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BUDI RAKHMAWAN (961710101 f90) Jurusan Teknologi Hasil 
Pertanian "Pengaruh Penggunaan Bahan Pencampur Kedelai 
terhadap K\lrakteristik Sifat Fisikokimia dan Organoleptlk 
Kopi Bubuk" dibimbing oleh Ir. Djumarti, Ir. Herlina, MP dan Ir. 
Sulistyowati 

RINGKASAN 

Bahan pencampur pada pembuatan kopi sangat 

menentukan rasa dan aroma kopi bubuk yang unik dan khas. 

Kopi bubuk yang telah dicampur dengan bahan pencampur akan 

menentukan pula tingkat kemurnian dari kopi bu buk. 

Pembuatan kopi bubuk dengan bahan pencampur kedelai 

dapat dilakukan karena aroma yang dihasilkan hampir sama 

dengan aroma kopi selain itu kandungan karbohidrat dari kedelai 

yang cukup tinggi sehingga pac.la proses penyangraian dihasilkan 

senyawa karamel yang dapat mendukung warna dar1 citarasa dari 

kopi bubuk yang dihasilkan. 

Penelitian pembuaran kopi bubuk dengan bahan pencampur 

kedelai ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

bahan pencampur kedelgi dan penambahan konsentrasi 

pencampur terhadap karakteristik sifat fisikokimia dan 

organolcptik kopi bubuk yang erat kaitannya de11gan mutu kopi 

bubuk yang dihasilkan. Disamping itu hal tersebut juga 

digunakan untuk mengetahui kombinasi perlakuan tertentu 

sehingga dihasilkan kopi ·bubuk yang mempunyai karakteristik 

sifat fisikokimia dan organoleptik yang paling baik. 

Percobaan disusun berdasarkan Rancangan Ac~k Lengkap 

(RAL) faktorial dengan pengulangan tiga kali. Faktorial yang terdiri 

dari dua faktor yaitu A dan B. Faktor A adalah penggunaan bahan 

pencampur yang terdiri 2 level ( Perlakuan pengepresan dan tanpa 
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pengeprc8an ) . FakLor 1:3 adalah penggunaan konsentrasi 

pencampur yang terdiri dari lima level ( 10°/o,20%,30'Yo,40%,dan 

50°/ci). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguuaan bahan 

pencampur kedelai memberikan pengaruh yang berbeda tidak 

nyata terhadap kadar air, kadar sari, aroma, rasa, body, kesukaan 

kopi bubuk dan berpengaruh nyata terhadap kadar abu serta 

berpengaruh sangat ny&.ta terhadap pH, kadar lemak, wama kopi, 

kesukaan aroma dan rasa kopi bubuk. 

Penambahan konsentrasi bahan pencrunpur kedelai 

mernberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata c.erhadap kadar 

air, kadar abu, kadar sari, kadar lemak, rasa, kesukaan kopi 

bubuk dan berpengaruh nyata terhadap aroma, body serta 

berpengaruh sangat nyata terhadap pH, warna, kesukaan aroma 

dan. rasa kopi bu buk. 

Korn binasi perlakuan an tara bahan pencampur kedelai 

dengan konsentrasi bahan pencampur kedelai memberikan 

pengaruh yang berbeda tidak nyata terhadap kadar air, kadar abu, 

kadar sari, kadar lemak, aroma, rasa, body, kesukaan secara 

umum, kesukaan aroma dan rasa kopi bubuk dan berpengaruh 

nyata terhadap warna kopi bubuk serta berpengaruh sangat nyata 

terhadap pH kopi bubuk. 

Semua kombinasi perlakuan rnempunyai sifat fisikokimia 

yang mernenuhi standar SNI kopi bubuk, sedangkan berdasarkan 

uji organoleptik baik secara deskriptif rnaupun uji kesukaan 

diperoleh sifat organoleptik terbaik dari perlakuan Al82 dengan 

skor aroma 2,50; rasa 2,37; body 2,50; skor tingkat kesukaan 

panelis 2,75; kesukaan terhadap rasa 2,73; dan aroma 2,87. 
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I. PENDAH\JLUAN 

1.1 Latar Bclakang Permasalahan 

Kopi merupakan minuman yang telah lama dikenal oleh 

masyarakat luas, bahkan kopi digemari oleh ltampir semua 

bangsa didunia karena aroma dan cita rasanya yang khas dapat 

mrnjadikan kopi sC'baga: minuma n yang menyegarkan badan dan 

pikiran . Hal ini disebabkan karena daya kafein yang bersifat 

merangsang kerja jantung dan otak disamping menambah energi 

(Anonim, 1980). 

Di Indonesia minuman kopi telah menjadi minuman rakyat, 

tidak hanya pada kalangan atas atau menengah scija bahkan 

sampai ke pelosok, walaupun ada perbedaan tingkat kesukaan di 

berbagai daerah . Ada yang suka membeli kopi biji untuk diolah 

sencliri ada juga yang suka membeli kopi bubuk di pasa:an. 

Sebelum kopi digunakan sebagai bahan minuman, 

dilakukal1 penyangraian (roasting) . Penyangraian kopi adalah 

suatu perlakuan pernanasaE (pet 1ggorcngan) kopi biji dibawah 

pengaturan kondisi-kondisi yang terkontrol yang menyebabkan 

perubahan yang diinginkan dalam komposisi kimia maupun sifat 

fisiknya. Penyangraian merupakan suatu tahap pengolahan kopi 

biji menjadi kopi bubuk yang erat hubungannya dengan aroma, 

rasa, dan warna kopi bubuk yang dihasilkan, maka hal ini perlu 

mendapat perhatian. Flavor kepi yang dihasilkan selama 

penyangraian tergantung pada jenis buah kopi yang dihasilkan, 

cara pengolahan kopi biji, penyangraian, penggilingan, 

penyimpanan dan cara penyeduhannya (Ciptadi, 1978). 

Kegemaran minum kopi, walaupun sudah memasyarakat 

dinegara-negara penghasil kopi, umumnya terbatas pad.a jenis

jenis kopi yang dihasilkan dinegaranya sendiri. Di .lndonesia dapat 
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dikatakan masyarakat lebih mengenal minuman kopi dari jenis 

kopi robusta. Kopi robusta banyak <lipergunakan oleh oleh para 

industri pengolahan kopi sebagai bahan baku pada pernbuatan 

kopi bubuk. Jenis minuman kopi ini memberikan hasil yang 1ebih 

tinggi dan memberikan kekentalan pada saat penyeduhan, serta 

wan1anya lebih tajam. 

Di bebcrapa negara pengtmpor kopi , h arga kopi bubuk 

mun1i terasa. cukup tinggi bagi konsumen. 01eh karena itu para 

kon:sumen di negara ternebut biasanya sulit untuk mendapatkan 

kop:i. bubuk murni. Kopi bubuk yang dijual dipasaran pada 

umumnya telah dicarnpur dengan berbagai bahan pencampur 

antara lain : ,Jagung, beras, kulit buah kopi, biji lamtoro dan lain 

sebagainya. Di Eropa dikenal nama "Chicori'' sebagai bahan 

pencampur kopi disamping biji kunna dan kismis (Sivets, 1963). 

Bahan pencarnpur pada pembuatan kopi sangat " 

menentukan rasa dan aroma kopi bubuk yang unik dan khas. 

Karena itu para produsen biasanya sangat merahaniakan 

komposisi campuran kopinya dalam menghasilkan berbagai mutu 

yang dijual dengan berbagai merk (Siswoputranto, 1978). Kopi 

bubuk yang telah dicampur dengan berbagai bahan pencampur 

inilah yang juga menentukan tingkat kemumian dari kopi bubuk. 

Setelah Perang Dunia II, diketahui bahwa kedelai cukup 

baik sebagai bahan pencampur kopi. Hal ini disebabkan setelah 

per1akuan penyangraian, aroma yang dihasilkan hampir sarna 

dengan kopi selain senyawa karamel yang dihasilkan dari 

kandungan karbohidrat kedelai yang cukup tinggi sebagai penguat 

warna dan cita rasa kopi, tetapi karena kandungan lemaknya yang 

tinggi pada kedelai mengakibatkan bubuk kopi menjadi cepat 

tengik sehin.gga perlu perlakuan pengepresan lmtuk mengurangi 

kandungan lemak (Clarke & Macrae, 1989). 
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Di Indonesia kopi bubuk yang pada umumnya dijual 

dipasaran mempunyai tingkat kemurnian yang berbeda beda 

tergantung kepada sel~ra konsumcn dan daya beli di suatu 

daerah. Sebagai cont.oh, di daerah Jawa Barat tingkat 

kemurniannya 70°/o, di Jawa Tengah 58°/o dan Jawa Timur 55°/o 

(Siswoputranto, 1.978). 

Berdasarkan uraian tersebut maka pe:clu dilakukan 

penelitian ten.tang pengaruh penggunaan bah::tn pencampur 

kedelai terhadap karaketristik sifat fisikokimia dan organoleptik 

kopi bubuk. 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan bahan pencampur keddai 

terhadap kararakteristik sifat fisikokimia dan organoleptik kopi 

bubuk. 

2 . Mengetahui pengaruh konsentrasi bahan pencampur kedelai 

yang ditambahkan terhadap karakteristik sifat fisikokimia dan 

organoleptik kopi bubuk. 

3. Mengetahui kornbinasi perlakuan antara bahan pencampur 

dengan tingkat konsentrasi tertentu sehingga dihasilkan kopi 

bubuk d.engan karakteristik sifat fisikokimia dan organoleptik 

yang paling baik. 

1.3 Kegunnan Penelitian 

1. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi industri penghasil 

kopi bubuk, dalam menentukan macam bahan pencampur dan 

tingkat kemurnian yang paling disukai oleh konsmnen. 

2. Basil penelitian ini diJ1arapkan pula sebagai inovasi baru dan 

memberikan nilai tambah bagi masyarakat un .... umnya. 
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