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ABSTRAK 

Nama : Putri Nuragam Muliani 

NIM : 60300115028 

Judul Skripsi : Identifikasi Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) Pada 

Perakaran Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) Di Desa Bukit 

Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu 

 

 Cendawan  Mikoriza Arbuskula (CMA) adalah cendawan yang dapat 

bersimbiosis dengan akar tanaman. CMA ini memiliki struktur khusus yaitu 

arbuskula sebagai tempat pertukaran nutrien antara tanaman dengan CMA. CMA 

berperan dalam meningkatkan penyerapan unsur hara, memperpanjang fungsi 

perakaran, lebih tahan terhadap kondisi kering dan serangan patogen. Cendawan 

ini dapat bersimbiosis dengan berbagai macam tanamann perkebunan seperti 

halnya kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi genus CMA 

yang terdapat di perkebunan kelapa sawit Desa Bukit Harapan Kecamatan 

Bulutaba Kabupaten Pasangkayu dengan menggunakan metode penyaringan 

basah dan sentrifugasi. Identifikasi dilakukan sampai tingkat genus berdasarkan 

karakter morfologi meliputi bentuk, warna serta ornamen spora kemudian 

diidentifikasi menggunakan website INVAM. Dari hasil identifikasi ditemukan 2 

genus spora yaitu Glomus dan Acaulospora dengan nilai keilimpahan relatif 

masing-masing 83,1% dan 16,9%. 

 

Kata kunci : Identifikasi, Kelapa Sawit (Elaeis guineensis), Cendawan Mikoriza 

Arbuskula (CMA)  



 

ABSTRACT 

 

Name  : Putri Nuragam Muliani 

Student ID Number : 60300115028 

Title    : Identification of Arbuscular Mycorrhizal Fungi              

(CMA) in Palm Oil Roots (Elaeis guineensis) in Bukit 

Harapan Village, Bulutaba District, Pasangkayu 

Regency 

  

 Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF)  is a fungus that can symbiosis 

with plant roots. This AMF Has a special structure namely arbuscula as a place of 

exchange of ntrients between plant and AMF. AMF plays a role in increasing 

nutrient absorption, extending root function, more resistance to dry conditions and 

pathogen attack. This fungus can symbiosis with various AMF kinds of plantation 

plants such as oil palm. This study aims to identify the AMF genus found in oil 

palm plantations in Bukit Harapan Village, Bulutaba District, Pasangkayu 

Regency by using the wet screening method and sentrifugation. Identification was 

carried out to the genus level based on morphological characters including the 

shape, color and ornament of the spores then identified using the INVAM website. 

From the identification results found 2 spore genera, namely Glomus and 

Acaulospora with the relative abundance values of 83,1% and 16,9%. 

 

Keywords: Identification, oil palm (Elaeis guineensis), Arbuscular  Mycorrhizal 

Fungi (AMF)  

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.     Latar Belakang 

 Hamparan bumi yang sangat luas memungkinkan untuk hidup berbagai 

macam jenis makhluk hidup. Mulai dari hewan, tumbuhan, fungi sampai 

mikroorganisme. Semuanya hidup berdampingan di alam sehingga membentuk 

ekosistem yang kompleks. Di dunia internasional Indonesia sangat kaya dengan 

keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati ini meliputi 

varisi gen, jenis dan spesies. Penjelasan tentang keanekaragamanterdapat dalam 

QS Shaad/38:27 yang berbunyi 

                         

            

Terjemahnya:  

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara 

keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang 

kafir,maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka 

(Kementerian Agama RI, 2015). 

 Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa tidak sekali-kali Dia 

menciptakan makhluk-Nya dengan main-main, melainkan Dia ciptakan mereka 

supaya mereka menyembah-Nya dan mengesakan-Nya. Kemudian Allah akan 

menghimpun mereka di hari perhimpunan, maka Dia akan memberi pahala kepada 



 

orang yang taat dan mengazab orang yang kafir (Al-Mahali dan As-Syuyuti, 

2010). 

Maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah swt. telah menciptakan langit 

dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Hal ini menunjukkan betapa 

banyak dan beragam ciptaan-Nya yang terbentang di antara langit dan bumi. 

Tidak semua ciptaan-Nya telah diketahui oleh manusia sehingga sangat 

diperlukan proses dan cara-cara pengenalan semua ciptaan Allah. Dengan 

mengetahui dan mengenali sesuatu tentu akan menambah wawasan keilmuan 

mengenai hikmah atau manfaat dari penciptaan tersebut.  

Di alam terdapat berbagai bentuk simbiosis yang secara tidak langsung 

dapat meningkatkan produksi tanaman yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis 

mutualisme merupakan hubungan simbiotik yang saling menguntungkan bagi 

kedua organisme yang terlibat. Salah satu contohnya yaitu simbiosis antara 

tanaman dan mikoriza (Utoyo, 2016). Hubungan simbiosis antara inang dengan 

CMA juga diketahui dapat mengkolonisasi hampir seluruh akar  tanaman 

perkebunan seperti halnya pada kelapa sawit. (Yulianto, 2016). 

Pada saat ini pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit sedang 

berkembang pesat. Dari segi ekonomi kelapa sawit dinilai dapat meningkatkan 

perekonomian di Indonesia. Kelapa sawit juga memiliki keuntungan lain yaitu 

dalat bersimbiosis dengan CMA. Dilaporkan bahwa kelapa sawit memiliki rata-

rata jumlah spora CMA tertinggi di bandingkan dengan tanaman perkebunan 

lainnya (Yulianto, 2016). 



 

CMA adalah satu kelompok cendawan yang hidup di dalam tanah, 

termasuk golongan endomikoriza yang mempunyai struktur hifa yang disebut 

arbuskula sebagai tempat kontak dan transfer unsur hara mineral antara jamur dan 

tanaman inangnya (Hidayat, 2013). 

CMA ditemukan pada pada hampir sebagian besar tumbuhan dan pada 

umumnya tidak memiliki inang yang spesifik. Meski demikian CMA memiliki 

tingkat populasi dan komposisi jenis yang sangat beragam yang dipengaruhi oleh 

karakteristik tanaman dan faktor lingkungan seperti suhu, PH tanah, kelembaban 

tanah, kandungan fosfor dan konsentrasi logam berat. Sehingga sangat mungkin 

setiap ekosistem mengandung spora CMA dengan jenis yang sama ataupun 

berbeda (Margaretta, 2011). 

 Kehadiran CMA penting bagi ketahanan ekosistem, pemeliharaan 

keragaman biologi dan stabilitas tanaman. Kegunaan mikoriza untuk menjaga 

keragaman hayati dan ekosistem sekarang mulai dikenal, terutama karena 

pengaruhnya untuk mempertahankan keanekaragaman  tumbuhan dan 

meningkatkan produktivitas. Jika dibandingkan dengan tumbuhan yang tidak 

memiliki CMA, akar tumbuhan yang memiliki CMA ternyata lebih efisien karena 

penyerapan air dan hara dibantu oleh jamur. Benang-benang hifa jamur memiliki 

akses dan jangkauan lebih luas dalam mengeksploitasi nutrisi pada suatu area 

(Moriera et al, 2007). 

 CMA dapat bersimbiosis dengan hampir 90% tanaman. CMA bersifat 

simbiosis mutualisme dengan tanaman, bersifat antagonis terhadap parasit dan 

hidup bebas secara alami di daerah rhizosfer. Hubungan simbiosis antar inang 



 

dengan CMA  meliputi penyediaan fotosintat (karbohidrat) oleh tanaman inang, 

sebaliknya tanaman inang mendapatkan tambahan nutrien yang diambil cendawan 

dari tanah. CMA juga diketahui dapat mengkolonisasi hampir seluruh akar 

tanaman perkebunan (Yulianto dkk, 2016). 

 Pada saat ini pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit sedang 

berkembang pesat. Dari segi ekonomi kelapa sawit dinilai dapat meningkatkan 

perekonomian di Indonesia. Kelapa sawit juga ternyata memiliki keuntungan lain 

yaitu karena akar tanaman kelapa sawit dapat bersimbiosis dengan CMA. 

Mikroorganisme tersebut dapat meningkatkan penyerapan unsur hara dalam tanah 

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman seperti halnya memberi 

manfaat besar bagi tumbuhan kelapa sawit dan tumbuhan lain jika diambil, 

diisolasi dan dilakukan perbanyakan untuk diaplikasikan ke tumbuhan perkebunan 

lainnya. Dilaporkan bahwa kelapa sawit memiliki rata-rata jumlah spora mikoriza 

tertinggi dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya (Yulianto dkk, 2016). 

Keberadaan jenis CMA pada kelapa sawit perlu untuk diketahui karena 

setiap tumbuhan diinfeksi oleh CMA yang berbeda-beda. Jenis dan dominansi 

CMA sangat dipengaruhi oleh tanaman inang, vegetasi dan lingkungannya. Tidak 

semua CMA Mempunyai sifat morfologi dan fisiologis yang sama sehingga 

penting untuk mengetahui identitasnya melalui proses identifikasi. Dalam 

penelitian (Kartika, 2017) mengatakan jenis CMA di perakaran kelapa sawit yang 

ditanam di tanah gambut bekas hutan didominasi oleh genus Glomus.  

Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu 

sendiri belum pernah dilakukan Identifikasi CMA. Oleh karena itu perlu untuk 



 

dilakukan identifikasi guna mengetahui keragaman CMA pada perakaran tanaman 

kelapa sawit. Selain untuk melaporkan data tentang keanekaragaman hayati di 

Indonesia, identifikasi CMA ini juga dapat dijadikan dasar dalam pemanfaatan 

pupuk hayati sebagai upaya dalam meningkatkan pertumbuhan dan produktifitas 

tanaman kelapa sawit yang bersifat ramah lingkungan.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukanlah penelitian tentang 

identifikasi Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) pada perakaran tanaman 

kelapa sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu. 

 

B.    Rumusan Masalah 

 Berdasakan uraian pada latar belakang tersebut maka dirumuskan 

permasalahan yaitu 

1.  Genus Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) apa saja yang terdapat 

pada perakaran kelapa sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba 

Kabupaten Pasangkayu? 

2. Berapa persentase kelimpahan relatif Genus Cendawan Mikoriza 

Arbuskula (CMA)yang terdapat pada perakaran kelapa sawit di Desa Bukit 

Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu? 

 

 



 

C.    Ruang Lingkup Penelitian 

 Adapun ruang lingkup penelitian yaitu sampel penelitian berupa tanah di 

sekitar perakaran kelapa sawit. Tanah diambil disekitar perakaran kelapa sawit 

yang berumur 7 tahun dengan jarak 100 cm dari pohon dan dengan kedalaman 20 

cm dari permukaan tanah. Sampel diambil pada musim kemarau. 

 

D.     Kajian Pustaka 

 Adapun kajian pustaka ini berisi tentang penelitian yang mendukung 

jalannya penelitian ini yaitu antara lain: 

1. Ahmad Shafwan S. Pulungan dengan penelitian yang berjudul “Isolasi dan 

Identifikasi Fungi Mikoriza Arbuskula dari Perakaran Tebu (Sacharum 

officinarum L.) di Area Perkebunan Tebu Sei Semayang Kabupaten Deli 

Serdang” pada tahun 2009. Sampel tanah untuk keperluan identifikasi 

mikoriza diambil di perkebunan tebu Sei Semayang Kabupaten Deli 

Serdang dengan metode ICRAF yaitu dengan mengunakan plot 

pengamatan berukuran 20 m x 20 m lalu diambil tanah disekitar 

perakaran tanaman dengan kedalaman 20 cm. Kemudian dilakukan 

ekstraksi spora guna memisahkan spora dari sampel tanah dengan teknik 

tuang saring dan sentrifugasi. Selanjutnya dibuatkan preparat spora untuk 

diidentifikasi jenis sporanya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan yaitu pada tumbuhan dan tempat pengambilan 



 

sampel. Penelitian ini mengambil sampel di perakaran kelapa sawit di 

Desa Bukit Harapan Kabupaten Pasangkayu. 

2. Identifikasi Cendawan Mikoriza Arbuskula Dari Perakaran Tanaman 

Pertanian yang diteliti oleh Eka Sukmawaty, Hafsan dan Asriani pada 

tahun 2016. Pengambilan sampel penelitian ini yaitu di daerah pertanian 

Malino Sulawesi Selatan yang diambil dari tanaman kentang (Solanum 

tuberosum), stroberi (Fragaria annanassa) dan tomat (Solanum 

lycopersicum). Identifikasi spora mikoriza dilakukan dengan penyaringan 

basah dan diidentifikasi menurut International Culture Collection of 

(Vesikular) Arbuscular Mycorrhizal (INVAM) diperoleh 16 isolat 

cendawan. Pada akar tanaman kentang (Solanum tuberosum) diperoleh 8 

genus yaitu 6 spora genus Glomus dan 2 spora genus Acaulospora, pada 

tanaman stroberi (Fragaria annanassa) diperoleh 5 genus yaitu 2 genus 

Glomus dan 1 genus Ambispora dan pada tanaman tomat (Solanum 

lycopersicum) ditemukan 3 genus spora Glomus. 

3.  Identifikasi Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) pada Beberapa 

Tekstur Tanah di Lahan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah yang diteliti 

oleh Engelbert Manaroinsong dan A.A. Lolong pada tahun 2015. 

Penelitian ini dilakukan pada tiga lokasi perkebunan kelapa sawit di 

Kabupaten Sampit, Kalimantan Tengah yaitu di lahan PT. Sapta Karya 

Damai (SKD), PT. Agro Bukit dan areal pertanian kelapa dan kelapa 

sawit milik petani di Samudra Besar. Hasil penelitian yang didapatkan 

yaitu mikoriza yang ditemukan di tiga lokasi perkebunan kelapa sawit 



 

adalah dari genus Glomus dengan populasi bervariasi menurut jenis tanah 

yaitu berkisar antara 175,3-283 buah per 100 mg tanah. Populasi tertinggi 

ditemukan pada jenis tanah gambut di lokasi Agro Bukit dengan 283 

buah per 100 mg tanah diperkebunan kelapa sawit yang belum 

berproduksi normal (umur <5 tahun). Populasi terendah ditemukan pada 

tekstur tanah liat berlempung di lokasi pertanian kelapa sawit PT. Agro 

bukit yaitu 175,3 buah per 100 mg tanah diperkebunan kelapa sawit telah 

berproduksi yang berumur lebih dari 10 tahun. Pada penelitian ini yang 

akan dijadikan sampel penelitian adalah tanah di perkebunan kelapa 

sawit yang berumur <10 tahun. 

4. Karakteristik Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) pada Beberapa 

Rhizosfer Tanaman Perkebunan yang diteliti oleh Indra Yulianto, 

Bambang Utoyo dan Dewi Riniarti. Penelitian ini bertujuan untuk 

menginventarisasi potensi dan keanekaragaman CMA yang ada di 

berbagai areal tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan yang menjadi 

objek penelitian yaitu tanaman kakao, karet, kopi dan kelapa sawit. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan spora mikoriza pada 

rhizosfer tanaman diperoleh bahwa rata-rata jumlah spora terendah 

terdapat pada perkebunan karet (1 spora) sedangkan jumlah tertinggi 

pada tanaman kelapa sawit (2,4 spora). Jenis spora pada semua rhizosfer 

tanaman kakao, karet, kopi dan kelapa sawit didominasi oleh jenis 

Glomus dengan berbagai tipe yang berbeda (10 tipe). Glomus tipe 2 

mendominasi pada semua rhizosfer tanaman perkebunan yang diteliti. 



 

5. Status Fungi Mikoriza Arbuskula Pada Berbagai Sistem Pengelolaan Dan 

Umur Tanaman Kelapa Sawit yang diteliti oleh Rossy A. Arman, Fikrinda, 

Muyassir, A. Anhar, N.F. Mardatin dan T. Arabia. Berdasarkan hasil 

penelitiannya umur tanaman kelapa sawit mempengaruhi keberadaan FMA 

di dalam tanah serta kolonisasinya pada akar tanaman dengan 

membandingkan keberadaan FMA pada umur 2-3 bulan, 3 tahun, 7 tahun 

dan >10 tahun. Jumlah spora terbanyak dijumpai pada kelapa sawit dengan 

umur 7 tahun yang berbeda nyata dengan kelapa sawit umur 2-3 bulan, 3 

tahun dan >10 tahun. 

6. Isolasi Karakterisasi dan Pengujian Keefektifan Cendawan Mikoriza 

Arbuskular terhadap Bibit Kelapa Sawit pada Tanah Gambut Bekas Hutan 

yang dilakukan oleh Elis Kartika pada tahun 2006 . Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kepadatan spora alami sebelum trapping 

menggunakan tanaman inang yaitu 1-10 spora per 50 gram tanah 

sedangkan setelah trapping didapatkan 162 spora per 50 gram tanah. 

Berdasarkan teknik Most Probable Number (MPN), jumlah propagul 

infektif di rizosfer kelapa sawit pada tanah gambut bekas hutan pada 

percobaan ini mencapai 1100 per gram tanah. Kepadatan spora dan jumlah 

propagul pada tanah bekas hutan tersebut lebih rendah jika dibandngkan 

dengan jenis tanah PMK bekas kebun karet tetapi lebih tinggi daripada 

tanah PMK bekas hutan hasil penelitian Kartika (2006) yang juga meneliti 

kelapa sawit. Perbedaan di antara contoh jenis tanah tersebut dapat 

dikarenakan perbedaan lingkungan asal,  tanaman inang dan keberadaan 



 

vegetasi lain di bawa tanaman kelapa sawit maupun cara pengelolaannya. 

Bibit kelapa sawit yang bersimbiosis dengan CMA menunjukkan tanggap 

pertumbuhan dan serapan P lebih tinggi daripada bibit tanpa inokulasi 

CMA. Penelitian ini akan mengidentifikasi mikoriza di perakaran kelapa 

sawit namun tidak sampai pada tahapan inokulasi pada tumbuhan inang. 

7. Keanekaragaman Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) pada Rhizosfer 

Desmodium sp. Asal PT. Cibaliung Sumberdaya Banten yang diteliti oleh 

Sri Muryati, Irdika Mansur dan Sri Wilarso Budi. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui keanekaragaman FMA dari rhizosfer 4 jenis 

Desmodium sp. asal PT. Cibaliung Sumberdaya, Banten dengan 

menggunakan berbagai jenis tanaman inang. Pengamatan keberadaan 

spora FMA dilakukan dengan melihat persentase kolonisasi akar, 

kepadatan spora FMA dan keragaman spora FMA pada sampel tanah 

yang diamati. 4 sampel tanah yang didapatkan juga dibuatkan kultur 

trapping dengan mengunakan 3 jenis tanaman inang yaitu S. vulgare, P. 

javanica dan D. ovalifolium. Kultur memiliki 12 kombinasi yang diulang 

sebanyak 7 kali sehingga terdapat 84 pot tanaman. Kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu keanekaragaman FMA dari 4 rhizosfer Desmodium 

sp. sebelum dan setelah trapping menunjukkan peningkatan jumlah 

spora, keragaman jenis FMA, sedangkan nilai persentase kolonisasi akar 

relatif bervariasi. Hasil pengamatan jumlah spora menunjukkan 

peningkatan dari 10-89 spora per 20 g tanah meningkat menjadi 16-114 

spora per 20 g tanah, keragaman tipe spora terdiri dari 8 tipe Glomus dan 



 

1 Acaulospora menjadi 23 tipe Glomus dan 3 tipe Acaulospora. 

Sedangkan persentase kolonisasi akar dari 92-100% dan setelah kultur 

trapping menjadi 22,2-95,5%. 

8.  Identifikasi Spora Jamur Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA) Pada 

Tanah Tercemar Minyak Bumi Di Bojonegoro yang dilakukan oleh 

Rizka Faiza, Yuni Sri Rahayu dan Yuliani pada tahun 2013. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur kepadatan spora 

mikoriza dari tanah tercemar minyak bumi dan mengidentifikasi jenis 

tanaman yang terinfeksi mikoriza. Hasil pengamatan yang didapatkan 

yaitu terdapat 4 genus mikoriza yang bersimbiosis dengan tanaman di 

tanah tercemar minyak bumi yaitu Glomus (2 tipe spora), Gigaspora (3 

tipe spora), Acaulospora (1 tipe spora) dan Sclerocystis (1 tipe spora). 

Satu genus mikoriza tersebut dapat menginfeksi lebih dari satu tanaman. 

Persentase spora pada tanah tercemar minyak bumi seluas 275 m
2
, 

dimana Glomus sp. 1 merupakan genus spora mikoriza yang 

mendominasi pada tanah tercemar minyak bumi dengan persentase 

penyebaran sebesar 69,83% (169 spora). Tanaman yang dapat 

bersimbiosis dengan mikoriza pada tanah tercemar minyak bumi antara 

lain adalah Stachytarpheta mutabilis, Lantana camara, Imperata 

cylindrica, Calotropis gigantea, Eupatorium odoratum, Sida rhombifolia 

dan Tectona grandis. Kepadatan spora tertinggi pada tanah yang 

ditumbuhi tanaman Sida rhombifolia yaitu 61 spora per 50 g tanah.  

 



 

E.     Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui genus Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) apa saja 

yang terdapat pada perakaran tanaman kelapa sawit di Desa Bukit 

Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu. 

2. Untuk mengetahui persentase kelimpahan relatif Genus Cendawan 

Mikoriza Arbuskula (CMA) yang terdapat pada perakaran kelapa sawit di 

Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu. 

 

F.    Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberikan informasi tentang jenis-jenis CMA pada perakaran tanaman     

kelapa sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten 

Pasangkayu. 

2. Menambah wawasan atau pengetahuan kepada masyarakat atapun 

mahasiswa tentang keberadaan CMA pada tanaman kelapa sawit. 

3. Menambah pendukung referensi bagi perpustakaan dan mahasiswa yang 

ingin melakukan penelitian selanjutnya. 



 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Tinjauan Ayat yang Relevan 

 Tanah merupakan habitat asli yang penting bagi makhluk hidup baik itu 

yang berukuran makro seperti cacing, predator seperti tikus dan hewan lainnya 

yang hidup di tanah maupun untuk makhluk hidup yang berukuran mikro seperti 

cendawan, bakteri dan protozoa. Organisme tersebut masing-masing memiliki 

peran penting dalam siklus materi-energi yang sangat diperlukan oleh tanaman. 

Kolaborasi dan aktivitas organisme tanah ini memerlukan kondisi lingkungan 

yang mendukung seperti temperatur, pH, struktur tanah, kelembaban dan faktor 

lainnya (Umniyatie, 2014).  

 Secara alami tanah memiliki potensi mikroorganisme yang mampu 

menekan perkembangan patogen dalam tanah. Sebagian besar mikroorganisme 

antagonis tersebut hidup sebagai saprofit. Kemampuan organisme untuk 

beradaptasi terhadap berbagai keadaan lingkungan merupakan potensi yang besar 

untuk dapat digunakan sebagai agen pengendali hayati (Baker, 1974). Hal ini 

tentu dapat memberikan keuntungan bagi tumbuhan itu sendiri, bagi lingkungan 

dan bagi manusia. Salah satu bentuk mikroorganisme yang bermanfaat yaitu 

mikoriza yang bersimbiosis dengan akar tanaman sehingga dapat menguntungkan 

satu sama lain. Mikoriza ini berukuran mikroskopis yang dapat mengkolonisasi 

akar atau pun hidup di tanah sekitar perakaran (Rao, 2010). 



 

Dalam QS al-Furqan/25:2 dijelaskan bahwa Allah swt. menciptakan 

mahluk-Nya dengan ukurannya masing-masing. 

                     

                        

Terjemahnya: 

Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak 

mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan-Nya, dan Dia 

telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan 

serapi-rapinya (Kementerian Agama RI, 2015). 

Menurut Qurais Shihab dalam Tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa hanya 

Dialah pemilik kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak dan tidak 

pula ada sekutu bagi-Nya dalam kepemilikan. Dia telah menciptakan sesuatu dan 

memberikan ukuran dan aturan yang sangat cermat kepada masing-masing berupa 

rahasia-rahasia yang dapat menjamin keberlangsungan tugasnya secara teratur dan 

sistematis. Seperti halnya pada unsur-unsur yang membentuk sebuah komposisi 

sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dan tidak akan pernah melenceng. 

Begitu pula yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Masing-masing  

terbagi pada kelompok dan jenis yang berbeda. Sedangkan dalam tahap 

perkembangannya, sifat-sifatnya berkembang dari makhluk hidup bersel satu 

seperti mikrobat, sampai kepada makhluk hidup yang bersel banyak, seperti 

manusia yang dapat dikatakan paling sempurna. Setiap jenis memiliki sifat-sifat 

tertentu yang diwarisi dari generasi ke generasi. Semua itu berjalan menurut 

hukum dan aturan yang bersifat konstan dan teliti yang menggambarkan secara 



 

jelas kebesaran dan kekuasaan Allah swt. Maha Suci Allah dari segala yang 

mereka persekutukan (Shihab, 2013). 

Hal ini menjelaskan bahwa dalam mengatur alam ini Allah swt. tidak 

membutuhkan bantuan siapapun sehingga ditegaskan bahwa Allah swt. tidak 

memiliki anak ataupun sekutu. Allah swt. telah menciptakan makhluk-Nya dalam 

berbagai pola dan ukuran yang beragam ada yang sangat besar dan ada pula yang 

sangat kecil yang bahkan tidak dapat tampak secara kasat mata. Meskipun sangat 

kecil dan tak tampak oleh manusia ciptaan Allah swt. sungguh tidak ada yang sia-

sia setiap ciptaan-Nya memiliki perannya masing-masing.  Hal ini sesuai dengan 

firman Allah swt. dalam QS Ali Imran:3/191. 

                     

                  

     

Terjemahnya: 

Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 

dalam keadan 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 neraka 

(Kementerian Agama RI, 2015). 

Menurut tafsir Ibnu Katsir Allah swt. menjelaskan ciri khas orang yang 

berakal melalui firman tersebut. Mereka tidak pernah putus dari berdzikir dan 

mengingat-Nya dalam semua keadaan mereka. Lisan, jiwa dan hati mereka semua 

mengingat Allah swt. Mereka memahami semua hikmah yang terkandung di 



 

dalamnya menunjukkan kepada kebesaran penciptanya, kekuasaan-Nya, hikmah-

Nya, pilihan-Nya dan rahmat-Nya. Tidak sekali-sekali Allah menciptakan 

semuanya sia-sia melainkan dengan sebenarnya agar orang-orang yang berbuar 

buruk diberi balasannya yang setimpal dan diberikan pahala yang baik kepada 

orang-orang yang berbuat baik. Kemudian orang-orang mukmin menyucikan 

Allah dari perbuatan yang sia-sia dan penciptaan yang batil (Abdullah, 2008).   

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Allah swt. tidak menciptakan sesuatu 

tanpa hikmah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya sebab di zaman 

sekarang yang perkembangan ilmu pengetahuannya sangat pesat, telah banyak 

membuktikan kebenaran dari firman-firman Allah swt. yang ada pada al-Qur‟an. 

Dulunya manusia tidak mengenal adanya mikroorganisme, namun setelah 

ditemukannya mikroskop semakin bertambahlah pengetahuan manusia bahwa ada 

makhluk hidup yang tidak dapat dilihat secara kasat mata namun memiliki 

berbagai peranan dan manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. 

 Seperti halnya mikoriza yang berukuran kecil bahkan tidak kasat mata 

namun ternyata memiliki manfaat dalam meningakatkan penyerapan unsur hara di 

dalam tanah sehingga penting bagi pertumbuhan tanaman, meningkatkan daya 

tahan tanaman terhadap serangan patogen akar, menghasilkan zat pengatur 

tumbuh nabati dan memperbaiki struktur tanah (Indriyanto, 2008). 

 

 

 



 

B. Tinjauan Umum tentang Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) 

Asosiasi simbiotik antara jamur dan sistem perakaran tanaman tingkat tinggi memiliki 

istilah umum yaitu mikoriza (jamak mikorizae) yang secara harfia berarti jamur akar. 

Jamur akar ditemukan oleh botaniwan Jerman, Frank pada abad yang lalu (1855) di 

pepohonan hutan seperti pinus tetapi penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa asosiasi 

simbiotik semacam itu dengan jamur ada dalam kondisi alami di banyak sistem perakaran 

tanaman budidaya (Rao, 2010). 

 Mikoriza adalah suatu struktur khas yang mencerminkan adanya interaksi 

fungsional yang  saling menguntungkan antara suatu tumbuhan tertentu dengan 

satu atau lebih galur mikobion dalam ruang dan waktu. Struktur yang terbentuk 

dari asosiasi ini tersusun secara beraturan dan memperlihatkan spektrum yang 

sangat luas baik pada tanaman inang, jenis cendawan maupun penyebarannya 

(Nuhamara, 1994). 

 Berdasarkan struktur dan cara fungi menginfeksi akar terdapat tiga macam 

mikoriza yaitu ektomikoriza, endomikoriza dan ektendomikoriza. Ektomikoriza 

sering disebut juga mikoriza ektotrof, jamurnya seluruhnya menyelubungi 

masing-masing cabang akar dalam selubung atau mantel hifa. Hifa-hifa itu hanya 

menembus antarsel korteks akar (interseluler). Ektomikoriza diketahui terdapat 

pada famili-famili seperti Pinaceae, Salicaceae, Betulaceae, Fagaceae, 

Juglandaceae, Caesalpinoideae dan Tiliaceae. Beberapa genus seperti Pinus, 

Picea, Abies, Pseudotsuga, Cedrus, Larix, Quercus, Castanen, Fagus, 

Nothofagus, Betula, Alnus, Salix, Carya dan Populus memiliki infeksi 

ektomikoriza (Rao, 2010). 



 

 Pada umumnya, jamur yang terlibat dalam ektomikoriza termasuk dalam 

Basidiomycetes yang meliputi famili-famili Amanitaceae, Belotaceae, 

Cortinariaceae, Russulaceae, Tricholomataceae, Rhizopogonaceae dan 

Sclerodermataceae. Jamur-jamur ini terdapat dalam genus-genus Amanita, 

Boletus, Cantharellus, Cortinarius, Entoloma, Gomphidius, Hebeloma, Inocybe, 

Lactarius, Paxillus. Russula, Rhizopogon, Scleroderma dan Cenococcum. Banyak 

diantara jamur-jamur ini menunjukkan inang spektrum luas. Demikian pula inang 

yang sama mungkin diinfeksi oleh lebih dari satu jamur seperti misalnya Pinus 

sylvestris yang dari perakaran mikorizanya dapat dipisahkan sebanyak 40 spesies 

jamur (Rao, 2010). 

 
Gambar 2.1 Ektomikoriza (Jabeen, 2012) 

 Jenis ektomikoriza dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan obat-

obatan seperti jamur kuping dan jamur merang. Jenis ini mudah dikenali karena 

memiliki tubuh buah dan dapat dikonsumsi karena mengandung protein yang 

tinggi, vitamin, fosfat dan kalsium. Namun ada juga yang mengandung toksik 

sehingga dapat menyebabkan keracunan bila dikonsumsi (Musfal, 2010).  

 Menurut Brundett et al. (1996) dalam Musfal (2010) karena beragamnya 

bentuk dan warna cendawan ektomikoriza serta ada beberapa jenis yang beracun 

maka ektomikoriza juga dapat berfungsi sebagai indikator kualitas lingkungan. 



 

Ektomikoriza merupakan indikator baik tidaknya kondisi hutan. Hutan alam yang 

telah dikonversi menjadi hutan tanaman atau bentuk konversi lain kondisinya 

akan menjadi tidak sesuai bagi banyak jenis jamur ektomikoriza terutama karena 

perubahan iklim mikro di bawah tajuk dan inang yang tidak sesuai. Tumbuhan 

dengan asosiasi ektomikoriza mendominasi ekosistem hutan alam tropis 

campuran, sehingga tubuh buah jamur dapat ditemukan di banyak jenis tanah 

(Karmilasanti, 2016). 

 Endomikoriza adalah asosiasi simbiosis mutualisme antara jamur tertentu 

dengan akar tanaman, dimana jamur tumbuh sebagian besar di dalam korteks akar 

dan menembus akar tanaman inang. Endomikoriza dibedakan atas tiga grup yaitu 

erikoid mikoriza, orchidaceous mikoriza dan mikoriza vesikular arbuskular 

(Istigfaiyah, 2018). 

 
Gambar 2.2 Endomikoriza (a) hifa (b) arbuskula (c) vesikula (INVAM, 2016). 

 Pada endomikoriza, jamurnya tidak membentuk suatu selubung luar tetapi 

hidup di dalam sel-sel akar (intraseluler) dan membentuk hubungan langsung 

antar sel-sel akar dan tanah sekitarnya. Endomikoriza hanya dijumpai pada wakil-

wakil spesies kebanyakan famili angiospermae. Endomikoriza juga ditemukan 

pada konifer kecuali Pinaceae dan pada Pteridofita serta Briofita tertentu. Seperti 

yang ditunjukkan oleh namanya, pada endomikoriza hifa jamur memasuki sel-sel 

a 

b 
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tanaman inang dan karenanya menerobos jaringan inang. Jamur yang terlibat 

dalam asosiasi endotrofik mungkin termasuk Phycomycetes yaitu memiliki hifa 

tak bersekat atau termasuk Basidiomycetes atau jamur tak sempurna (memiliki 

hifa bersekat) (Rao, 2010). 

 Kelompok mikoriza yang ketiga yaitu ektendomikoriza, yang merupakan 

bentuk antara intermediet kedua mikoriza yang lain. Ciri-cirinya antara lain 

adanya selubung akar yang tipis brupa jaringan hartiq. Hifa dapat menginfeksi 

dinding sel korteks dan juga sel-sel korteksnya. Penyebarannya terbatas dalam 

tanah-tanah hutan sehingga pengetahuan tentang mikoriza ini sangat terbatas 

(Brundett, 2004). 

 Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) merupakan bentuk dari 

endomikoriza yang terdapat pada perakaran sebagian besar Angiospermae, 

Pteridofita dan Briofita. CMA membentuk struktur karakteristik khusus yang 

disebut arbuskel dan vesikel. Arbuskel membantu dalam transfer nutrea terutama 

fosfat dari tanah ke sistem perakaran sedangkan vesikel merupakan organ 

penyimpanan cadangan makanan bagi fungi endomikoriza (Rao, 2010). 

 Manfaat CMA yaitu dapat dijadikan sebagai salah satu jenis pupuk hayati 

yang memiliki peranan diantaranya dapat meningkatkan kesehatan tanah, ramah 

lingkungan dan dapat meningkatkan status hara tanah serta hasil pertanian. Bagi 

tanaman inang, adanya asosiasi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi 

pertumbuhan tanaman inang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara 

tidak langsung, mikoriza memiliki peran dalam perbaikan struktur tanah, 

meningkatkan kelarutan hara dan proses pelapukan bahan induk (biogeo-khemis). 



 

Sedangkan secara langsung, mikoriza memiliki peran dalam meningkatkan 

serapan air, hara dan melindungi tanaman dari patogen akar dan unsur toksik, 

meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan kelembaban yang 

ekstrem, meningkatkan produksi hormon pertumbuhan dan zat pengatur tumbuh 

lainnya seperti auksin, cytokinin, giberelin dan vitamin terhadap tanaman 

inangnya (Nuhamara, 1994). 

 Manfaat CMA bagi ekosisitem yang dilaporkan oleh Bolan (1991) dalam 

Musfal (2010) yaitu CMA menghasilkan enzim fosfatase yang dapat melepaskan 

unsur P yang terikat oleh unsur Al dan Fe pada lahan masam dan Ca pada lahan 

berkapur sehingga P dapat tersedia bagi tanaman. CMA juga dapat berperan 

dalam memperbaiki sifat fisik tanah yaitu membuat tanah menjadi gembur. 

Menurut Wright dan Uphadhyaya (1998) dalam Musfal (2010) CMA melalui akar 

eksternalnya dapat menghasilkan senyawa glikoprotein glomalin dan asam-asam 

organik yang mengikat butir-butir tanah menjadi agregat mikro. Kemudian 

melalui proses mekanis oleh hifa eksternal, agregat mikro akan membentuk 

agregat makro yang mudah diserap tanaman. 

 Pertumbuhan CMA dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu yang 

berpengaruh terhadap perkembangan spora dan ketahanan enzim spesies mikoriza 

tertentu, kelembaban atau kadar air tanah, intensitas cahaya, pH tanah, bahan 

organik, tanaman inang sebab CMA merupakan simbion obligat yang 

membutuhkan tanaman inang sebagai tempat hidupnya, mikroorganisme lain, 

fungisida yang diberikan pada tanaman, ketersediaan hara dan logam berat 

(Istigfaiyah, 2018). 



 

 Dalam pertumbuhannya CMA sangat membutuhkan kondisi lingkungan 

yang optimum. Suhu yang optimim bagi CMA akan mempercepat terjadinya 

perkembang biakkan baik dalam hal menginfeksi akar tanaman inang maupun 

dalam menghasilkan spora-spora sebagai bagian dari perkembangan berikutnya 

yang relatif tinggi akan meningkatkan aktivitas cendawan (Delvian, 2006). CMA 

mampu beradaptasi dan hidup secara optimal pada kisaran suhu 18-35ºC. Proses 

pembentukan CMA melalui tiga tahap yaitu perkecambahan spora di tanah, 

penetrasi hifa ke dalam sel akar dan perkembangan hifa di dalam korteks akar 

(Musfati dkk, 2006). 

 Lingkungan dan faktor biotik memiliki pengaruh terhadap pembentukan 

CMA dan derajat infeksi dari sel korteks inang. Perbedaan waktu yang diperlukan 

untuk infeksi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: kerapatan akar, 

rata-rata pertumbuhan akar, jumlah spora per unit volume tanah, persentase 

perkecambahan spora dan rata-rata pertumbuhan hifa. Interaksi antar faktor-faktor 

biotik memilki efek yang signifikan dalam merespon pertumbuhan tanaman yang 

diinokulasi. (Yassir dan Mulyana, 2008). 

 Berdasarkan jenis spora, ada lima genus CMA yang dikenal yaitu Glomus, 

Gigaspora, Acaulospora, Sclerocystis dan Endogone, yang terakhir ini hanya 

terbatas pada tanaman yang membentuk ekto atau tidak membentuk mikoriza. 

Jamur-jamur ini merupakan simbion obligat dan tidak pernah dipisahkan dalam 

kultur murni dan hanya dapat dipertahankan pada tanaman sedang tumbuh yang 

diinokulasikan dengan spora dari salah satu spesies dan potongan-potongan akar 

beserta tanahnya dikumpulkan untuk tujuan eksperimen (Rao, 2010). 



 

    
         (a)       (b)       (c) 

Gambar 2.3  Spora mikoriza (a) Glomus sp. (b) Gigaspora sp. (c) Acaulospora sp. 

(Istigfaiyah, 2018). 

 CMA dapat ditemukan dalam berbagai ekosistem, baik ekosistem alami 

maupun ekosistem yang telah terganggu. CMA memiliki rentang ekologi yang 

luas dan dapat ditemukan dalam sebagian ekosistem yang meliputi semak, sabana, 

arid, semi arid, daerah temperate, tropika, di daerah antartika, hutan hujan tropika, 

padang rumput, ekosistem gambut alami dan gambut yang sudah terbuka. CMA 

dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, khususnya berhubungan dengan 

kemampuannya untuk menyediakan hara mineral bagi tanaman, baik berupa hara 

mikro maupun makro (Kartika, 2006).  

 CMA secara umum dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan 

memperbaiki agregasi tanah. Namun demikian belum terlihat jelas pada tingkat 

mana mikoriza ini bekerja di lapangan sehingga penentuan waktu pembentukan di 

lapangan merupakan hal yang penting guna memperoleh manfaat pertumbuhan 

tanaman. CMA mulai ditemukan pada profil tanah sekitar kedalaman 20 cm tetapi 

meskipun demikian masih terdapat pada kedalaman 70-100 cm. CMA tersebar 

secara aktif dan tersebar secara pasif yaitu disebarkan oleh angin, air atau 

mikroorganisme dalam tanah (Delvian, 2006). 



 

 CMA dapat berasosiasi dengan hampir 90% jenis tanaman dimana tiap 

jenis tanaman juga dapat berasosiasi dengan satu atau lebih jenis CMA. Tetapi 

tidak semua jenis tumbuhan dapat memberikan respon pertumbuhan positif 

terhadap inokulasi CMA. Konsep ketergantungan tanaman akan CMA adalah 

relatif dimana tanaman tergantung pada keberadaan CMA untuk mencapai 

pertumbuhannya. Tanaman yang mempunyai ketergantungan yang tinggi pada 

keberadaan CMA, biasanya akan menunjukkan pertumbuhan yang nyata terhadap 

inokulasi CMA dan sebaliknya tidak dapat tumbuh sempurna tanpa adanya 

asosiasi dengan CMA (Yassir dan Mulyana, 2008). 

 Perbedaan tempat dan rhizosfer dapat menyebabkan perbedaan 

keanekaragaman spesies dan populasi CMA. Tanah yang didominasi memiliki 

kondisi fraksi lempung (clay) adalah kondisi yang diduga sesuai untuk 

perkebangan spora genus Glomus sedangkan pada tanah berpasir ditemukan genus 

Gigaspora dalam jumlah yang tinggi. Pada tanah berpasir pori-pori tanah 

terbentuk lebih besar daripada tanah lempung sehingga jenis tanah ini sesuai 

untuk perkembangan spora Gigaspora yang berukuran lebih besar daripada spora 

Glomus.(Yassir dan Mulyana, 2008). 

 Spora CMA bersifat khusus dan diameternya berkisar antara 10 sampai 

1000 µm. Warna sporanya beraneka macam mulai dari hialin sampai hitam dan 

permukaannya mulai dari halus sampai kasar. Kurang lebih ada 150 spesies CMA 

yang berhasil dikenali namun demikian taksonomi pada spesiesnya masih terus 

berkembang dan banyak menngalami revisi (Pulungan, 2009). 

 



 

C. Tinjauan Umum tentang Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) 

 Tingginya harga bahan bakar fosil, meningkatnya permintaan energi dan 

meningkatnya kekhawatiran tentang implikasi bahan bakar fosil pada iklim global 

banyak negara di dunia telah menggunakan sumber daya energi terbarukan untuk 

mendapat stabilitas sumber energi. Di antara semua tanaman minyak, kelapa sawit 

memiliki potensi tertinggi dalam produksi biodiesel. Uni Eropa dan Amerika 

Serikat saat ini merupakan pasar terkemuka dalam pemanfaatan minyak kelapa 

sawit dan produsennya adalah Malaysia yang merupakan pemimpin dalam 

produksi biodiesel (Bille, 2016). 

 Kelapa sawit adalah salah satu tanaman perkebunan yang mempunyai 

peran penting dalam subsektor perkebunan di Indonesia. Luas areal tanaman 

kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2008 berjumlah 7.363.847 ha, sedangkan 

pada tahun 2014 luas areal kelapa sawit berjumlah 10,9 juta ha dengan produksi 

29,3 juta ton CPO (Ditjen Perkebunan, 2014). 

 Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar kedua di dunia 

setelah Malaysia. Sebanyak lebih 85% pasar dunia kelapa sawit dikuasai oleh 

Indonesia dan Malaysia. Menurut Derom Bangun, ketua GAPKI (Gabungan 

Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia), pada tahun-tahun selanjutnya diperkirakan 

Indonesia bisa menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia (Pahan, 2007). 

 Kelapa sawit termasuk tanaman monokotil. Batangnya tumbuh lurus, 

umumnya tidak bercabang dan tidak mempunyai kambium tanaman ini berumah 

satu atau monoecious yaitu bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu 

pohon. Kedua jenis bunga yang keluar dari ketiak pelepah daun berkembang 



 

terpisah. Bunga dapat menyerbuk bersilang atau menyerbuk sendiri. Tanaman 

kelapa sawit dapat dibagi menjadi bagian vegetatif dan generatif. Bagian 

vegetatifnya terdiri atas akar, batang dan daun. Sedangkan bagian generatif yang 

berfungsi sebagai alat perkembangbiakkan yaitu bunga dan buah 

(Mangoensoekarjo dan Semangun, 2008). 

 Akar tanaman kelapa sawit berfungsi untuk menunjang struktur batang di 

atas tanah, menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah serta menjadi salah satu 

alat respirasi. Sistem perakaran kelapa sawit merupakan sistem akar serabut yang 

terdiri dari akar primer, sekunder tersier dan kuartener. Akar primer umumnya 

berdiameter 6-10 mm keluar dari pangkal batang dan menyebar secara horizontal 

dan menghujam kedalam tanah dengan sudut beragam. Akar primer bercabang 

membentuk akar sekunder yang berdiameter 2-4 mm. Akar sekunder bercabang 

membentuk akar tersier yang berdiameter 0,7-1,2 mm dan umumnya bercabang 

lagi membentuk akar kuartener (Pahan, 2007). 

 Batang kelapa sawit terdiri dari pembuluh-pembuluh yang terikat secara 

diskrit dalam jaringan parenkim. Meristem pucuk terletak dekat ujung batang 

dimana pertumbuhan batang sedikit agak membesar. Seperti umumnya tanaman 

monokotil, penebalan sekundr tidak terjadi pada batang. Batang diselimuti oleh 

pangkal pelepah daun tua sampai kira-kira umur 11-15 tahun setelah itu bekas 

pelepah daun mulai rontok. Batang berfungsi sebagai struktur yang mendukung 

daun, bunga dan buah. Berfungsi sebagai sistem pembuluh yang mengangkut air 

dan hara mineral dan juga sebagai organ penimbunan zat makanan (Pahan, 2007). 



 

 Susunan daun kelapa sawit mirip dengan kelapa nyiur yaitu membentuk 

daun menyirip. Letak daun pada batang membentuk pola tertentu yang disebut 

filotaksis. Daun terdiri atas tangkai daun (petiole) yang pada kedua tepinya 

terdapat dua baris duri (spines). Tangkai daun bersambung dengan tulang daun 

utama (rachis) yang jauh lebih panjang daripada tangkai dan pada kiri kanannya 

terdapat anak-anak daun (lidi) dan helai daun (lamina) (Mangoensoekarjo dan 

Semangun, 2008). 

 Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman berumah satu (monoecious) 

yang artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon tetapi tidak 

pada tandan yang sama. Walaupun kadang-kadang ada dijumpai bunga jantan dan 

betina kelapa sawit pada satu tandan yang sama atau disebut hermafrodit. Bunga 

kelapa sawit merupakan bunga manjemuk yang terdiri dari kumpulan spikelet dan 

tersusun dalam infloresen yang berbentuk spiral (Pahan, 2007). 

 Buah kelapa sawit termasuk jenis buah keras (drupe) yang menempel dan 

bergerombol pada tandan buah. Jumlah pertandan dapat mencapai 1.600, 

berbentuk lonjong sampai membulat. Panjang buah 2-5 cm, beratnya sampai 30 

gram. Bagian-bagian buah terdiri atas eksokarp(exocarp) atau kulit buah, 

mesokarp (mesocarp) atau sabut dan biji. Eksokarp dan mesokarp disebut 

perikarp (pericarp). Biji terdiri atas endokarp (endocarp) atau cangkang dan inti 

(kernel) sedangkan inti sendir terdiri atas endosperm atau putih lembaga dan 

embrio (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2008). 

 Biji kelapa sawit dapat besifat dorman sampai 6 bulan dalam konsisi utuh 

(tidak pecah). Kondisi dorman ini dapat dipatahkan dengan pemanasan biji pada 



 

suhu 40ºC dan dapat berkecambah setelah 80 hari. Waktu proses perkecambahan 

berlangsung, embrio akan mengembang, bakal batang dan bakal akar akan 

tumbuh keluar melalui lubang pada cangangkang dan akan berkembang menjadi 

akar, batang dan daun (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2008). 

 

      (1)        (2)         (3)           (4)          (5) 

Gambar 2.4 (1) Akar (2) Batang (3) Daun (4) Bunga (5) Buah Kelapa sawit  

(Dokumentasi pribadi, 2019) 

 Dalam dunia botani, semua tumbuhan diklasifikasikan untuk memudakan 

dalam identifikasi secara ilmiah. Metode pemberian nama ilmiah (Latin) ini 

dikembangkan oleh Carolus Linnaeus. Tanaman kelapa sawit memiliki klasifikasi 

sebagai berikut: 

Divisi : Embryopita siphonagama 

Kelas : Angiospermae 

Ordo : Monocotyledonae 

Famili : Arecaceae 

Subfamili : Cocoideae 

Genus : Elaeis 

Spesies : Elaeis guineensis 

 Kelapa sawit Afrika diklasifikasikan oleh Jacquin (1763) sebagai Elaeis 

guineensis dengan jumlah kromosom n = 6 atau 2n = 8A +24C (Pahan, 2007). 



 

Nama Elaeis guineensis diberikan oleh Jacquin berdasarkan pengamatan pohon-

pohon kelapa sawit yang tumbuh di Martinique, kawasan Hindia Barat, Amerika 

Tengah. Kata Elaeis dalam bahasa Yunani berarti minyak, sedangkan kata 

guineensis dipilih berdasarkan keyakinan Jacquin bahwa kelapa sawit berasal dari 

Guinea (Afrika). Jenis-jenis lain dari marga Elaeis adalah E. Madagascariensis 

Becc. dan E. Melanococca Gaertn (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2008). 

 Terdapat dua pendapat mengenai daerah asal kelapa sawit. Pendapat 

pertama menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari Afrika sedangkan yang 

kedua menyatakan kelapa sawit berasal dari Amerika Selatan. Pendapat pertama 

didukung oleh alasan-alasan yang sangat kuat. Diantaranya penyelidikan Zeven 

terhadap fosil tepung sari (Pollen) yang terdapat dalam lapisan-lapisan arkeologis 

dari zaman Miocene maupun lapisan-lapisan yang lebih muda, memberikan 

indikasi bahwa kelapa sawit sudah tumbuh sejak lama sekali di kawasan Afrika  

Pendapat kedua yang menyatakan kelapa sawit berasal dari Amerika Selatan 

didukung antara lain oleh Cook yang mengemukakan alasan sebagai berikut: (1) 

Kelapa sawit tumbuh secara alamiah di pantai Brazil dan, (2) Marga-marga palma 

lainnya kebanyakan berasal dari Amerika Selatan (Mangoensoekarjo dan 

Semangun, 2008). 

 Varietas-varietas kelapa sawit yang telah dicirikan dibedakan menurut tipe 

buah, bentuk luar, tebal cangkang (tempurung), warna buah dan ciri-ciri lain. 

Menurut Annet pada tahun 1921 kelapa sawit hanya digolongkan dalam 7 

varietas. Menurut warna buahnya, E. guineensis dipecah menjadi tiga jenis yang 

pertama yaitu Nigrescens dengak karakteristik warna buah lembayung atau violet 



 

sampai hitam diwaktu muda kemudian menjadi merah kuning atau oranye sesudah 

matang. Yang kedua yaitu Virescens adalah warna buah hijau diwaktu muda 

kemudian menjadi merah kuning sesudah matang. Dan yang ketiga yaitu 

Albescens yaitu warna buah kuning waktu muda dan pucat tembus cahaya karena 

mengandung sedikit karoten. Bentuk yang dipakai pada tanaman komersial adalah 

Nigrescens karena jenis ini yang terbaik dari segi produksi maupun kualitasnya 

sedangkan bentuk lainnya dipakai pada program penelitian (Mangoensoekarjo dan 

Semangun, 2008). 

 

D. Tinjauan Umum tentang Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba 

Kabupaten Pasangkayu 

 Kabupaten Pasangkayu yang dulu dikenal dengan Kabupaten Mamuju 

Utara adalah salah satu daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, dengan ibu 

kota terletak di Pasangkayu. Kabupaten Mamuju Utara merupakan daerah otonom 

baru yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2003 dan pada 

tahun 2017 berubah nama menjadi Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 tahun 2017. Luas Wilayah Kabupaten Pasangkayu 3.043,75 

km
2
. Kabupaten Pasangkayu terdiri atas beberapa kecamatan yaitu kecamatan 

Sarudu, Bambaira, Bambalamotu, Pasangkayu, Pedongga, Tikke Raya, Lariang, 

Baras, Sarudu, Duripoku, Dapurang dan Bulutaba  (Pemerintah Kabupaten 

Pasangkayu, 2018).  

 Nama Pasangkayu berasal dari kata “Vova dan Sanggayu”, menurut 

bahasa Kaili (Sulawesi Tengah) kata “Vova” berarti sejenis kayu bakau yang 



 

tumbuh di tepi pantait, dan kata “sanggayu” berarti satu batang atau satu pohon 

(sepohon), sehingga kedua kata tersebut jika digabung memiliki arti “sebatang 

Kayu” atau “sebatang Pohon Bakau”. Nama awal “Vova Sanggayu” perlahan 

berubah dan diucapkan dengan kata “Pasanggayu” dan akhirnya berubah menjadi 

“Pasangkayu”. Nama Pasangkayu merupakan nama yang sudah lama dikenal 

dalam masyarakat Kabupaten Mamuju Utara, yang mempunyai nilai-nilai 

kesejahteraan, memperkukuhkan jati diri, mempertinggi harkat, dan martabat 

yang sarat dengan kearifan lokal (BPS Kabupaten Mamuju Utara, 2016). 

 
Gambar 2.5. Peta Wilayah Kabupaten Pasangkayu (BPS Kabupaten Mamuju 

Utara, 2016). 

 

 Kecamatan Bulutaba memiliki luas wilayah 432,65 km
2 

atau 43,265 ha, 

jumlah penduduk mencapai 10.430 jiwa. 5.515 laki-laki dan 4.915 perempuan 

serta terdiri atas 7 desa  yaitu Desa Bukit Harapan, Desa Karave, Desa Kasta 



 

Buana, Desa Lelejae, Desa Lilimori, Desa Ompi dan Desa Sumbersari. Tingkat 

kepadatan penduduk di kecamatan ini sebesar 24,11 yang berarti bahwa rata-rata 

tiap satu kilometer persegi didiami oleh 24 penduduk. Desa yang terluas di 

kecamatan Bulutaba adalah desa Bukit Harapan.  (BPS Kabupaten Mamuju Utara, 

2016). 

 Desa Bukit Harapan memiliki luas wilayah 329,39 km
2
 atau 32.939 ha 

sekitar 76,13% dari luas kecamatan Bulutaba atau 10,82 % dari kabupaten 

Pasangkayu namun memiliki jumlah penduduk yang paling kecil hanya sekitar 4 

jiwa/km
2
. Desa Bukit Harapan memiliki 6 dusun yaitu Matoddopuli, Lembah 

Harapan, Kampung Baru, Barubu, Salurindu How dan Matari Allo, serta 6 RW 

dan 12 RT. Adapun batas-batas desa yaitu pada sebelah utara berbatasan dengan 

desa Kasta Buana, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Duripoku, 

sebelah timur berbatasan dengan desa Ompi dan Provinsi Sulawesi Tengah 

sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Baras, desa Karave dan 

Desa Lilimori (BPS Kabupaten Mamuju Utara, 2016). 

 Desa Bukit Harapan merupakan desa terluas di kecamatan Bulutaba 

namun desa ini tidak dijadikan ibukota kecamatan tidak layak dari segi jumlah 

penduduk prasarana desa disebabkan desa ini merupakan desa yang terakhir 

dimekarkan. Desa yang dijadikan ibukota kecamatan yaitu desa Lilimori 

dikarenakan jumlah penduduknya paling besar yaitu 3.143 jiwa sedangkan desa 

Bukit Harapan hanya 1.280 jiwa yang berarti merupakan desa dengan kepadatan 

penduduk terendah di kecamatan Bulutaba. Desa Bukit Harapan memiliki 414 

rumah tangga dengan rata-rata memiliki 4 orang anggota di  setiap rumah tangga. 



 

Desa ini terletak tidak jauh dari desa Lilimori 6 km dan jarak 65 km ke ibukota 

kabupaten. Desa Bukit Harapan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-

500 mdpl dan bukan merupakan daerah pantai melainkan berbukit. Adapun 

lapangan usaha yang terdapat di desa ini yaitu di sektor perkebunan (BPS 

Kabupaten Mamuju Utara, 2016). 

 Penduduk yang berada di desa Bukit Harapan didominasi oleh suku Bugis. 

Sekitar tahun 1980 suku Bugis melakukan migrasi ke tempat-tempat yang 

menurut mereka cocok untuk perkebunan termasuk di daerah kabupaten 

Pasangkayu. Semua daerah di kabupaten ini memiliki suku Bugis karena pada saat 

mereka melakukan migrasi mereka berpisah-pisah dengan alasan mencari tempat 

yang terbaik menurutnya. Setelah menemukan tempat yang baik bagi mereka, 

mereka kemudian memanggil keluarga dan sebagian kerabat mereka. Meskipun 

begitu suku yang dianggap suku asli di daerah ini yaitu suku Kaili Uma (Samad, 

2018). 

 Dalam bidang ekonomi, Pasangkayu bergantung pada sektor pertanian. 

Konstribusi pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Pasangkayu tahun 2002 tercatat Rp 238,67 miliar. Nilai ini setara dengan 78,32 

persen total kegiatan ekonomi Rp 304,72 miliar. Dalam sektor pertanian, 

perkebunan menjadi roda penggerak utama. Kegiatan ekonomi di bidang 

perkebunan menghasilkan tidak kurang dari 195,62 miliar (Pemerintah Kabupaten 

Pasangkayu, 2018). 

 Pasangkayu memiliki sekitar 4.100 hektar lahan perkebunan rakyat kelapa 

sawit. Tenaga kerja yang terserap ke perkebunan ini sedikitnya 4.200 petani. Dari 



 

4.158 pohon yang berproduksi, dihasilkan 4.794 ton kelapa sawit. Daerah 

pemasarannya adalah Surabaya. Kelapa sawit dikirim ke ibukota Provinsi Jawa 

Timur itu melalui pelabuhan rakyat seradu. Luas lahan seluruhnya 36.818 hektar 

dengan produksi tidak kurang dari 200.000 ton (Pemerintah Kabupaten 

Pasangkayu, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E. Kerangka Pikir 

 Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tinjauan teori maka 

dapat disusun alur kerangka pikir yang diterangkan secara skematik di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input 

 i 

 Mikoriza dapat dimanfaatkan sebagai pupuk 

hayati yang bersifat lebih ramah lingkungan, 

membantu penyerapan unsur hara dan 

meningkatkan produtivitas tanaman.  

 Di Desa Bukit Harapan tanaman kelapa sawit 

merupakan tanaman perkebunan yang 

keberadaannya sangat berlimpah oleh sebab 

itu perlu untuk mengetahui genus mikoriza 

apa saja yang dapat bersimbiosis dengan 

kelapa sawit.  

Proses 

Pengambilan sampel 

Ekstraksi spora 

Output Genus spora mikoriza 

Pengamatan mikroskopis spora mikoriza 

 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

A.    Jenis  Penelitian 

 Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan eksploratif yang menggambarkan tentang keragaman jenis mikoriza di 

perakaran kelapa sawit di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba Kabupaten 

Pasangkayu. 

 

B.    Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2019. Pengambilan 

sampel penelitian dilakukan di desa Bukit Harapan, Kecamatan Bulutaba, 

Kabupaten Pasangkayu dan pengamatan dilakukan di Laboratorium Balai 

Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LKH) 

Makassar. 

 

C.   Variabel Penelitian 

 Penelitian ini hanya terdiri dari satu variabel sehingga disebut variabel 

tunggal. Adapun variabel yang akan diamati yaitu genus Cendawan Mikoriza 

Arbuskula (CMA) di sekitar perakaran tanaman kelapa sawit. 

 

 

 



 

D.   Definisi Operasional Variabel 

 Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) di sekitar perakaran tanaman 

kelapa sawit merupakan jenis fungi yang hidup diperakaran tumbuhan kelapa 

sawit yang perlu untuk diidentifikasi jenisnya. CMA didapatkan dengan 

pengambilan sampel tanah di sekitar perakaran tanaman kelapa sawit pada jarak 

100 cm dari batang pohon dan kedalaman 20 cm dari permukaan tanah kemudian 

diekstraksi sehingga didapatkan spora CMA untuk diidentifikasi. 

 

E.    Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode 

secara sengaja atau purposive sampling. Metode ini merupakan upaya 

pengambilan sampel dari sebagian populasi yang dianggap dapat mewakili 

populasi tertentu. 

 

F.    Alat dan Bahan 

     1. Alat 

        Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu linggis, sekop 

kecil, meteran, gunting, soil tester, termometer, gelas beaker ukuran 1000 

ml, timbangan digital, hot plate dan stirer, saringan spora, batang pengaduk, 

botol semprot, objek glass, deck glass, cawan petri, sentrifuge, tabung 

sentrifuge, mikropipet, pinset spora, mikroskop dissecting, mikroskop 

compound dan mikroskop camera. 

 



 

     2. Bahan 

         Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tanah di 

sekitar tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis), kantong plastik, air, 

larutan gula 50%, larutan Meltzer dan larutan PVLG (Polyvenyl 

lactogliseril). 

 

G.   Prosedur Kerja 

1. Persiapan   

  Tahap persiapan dilakukan dengan menyiapkan alat dan bahan 

yang dibutuhkan yaitu soil tester dan termometer untuk mengukur pH 

tanah, kelembaban dan suhu, linggis untuk menggali tanah, sekop kecil 

untuk mengambil tanah, meteran untuk mengukur jarak dari pohon dan 

kedalaman dari permukaan tanah. 

2. Pengambilan sampel 

  Pengambilan sampel tanah dan akar dilakukan dengan membuat 5 

plot untuk pengambilan sampel. Pada setiap plot ditentukan berberapa 

pohon kelapa sawit yang akan diambil tanahnya. Jarak pengambilan 

sampel tanah yaitu 100 cm dari pohon dan kedalaman 20 cm dari 

permukaan tanah. Kemudian diambil sampel tanah di sekitar tanaman 

kelapa sawit lalu dimasukkan ke dalam plastik lalu diberi label. Jumlah 

sampel yang diambil dari semua titik yaitu sebanyak 20 kantong tanah dari 

pohon kelapa sawit yang berumur 7 tahun.  

 



 

Gambaran titik pengambilan sampel 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 : 5 plot pengambilan sampel 

 : pohon kelapa sawit 

3. Ekstraksi spora 

  Ekstraksi spora dilakukan dengan menggunakan metode kombinasi 

antara teknik tuang saring basah Pacioni dan dilanjutkan dengan teknik 

sentrifugasi dari Brunndert. Tanah yang telah diambil sebelumnya 

ditimbang menggunakan timbangan digital sebanyak 100 gram. Kemudian 

dimasukkan ke dalam gelas beaker dengan volume 1000 ml dan diisi air 

sampai ukuran 1000 ml. Lalu diaduk sampai bercampur kurang lebih 

selama 1 menit. Selanjutnya didiamkan selama 5 menit sampai tanah 

mengendap di bagian bawah. Setelah terbentuk endapan kemudian 

disaring menggunakan saringan nomor mesh 40 dibagian atas,  nomor 

mesh 50 dibagian tengah dan mesh ukuran 325 µm di bagian paling 

 



 

bawah. Lalu dilakukan sebanyak 3 kali ulangan dengan perlakuan yang 

sama. Setelah itu diambil saringan paling bawah kemudian dibersihkan 

hasil saringannya dengan bantuan botol semprot dan dimasukkan pada 

tabung sentrifuge lalu ditambahkan air sampai ukuran 45 ml. Kemudian 

disentrifuge selama 5 menit dengan kecepatan 2500 rpm. Setelah itu, 

tabung sentrifuge diambil dan setengah airnya dibuang lalu ditambahkan 

larutan gula 50% hingga mencapai 45 ml. Kemudian disentrifuge kembali 

selama 2 menit dengan kecepatan 1300 rpm. Setelah itu disaring kembali 

dengan mesh 325 µm sambil dibilas untuk menghilangkan bekas larutan 

gula, kemudian hasil saringan dimasukkan ke dalam cawan petri  

(Prayudyaningsih, 2018). 

4. Pembuatan preparat spora 

 Preparat spora dibuat setelah dilakukannya ekstraksi spora. Spora 

yang didapat dari hasil ekstraksi kemudian dipisahkan menurut 

morfotipenya. Spora tersebut kemudian dibuatkan preparat dengan cara 

diambil masing-masing 5 spora dengan morfotipe yang sama diletakkan di 

atas kaca preparat lalu diberikan larutan PVLG di sebelah kiri. Kemudian 

diambil 5 spora lagi untuk diletakkan di sisi kanan lalu diberi larutan 

PVLG dan Melzer dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya ditutup dengan 

deck glass lalu spora dipecahkan dengan hati-hati untuk kemudian diamati 

di bawah mikroskop (Prayudyaningsih, 2018). 

 



 

5. Pengamatan spora CMA 

  Pengamatan spora mikoriza dilakukan setelah preparat spora difoto 

menggunakan mikroskop kamera dan diukur diameternya. Pengamatan 

spora dilakukan dengan melihat variabel yang diamati yaitu ciri-ciri 

morfologi spora yang meliputi bentuk, warna, ukuran dan ornamen spora. 

Pengamatan ciri-ciri mikroskopis yang didapatkan kemudian dicocokkan 

dengan pedoman identifikasi yang digunakan International Culture 

Collection of (Vesikular) Arbuscular Mycorrhiza/INVAM 

(https://invam.wvu.edu/) untuk menentukan genus CMA yang ditemukan 

(Sukmawaty dkk, 2016). 

 

H. Analisis Data 

 Data berupa keanekaragaman CMA dianalisis secara deskriptif kemudian 

ditampilkan dalam bentuk gambar sedangkan kelimpahan relatif spora dihitung 

menggunakan rumus: 

Kelimpahan relatif spora = 
                              

                        
 x 100% 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.    Hasil Penelitian 

1. Identifikasi Spora CMA di Perakaran Kelapa Sawit Desa Bukit 

Harapan 

       Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jenis CMA yang ditemukan 

pada lokasi penelitian adalah genus Glomus dan Acaulospora. 

Tabel 4.1 Jenis CMA di Perakaran Kelapa Sawit Desa Bukit Harapan 

No Gambar Spora Ukuran Karakteristik 

1 

 
Glomus sp. 1 

75 µm Spora bulat, berwarna cokelat, 

tidak memiliki dudukan hifa, 

permukaan halus dan tidak 

bereaksi dengan Melzer 

2 

 
Glomus sp. 2 

67 µm Spora bulat, berwarna cokelat 

tua, memiliki dudukan hifa, 

permukaan kasar berbintik dan 

tidak bereaksi dengan Melzer 

3 

 

68 µm Spora bulat, berwarna kuning 

kecokelatan, tidak memiliki 

dudukan hifa, permukaan kasar 

berbibtik dan tidak bereaksi 

dengan Melzer 



 

Glomus sp. 3 

4 

 
Glomus sp. 4 

53 µm Spora oval, berwarna cokelat, 

lapisan dinding luar tebal dan 

berwarna lebih tua, tidak 

memiliki dudukan hifa, 

permukaan halus dan tidak 

bereaksi dengan Melzer 

5 

 
Glomus sp. 5 

74 µm Spora bulat, berwarna kuning, 

tidak memiliki dudukan hifa, 

permukaan halus dan tidak 

bereaksi dengan Melzer 

6 

 
Glomus sp. 6 

74 µm Spora bulat, berwarna cokelat 

kekuningan, tidak memiliki 

dudukan hifa, permukaan halus 

dan tidak bereaksi dengan 

Melzer 

7 

 
Glomus sp. 7 

51 µm Spora bulat, berwarna cokelat 

tua, memiliki  hifa, permukaan 

terdapat bintik-bintik, dinding 

spora tebal dan tidak bereaksi 

dengan Melzer 



 

8 

 
Glomus sp. 8 

68 µm Spora bulat, berwarna kuning 

muda, memiliki dudukan hifa, 

permukaan halus dan tidak 

bereaksi dengan Melzer 

9 

 
Glomus sp. 9 

88 µm Spora oval, berwarna kuning 

kecokelatan, tidak memiliki 

dudukan hifa, permukaan kasar 

berbintik dan tidak bereaksi 

dengan Melzer 

10 

 
Glomus sp. 10 

52 µm Spora oval, berwarna cokelat 

tua, tidak memiliki dudukan 

hifa, permukaan kasar berbintik 

dan tidak bereaksi dengan 

Melzer 

11 

 
Glomus sp. 11 

60 µm Spora bulat, berwarna cokelat, 

memiliki hifa, permukaan halus 

namun terdapat ornamen bulat-

bulat dan tidak bereaksi dengan 

Melzer 

12 

 
Acalouspora sp. 1 

51 µm Spora bulat, berwarna cokelat 

kekuningan, tidak memiliki 

dudukan hifa, permukaan halus 

dan bereaksi dengan Melzer 

yang ditandai dengan spora 

bagian dalam berwarna lebih 

tua 



 

13 

 
Acalouspora sp. 2 

48 µm Spora bulat, berwarna kuning 

muda, tidak memiliki dudukan 

hifa, permukaan halus dan 

tidak bereaksi dengan Melzer 

14 

 
Acalouspora sp. 3 

60 µm Spora irreguler karena terdapat 

selaput pembungkus spora 

yang tebal , berwarna oranye, 

tidak memiliki dudukan hifa, 

permukaan halus, dan tidak 

bereaksi dengan Melzer 

15 

 
Acalouspora sp. 4 

56 µm Spora irreguler karena terdapat 

selaput pembungkus spora 

yang tipis, berwarna oranye, 

tidak memiliki dudukan hifa, 

permukaan halus, terdapat 

selaput pembungkus spora 

yang lebih tipis dan tidak 

bereaksi dengan Melzer 

16 

 
Acalouspora sp. 5 

35 µm Spora irreguler karena terdapat 

selaput pembungkus spora, 

berwarna oranye kemerahan, 

tidak memiliki dudukan hifa, 

permukaan halus dan tidak 

bereaksi dengan Melzer 

17 

 
Acalouspora sp. 6 

32 µm Spora bulat, berwarna oranye, 

tidak memiliki dudukan hifa, 

permukaan berbintik-bintik, 

tidak terdapat selaput 

pembungkus spora dan tidak 

bereaksi dengan Melzer 



 

2. Kelimpahan Relatif Spora 

 Perbandingan kelimpahan relatif spora antara genus Glomus dan 

Acaulospora disajikan pada diagram pie berikut: 

 

Gambar 4.1 Perbandingan kelimpahan relatif spora di Desa Bukit Harapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelimpahan Relatif Spora 

Glomus

Acaulospora

83,1 % 

16,9 % 



 

3. Indikator Lingkungan 

 Adapun hasil pengukuran suhu, pH dan kelembaban disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.2 Hasil pengukuran indikator lingkungan 

Kode Sampel Suhu pH Kelembaban 

P1T1 26 6,2 2 

P1T2 26 6,4 1,8 

P1T3 26 6,2 2 

P1T4 26 6,2 2 

P2T1 26 6,4 2 

P2T2 26 6,4 2 

P2T3 26 6,2 2 

P2T4 27 6,4 1,9 

P3T1 26 6,4 1,8 

P3T2 26 6,4 1,8 

P3T3 27 7,1 2 

P3T4 26 6,8 1,9 

P4T1 26 7,2 1,9 

P4T2 27 7,0 1,8 

P4T3 26 7,0 2 

P4T4 26 7,0 2 

P5T1 27 7,0 2 

P5T2 27 7,2 1,8 

P5T3 27 7,0 2 

P5T4 27 7,2 1,8 

 

 

B. Pembahasan 

Mikoriza adalah suatu bentuk hubungan simbiosis mutualistik antara 

jamur (mykus) tanah kelompok tertentu dan perakaran (rhiza) tumbuhan tingkat 

tinggi. Mikoriza memperoleh karbohidrat dalam bentuk gula sederhana atau 

glukosa dari tanaman. Sebaliknya, mikoriza menyalurkan air dan hara tanah untuk 



 

tumbuhan. Asosiasi ini memberikan manfaat yang sangat baik bagi tanah dan 

tanaman inang (Hesti L. dan Tata, 2009).  

Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) merupakan salah satu dari 

kelompok cendawan yang hidup di dalam tanah. CMA termasuk dalam golongan 

endomikoriza yang memiliki struktur hifa yang disebut arbuskula. Arbuskula 

mempunyai peran sebagai tempat kontak dan transfer unsur hara antara cendawan 

dan tanaman inangnya pada korteks akar (Sukmawaty dkk, 2016).  

Spora CMA terbentuk sebagai akibat penggelembungan satu atau lebih 

dudukan hifa (subtending hypha) dalam tanah atau dalam akar (Brundrett et al, 

1996 dalam Asmarahman dkk, 2017). Betuk spora umumnya bulat sampai lonjong 

dengan ukuran diameter yang beragam. Setiap spora dibatasi oleh satu atau lebih 

dinding spora yang memiliki ketebalan masing˗masing. Warna spora beragam 

mulai dari bening, kuning sampai hitam. Spora berisi lemak, sitoplasma dan 

banyak inti. Ketika kondisi lingkungan memungkinkan, spora akan berkecambah 

dengan mengeluarkan hifa yang langsung menembus dinding spora atau 

membentuk struktus perkecambahan khusus (Nusantara dkk, 2012). 

Perkembangan CMA diawali sejak berada di dalam tanah dalam bentuk spora 

hingga dapat menginfeksi akar tanaman (Solaiman dan Hirata, 1995). 

Keanekaragaman CMA di dunia tercatat sekitar 250 jenis yang berasosiasi 

dengan tumbuhan yang tersebar dari daerah tropk sampai subtropik bahkan kutub 

utara (Schusslerd dan Walker 2010 dalam Wahid 2018).  

 



 

1. Identifikasi Spora CMA dari Perakaran Kelapa Sawit Desa Bukit 

Harapan  

 Morfologi spora CMA adalah karakteristik biologi yang mudah diamati 

dengan bantuan mikroskop. Spora dapat dipisahkan dari tanah kemudian 

dikelompokkan berdasarkan karakter morfologinya misalnya ukuran, warna, 

jumlah dan tebal dinding spora, hiasan dinding spora (ornamen) dan lain 

sebagainya (Asmarahman dkk, 2017). Spora didapatkan dari hasil penyaringan 

basah dan sentrifugasi kemudian dipisahkan menurut morfotipe spora. 

Berdasarkan hasil penelitian morfologinya, spora yang ditemukan pada sampel 

tanah adalah spora CMA genus Glomus dan Acaulospora.  

Keanekaragaman spora merupakan kekayaan jenis spora hasil identifikasi 

sampai pada tingkat genus. Identifikasi CMA dilakukan dengan bantuan larutan 

Melzer. Genus Glomus umumnya tidak bereaksi dengan larutan Melzer 

sedangkan genus Acaulospora umumnya bereaksi dengan adanya perubahan 

warna bagian dalam spora menjadi kuning kemerahan, atau lebih gelap (Ansiga 

dkk, 2017) 

 Glomus adalah genus mikoriza dari family Glomeraceae. Genus Glomus 

sp. memiliki proses perkembangan spora yang dimulai dari ujung hifa yang 

membesar hingga ukuran maksimal dan terbetuk spora. Karena sporanya berasal 

dari perkembangan hifa maka disebut clamydospora, kadang hifa bercabang-

cabang. Tiap cabang terbentuk clamydospora dan membentuk sporocarp. Pada 

saat dewasa spora dipisahkan dari hifa pelekat oleh sebuah sekat. Spora Glomus 



 

berbentuk globos, subglobos, ovoid maupun obovoid dengan dinding spora lebih 

dari satu lapis. Spora ditemukan dalam bentuk agregat lepas (Patriyasari, 2006). 

 Spora genus Glomus yang ditemukan berbentuk bulat dan oval atau 

lonjong dengan warna yang beragam dari kuning, kuning kecokelatan, cokelat, 

cokelat kekuningan hingga cokelat tua. Spora yang ditemukan umumnya 

berbentuk tunggal. Spora yang ditemukan ada yang memiliki dudukan hifa dan 

ada pula yang tidak memiliki dudukan hifa. Hal ini sejalan dengan pendapat 

(Kurnia dkk, 2019) bahwa tidak semua spora yang ditemukan memiliki 

subtending hifa atau dudukan hifa. Permukaan spora yang ditemukan halus namun 

ada pula permukaan sporanya terdapat ornamen berbentuk bulat kecil sehingga 

permukaan spora terlihat kasar. Spora jenis ini juga ditemukan pada penelitian 

sebelumnya oleh (Yulianto dkk, 2016) yaitu berbentuk bulat besar berwarna 

kehitaman, permukaan spora agak kasar, dinding spora agak tebal dan tidak 

bereaksi dengan larutan melzer. Ukuran spora yang ditemukan pun bervariasi 

mulai dari 40-90 µm.  

Spora genus Glomus memiliki auksilari yang dikatakan seperti vesikula 

eksternal dan spora Glomus memiliki struktur yang lebih sederhana dari genus-

genus lain tetapi Glomus mempunyai beberapa lapis dinding spora, spora Glomus 

yang muda kerap mempunyai beberapa lapis dinding luar yang rapuh dan hilang 

ketika spora manjadi tua. Spora Glomus yang belum dewasa memiliki reaksi 

warna Melzer yang lemah dan tidak terjadi pada spora yang sudah tua (Ginting, 

2018). 



 

 CMA Glomus mampu meningkatkan pertumbuhan bibit sawit di 

pembibitan maupun di lapangan (Sundram et al, 2017).Spora dari genus Glomus 

dapat hidup di kelapa sawit karena CMA ini merupakan salah satu kelompok 

jamur yang bersifat biotrof obligat yaitu tidak dapat melestarikan pertumbuhan 

dan reproduksinya bila terpisah dari tanaman inang. Kelapa sawit dapat 

berfotosintesis sehingga hasil fotosintatnya berupa karbohidrat cair didistribusikan 

ke organ tubuhnya termasuk akar. Dari akar inilah CMA kemudian mendapatkan 

aliran energi untuk hidup dan berkembang biak di dalam tanah (Hajoeningtijas, 

2009). Hal ini pun berlaku pada genus Acaulospora. 

 Proses perkembangan spora Acaulospora sp. berawal dari ujung hifa 

(Subtending hyphae) yang membesar seperti spora yang disebut hypal terminus 

dan subtending hyphae akan muncul bulatan kecil yang semakin lama semakin 

membesar dan terbentuk spora. Dalam perkembangannya hypal terminus akan 

rusak dan isinya akan masuk ke dalam spora. Rusaknya hypal terminus akan 

meninggalkan bekas lubang kecil yang disebut Cycatric (Puspitasari, 2012). 

 Menurut (Patriyasari, 2006) spora Acaulospora merupakan spora tunggal 

di dalam sporokarp, spora melekan secara lateral pada hifa yang ujungnya 

menggelembung dengan ukuran yang hampir sama dengan spora, bentuk spora 

globos, subglobos, ellips atau fusiform melebar. Acaulospora merupakan genus 

CMA yang termasuk dalam family Acaulosporaceae. Genus ini memiliki 

beberapa ciri khas antara lain memiliki 2 sampai 3 dinding spora, spora terbentuk 

disisi samping leher sporiferous saccule, berwarna hyaline, kuning atau merah 

kekuningan (Miska dkk, 2016). 



 

 Spora Acaulospora yang ditemukan  berbentuk bulat dan irreguler dengan 

dua lapis dinding spora. Warna spora yang ditemukan mulai dari kuning muda, 

cokelat kekuningan, oranye sampai oranye kemerahan. Spora yang ditemukan 

berbentuk tunggal dan umumnya tidak memiliki dudukan hifa yang jelas seperti 

pada spora Glomus.  Pada beberapa spora ditemukan adanya selaput yang 

membungkus spora. Selaput pembungkus spora ini juga ditemukan oleh (Sanusi 

dkk, 2017) dalam meneliti tanaman holtikultura. Permukaan spora ada yang halus 

namun ada juga spora yang memiliki ornamen pada permukaan spora yang 

berbentuk bulat kecil sehingga permukaannya terlihat kasar. Jenis ini mirip 

dengan yang ditemukan oleh (Sunandar, 2016) pada tumbuhan padi varietas siam 

ketupat yaitu permukaan spora kasar seperti kulit jeruk dengan dinding spora 

tebalUkuran spora yang ditemukan pun bervariasi antara 30-60 µm. Spora 

Acaulospora sebagian besar tidak bereaksi dengan larutan pewarna Melzer namun 

ada juga jenis spora yang bereaksi dengan larutan pewarna Melzer. 

 Genus Acaulospora berkecambah dengan membentuk perisai, memiliki 

satu cycatryx sebagai tanda, bereaksi dengan larutan Melzer yang ditandai dengan 

perubahan warna menjadi lebih gelap (merah-keunguan), memiliki beraneka 

ornamen misalnya berbentuk duri pada A. Spinosa dan berbentuk tabung pada A. 

Tuberculata, secara khas memiliki struktur dinding yang kompleks, terdiri atas 

satu dinding luar yang tebal dan satu atau lebih lapisan dinding dalam yang tipis. 

Lapisan ini hanya dapat dilihat bila dipencet dan diamati di bawah mikroskop 

compound (Hasyiati dkk, 2018). 

 



 

2. Kelimpahan Relatif Spora 

 Kelimpaan relatif adalah jumlah genus yang didapat pada lokasi 

pengamatan dibagi dengan total spora yang ada pada lokasi pengamatan lalu 

dikali 100%. Data ini menunjukkan besarnya kelimpahan suatu jenis spora dalam 

suatu lokasi pengamatan. Persentase kelimpahan relatif spora pada sampel tanah 

akan disajikan pada lampiran. 

 Berdasarkan hasil penelitian spora Glomus memiliki kelimpahan relatif 

tertinggi pada sampel tanah di desa Bukit Harapan yaitu sebesar 83,1% sedangkan 

Acaulospora sebesar 16,9%. Tingginya nilai kelimpahan Glomus disebabkan 

karena genus ini memiliki tingkat penyebaran yang luas dan mempunyai tingkat 

adaptasi yang tinggi terhadap berbagai jenis lingkungan dibandingkan dengan 

jenis CMA lainnya. Salah satu adaptasi yang dilakukan oleh jenis Glomus adalah 

mempunyai perkecambahan spora yang relatif  lebih cepat yaitu hanya 

memerlukan waktu 4˗6 hari karena ukuran spora yang lebih kecil menyebabkan 

fase hidrasi terjadi sangat cepat sehingga aktivitas enzim yang berhubungan 

dengan proses perkecambahan akan berlangsung lebih cepat (Nuridayanti dkk, 

2019). Hal ini juga berkaitan dengan tekstur tanah di tempat pengambilan sampel 

yang cenderung berliat. Menurut Brundertt dkk. dalam (Sari dan Ermavitalini, 

2014) tanah dengan fraksi liat sesuai untuk perkembangan dan pertumbuhan spora 

Glomus. Hal ini berkaitan dengan ukuran spora, spora Glomus memiliki ukuran 

antara 20-200 µm relatif lebih kecil dibandingkan dengan CMA jenis lainnya. 

 Genus Acaulospora lebih sedikit didapatkan daripada genus Glomus 

karena daya saing yang tinggi diantara keduanya. Interaksi kemampuan 



 

beradaptasi yang tinggi memungkinkan untuk genus Glomus dapat berkembang 

biak dengan lebih baik daripada Acaulospora. Sehingga sangat mungkin genus 

Acaulospora lebih sedikit ditemukan karena kondisi lingkungan yang kurang 

menguntungkan untuk bersporulasi atau karena perkembangannya lebih lambat 

sehingga dikalahkan oleh genus Glomus. Hal ini sejalan dengan pandangan 

(Songachan et al, 2015) kemunculan satu genus lebih banyak daripada genus 

lainnya tekait dengan daya saing mereka yang tinggi, interaksi dan kemampuan 

adaptasi yang lebih baik sehingga memungkinkan untuk berkembang biak lebih 

baik daripada yang lainnya.   

 CMA bersifat musiman sehingga, keberadannya sangat ditentukan oleh 

musim. Faktor iklim mempengaruhi spora CMA untuk membentuk spora. Pada 

musim kemarau CMA aktif untuk mebentuk spora baru dan sebaiknya pada 

musim hujan sporulasi berkurang. Pebentukan spora baru berkurang ketika 

kelebaban tanah tinggi namun kemampuan untuk berkolonisasi dengan tanaman 

inang meningkat. Sebaliknya pada kondisi kering sporulasi akan meningkat 

sehingga persentase kolonisasi menurun (Goltapeh et al, 2008). 

3. Indikator Lingkungan 

 Keberadaan CMA dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti 

suhu, kelembaban dan pH tanah. Dari hasil pengukuran, desa Bukit Harapan 

memiliki pH tanah yang netral yaitu antara 6,2, 6,4, 6,8, 7,0 sampai 7,2. Pada 

kisaran pH 4,4-5,5 jumlah dan jenis mikoriza semakin bertambah hal ini 

dikarenakan pH yang masam dan ketersediaan nutrisi pada tumbuhan yang masam 

lebih sedikit dari pada pH tanah yang netral karena unsur hara pada pH masam 



 

hanya sedikit maka disitulah mikoriza berperan dan banyak ditemukan. Umumnya 

mikoriza lebih tahan terhadap perubahan pH tanah. Akan tetapi perubahan pH 

pada rhizosfer tanah sangat mempengaruhi kadar Al dalam tanah. Semakin asam 

pH tanah, kadar Al semakin meningkat yang berdampak pada penurunan jumlah 

dan jenis mikoriza. Hal ini dikarenakan Al mampu menghambat perkembangan 

akar akibatnya tumbuhan mudah mengalami cekaman akar dan pertumbuhan 

terhambat sehingga biomassa dan produktivitasnya menjadi rendah 

(Sastrahidayat, 2011).  

 Suhu yang tinggi akan meningkatkan aktifitas cendawan Schreder 1994 

dalam Rahmi, 2017) menemukan bahwa infeksi maksimun Gigaspora yang 

diisolasi dari tanah di Florida terjadi di suhu 30-33ºC sedangkan menurut (Wahid, 

2018) Glomus lebih banyak di daerah dingin dengan suhu 20ºC. Hasil pengukuran 

suhu tanah di desa Bukit Harapan yaitu berkisar 26-27ºC. Dengan demikian 

perkembangan CMA dapat terjadi. Menurut Hetrick dalam (Hermawan dkk, 

2015) sebagian besar CMA terhambat perkembangannya bila suhu tanah di bawah 

5ºC dan suhu di atas permukaan tanah 35ºC. Apabila suhu tanah 50ºC dapat 

mematikan fungi mikoriza. Suhu yang baik untuk perkembangan CMA adalah 

30ºC, tetapi untuk kolonisasi miselia yang terbaik adalah pada suhu 28-34ºC. 

 Hasil pengukuran kelembaban tanah di desa Bukit Harapan yaitu kering 

karena berkisar di angka 1,8, 1,9 sampai 2. Hal ini cocok untuk pertumbuhan 

CMA karena apabila kelembaban tanah tinggi maka tanah akan semakin padat dan 

memiliki kandungan air yang banyak sehingga menyebabkan ruang bagi 

pertumbuhan spora semakin berkurang dan tanah pun akan kekurangan oksigen 



 

karena diisi oleh air (Muzakkir, 2011). Menurut Setiadi dalam (Hermawan dkk, 

2015) penurunan konsentrasi oksigen dapat menghambat perkecambahan spora 

CMA dan kolonisasi akar sehingga perkembangan CMA akan menurun. CMA 

lebih tahan terhadap kekeringan karena pemakaian air yang lebih ekonomis dan 

pengaruh tidak langsungnya karena adanya miselin eksternal menyebabkan 

mikoriza efektif di dalam tanah mengagregasi butir-butir tanah sehingga 

kemampuan tanah menyimpan air meningkat (Rahmi, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 

1. Genus Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) yang ditemukan di 

perakaran kelapa sawit desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba 

Kabupaten Pasangkayu adalah genus Glomus dan Acaulospora.  

2. Genus Glomus memiliki tingkat kelimpahan relatif lebih tinggi yaitu 

83,1% dibandingkan dengan genus Acaulospora yaitu 16,9%. 

 

B. Saran 

 Adapun saran dari penelitian ini yaitu perlu dilakukan identifikasi 

Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) yang telah diperoleh dari perakaran kelapa 

sawit dengan menggunakan pendekatan molekuler. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Pengambilan sampel tanah di Desa Bukit Harapan Kabupaten 

Pasangkayu 

NO GAMBAR KETERANGAN 

1 

 

Mengukur jarak pengambilan sampel dari 

pohon 

2 

 

Mengukur kedalaman pengambilan sampel 

3 

 

Mengukur suhu tanah 



 

4 

 

Mengukur pH dan kelembaban tanah 

 

 

Lampiran 2. Ekstraksi spora mikoriza 

NO GAMBAR KETERANGAN 

1 

 

Membuat larutan gula 

2 

 

Menimbang sampel tanah dengan 

timbangan digital sebesar 100 gram 

3 

 

Melarutkan tanah dengan air lalu ditunggu 

hingga tanah mengendap 



 

4 

 

Menyaring tanah dengan saringan spora 
bertingkat 

5 

 

Hasil saringan tanah kemudian disentrifuge 

6 

 

Hasil yang didapatkan kemudian di amati 
di bawah mikroskop 

7 

 

Membuat preparat dari spora yang telah 

didapatkan 

8 

 

Mengamati dan memfoto hasil preparat 

spora menggunakan mikroskop kamera 

 



 

Lampiran 3. Data kelimpahan relatif 

Kode Sampel Jenis Spora Jumlah 

P1T1 Glomus 25 

P1T2 Glomus 20 

P1T3 Glomus 51 

P1T4 Glomus 21 

P2T1 Glomus 22 

P2T2 Glomus 31 

P2T3 Glomus 

Acaulospora 

Glomus = 25 

Acaulospora = 18 

P2T4 Glomus 

Acaulospora 

Glomus = 59 

Acaulospora = 56 

P3T1 Glomus 

Acaulospora 

Glomus = 112 

Acaulospora = 12 

P3T2 Glomus 

Acaulospora 

Glomus = 79 

Acaulospora = 3 

P3T3 Glomus 

Acaulospora 

Glomus = 153 

Acaulospora = 11 

P3T4 Glomus 

Acaulospora 

Glomus = 152 

Acaulospora = 9 

P4T1 Glomus 

Acaulospora 

Glomus = 136 

Acaulospora = 31 

P4T2 Glomus 

Acaulospora 

Glomus = 130 

Acaulospora = 63 

P4T3 Glomus 

Acaulospora 

Glomus = 98 

Acaulospora = 26 

P4T4 Glomus 

Acaulospora 

Glomus = 113 

Acaulospora = 37 

P5T1 Glomus 16 

P5T2 Glomus 32 

P5T3 Glomus 22 

P5T4 Glomus 17 

 

 

 

 

 

 



 

Menghitung Kelimpahan Relatif 

Kelimpahan relatif spora = 
                              

                        
 x 100% 

 

Kelimpahan relatif Glomus (%) = 
    

    
 x 100% 

        = 83,1 % 

Kelimpahan relatif Acaulospora (%) = 
   

    
 x 100% 

        = 16,9 % 
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