/2L), maka: 

 ( )   
 

   
∫     

 
  

 

 

   

    

 

  

 
 

   

    
 

Subtitusikan persamaan diatas dengan momen luas untuk benda (I), dimana: 

   
 

  
    

Maka, modulus elastisitas papan komposit dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan : 

w(x) = 
   

    
 

           
   

   
 

  
   

  

w(x) atau MOE  
   

     
 

Keterangan: 

 L   = Jarak sangga (cm) 

 b   = Lebar (cm) 

 h   = Tebal (cm) 



 

 
 

   = Selisih beban (B1-B2) yang diambil dari kurva (kgf) 

               = Defleksi (cm) 

MOE = Modulus elastisitas (kgf/cm
2
) 

4. Uji Modulus Patah (MOR) 

Secara umum modulus patah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:  

      
      

 
                                                                                                     1.2 

Keterangan: 

      = Tegangan lengkung maksimum (modulus patah) (N/cm) 

     = Jarak (cm) 

M     = Momen lengkung (grcm
2
) 

I       = Momen Inersia (gr.cm
2
) 

Jika resultan momen ( ) disebelah kiri gaya F maka: 

   
   

   
 

  
  

 
 

Dimana, jarak tepi (Y) pada pengujian modulus patah pada suatu bahan padat 

yaitu: 

  
 

 
         

Sehingga, Momen Inersia (I), yaitu: 

  ∫(
 

 
 )
 

 (  ) 

     ∫
 

 
     

  
 

 
    

 



 

 
 

Maka, persamaan 2.6 menjadi: 

   
      
 

 

      
(
  
 ) (

 
 )

(
 
   

 )
 

    
   

    
                                                                                                           1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

ALAT DAN BAHAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Alat dan bahaan penelitian 

a. Alat pada pembuatan papan semen 

      

      Gambar 1: Cetakan 25 x 25 x 1 cm                    Gambar 2: Plat besi 

 

         

             Gambar 3: Neraca analitik                Gambar 4: Ayakan 20 dan 40 mesh 



 

 
 

     

           Gambar 5: Mesin ayakan                               Gambar 6: Hotpress 

 

 

 

     
   Gambar 7: mesin penggiling                    Gambar 8: Wadah pencampuran 



 

 
 

        

            Gambar 9: Mouisture meter                   Gambar 10: Aluminium foil 

 

b. Alat pada pengujian papan semen 

     
      Gambar 11: jangka sorong digital              Gambar 12: Mesin uji universal 



 

 
 

    

     Gambar 13: Tablew saw                        Gambar 14: Neraca analitik        

 

 

 

Gambar 15: Oven 

 

 

 



 

 
 

c. Bahan pada pembuatan papan semen 

     

   Gambar 16: Serbuk kayu mesh 20            Gambar 17: Serbuk kayu mesh 40 

 

 

    

           Gambar 18: Semen                          Gambar 19: Kalsium Klorida 



 

 
 

 

Gambar 20: Air 

 

 

d. Sampel pada pengujian papan semen 

       

 Gambar 21: Sampel uji MOE dan MOR    Gambar 22: Sampel uji kerapatan dan 

kadar air 



 

 
 

 

Gambar 23: Sampel uji pengembangan tebal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

PROSES PEMBUATAN DAN PENGUJIAN 

SAMPEL 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

     

Gambar 1: Pengeringan serbuk kayu  Gambar 2: Menggiling partikel kayu 

 

 

      

Gambar 3: Mengayak serbuk kayu         Gambar 4: Menimbbang serbuk 



 

 
 

      

Gambar 5: Merendam serbuk kayu gofasa mesh 20 dan mesh 40 

 

        

      Gambar 6: Menimbang CaCI2                Gambar 7: Menimbang air 

 

 

 

 



 

 
 

 

         

Gambar 8: Menimbang semen 

 

 

 
Gambar 9: Mencampurkan bahan 



 

 
 

     

Gambar 10: Mencetak papan semen 

 

 

 

      

     Gambar 11: Proses pengempaan         Gambar 12:Papan setelah dikempa 

   



 

 
 

 

Gambar 13: Proses mendiamkan sampel pada suhu ruang 

 

      

Gambar 14: Pemotongan sampel 

 

 



 

 
 

    
 

 

  

Gambar 15: Pengujian MOE dan MOR 

 

 

 

 

 



 

 
 

     
 

 

 

Gambar 16: Pengujian Kerapatan dan kadar air 

 

 



 

 
 

    

Gambar 17: Pengujian pengembangan tebal 

 

 

 

        
Gambar 18: Sampel sebelum dan sesudah uji MOE dan MOR 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6 

DOKUMENTASI PERSURATAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




