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EFEKTIVITAS EKSTRAK RAMBUT JAGUNG (Zea Mays L)  

DALAM BENTUK GRANUL TERHADAP KEMATIAN LARVA 
Aedes Aegypti 

 
1Nayatul Hidayah, 2Andi Susilawaty,3Abd. Majid HR Lagu 

123Bagian Kesehatan Lingkungan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, 
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar 

nayatulhidayah08@gmail.com  

ABSTRAK 

Demam Berdarah Dengue ialah penyakit yang dipengaruhi oleh infeksi 
dengue yang ditularkan lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini 
merupakan penyakit endemik yang dapat muncul secara terus menerus, terutama 
pada musim penghujan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimem, khususnya untuk 
menentukan efektivitas ekstrak rambut jagung dalam bentuk granul terhadap 
kematian larva Aedes aegypti. rancangan yang dipakai ialah Pre test Post test 
control group design. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu tidak adanya 
pengaruh kontrol (Aquadest) terhadap kematian larva Aedes aegypti. Pada volume 
0,5 Liter Ekstrak Rambut Jagung (Zea Mays L) dapat mematikan larva Aedes 
aegypti sebanyak 100 selama 1440 menit. Volume 1 liter Ekstrak Rambut jagung 
dapat mematikan larva Aedes aegypti sebanyak 100 selama 1440 menit. Dan pada 
volume 1,5 liter. Ekstrak Rambut jagung dapat mematikan Aedes aegypti 
sebanyak 99 selama 1440 menit. Rata-rata kematian larva Aedes aegypti terendah 
pada volume 1,5 liter yaitu sebanyak 80 larva, dan kematian tertinggi pada 
volume 0,5 dan 1 liter sebanyak 100 larva. Kosentrasi Ekstrak Rambut Jagung 
(Zea Mays L) yang dapat mematikan 50% nyamuk uji (LC50) yaitu pada 
konsentrasi  0,01584%, sedangkan yang dapat  mematikan 90% nyamuk uji  
(LC90) pada konsentrasi  0,01902 %. Hal tersebut membuktikan adanya hubungan 
lama pajanan dengan kematian larva Aedes aegypti.  Semakin rendah volume air 
dan semakin lama pajanan waktu, maka semakin tinggi juga kematian larva uji. 
Nilai LT50 pada volume 0,5 liter terjadi pada menit 1651 sedangkan LT90 pada 
menit 2978. Untuk volume 1 liter nilai LT50 pada menit 1412, dan nilai LT90 pada 
menit 2448. Dan volume 1,5 liter nilai LT50 pada menit 1386, sedangkan LT90 
pada menit 2389. 

 

Kata Kunci: Larvisida, DBD, Aedes aegypti, Rambut Jagung 
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Aedes aegypti  
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123Environmental Health, Public Health Studies Program, 
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ABSTRAK 
 

Dangue hemorrhagic fever is a disease affected by infection. Dengue is 
transmitted through the bite of the Aedes aegypti mosquito. This disease it is an 
endemic disease that can appear continuously, especially in the rainy season. The 
type of research used is research quantitative methods using experimental 
methods, especially for determine the effectiveness of corn hair extract in the form 
of granules against death of Aedes aegypti larvae. The plan used is the Pre Test 
Control group Design. The results of the research conducted are the absence of 
influence control (Aquadest) against the death of Aedes aegypti larvae. At a 
volume of 0,5 liters corn hair extract (Zea Mays L) can kill the larvae of Aedes 
aegypti 100 for 1440 minutes. Volume 1 liter of corn hair extract can be kill the 
larvae of Aedes aegypti as much 100 for 1440 minutes. Ad at volume 1,5 liters 
corn hair extract can turn off Aedes aegypti as many as 99 for 1440 minutes. 
Average mortality of Aedes aegypti larvae lowest at volume 1,5 liters is as much 
as 80 larvae, and the highest mortality at volumes of 0,5 amd 1 liter as many as 
100 larvae. Corn hair extract concentration ( Zea Mays L) which can kill 50% of 
test mosquitoes (LC50) is at a concentration of 0.01584%, while it can kill 90% of 
test mosquitoes (LC90) at a concentration of 0.01902%. this prove the long-
standing relationship of exposure with the death of Aedes aegypti larvae. The 
lower the volume of water and the longer the exposure of time, then the higher the 
deathnof the test larvae. LT50 value at volume of 0,5 liters occurs in the 1651 
minute while the LT90 in the 2978 minute. For volume 1 liter  LT50 value at 1412 
minutes, and LT90 value in 2448 minutes. And the volume of 1,5 liters value LT50 

at 1386 minutes,while LT90 at 2389  

 

Keywords : Larvaside, DBD, Aedes aegypty, Corn Hair. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Demam berdarah dengue (DBD) adalah salah satu penyakit yang menjadi 

perhatian dunia sebab selalu menyebabkan insiden dahsyat dengan mortalitas 

yang sangat besar. Selanjutnya, pengobatan khusus untuk DBD belum ditemukan, 

sehingga untuk mengurangi frekuensinya dapat dilakukan pengendalian vektor. 

World Health Association (WHO) memproleh bahwa Indonesia 

merupakan negara dengan jumlah kasus DBD terbesar di Asia Tenggara. Demam 

berdarah secara konsisten muncul di Indonesia dan sering menjadi Kejadian Luar 

Biasa (KLB), hal ini dikarenakan nyamuk hidup di dekat manusia dan wilayahnya 

untuk berkembang biak banyak di rumah. Didukung oleh hasil penelitian dari 

Prasetyowati dan Ginanjar bahwa bak mandi dan ember merupakan lingkungan 

alami tempat ditemukannya larva nyamuk Aedes aegypti. Terlebih lagi, mengenai 

jenis, luas, bahan, dan keadaan penampungan air sangat mempengaruhi 

keberadaan larva (Gafur dan Saleh, 2011). 

Kasus DBD di Indonesia pada tahun 2017 meningkat jadi 68. 407 kasus, 

dengan total mortalitas di atas 493 orang. Jumlah ini menyusut ekstrem dari tahun 

tadinya ialah 204. 171 kasus serta jumlah kematian sebanyak 1. 598 orang. Angka 

kesakitan DBD tahun 2017 menyusut dibanding tahun 2016 dari 78, 85 jadi 26, 10 

per 100. 000 penduduk. Walaupun demikian, case fatality rate (CFR) dari tahun 

sebelumnya tidak terlalu tinggi, yaitu 0,78% pada tahun 2016, menjadi 0, 72% 

pada tahun 2017. 

Wilayah dengan angka kesakitan DBD yang sangat tinggi yaitu berada di 

Sulawesi Selatan sebesar 105, 95 per 100. 000 penduduk. Sulawesi Selatan yang 

baru- baru ini menempati urutan kesepuluh selaku daerah yang paling tinggi pada 

tahun 2016, meningkat mejadi wilayah dengan tingkat kesakitan paling tinggi 

pada tahun 2017 

Kasus DBD di segala wilayah kerja Puskesmas Maros tahun 2015 

sebanyak 397 permasalahan. Kasus ini tumbuh pada tahun 2016 jadi 629 

permasalahan. Pada tahun 2017 mengalami penyusutan yang sangat besar, 
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tepatnya sebanyak 253 kasus, tetapi masih menjadi wilayah dengan jumlah kasus 

DBD terbanyak di Sulawesi Selatan. 

Segala upaya guna preventif atau mengendalikan DBD ialah 

melaksanakan pemberian sintetis, organik, alami dan pemusnahan sarang nyamuk. 

Saat ini penanggulangan yang masih sering digunakan yaitu penangulangan 

majemuk dengan memakai semprotan zat anti serangga dengan menggunakan 

semprotan serangga buatan pabrik, dengan fokus pada nyamuk vektor dewasa dan 

larva nyamuk. Salah satu jenis racun serangga yang biasa digunakan untuk 

mengendalikan larva nyamuk adalah themepos 

Pemilihan bahan yang akan digunakan sebagai larvasida tentunya harus 

aman terhadap manusia ataupun organisme lain, selain itu bahan juga mudah 

didapatkan dan diharapkan dapat memberi dampak positif pada kesehatan 

manusia. Oleh karena itu, salah satu alternatif cara pengendalian nyamuk demam 

berdarah adalah dengan memanfaatkan tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia 

dan sudah sering digunakan masyarakat. Salah satu upaya untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah dengan mencari sarana pengendalian alternatif yang dapat 

mengendalikan vektor penyakit DBD dengan pencegahan pertumbuhan larva 

nyamuk instar III secara efektif tetapi ramah lingkungan yaitu pemanfaatan 

rambut jagung (Zea mays L.) Rambut jagung memiliki kandungan flavonoid, 

saponin, dan  minyak atsiri yang bekerja sebagai racun pada larva nyamuk baik 

sebagai racun kontak maupun racun perut. (Wirasutisna, Fidrianny, & Rahmayani, 

2012) 

Menurut Farida (2006), granul merupakan kumpulan-kumpulan dari 

partikel-partikel yang lebih kecil. Umumnya memiliki bentuk yang tidak merata 

serta lebih tahan lama dalam penyimpanan. Granul memiliki beberapa kelebihan 

yaitu dapat mengalir lebih baik dari pada sediaan serbuk, dapat lebih tahan 

terhadap udara, dapat lebih mudah dibasahi oleh pelarut, dan umumnya granul 

tidak segera mengeras atau mengering karena granul memiliki luas permukaan 

yang lebih kecil (Nugrahani IR et al, 2006) dalam (Vitaningrum, 2015). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti dan menguji apakah 

ekstrak rambut jagung (Zea mays L) dalam bentuk granul efektif dalam 
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mematikan Aedes aegypti. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian 

untuk mengetahui efektivitas ekstrak rambut jagung (Zea mays L ) dalam bentuk 

granul terhadap kematian larva Aedes aegypti. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka pokok masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana efektivitas ekstrak rambut jagung (Zea mays L) terhadap 

kematian larva Aedes aegypti? 

Atas dasar uraian pokok masalah itu, dapat dirumuskan sub-sub masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah beberapa volume air yang berisi ekstrak rambut jagung (Zea Mays 

L) dalam bentuk granul efektif terhadap kematian larva Aedes aegypti? 

2. Apakah lama pajanan ekstrak rambut jagung (Zea mays L) dalam bentuk 

granul efektif terhadap kematian larva Aedes aegypti? 

3. Berapakah Lethal Concentration 50% (LC50) dan Lethal Time 90% (LC90) 

dari ekstrak rambut jagung (Zea mays L) dalam bentuk granul efektif 

terhadap kematian larva Aedes aegypti? 

 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (H0) 

a. Tidak ada volume air yang berisi ekstrak rambut jagung (Zea Mays L) dalam 

bentuk granul efektif terhadap kematian larva Aedes Aegypti 

b. Tidak ada lama pajanan ekstrak rambut jagung (Zea Mays L) dalam bentuk 

granul efektif terhadap kematian larva Aedes aegypti 

c. Tidak diketahui Lethal Concentration 50% (LC50) dan Lethal Time 90% 

(LC90) dari ekstrak rambut jagung (Zea Mays L) dalam bentuk granul efektif 

terhadap kematian larva Aedes aegypti. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a. Ada beberapa volume air yang berisi ekstrak rambut jagung (Zea Mays L) 

yang efektif terhadap kematian larva Aedes aegypti. 
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b. Ada antara lama pajanan ekstrak rambut jagung (Zea Mays L) yang efektif 

dengan kematian larva Aedes aegypti. 

c. Diketahuinya Lethal Concentration 50% (LC50) dan Lethal Time 90% (LT90) 

dari ekstrak rambut jagung (Zea Mays L) yang efektif terhadap kematian larva 

Aedes aegypti. 

D. Definisi Oprasional serta Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Oprasional 

a. Efektivitas ekstrak adalah  keberhasilan ekstrak rambut jagung  mematikan 

larva Aedes aegypti yang ditunjukan dengan adanya hubungan antara 

peningkatan konsentrasi ekstrak dan lama pajanan ekstrak dengan kematian 

larva Aedes aegypti dan nilai Lethal Concentration 50% (LC50) dan Lethal 

Tiime 90% (LT90) dari ekstrak rambut jagung (Zea mays L) terhadap kematian 

larva Aedes aegypti 

b. Ekstrak rambut jagung (Zea mays L) merupakan rambut jagung yang sudah 

diekstrak dengan teknik maserasi memakai pelarut etanol. 

c. Larva Aedes aegypti instar III merupakan larva Aedes aegypti yang  sudah 

berusia  4 - 5 hari sehabis menetas 

d. Jumlah mortalitas larva ialah kuantitas larva Aedes Aegypti instar III yang 

mati sehabis pembagian perlakuan. Larva di anggap mati apabila tak 

terindikasi beraktivitas, contohnya tak bergerak lagi bila dirangsang dengan  

guncangan air serta disentuh 

e. LC50 (Lethal Concentration 50) merupakan konsentrasi larvasida yang 

menimbulkan terbentuknya kematian pada 50% larva Aedes aegypti 

f. LT90 (Lethal Time 90) merupakan waktu yang diperlukan guna 

mengakibatkan terjadinya kematian pada 90% larva Aedes aegypti 

g. Volume air merupakan berapa liter air yang berisi ekstrak dalam riset ini ialah 

0.5 Liter, 1 Liter, serta 1.5 Liter 

h. Lama pajanan merupakan lama waktu terpajannya sampel uji terhadap ekstrak 

rambut jagung (Zea Mays L) dalam satuan menit. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 
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Untuk mempermudah penulis skripsi supaya lebih terencana serta berjalan 

dengan baik, hingga butuh kiranya terbuat sesuatu batas permasalahan, ada pula 

ruang lingkup riset yang hendak dibahas dalam penyusunan skripsi ini, ialah: 

a. Riset ini ialah riset kesehatan lingkungan 

b. Permasalahan riset dibatasi pada daya guna ekstrak rambut jagung  (Zea Mays 

L) terhadap mortalitas larva Aedes Aegypti 

c. Larva yang diteliti merupakan larva Aedes Aegypti instar III yang sebelumnya 

dibesarkan di Laboratorium Entomologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Hasanuddin Makassar 

a. Ekstrak senyawa aktif rambut jagung (Zea mays L) yang digunakan adalah 

flavonoid, saponin, dan  minyak atsiri 

d. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuatitatif lapangan dengan pendekatan 

eksperimental post test only with control group design dengan tujuan untuk  

mengetahui efektivitas ekstrak rambut jagung (Zea mays L) dalam bentuk 

granul terhadap kematian larva Aedes aegypti instar III 

e. Riset ini dilaksanakan sepanjang 3 bulan mulai November- Desember 2019 
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E. Kajian Pustaka 

Tabel 1 
  Kajian Pustaka 

N
No 

Nama 
Peneliti 

Judul Penelitian Variabel Jenis 
Penelitian 

Sampel Hasil 

1 
1

1 

Siti Arnis 
Nurhidayah 
Jamal, Andi 
Susilawaty , 
Azriful 

Efektivitas 
Larvasida Ekstrak Kulit 
Pisang Raja (Musa 
paradisiaca var. Raja) 
Terhadap Larva Aedes sp. 
Instar III 

Variabel 
dependen yaitu 
jumlah larva 
yang mati. 
Variabel 
independen 
yaitu 
konsentrasi 
ekstrak kulit 
pisang raja 

Eksperimen 
semu dengan 
desaiposttest 
onlycontrol 
groupdesign. 

Jumlahsampel 
yang dipakai 
yaitusebanyak 
60llarva 

kelompok kontrol yang tidak diberi 
perlakuan tidak ditemukan adanya 
kematian larva Aedes sp pada semua 
replikasi begitu pula pada kelompok 
kontrol yang diberi pelarut DMSO. 
Pada kelompok yang diberi perlakuan 
dengan pemberian ekstrak kulit pisang 
raja rata-rata kematian larva terendah 
terdapat pada konsentrasi 0,25% yaitu 
20% larva mati sedangkan rata-rata 
kematian larva tertinggi ter-dapat pada 
konsentrasi 1,00% yaitu 77% larva mati 
selama 24 jam perlakuan. Selain itu, 
dapat diketahui bahwa jumlah kematian 
larva meningkat seiring dengan 
peningkatan konsentrasi ekstrak kulit 
pisang raja.  Hasil yang diperoleh dari 
uji normalisasi data yaitu p>0,05 yang 
berarti distribusi data normal. Hasil uji 
korelasi Pearson menunjukkan bahwa 
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antara peningkatan konsentrasi ekstrak 
kulit pisang raja dengan jumlah 
kematian larva Aedes sp memiliki nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti 
terdapat korelasi yang signifikan. 
Adapun hasil koefisien korelasi Pearson 
sebesar 0,987. Angka 0,987 ini 
mendekati angka 1 maka dapat 
dikatakan bahwa terdapat hubungan 
kuat antara variabel. Nilai angka 0,987 
adalah positif. Hal ini menunjukkan 
bahwa hubungan antara variabel adalah 
korelasi positif yang berarti se-makin 
tinggi konsentrasi ekstrak kulit pisang 
raja semakin banyak larva Aedes sp 
yang mati. 

2 Inayah Hayati, I 
Putu Pebri 
Kurniawan 

Efektifitas Ekstrak Kulit 
Buah Jeruk Purut (Citrus 
Hystrix D.C) Terhadap 
Larva Aedes Aegypti L 

Variabel 
dependen yaitu 
jumlah larva 
yang mati. 
Variabel 
independen 
yaitu  buah jeruk 
purut 
(Citrushystrix) 
dengan 
konsentrasi 
pengenceran 

Jenis Penelitian 
Eksperimen 
laboratorium 
dengan melihat 
efek larvasida 
kulit buah jeruk 
purut terhadap 
larva Aedes 
aegypti L setelah 
perlakuan 
selama 24 
jam. 

Jumlah sampel 
yang digunakan 
yaitu sebanyak 
300 larva. Dan 
Sampel ekstrak 
kulit buah jeruk 
purut (Citrus 
hystrix DC) 
kering sebanyak 
750 gram 

Analisa data dihitung presentase dari 
jumlah kematian larva kemudian 
dilakukan uji regresi. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa ekstrak kulit buah 
jeruk purut (Citrus hystrix D.C) 
memiliki potensi sebagai biolarvasida 
terhadap larva Aedes aegypti L, 
konsentrasi 3% - 9% efektif untuk 
menghambat pertumbuhan larva yaitu 
didapatkan presentase sebesar 100% 
kematian larva 
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1%, 3%, 5%, 
7%, 9% 

3 Ilham Syam1 , 
Esse Puji 
Pawenrusi1 

Efektifitas Ekstrak Buah 
Pare(Momordica 
Charantia) Dalam 
Mematikan Jentik Aedes 

Aegypti 

Variabel 
dependen yaitu 
jumlah larva 
yang mati. 
Variabel 
independen 
yaitu Ekstrak 
Buah 
Pare(Momordica 
Charantia) 

Metode riset ini 
adalah 
QuasiExperimen
t dengan 
rancanganpeneli
tian rangkaian 
waktu(Time 
Series Design) 

Jumlah sampel 
yang digunakan 
yaitu sebanyak 
jentik  Aedes 
agypti sebanyak 
200 ekor 
sedangkan untuk 
buah pare 
sebanyak 3500 
gram. 

Penelitian menunjukkan kematian jentik 
Aedes aegypti pada konsentrasi 5% 
dapat mematikan jentik sebesar 48% 
dari jumlah populasi jentik Aedes 
aegypti. Konsentrasi 10% dapat 
mematikan jentik dengan persentase 
kematian sebesar 66% dari jumlah 
populasi jentik Aedes aegypti. 
Sedangkan, kematian jentik dengan 
konsentrasi 15% menggapai persentase 
kematian sebesar 89% dari jumlah 
populasi jentik Aedes aegypti. Simpulan 
yang diperoleh dalam penelitian ini 
adalah adanya pengaruh ekstrak buah 
pare dalam mematikan jentik Aedes 
aegypti pada konsentrasi 5%, 10% dan 
15%. 
 

4 Priadi Eling 
Waskito, Widya 
Hary Cahyati 

Efektivitas Granul Daun 
Salam (Eugenia Polyantha 
Wight)Sebagai Larvasida 
Nyamuk Aedes Aegypti 

kadar ekstrak 
daun salam 
(Eugenia 
polyantha 
Wight) dalam 
bentuk granul 
pada berbagai 
konsentrasi 

eksperimen 
murni post test 
only control 
group design 

sampel 
penelitian 
adalah 25 ekor 
larva Aedes 
aegypti instar III 

Hasil menunjukkan terdapat `hubungan 
antara granul ekstrak daun salam 
dengan kematian larva (p=0,001). Nilai 
LC 50 granul ekstrak daun salam adalah 
36,46 mg/ml dan LC 90 adalah 94,3 
mg/ml. Waktu untuk LT 50 pada 35 
mg/ml adalah 27,462 jam, sedangkan 
LT 90 adalah 4,778E3 jam. Berdasarkan 
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uji toksisitas akut granul ekstrak daun 
salam memiliki efek larvasida terhadap 
nyamukAe. aegypti. 
 



10 
 

 
 

F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

a. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak rambut 

jagung (Zea mays L) dalam bentuk granul terhadap kematian larva Aedes aegypti. 

b. Tujuan Khusus 

1) Untuk mengetahui beberapa volume air yang berisi ekstrak rambut jagung 

(Zea mays L) dalam bentuk granul yang efektif dengan kematian larva 

Aedes aegypti 

2) Untuk mengetahui antara lama pajanan ekstrak rambut jagung (Zea mays 

L) dalam bentuk granul yang efektif dengan kematian larva Aedes aegypti. 

3) Untuk mengetahui Lethal Concentration 50% (LC50) dan Lethal Time 90% 

(LC90) dari ekstrak rambut jagung (Zea mays L) dalam bentuk granul yang 

efektif terhadap kematian larva Aedes aegypti. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Riset ini diharapkan bisa jadi salah satu sumbangan pemikiran ilmiah serta 

sanggup memperkaya khasana ilmu pengetahuan tentang efektivitas ekstrak 

rambut jagung (Zea mays L) dalam bentuk granul terhadap kematian larva Aedes 

aegypti dan menaikkan khasana ilmu pengetahuan serta selaku bahan 

perbandingan untuk riset yang lebih luas serta lebih dalam 

b. Kegunaan Aplikatif 

Riset bisa membagikan data secara ilmiah serta ilmu pengetahuan kepada 

warga luas tentang khasiat rambut jagung (Zea Mays L)  dalam wujud granul yang 

bisa dijadikan larvasida. Tingkatkan pemanfaatan rambutt jagung (Zea Mays L)    

dengan harapan dapat mengurangi angka peristiwa DBD. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Nyamuk Aedes Aegypti 

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang 

ditularkan melalui vektor yang acap kali menyebabkan Kejadian Luar Biasa 

(KLB) dan banyak penyebab kematiannya (Isnawati, 2015), hal ini dikarenakan 

nyamuk hidup di dekat manusia dan banyak tempat tinggalnya. berada didalam 

Rumah, bak air dan ember merupakan lingkungan alami tempat ditemukannya 

larva nyamuk Aedes aegypti (Prasetyowati dan Ginanjoar, 2017). 

1. Klasifiikasi Aedes aegypti 

Nyamuk merupakan salah satu serangga utama di bidang kesehataan. 

Nyamuk ialah vektor utama ataupun penular penyakit arboviirus (demam 

berdarah, chikungunya, demam kuning, ensefaliitis, serta sebagainya), semacam 

halnya peradangan nematoda( filariasis), rakhitis., serta protozoa( demam hutan). 

Secara totalitas ada lebih dari 2500 tipe nyamuk, walaupun sebagian besar spesies 

nyamuk ini tidak terpaut dengan penyakit virus (arboviirus) serta peradangan yang 

lain. Tipe nyamuk yang jadi vektor utama umumnya merupakan Aedes spp, Culex 

spp, Anopheles spp, serta Mansonia spp. Nyamuk Aedes aegypti ialah pemicu 

demam berdarah. Aedes aegypti mengaitkan sistematika yang menyertainya 

Domain   : Eukaryota 

Kiingdom  : Aniimalia  

Filum   : Arthropoda  

Kelas   : Insecta  

Ordo   : Diptera  

Subordo   : Nematocera  

Famili  : Culicidae 

Sub famili  : Culicinae  

Genus   : Aedes  

Species   : Aedes aegypti 



12 
 

 
 

(Gandahusada, dkk, 2000) 

2. Morfologi Nyamuk Aedes aegypti 

Aedes aegypti berusia lebih sederhana daripada nyamuk rumah (Culex 

quinquefasciatus), memiliki warna bawah hitam serta bercak- bercak putih pada 

anggota tubuhnya, paling utama pada kakinya serta nampak dari wujud 

morfologinya yang jelas selaku nyamuk yang memiliki kecapi. penampilan.- 

struktur) yang bercorak putih pada bagian punggung (mesonootum). 

Nyamuk Aedes aegypti berukuran kecil (4 – 13 mm) dan rapuh. Kepala 

mempunyai probosis halus dan panjang yang melebihi panjang kepala. Pada 

nyamuk betina probosis dipakai sebagai alat untuk menghisap darah, sedangkan 

pada nyamuk jantan untuk menghisap bahan-bahan cair seperti cairan tumbuh-

tumbuhan, buah-buahan dan juga keringat. Di kiri kanan probosis terdapat palpus 

yang terdiri atas 5 ruas dan sepasang antena yang terdiri atas 15 ruas. Antena pada 

nyamuk jantan berambut lebat (plumose) dan pada nyamuk betina jarang (pilose). 

Sebagian besar toraks yang tampak (mesonotum), diliputi bulu halus. Bulu ini 

berwarna putih/kuning dan membentuk gambaran yang khas untuk masing-

masing spesies. Sayap nyamuk panjang dan langsing, mempunyai vena yang 

permukaannya ditumbuhi sisik-sisik sayap (wing scales) yang letaknya mengikuti 

vena. Pada pinggir sayap terdapat sederatan rambut yang disebut fringe. Abdomen 

berbentuk selinder dan terdiri atas 10 ruas. Dua ruas yang terakhir berubah 

menjadi alat kelamin. Nyamuk mempunyai 3 pasang kaki (hexopoda) yang 

melekat pada toraks dan tiap kaki terdiri dari 1 ruas femur, 1 ruas tibia dan 5 ruas 

tarsus (Gandahusada, S., Herry D.I, 1998) 
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Gambar 1: Morfologi Nyamuk Aedes aegypti. 

(Sumber:(Gandahusada, S., Herry D.I, 1998)) 

Sebagai mana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 26, yang 

berbunyi: 

َ لََ يسَْتحَْييِ أنَْ يضَْرِبَ مَثلًَا مَا بعَُوضَةا فمََا فَ  ا الَّذِينَ آمَنوُاإنَِّ اللََّّ وْقهَاَ ۚ فأَمََّ  

ذَا  ُ بهََِٰ ا الَّذِينَ كَفرَُوا فيَقَوُلوُنَ مَاذَا أرََادَ اللََّّ فيَعَْلمَُونَ أنََّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأمََّ  

ا ۚ وَمَا يضُِلُّ بِهِ إِلََّ الْفاَسِقِينَ   ا وَيهَْدِي بِهِ كَثيِرا مَثلًَا ۘ يضُِلُّ بِهِ كَثِيرا  

 Terjemahanya:  
“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau 
yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman maka mereka yakin 
bahwa perumpamaan itu benar dari Rabb mereka, tetapi mereka yang kafir 
mengatakan: “Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?” 
Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan 
perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada 
yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik” 

 
ا"  aKaKمَّ “ Dalam ayat tersebut terdapat nakirah yang berada dalam situasi 

nashab sebagai badal dari ungkapan Allah SWT, khususnya firman  لَا. Lafadz  لَا 

menunjukkan jenis nyamuk salah satunya adalah Aedes aegypti. sebaliknya kata 

ba'udhaah (nyamuk) ialah na'at untuk kata ا.(Katsir,2004; Qurthubii,2007). 

Ayat di atas memberitahukan kepada manusia , bahwa Allah SWT tidak 

segan, malu untuk membuat perumpamaan apa saja baik dalam bentuk sekecil 

apapun, misalnya nyamuk dan sejenisnya, atau yang lebih kecil dari nyamuk. 

Menurut Jazairi (2007), Allah Ta’ala memberitahukan kepada manusia bahwa 
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tidak ada rasa malu bagi-Nya untuk membuat pemisalan berupa seekor nyamuk 

bahkan yang lebih kecil (seperti atom) darinya, apalagi yang lebih besar darinya 

(seperti kupu-kupu dan belalang). Sebagaiman sabda Nabi SAW: bahwa kata  

yastahyii  asal makna al istihyaa’ maksudnya, Allah SWT tidak memerintahkan 

manusia untuk malu dalam kebenaran (Qurthubi, 2007). Sehingga dari beberapa 

uraian tersebut dapat diambil makna bahwa rasa malu tidak seyogyanya menjadi 

penghalang seseorang untuk berbuat baik, berkata benar dan menyeru kepada 

kebaikan (Jazairi, 2007). 

Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah bersabda, 

 

ا مِنْهاَ شَرْبةََ  نْياَ تعَْدِلُ عِنْدَ اللَِّ جَناَحَ بعَُوضَةٍ مَا سَقىَ كَافرِا مَاءٍ لوَْ كَانتَِ الدُّ  

 
Artinya: “Seandainya dunia punya nilai di sisi Allah walau hanya menyamai nilai 

sebelah sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang 
kafir seteguk air pun.” (HR. At-Tirmidzi no. 2320, dishahihkan Asy-Syaikh Al-
Albani  dalam Ash-Shahihah no. 686). 

Dari  hadis di atas bisa dipetik pelajaran bahwa dunia ini sebenarnya tak 

bernilai sama sekali walau hanya nilainya menyamai sebelah sayap seekor 

nyamuk. Tapi mengapa masih banyak di antara kita yang terlena dalam mencari 

dunia? Tak sedikit di antara kita, hanya demi dunia siang jadi malam, dan malam 

pun jadi siang sehingga lupa beribadah dan munajat kepada Allah Ta’ala. Tahu-

tahu ajal sudah mau menjemput. Nyamuk adalah binatang kotor dan tidak 

berharga. Tidak akan ada yang mau membelinya, apalagi hanya sebelah sayapnya. 

Subhanallah! Demikianlah cara Nabi saw. mengingatkan kita akan hakikat 

kehidupan, agar kita kita tidak terjebak dalam kemilaunya. Kita menyangka dunia 

ini indah padahal hanya bernilai rendah. 

Alam terbuka baik yang berdekatan dengan kebun, lingkungan sekitar, kita 

dapat mengenali serangga- serangga dengan berbagai macam bentuk dan ukuran 

serta sifatnya melalui kakinya, sayap, tanduk sensoriknya (antena), banyaknya 

jumlah stadium serangga terkelupas dari kulit lamanya dan berganti dengan kulit 

yang baru, tingkah laku dan dari cara anggota tubuh serangga itu bekerja 

(Ibrahim, 2010) 
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a. Kepala 

 Pada bagian kepala terdapat sepasang mata, sepasang antena, proboscis, 

dan palpus. Antena terdiri dari 15 ruas dan terdapat rambut. Rambut antena pada 

nyamuk jantan lebih lebat dan disebut plumosa, sedangkan rambut antenna betina 

pendek dan jarang, disebut pilosa. Proboscis halus dan panjangnya melebihi 

panjang kepala, fungsinya adalah untuk menusuk dan menghisap darah. Pada 

nyamuk jantan, proboscis digunakan untuk menghisap bahan-bahan cair, 

sedangkan proboscis pada nyamuk betina digunakan untuk menghisap 

darah.Palpus terdiri dari 5 ruas dan berambut. Palpus merupakan petunjuk untuk 

membedakan tiap spesies (Agoes, 2009) 

 

Gambar 2: Struktur kepala pada nyamuk yang menunjukkan 

ciri-ciri kelamin (A. Aedes aegypti betina B. Aedes aegypti jantan). 

(Sumber: (Borror, D.J., C.A, Triplehorn, 1996)) 

Namun diantara kedua pasangan tersebut memiliki perbedaan struktur 

organ sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

b.  Toraks  

Pada mesonotum (punggung), terdapat gambaran menyerupai bentuk lira 

(lyre-form) yang berwarna putih. Toraks terdiri dari bagian mesonotum dan 

postnotum. Bagian lateralnya terdiri dari lobus protoraks, propelura, pronotum 

posterior, mesopleura, sternopleura, skutelum, mesepimeron, sklerit metasternal 

lateral, serta sklerit spirakular. Pada mesonotum terdapat gambaran menyerupai 

bentuk lira (lyre-form) yang berwarna putih. Skutelum terletak pada posterior dari 

mesonotum dan bentuknya membentuk tiga lengkungan (trilobus). Pada toraks, 
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terdapat sepasang sayap transparan, panjang, mempunyai vena yang 

permukaannya ditumbuhi oleh sisik-sisik sayap (wing scales). Pada pinggir sayap 

terdapat sederetan rambut yang disebut fringe. Pada bagian toraks, juga terdapat 

sepasang halter, dan tiga pasang kaki bersegmen yaitu femur, tibia, dan 5 buah 

tarsus. Pada tarsus ke-5 terdapat kuku (Agoes, 2009). 

c. Abdomen  

Abdomen berbentuk silinder dan terdiri dari 10 segmen namun yang jelas 

hanya delapan segmen. Segmen terakhir merupakan alat kelamin luar. Pada 

nyamuk betina disebut cerci, sedangkan pada nyamuk jantan disebut hipopigium. 

Pada nyamuk betina, di bagian akhir abdomen, terdapat reseptakel sebanyak 3 

buah (Agoes, 2009). Andomen betina pada segmen ke-10 mengecil (rudimenter), 

dan terdapat sepasang  tonjolan kecil yang disebut dengan serkus  

 

Gambar 3: Morfologi Nyamuk Dewasa 

(Sumber: (Hoedojo, 2008)) 

3. Siklus hidup Aedes aegypti 

Menurut Gandasuhada dkk (1988), Dalam meneruskan keturunannya, 

nyamuk Aedes aegypti betina hanya kawin satu kali seumur hidupnya. Nyamuk 

termasuk dalam kelompok serangga yang mengalami metamorphosis sempurna 

dengan bentuk siklus hidup berupa telur, larva (beberapa instar), pupa dan 

dewasa. Siklus hidup nyamuk terbagi menjadi 3 jenis yaitu: 
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a. Ametamorfosis  

Serangga pada jenis siklus hidup ini tidak mengalami metamorphosis, 

sehingga siklus hidupnya adalah telur yang kemudian menjadi nimfa (hanya satu 

stadium) dan menjadi dewasa. 

b. Simple metamorphosis (metamorfosis sederhana)  

Metamorfosis jenis ini berbeda dengan ametamorfosis karena adanya 

perbedaan pada fase nimfa. Pada metamorphosis sederhana, fase nimfa terdiri dari 

beberapa stadium. 

c. Complete metamorphosis (metamorfosis lengkap)  

Pada metamorfosis ini, telur menetas menjadi larva, kemudian menjadi 

pupa, dan menjadi dewasa 

Nyamuk betina Aedes aegypti meletakkan telurnya pada dinding tempat 

perindukan 1-2 cm di atas permukaan air. Seekor nyamuk betina Aedes aegypti 

dapat meletakkan rata-rata 100 butir per kali bertelur. Kemudian, setelah 2 hari, 

telur menetas menjadi larva, lalu melepaskan kulitnya sebanyak 4 kali, tumbuh 

menjadi pupa, dan kemudian menjadi dewasa. Pertumbuhan dari telur sampai 

dewasa memerlukan waktu kira-kira 9 hari (Djakaria, 2008) 

. 

 

 

Gambar 4: Siklus Hidup Nyamuk 

(Sumber: http://id.wikipedia.org) 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/
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1) Telur Aedes aegypti  

Telur Aedes aegypti berukuran 0,8 mm. oval fit, dan sekat-sekat dijalin 

seperti perban (Ideham, B. terlebih lagi, Pusarawati, 2009). Telur yang baru 

diletakkan berwarna putih, namun akan menjadi gelap setelah 1-2 jam (Hoedojo, 

R. selanjutnya, Sungkar, 2009). Telur Aedes aegypti dapat bertahan di tempat 

yang kering dalam waktu yang cukup lama (Kemenkes, 2011). 

 

 

Gambar 5: Telur Aedes aegypti 

(Sumber: (I 

deham, B. dan Pusarawati, 2009)) 

2) Larva Aedes aegypti 

Perkembangan larva tergantung pada suhu, kepadatan populasi, dan 

ketersediaan makanan. Larva berkembang pada suhu 28oC sekitar 10 hari, pada 

suhu air antara 30 - 40oC larva akan berkembang menjadi pupa dalam waktu 5 - 7 

hari. Larva lebih menyukai air bersih, akan tetapi tetap dapat hidup dalam air yang 

keruh baik bersifat asam atau basa. Larva beristirahat di air membentuk sudut 

dengan permukaan dan menggantung hampir tegak lurus. Larva akan berenang 

menuju dasar tempat atau wadah apabila tersentuh dengan gerakan jungkir balik. 

Larva mengambil oksigen di udara dengan berenang menuju permukaan dan 

menempelkan siphonnya diatas permukaan air. 

Larva Aedes aegypti memiliki empat tahapan perkembangan yang disebut 

instar meliputi : instar I, II, III dan IV. Perkembangan larva Aedes aegypti, yaitu 

instar I yang berukuran paling kecil (1-2 mm), instar II yang berukuran 2,5 – 3,8 

mm, instar III yang berukuran lebih besar sedikit dari instar II, dan instar IV yang 
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berukuran paling besar yaitu 5 mm (Kemenkes RI, 2011: 54). Larva Aedes 

Aegypti mampu hidup pada suhu 200C-300C (Pratiwi, 2016).  Dimana setiap 

pergantian instar ditandai dengan pergantian kulit yang disebut ekdisis. Larva 

Aedes aegypti terdiri dari bagian kepala, toraks, dan abdomen. 

a) Kepala  

Pada bagian kepala, terdapat sepasang antena dengan rambut antena, 

sepasang mata, rambut-rambut mulut (mouth brush), dan rambut-rambut kepala 

(Agoes, 2009) 

b) Toraks  

Bagian toraks terdiri dari segmen-segmen dengan rambut-rambut atau 

bulu-bulu rusuk (Agoes, 2009) 

c) Abdomen  

Bagian abdomen terdiri dari 8 segmen. Sebenarnya terdapat 10 segemen, 

tetapi segmen ke-8 sampai ke-10 bersatu membentuk alat-alat abdominal seperti 

sifon (pipa udara), pekten, dan anal gill. Pada segmen ke-8 terdapat comb scale 

yang hanya terdapat satu baris (Agies, 2009). Sifonnya gemuk dan pendek, dan 

bulu-bulu sifon atau hairtuft hanya satu pasang(Ideham, B. dan Pusarawati, 2009) 

 

 

Gambar 6: Morfologi Larva Aedes aegypti 

(Sumber: (Ideham, B. dan Pusarawati, 2009)) 

Unsur-unsur yang berbeda diidentifikasi dengan peningkatan larva Aedes 

aegypti, termasuk yang menyertainya (Amalia, 2016) 
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a. Tempratur udara 

Temperatur udara ialah salah satu aspek alam yang pengaruhi 

pertumbuhan larva Aedes aegypti, Gandham( 2013) menarangkan kalau 

temperatur yang wajar untuk pertumbuhan nyamuk merupakan 25- 27oC serta 

pertumbuhan nyamuk  akan berhenti sama sekali bila temperatur 400oC. Hasil 

riset Arifin et angkatan laut  (AL)( 2013) menampilkan kalau terdapat ikatan 

antara temperatur di dalam kandang dengan keberadaan larva dengan p= 0, 040. 

Penelitian Oktaviiani( 2009) menampilkan hasil kalau temperatur hawa 

mempengaruhi terhadap kenaikan mutu larva Aedes aegypti sebesar 59, 2%. 

a. Kelembaban Udara  

Menurut Yudhastuti dkk (2005), kelembaban udara yang optimal untuk 

proses embriosasi dan ketahanan embrio nyamuk berkisar antara 81,5- 89,5%. 

Kelembaban udara 89,5% tidak ditemukan adanya larva Aedes aegypti dengan 

presentase 78,6%. Hasil penelitian Ridha dkk (2013) menunjukkan bahwa 

kelembaban udara dapat mempengaruhi perkembangan larva Aedes aegypti. 

Begitu pula hasil penelitian Oktaviani (2012) yang menunjukkan bahwa 

kelembaban udara berpengaruh terhadap densitas nyamuk Aedes aegypti pada 

stadium larva dengan presentase sebesar 58,5%.  

b. Pencahayaan Larva Aedes aegypti 

Larva Aedes aegypti lebih menyukai tempat yang tidak terkena cahaya 

secara langsung. Kuswati (2004) menguji pengaruh pencahayaan dan bentuk 

kontainer terhadap jumlah larva Aedes aegyptidalam kontainer, dan penelitian 

tersebut didapatkan perbedaan yang bermakna di antara empat perlakuan, yaitu 

pada tempayan kondisi gelap, jambangan/ vas kondisi gelap, tempayan kondisi 

terang, dan jambangan kondisi terang. Jumlah larva dengan nilai rata-rata tertinggi 

ditemukan pada jambangan dengan kondisi gelap. 

c. pH Air  

pH air dimana larva Aedes aegypti dapat tumbuh dan berkembang yaitu 

antara 5,8-8,6. Di luar kondisi tersebut, pertumbuhan dan perkembangan larva 

Aedes aegyptidapat terhambat sehingga larva akan mati. Hal tersebut didukung 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridha dkk (2013) 
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Pada waktu istirahat, larva Aedes aegypti membentuk sudut terhadap 

permukaan air, berbeda dengan nyamuk Anopheles yang sejajar dengan 

permukaan air (WHO, 1997). 

 

.  

Gambar 7: Larva Anopheles dan Culicine (Aedes) di permukaan air 

(Sumber: (Comstock, 2012)) 

3) Pupa Aedes aegypti  

Pada kondisi optimum, larva akan berkembang menjadi pupa dalam waktu 

4 hari pupa nyamuk Aedes aegypti bentuk tubuhnya bengkok dengan bagian 

kepala-dada (cephalothorax) lebih besar bila dihandingkan dengan bagian 

perutnya, sehingga tampak sepeti tanda baca "koma". Pada bagian punggung 

(dorsal) dada terdapat alat bernafas seperti terompet. Pada ruas perut ke-8 terdapat 

sepasang alat pengayuh yang berguna untuk berenang. Alat pengayuh tersebut 

berjumbai panjang dan bulu di nomer 7 pada ruas perut ke-8 tidak bercabang. 

Pupa adalah bentuk tidak makan, tampak gerakannya lebih lincah. Bila 

dibandingkan dengan larva.Waktu istirahat posisi pupa sejajar dengan bidang 

permukaan air.Struktur tubuh pupa terdiri dari kepala dan abdomen dimana 

segmen-segmen terlihat jelas pada abdomen. 

a) Kepala  

Pada bagian kepala, terdapat breathing tube, bakal kepala, bakal antenna, 

bakal mata, dan bakal kaki. Bagian kepala ini disebut sefalotoraks. 

b)  Abdomen  
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Terdiri dari segmen-segmen dan segmen terakhir terdapat paddle, pada 

abdomen segmen terakhir terdapat rambut yang halus. Fungsinya adalah sebagai 

alat gerak sehooingga dapat bernafas (Agoes, 2009) 

 

 

Gambar 8: Pupa Aedes aegypti 

(Sumber: http://id.wikipedia.org) 

4) Nyamuk Aedes aegypti Dewasa  

Pupa menjadi nyamuk dewasa dalam waktu 2-3 hari. Nyamuk Aedes 

aegypti tubuhnya tersusun dari tiga bagian, yaitu kepala, dada dan perut. Pada 

bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk dan antenna yang berbulu. Alat 

mulut nyamuk betina tipe penusuk-penghisap (piercing-sucking) dan termasuk 

lebih menyukai manusia (anthropophagus), sedangkan nyamuk jantan bagian 

mulut lebih lemah sehingga tidak mampu menembus kulit manusia, karena itu 

tergolong lebih menyukai cairan tumbuhan (phytophagus). Nyamuk betina 

mempunyai antena tipe-pilose, sedangkan nyamuk jantan tipe plumose.  

Dada nyamuk ini tersusun dari 3 ruas, porothoorax mesothorax dan 

metathorax. Setiap ruas dada ada sepasang kaki yang terdiri dari femur (paha), 

tibia (betis). dan tarsus (tampak). Pada ruas-ruas kaki ada gelang-gelang putih. 

tetapi pada bagian dada juga terdapat sepasang sayap tanpa noda-noda hitam. 

Bagian punggung (mesontum) ada gambaran garis-garis putih yang dapat dipakai 

untuk membedakan dengan jenis lain 

http://id.wikipedia.org/
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Gambar 9: Nyamuk Aedes aegypti 

(Sumber: http://id.wikipedia.org) 

B. Tinjauan Tentang Aedes aegypti Sebagai Vektor DBD 

Penyebaran DBD berlangsung dengan gigitan nyamuk Aedes Aegypti 

betina dewasa yang baru saja menularkan infeksi di tubuhnya dari pasien DBD 

lain. Nyamuk Aedes aegypti betina lebih condong ke darah manusia daripada 

darah makhluk (Lestari, 2007). Biasanya nyamukbetina memburu mangsanya 

menjelang pagi hari (setelah subuh) dan selama (penyedap rasa yang tajam) (9.00-

10.00) hingga sore hari (16.00-17.00) (Gandahusada, S., Herry DI, 1998; Lestarii, 

2007). Nyamuk Aedes aegypti memiliki kecenderungan menghisap darah 

berulang-ulang untuk mengisi perutnya dengan darah. Oleh karena itu nyamuk ini 

sangat infektif sebagai penyebar penyakit. Sedang nyamuk Aedes Aegypti jantan 

menghisap cairan tanaman atau saribunga bagi kebutuhan hidupnya (Lestari, 

2007). 

Nyamuk Aedes aegypti terinfeksi virus saat mengisap darah penderita fase 

demam akut (viraemia). Melalui periode inkubasi ekstrisik (8-10 hari) virus akan 

bermultiplikasi pada sel midgut. Dengan mengikuti hemolimp kemudian virus 

berada pada kelenjar ludah nyamuk (Glandulla slyvarius) (Susanna, 2011). Virus 

memerlukan waktu 8-11 hari untuk dapat berkembang biak dengan baik secara 

propogatif agar dapat menjadi infektif selama hidupnya (masa tunas ekstrins). 

Virus ini akan tetap berada dalam tubuh nyamuk sepanjang hidupnya. Oleh karena 

itu nyamuk Aedes aegypti yang telah menghisap virus dengue itu menjadi penular 

(infektif) sepanjang hidupnya (Lestari, 2007). Virus tidak ditemukan dalam telur 

nyamuk sehingga dapat dibuat kesimpulan tidak dapatnya penularan secara 

transovarian (herediter). 
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Manusia akan terinfeksi bila virus masuk ke tubuh manusia bersama ludah 

nyamuk saat melakukan penetrasi dan memasuki darah yang disebut dengan 

primari viraemi. Kemudian virus mencari organ untuk bereplikasi. Dari sel organ 

virus akan kembali memasuki peredaran darah yang disebut dengan keadaan 

sekondari viraemi (pada fase ini timbul gejala demam). Pada tubuh manusia 

terjadi masa inkubasi selama 3-14 hari (rata-rata 4-6 hari) dapat timbul gejala 

awal demam mendadak yang bisa diikuti dengan menggigil maupun nyeri kepala 

dengan muka ruam kemerahan (flushed face). Dalam 24 jam akan muncul pusing, 

mielalgia (nyeri otot), nyeri di belakang mata (bila ditekan), nyeri punggung 

maupun persendian, fotofobia, hilang nafsu makan, dan berbagai tanda atau gejala 

non-spesifik seperti mual, muntah dan rash (ruam pada kulit) menyerupai urtikaria 

pada masa fase demam. Setelah hari ketiga (lebih) akan timbul ruam 

makulopapular (skarlatina) menjelang akhir demam, petekia akan muncul 

secaramenyeluruh di punggung kaki, lengan, petekia mengelompok ditandai 

dengan daerah bulat, pucat. Timbulnya petekia disebabkan aktivitas virus merusak 

sel trombosis serta sel endotel pembuluh darah, sebab sel ini bersifat reseptor dan 

virus bermultiplikasi dan darah akan keluar akibat kerusakan sel. Bila virus 

menyerang sel saraf otak (cerebral), dapat menimbulkan sakit kepala yang sangat 

hebat dan timbul keadaan epusi pleua (cairan di bawah otak), keadaan ini terjadi 

karena antibodi dalam sirkulasi darah baik pada saat primari maupun keadaan 

sekonderi viraemi tidak dapat menghempang multiplikasi virus saat menyerang 

otak (Susanna, 2011) 

Sungguh besar kuasa Allah swt yang telah menciptakan berbagaimacam 

jenis serangga yang berukuran kecil seperti nyamuk, lalat, dan kutu. Nyamuk 

merupakan salah satu serangga yang menggigit dan membawa/menyebabkan 

berbagai jenis penyakit menular bagi manusia. Allah SWT telah meciptakan 

berbagai macam jenis nyamuk dengan karakteristik dan penyakit yang ditularkan 

berbeda. Sebagian penyakit ituadalah penyakit yang berbahaya dan sulit untuk 

ditanggulangi. Nyamuk membawa atau menularkan penyakit kepada manusia 

dimulai dengan menggigit tubuh manusia tersebut lalu menyuntikkan air liurnya 
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ke dalam tubuh orang tersebut. Dengan begitu, ia memasukkan virus yang 

menyebabkan penyakit (Ibrahim, 2010) 

Betapa luar biasanya kuasa Allah SWT yang telah membuat berbagai jenis 

hewan melata kecil yang menyeramkan seperti nyamuk, lalat, dan serangga. 

Nyamuk adalah salah satu serangga yang mengunyah dan 

membawa/menyebabkan berbagai jenis infeksi yang tak tertahankan bagi 

manusia. Allah SWT telah menciptakan berbagai macam nyamuk dengan 

berbagai sifat dan penyakit yang dikomunikasikan. Sebagian dari penyakit ini 

berbahaya dan sulit diobati. Nyamuk menyampaikan atau mengkomunikasikan 

infeksi kepada orang-orang yang dimulai dengan menggerogoti tubuh manusia 

dan kemudian memasukkan ludah mereka ke dalam tubuh individu tersebut. 

Dengan begitu, termasuk infeksi yang menyebabkan penyakit (Ibrahim, 2010) 

Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu seimbang, dimana ada penyakit 

disitu ada obatnya. Dengan ilmu pengetahuan, masyarakat dapat memanfaatkan 

tanaman sebagai pilihan dalam mengendalikan berbagai macam penyakit. Seperti 

ungkapan yang menyertai Nabi Muhammad. 

 

اءِ برََأَ بإِذِْنِ اللَِّ عَزَّ وَجَلَّ   لكُِلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فإَذَِا أصُِيْبَ دَوَاءُ الدَّ

Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah r.a. dari Nabi saw, beliau bersabda: setiap 

penyakit ada obatnya, apabila penyakit telah bertemu dengan obatnya, maka 
penyakit itu akan sembuh atas izin Allah Azza Wa Jallaâ” (H.R. Muslim: 5705). 

Setiap penyakit harus memiliki obat yang bersifat umum, menggabungkan 

semua penyakit dan berbagai macam obat yang dapat menyembuhkan korban. Hal 

ini untuk memahami keseimbangan alam yang unggul sehingga sesuai dengan 

sunnatullah, mengingat tidak ada penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan 

dengan perantaraan izin Allah SWT, dan Allah SWT. tidak akan mengurangi 

infeksi tetapi juga mengurangi solusi untuk penyakit tersebut. 
 

C. Tinjauan Tentang Pembagian Insektisida 

 Racun serangga adalah zat yang mengandung campuran sintetis berbahaya 

dan dapat membunuh atau memusnahkan serangga. Campuran sintetis yang 
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digunakan untuk menghancurkan berbagai macam zat pengganggu dikenal 

sebagai pestisida. Definisi seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang 

Pengendalian Pestisida Ekologis Pemerintah AS., Pestisida sebagian besar adalah 

zat atau serangga yang merayap, hewan pengerat, nematoda, parasit, gulma, 

infeksi, mikroba, dan makhluk hidup mini yang dipandang sebagai iritasi, dengan 

pengecualian infeksi, mikroorganisme atau entitas organik mini yang ditemukan 

pada manusia dan makhluk. lain, atau semua zat atau kombinasi zat yang 

digunakan untuk mengatur perkembangan tanaman atau pengering tanaman 

(Triharso, 2004). Semprotan serangga normal adalah semprotan serangga yang 

diproduksi dengan menggunakan tanaman (semprotan serangga organik) dan 

bahan-bahan pengikat biasa lainnya. Misalnya tanaman tembakau (Nicotiana 

tabacum) menghasilkan nikotin, Krisan (Chrysanthmum cinerariaefoliumi) 

menghasilkan pyrethrum, rotenone dari Derris sp. Selain itu, mimba (Azadirachta 

indica) mengandung banyak campuran dinamis, termasuk azadirachtin dan 

mimbin (Suheriyanto, 2008). 

1. Berdasarkan Bahan Kimia Insektisida 

Berdasarkan bahan pengikatnya, racun serangga dibagi menjadi 2, 

semprotan serangga khusus diproduksi dan racun serangga biasa. 

a. Semprotan Serangga Sintetis 

Semprotan serangga yang Sintetis adalah semprotan serangga yang berasal 

dari materi dasar minyak yang wujud zatnya diubah untuk mendapatkan kualitas 

khusus yang diinginkan. Salah satu semprotan sintetis racun serangga yang umum 

digunakan oleh masyarakat setempat adalah temephos dengan detail butiran pasir 

yang ditaburkan di tempat-tempat pemeliharaan nyamuk, lebih tepatnya di air atau 

biasa disebut abatisasi (Soegijanto, 2006). 

b. Semprotan Serangga Alami 

Semprotan serangga Alami adalah semprotan serangga yang berasal dari 

bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan produ alami. Campuran bioaktif 

yang berada pada tumbuhan yang dapat difugsikan sebagai racun serangga biasa 

antara lain sintetis sianida, saponin, tanin, flavonoid, alkaloid, steroid, dan Minyak 

atsiri (Kardiinan, 2000: 8). 
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Menurut Rini Wudianto (2008: 9), untuk dapat memberikan efek toksik 

kepada serangga, insektisida masuk ke dalam tubuh serangga melalui beberapa 

cara, diantaranya yaitu: 

 

1) Racun perut 

Racun perut (alkaloid atau tanin) akan mengakibatkan pencernaan larva 

setelah memakan toksin tersebut, lalu zat toksik tersebut akan masuk ke dalam 

badan, diproses di saluran tengah (midgut), berkumpul di tubuh larva, kemudian, 

kemudian disebarluaskan ke seluruh tubuh melalui aliran darah (hemolymph), 

akibatnya menyebabkan kelemahan. Jika pelepasan protein terganggu, interaksi 

yang berhubungan dengan lambung juga akan terganggu yang menyebabkan larva 

membutuhkan makanan dan energi, yang pada akhirnya akan berkembang biak 

(Prabowo, 2010). Ketika campuran berbahaya ini masuk ke perut terkait organ 

larva dan dikonsumsi oleh saluran pencernaan. Selain itu, racun dibawa oleh 

cairan tubuh larva ke tujuan yang mematikan (misalnya, ke sistem sensorik 

serangga) 

2) Racun Kontak 

Senyawa racun (saponin) masuk ke dalam tubuh atau langsung mengenai 

mulut serangga, dan serangga akan mati apabila bersinggungan langsung (kontak) 

dengan senyawa racun tersebut. Sebagai racun kontak, insektisida ini dapat 

menghambat proses pergantian kulit pada larva serangga karena terjadi 

penghambatan sintesis kitin. dengan meresap ke dalam tubuh larva melalui kulit 

luar, kemudian bekerja di dalam tubuh sehingga larva akan mati. Racun-racun ini 

merusak sistem syaraf dan pernafasan larva  

3) Zat beracun pernapasan 

Racun pernafasan merupakan insektisida yang masuk ke dalam tubuh 

seranggamelalui sistem pernafasan serangga yang selanjutnya akan 

ditransportasikan ketempat racun tersebut bekerja. Berdasarakan ciri-ciri fisiologi 

larva yang terkena racun kontak dengan ekstrak menunjukkan tanda-tanda awal 

seperti gerakan yang cepat naik dan turun ke permukaan air, kejang-kejang, tubuh 
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mulai menghitam, dan lama kelamaan akanmati. Larva nyamuk yang mati tampak 

lebih hitam, ukuran tubuh memanjang, agak kaku, kepala yang hampir terlepas. 

 

 

 

D. Tinjauan Umum Rambut Jagung (Zea Mays L)    

Jagung (Zea mays L.) ialah tumbuhan rerumputan dan berbutir tunggal 

(monokotil). Jagung adalah tumbuhan rumput padat, sedikit bergerombol dengan 

batang keras dan tinggi 0,6-3m. Tanaman jagung merupakan jenis tanaman 

sesekali dengan jangka waktu ± 90 hari. Pengelompokan logis tumbuhan jagung 

yang diketahui adalah: 

Kerajaan : Plantae  

Divisio  : Angiospermae  

Kelas  : Monocotyledoneae  

Ordo  : Poales  

Familia : Poaceae  

Genus  : Zea  

Spesies : Zea mays L.   

Tanaman jagung memiliki banyak keunggulan dalam kebutuhan 

kehidupan sehari-hari. Namun, bagian yang digunakan banyak orang hanyalah 

produk organik. Padahal hampir semua bagian tanaman jagung bisa digunakan. 

Salah satu jagung yang sering diabaikan oleh masyarakat sekitar adalah rambut 

jagung. Rambut jagung merupakan limbah dari industri pangan buah jagung 

Rambut jagung (Zea mays L) adalah kepala putik dan tangkai kepala putik 

buah, berupa benang-benang ramping, lemas, agak mengkilat, dengan panjang 10-

25 cm dan diameter lebih kurang 0,4 mm. Rambut jagung (silk) adalah 

pemanjangan dari saluran stylar ovary yang matang pada tongkol. Rambut jagung 

tumbuh dengan panjang hingga 30,5 cm atau lebih sehingga keluar dari ujung 

kelobot. Panjang rambut jagung bergantung pada panjang tongkol dan kelobot 
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Gambar 10: Rambut Jagung 

Sumber: (Kaiser & Ernst, 2017) 

 

1. Sintetis Bioaktif Rambut Jagung (Zea Mays L)    

Dilihat dari pemeriksaannya, rambut jagung memiliki protein, nutrisi, 

karbohidrat, kalsium, kalium,magnesium, dan garam natrium,Minyak atsiri, 

steroid, misalnya sitosteroldan stigmasterol,dan campuran penguat sel seperti 

alkaloid, saponin, tanin, danflavonoid. Nuridayanti, 2011). . 

b.  Alkaloid 

Alkaloid merupakan campuran alami dari bahan-bahan alami yang 

jumlahnya paling banyak, baik dari segi jumlah maupun penyebarannya. Alkaloid 

dapat dicirikan secara kolektif sebagai campuran yang bersifat basa (larut), karena 

mengandung sedikit nitrogen mulai dari tumbuhan dan makhluk hidup (Tukiran, 

Suyatno, dan Hidayati, 2014). 

Alkaloid diatur oleh pelopor korosif amino mereka dan masih memiliki 

nitrogen iotas dalam kerangka mereka. Namun, alkaloid yang dominan adalah 

metabolit tambahan yang diperoleh dari asam amino yang bersifat korosif. 

Alkaloid memiliki potensi sebagai akar obatyang melimpah dan dampak 

farmakologis yang berbeda. Sifatfisiko-sintetik yangsemipolar dan siap bekerja 

sama dengan lapisan sel. Komitmen Niotas dalam konstruksi memberikan 

kolaborasi zat yang layak dengan reseptor. Pengumpulan prinsip alkaloid, 

khususnya; alkaloid yang ditentukan ornitin, alkaloid yang disimpulkan lisin, 

alkaloid yang disimpulkan korosif nikotinat, alkaloid yang disimpulkan tirosin, 
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triptofan dan alkaloid korosif anthranilic, alkaloid dan alkaloid yang disimpulkan 

histidin karena respons aminasi (Saifudin, 2014). 

c. Flavonoid 

Flavonoid adalah kumpulan campuran turunan fenol. Flavonoid memiliki 

sifat yang tidak diragukan lagi, khususnya aroma yang mencolok, rasa yang 

menusuk, tercampur dalam air dan pelarut alami, dan mudah membusuk pada 

suhu tinggi (Suyanto, 2009). Aturan kerja flavonoid yang mengintensifkan adalah 

sebagai racun pernapasan. Campuran ini masuk ke badan larva melalui siphon. 

Komponen aktivitas sintetis ini adalah menyebabkan pengecilan saraf dan 

membahayakan siphon, sehingga pengaturan pernapasan larva menjadi terganggu 

(Cania dan Endah, 2013). 

d. Terpenoid/Steroid 

Terpenoiid ialah sintetis yang terbuat dari struktur isoprena (C5), yang 

merupakan rantai karbon metilasi beranggota lima pada karbon nomor dua atau 

produknya (Saifudin, 2014). Terpenoid adalah sintetis intensif yang mungkin 

mengandung sintetis hidroksil, aldehida, danketon. Dilihat dari jumlah satuan 

isoprena yang dikandungnya, sintetis terpenoid dibagi menjadi: 1) monoterpen 

(dua satuan isoprena), 2) seskuiterpen (tiga satuan isoprena), 3) diterpen (empat 

satuan isoprena), 4) triterpen (enam satuan isoprena), satuan), 5) tetraterpen 

(delapan satuan isoprena), dan 6) politerpen (banyak satuan isoprena) (Tukiran, 

Suyatno, dan N., 2014) 

Steroid adalah kumpulan campuran yang memiliki sistem dasar 

cyclopentano  perhydro phenanthrene, yang memiliki empat cincin yang 

tergabung (biasanya cincin bertanda A, B, C dan D). Campuran golongan ini 

memiliki dampak fisiologis yang spesifik, beberapa yang umum diketahui adalah 

kolesterol, suatu sintetis steroid makhluk hidup yang paling luas dan terdapat pada 

hampir semua jaringan makhluk hidup dan manusia (Tukiran, Suyatno, dan N., 

2014). 

e. Saponin 

Saponin adalah glikosida yang membingungkan, ialah sintetis yang 

muncul karena penumpukan guladengan sintetis hidroksil alami yang bila 
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dihidrolisisakan menghasilkan gula (glikon) dannon-gula (aglikon) dan buih. 

Munculnya buih ini memudahkan untuk menunjukkan keberadaan saponin ketika 

tes skrining fitokimia dilakukan. Saponin ini terdiri dari dua kelompok, yaitu 

saponin triterpenoid dan saponin steroid. Saponin dapat diperoleh dari tanaman 

melalui strategi ekstraksi dan pengurungan (Tukiran, Suyatno, dan N., 2014). 

Campuran ini dapat menyusutkan tekanan permukaan, dan seperti 

pembersih. Mereka membentuk buih dalam susunan berair dan mengakibatkan 

hemolisiseritrosit darah secara invitro. Bagian aglikon dari atom saponin disebut 

genin atau sapogenin. Sebagian saponin memiliki imbuhan gula yang agak pendek 

dan tak bercabang yang memiliki 2 sampai 5 monosakarida. Monosakarida normal 

yang ditemukan termasuk D-glukosa, D-galaktosa, D-glukuronat korosif, D-

galakturonik korosif, L-rhamnose, L-arabinose, D-xylose, dan D-fruktosa. 

b. Tanin 

Sintetis tanin merupakan polifenol yang bercampur dalam air dan dapat 

mengentalkan protein. Sintetis ini terdapat di macam-macam tanaman berkayu 

dan herbal yang berfungsi sebagai penjaga tanaman dengan mencegah hewan 

merayap menyeramkan dari memproses makanan. Campuran tanin dapat 

mengurangi kemampuan hewan melata untuk memproses makanan dengan 

mengurangi aksi katalis terkait lambung dan mengganggu pergerakan proteinpada 

serangga. Sintetis ini mendorong protein masuk ke lambung terkait kerangka yang 

dibutuhkan oleh serangga untuk perkembangannya, hingga jalannya konsumsi 

proteindalam penyerapan larva terusik. Sintetis ini mempunyai rasayang tidak 

enak, mencolok, dan dapat mengakibatkan gangguan perut jika dimakan oleh 

hewan melata yang menyeramkan (Yunita et al, 2009). Sintetis tanin merupakan 

campuran astringen yang memiliki rasa keras dari tandan polifenolnya yang dapat 

mengikat dan mempercepat atau mengkerutkan protein. Tanin dikelompokkan 

menjadi tanin terhidrolisis dan tanin terkonsolidasi (Ismarani, 2012). 

c. Minyak Atsiri 

Minyak atsiri adalah metabolit opsional yang ditemukan di bagian 

tumbuhan seperti daun, kembang, rimpang, ranting, produk alami, danbiji. 

Berdasarkan Guenther (2006), Minyakatsiri (minyak tidak stabil) adalah jenis 
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minyak yang diperoleh dari bahan nabati yang tidak dapat diprediksi pada 

tempratur kamar dan memilikiaroma seperti tumbuhan pertama. Minyak atsiri 

memiliki banyak keunggulan, salah satunya menjadi larvasida. Instrumen utama 

larvasida dari Minyak atsiri adalah untuk mengganggu sistem sensorik dan 

perkembangan larva dengan cara menghambat daya tahan pada larva (Sulistiyani, 

2015: 27). 

Minyak atsiri memiliki bawahan campuran dinamis seperti terpenoid atau 

terpen di mana campuran ini menyebabkan aroma atau bau tertentu yang 

ditemukan pada tanaman. Ada dua kelompok penguat terpene yang ditemukan 

dalam Minyak atsiri, ialah monoterpene yang memiliki titik didih antara140-1800 

C dan seskuiterpen yang memiliki titik didih >2000 C (Yuliani, 2012). 

Seperti yang ditunjukkan oleh Dono, et al (2010), komponen aktivitas 

sintetisseskuiterpen adalah sebagai anti feedantatau penghambat  menjaga 

pergerakan serangga. Sintetisini akan menimbulkan pengaruh yang mengganggu 

padaorgan pengecap, sehingga larva tak dapat melakukan latihan perawatan biasa. 

Rendahnya tindakan perawatan pada larva akan mengakibatkan berkurangnya 

energi yang digunakan untuk kegiatan pergantian larva, sehingga proses 

perkembangan larva terhambat 

E. Pemanfaatan Tumbuhan Dalam Prespektif Islam 

Al-Quran adalah sumber utama pelajaran Islam dan diturunkn olehAllah 

SWT kepada Nabi sekitar 14 abad sebelumnya. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT 

mempersilakan manusia untuk mendemonstrasikan realitas Al-Qur'an melalui 

ciptaan-Nya. 

Nabi Muhammad SAW datang untuk memperoleh fakta-fakta logis di 

tengah negara yang mengalami kemunduran dan keterbelakangan, khususnya 

ungkapan Allah SWT. (Al-Qur'an). Kejadian supranatural Al-Qur'an jelas terlihat, 

karena banyak peneliti di berbagai bidang telah berhasil mengungkap keajaiban 

logis yang terkandung dalam Al-Qur'an, terpenting yang bersinggungan dengan 

ciptaan-Nya, baik benda hidup maupun benda mati. khusus penciptaan untuk 

berbagai macam keuntungan. manifestasinya telah ditunjukkan secara 

observasional, baik di bidang sains hingga kesehatan. Misalnya, pembentukan 
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tumbuhan atau tumbuhan yang kapasitas dan kelebihannya telah terungkap dalam 

Al-Qur'an, kini telah dibuktikan secara logis, khususnya di bidang pengobatan. 

Sebagai ungkapan Allah SWT. di QS. Syu'ara/26:7 yang berbunyi  

 أوََلمَْ يرََوْا إلِىَ الْْرَْضِ كَمْ أنَْبتَْناَ فيِهاَ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ 

Terjemahanya:  

“Dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami 
tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa fenomena tumbuhan yang beraneka 

ragam secara morfologi menampakan gambaran yang unik tersendiri. Tidak 

dipungkiri bahwa keanekaragaman tumbuhan adalah fenomena alam yang harus 

dikaji dan dipelajari, untuk dimanfaatkan sepenuhnya bagi kesejahteraan manusia. 

Keanekaragaman juga merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT. 

Keanekaragaman tumbuhan jika kita pelajari tentunya akan di temukan persamaan 

maupun perbedaan diataranya. 

Morfologi tanaman tidak hanya menggambarkan struktur dan bagian 

tanaman, tetapi juga menentukan kapasitas setiap bagian dalam vegetasi dan untuk 

menemukan dari mana struktur dan tindakan tersebut berasal. Sungguh luar biasa 

Allah SWT, yang telah menciptakan berbagai dunia tumbuhan dengan kontras dan 

rupa yang berbeda-beda. Ada tumbuhan yang sama sekali tidak sama dengan 

tumbuhan lain, ada yang sebanding namun unik, ada yang sedikit unik dan 

memiliki banyak kemiripan. 

Mengingat bagian ini, kata karim digunakan untuk menggambarkan semua 

yang berguna untuk setiap item yang dijelaskannya. Tanaman yang hebat adalah 

tanaman yang matang dan bermanfaat (Shihab, 2009:188). Akankah mereka terus 

mengikuti ketidakpercayaan dan ke bohongan dan tidak merenungkan dan 

memperhatikan sebagian dari manifestasi Allah di planet ini? Faktanya, jika 

mereka akan merenungkan dan memperhatikannya, kemungkinan besar mereka 

akan mendapatkannya bersama. Kami adalah orang-orang yang menyelamatkan 

sekali lagi dari dunia ini berbagai jenis tanaman yang membawa manfaat. Dan 

segala sesuatu yang harus diselesaikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha 
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Kuasa. (Shihab, 2009). Tumbuhan ya ng bagus untuk keadaan ini adalah 

tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai obat. 

Di dunia ini, dapat dilihat dengan sangat baik bahwa ada banyak hal yang 

menunjukkan kehadiran Allah SWT. Mulai dari berbagai macam ciptaan, baik 

makhluk hidup maupun benda mati. Klarifikasi dalam Al-Qur'an surat Al An'am 

ayat 99 tentang kekuasaan-Nya adalah sebagai berikut: 

 

مَاۤءِ مَاۤءاۚ فاَخَْرَجْناَ بهِٖ نبَاَتَ كُلِّ شَيْءٍ  وَهوَُ الَّذِيْْٓ انَْزَلَ مِنَ السَّ

ترََاكِبااۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ  ا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَب اا مُّ فاَخَْرَجْناَ مِنْهُ خَضِرا

انَ مُشْتبَهِاا طَلْعِ  مَّ يْتوُْنَ وَالرُّ الزَّ نْ اعَْنَابٍ وَّ تٍ مِّ جَن َٰ هاَ قنِْوَانٌ دَانيِةٌَ وَّ

تٍ  يَٰ لكُِمْ لَََٰ ا اثَْمَرَ وَينَْعِهٖ ٍۗانَِّ فيِْ ذَٰ ى ثمََرِهْٖٓ اِذَْٓ ا الَِٰ غَيْرَ مُتشََابهٍٍِۗ انُْظرُُوْْٓ وَّ

( ٩٩لِّقوَْمٍ يُّؤْمِنوُْنَ   ) ٱلْْنَْعَام:   

Terjemahanya : 

“Dan ialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu 
segala macam tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan 
dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, 
mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami 
keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. 
Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada 
yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang 
beriman.” 

Ayat ini adalah salah satu bagian dalam Al-Quran yang menjelaskan 

penegasan kekuasaan Allah SWT. Dalam Tafsir al-Mishbah ditegaskan bahwa 

bait ini menggaris bawahi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang menurunkan 

air dari langit, kemudian pada saat itu ia mengembangkan berbagai macam 

tanaman dari air itu. Selanjutnya dari tumbuhan tersebut tumbuh tumbuhan hijau 

(Quraish, 2002). 

Dilihat dari interpretasi bagian tersebut, cenderung diartikan bahwa kuasa 

Allah begitu luar biasa dengan ciptaannya sehingga Dia telah menjadi di bumi 

sebagai berbagai jenis tanaman yang menghiasinya. Nuansa hijau daun tanaman 
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membuat keindahan tersendiri di bumi ini. Berawal dari biji, tumbuhan 

berkembang dari akarnya yang mulai menyebar, batangnya semakin lama semakin 

panjang sebagian bergabung dengan daun hijau yang muncul. Dan kemudian 

mulai mekar dan berkembang biak menjadi benih yang dapat ditanam kembali 

menjadi benih tanaman baru. Pasalnya, bagian tersebut menggambarkan interaksi 

pada tumbuhan yaitu sebagai perkembangan dan perbaikan 
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F. Kerangka Teori 
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G. Kerangka Konsep 
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Gambar 12. KerangkaKonsep 

Keterangan: 

                    = Variabel Terikat              

 

                    = Variabel Bebas 

 

                   = Variabel Kontrol 

 

 

 

Kematian Aedes Aegypti 

sebelum perlakuan 

 

 

 
Jumlah Kematian Larva 
Aedes aegypti  setelah 
perlakuan 

 

 Volume air 0,5 Liter, 
1 Liter, dan 1,5 Liter 

 Waktu kontak 5, 10, 
20, 40, 60, 120, 240, 
480 dan 1440 

 

Suhu, Ph, 

Kelembaban 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode 

eksperimental laboratorium dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) atau 

completely randomized design yang menggunakan pendekatan eksperimentatif 

dengan pola posttest only with control group design yang terdiri dari 4 perlakuan 

dan 1 kontrol, dengan pengulangan sebanyak 4 kali. Rancangan Acak Lengkap 

merupakan jenis rancangan percobaan yang paling sederhana. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh larva Aedes aegypti instar III yang 

mendapat perlakuan secara langsung terhadap ekstrak rambut jagung (Zea Mays 

L) dengan berbagai konsentrasi yang berbeda. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Univeritas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Penelitian dilakukan pada bulan Januari-Februari tahun 2020. 

 
B. Pendekatan Penelitian 

Implementasi  riset ini menggunakan eksperimen murni (true experiment) 

dengan rancangan Pre test Post test control group design. Desain ini dipilih 

karena peneliti ingin membandingkan efek perlakuan yang diberikan sebelum lalu 

sesudah perlakuan baik atas kelompok kontrol ataupun variabel dependen serta 

mengetahui keadaan larva uji sebelum perlakuan yang memungkinkan larva tidak 

memenuhi kriteria inklusi. Desain penelitian dapat di gunakan sebagai berikut: 
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Keterangan: 

S  = Sampel 

K1-K2 =  Kontrol (Tanpa Perlakuan) 

X = Pemberian Ekstrak 

O1.a =  Kelompok 1 sebelum perlakuan dengan volume air 0,5 Liter 

O2.b =  Kelompok 2 sebelum perlakuan dengan volume air 1 Liter 

O3.c =  Kelompok 3 sebelum perlakuan dengan volume air 1,5 Liter 

O1.a = Kelompok 1 setelah perlakuan dengan volume air 0,5 Liter 

O2.b = Kelompok 2 setelah perlakuan dengan volume air 1 Liter 

O3.c = Kelompok 3 setelah  perlakuan dngan volume air 1.5 Liter 

 

C. Populasidan Sampel Penelitian 

1.  Populasi penelitian 

Populasi yang digunakan dalam riset ini adalah larva instar III Aedes 

aegypti. 

2. Sampel penelitian 

Ilustrasi yang digunakan dalam riset ini ialah larva Aedes aegypti instar III 

yang berasal dari penetasan telur Aedes aegypti yang didapatkan dari 

Laboratorium Entomologi Fakultas Medis Universitas Hasanuddin Makassar. 
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Pengambilan ilustrasi larva Aedes aegypti instar III pada riset ini dicoba 

secara acak simpel (simple random sampling), dimana tiap anggota ilustrasi 

mempunyai peluang yang sama buat diseleksi selaku ilustrasi. 

Tabel 2  
Rincian Jumlah Sampel Penelitian 

Perlakuan 
Jumlah Larva 

X Jumlah 
Pengulangan 

Total 

Kontrol (-) : Aquades  25 larva x 4 100 larva 
Perlakuan I : ekstrak rambut 

jagung (Zea Mays L)    dalam 0,5 Liter 
air 

25 larva x 4 100 larva 

Perlakuan II : ekstrakra rambut 
jagung (Zea Mays L)    dalam 1 Liter air 

25 larva x 4 100 larva 

Perlakuan III : ekstrak rambut 
jagung (Zea Mays L)    dalam 1,5 Liter 
air 

25 larva x 4 100 larva 

Jumlah larva yang digunakan: 400 larva 
 

Guna mempermudah dalam menentukan sampel maka memakai kriteria 

inklusi dan ekslusi. 

a. Kriteria Inklusi 

1) Larva Aeedes aegypty yang telah menggapai instar III. 

2) Larva usia 4-6 hari. 

3) Larva bergerak aktif. 

b. Kriteria Ekslusi 

1) Larva mati sebelum perlakuan. 

2) Larva yang telah berubah menjadi pupa atau nyamuk dewasa. 

 
D. Metode Pengambilan Data 

Tata cara pengumpulan informasi ialah salah satu aspek berarti yang 

menunjang keberhasilan sesuatu riset. Dalam riset ini, tata cara pengumpulan 

informasi yang digunakan merupakan selaku berikut: 

1. Informasi primer 

Informasi primer merupakan informasi yang didapatkan dari sumber utama 

dari orang ataupun perseorangan. Umumnya lewat observasi, angket, wawancara, 

jejak komentar, serta lain- lain. Pada riset ini informasi yang diperoleh merupakan 
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informasi dari hasil ditaksir total larva yangmati dari tiap perlakuan serta dari 

hasil evaluasi data-data lain pada variabel perancu 

2.  Informasi sekunder 

Informasi yang didapatkan dari analisa pustaka yang berasal dari buku- 

buku, harian ilmiah, internet, serta hasil penelitian sebelumnya yang mendukung. 

E.   Definisi Operasional Variabel 

Guna memudahkan dalam melaksanakan studi serta agar studi tidak 

menjadi sangat luas hingga dibuatkan definisi operasional selaku berikut 

Tabel 3 
Definisi Operasional variabel 

Variabel Defenisi Cara ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel 
bebas :  
Berbagai 
konsentrasi 
ekstrak  
rambut jagung 
(Zea Mays L)    

Ekstrak rambut jagung (Zea 
Mays L)    dinyatakan dalam 
persen (%). Masing-masing 
kosentrasi dibuat dengan 
cara pengenceran. Pada 
penelitianini dipakai volume 
air 0.5 Liter, 1Liter, 1.5 
Liter dan kontrol 1 Liter   
yang kemudian akan dicari 
dosis subletalnya yaitu 
LC50 yang akan  ditentukan 
dengan analisisprobit. 
Efektivitas  dari ekstrak 
rambut jagung 
dilihat dari jumlah larva 
yang mati dan disesuaikan 
dengan parameter 
efektiivitas menurut WHO.  

 

Menimbang 
ekstrak dan 
dimasukkan 
kerumus :  
V1M1= 
V2M2  
 
 Alat ukur :  
Analitical 
balance 
electric, 
refractometer,
gelas ukur, 
kalkulator  

Didapatkan 
konsenrasi 
ekstrak100% 
dengan volume 
air 0,5 liter, 1 
lite dan 1,5 
liter 

 

Numerik  
 

Variabel 
terikat :  
LarvaAedes 
aegyptiyang 
mati 

Larva yang tak bergerak 
saat disentuh dengan jarum 
di daerah siphon atau 
lehernya. Tubuh larva kaku. 
Larva yang nyaris mati juga 
dikelompokkan dalam larva 
yang mati dimana ciri-ciri 
larva yang nyaris mati ialah 
larvatersebut tak dapat 
meraih permukaan air atau 
tidak bergerak aktif ketika ai 

Melihat, 
mengecek 
larvadan 
dicatat  
 
Parameter :  
Mortalitas 
larva nyamuk 
Aedes aegypti  
 
Alat ukur :  

Larva Aedes 
aegypti yang    
mati (0-25 
larva)  

 

Numerik 
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rdigerakkan (WHO, 2005). 
Larva instar III berukuran 4-
5mm berumur tiga sampai 
empat hari setelah telur 
menetas, duri-duri dada 
mulai jelas dan corong 
pernapasan berwarna  coklat 
kehitaman (Sikka, 2009).  

 

Hand 
counter, jarum 
tectio, 
kalkulator  

 

F. Parameter Penelitian 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah kematian larva Aedes 

Aegypti sebelum dan setelah diberikan perlakuan ekstrak rambut jagung (Zea 

Mays L) dengan berbagai konsentrasi dalam persen (%) dan kematian larva 

Aedes Aegypti dalam kelompok kontrol. Larva Aedes Aegypti ditandai dengan 

larva yang tidak bergerak/ tidak memiliki respon terhadap ransangan. 

Pengamatan Pre test dilakukan selama 30 menit sebelum perlakuan diberikan, 

kemudian pengamatan Post test dilakukan dengan mencatat jumlah larva yang  

mati setelah 5, 10, 20, 40, 60, 120, 240, 480 dan 1440 menit setelah pemberian 

ekstrak. 
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G. Alur penelitian 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatanekstrak RambutJagung (Zea MaysL) 

  Siapkan Larva Aedes Aegypti 

 

Ekstrak dibagi menjadi 4 kelompok dengan 

konsentrasi yang berbeda 

Kontrol (-) 

 

Volume air 

0,5 Liter 

Volume air 1 

Liter 

 

Volume air 1,5 

Liter 

 

Dilakuan Pre test, dengan mengecek keadaan larva 30 menit sebelum 

perlakuan 

 Kn1 Kn2 

Kn3 

O2.a1 O2.a

2 
O2.a3

c 

O2.b1 O2.b2 

O2.b 

O2.c1 O2.c2 O2.d1 O2.d2 

O2.3

m 

O2.dd 

3t 

Dilakukan Post test, dengan mengamati dan mencatat jumlah kematian 

larva setelah 24 jam perlakuan  

 Analisis 

Persiapan alat dan bahan 

Persiapan ekstrakRambut Jagung (Zea Mays L) 
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Keterangan: 

   Kontrol (-)  =Aquades 100 ml. 

   Volume Air 0,5 Liter   = Air 0,5 Liter + ekstrak Rambut Jagung (Zea Mays L)     

   Volume Air 1 Liter  = Air 1 Liter + ekstrak Rambut Jagung (Zea Mays L)     

   Volume Air 1,5Liter= Air 1,5 Liter + ekstrak Rambut Jagung (Zea Mays L)     

   Kn   = Kelompok kontrol. 

   O2.a  = Kelompok Perlakuan 1 dengan Volume Air 0,5 Liter   

yang   berisi ekstrak Rambut Jagung (Zea Mays L)   . 

O2.b  =Kelompok Perlakuan 2 dengan Volume Air 1 Liter   yang 

berisi ekstrak Rambut Jagung (Zea Mays L)   . 

O2.c =Kelompok Perlakuan 3 dengan Volume Air 1,5 Liter   

yang berisi ekstrak Rambut Jagung (Zea Mays L)   . 

1,2,3,4  =Pengulangan 

 

H. Validasi dan reliabilitas instrument 

1. Validasi 

Validasi instrumen merupakan tingkat ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur (instrumen penelitian) dalam melakukan ukurnya. 

Validasi dijaga dengan : 

a. Menyamankan kondisi Larva nyamuk (Aedes aegypty) 

b. Menggunakan kriteria standar dalam menilai kematian Larva nyamuk (Aedes 

aegypty) 

c. Menggunakan dilakukan sesuai standar operasional prosedur. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas data dijaga dengan melakukan replikasi pengujian sebanyak 

empat kali pada setiap kelompok uji. 
 

I. Instrument penelitian 

1. Bahan Penelitian 

a. rambut jagung (Zea Mays L) 500 gram 

b. Ethanol 96%   

c. Larva Aedes aegypt instar III sebagaisampel riset yang akan digunakan. 
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d. Aquadest sebanyak 3 liter, sebagai bahan pengencer. 

e. Dimetil sulfoksida (DMSO) 

f. Sacchrum lactis  (pengisi) 

g. Na-CMC (Pelarut) 

2. Alat Penelitian 

a. Dalam produksi butiran: keseimbangan ilmiah, blender, aluminium foil, 

porselen, ayam pedaging, pisau, saringan penampang 14 dan 16, penetes, 

penggaris, wadah kaca, saluran kaca, kain wol, tiang pencampur, pot porselen, 

kaca arloji, uji sifat aliran pipa, pancuran air 

b.  Ukuran cup tes adalah 240 ml, dengan lebar atas 9 cm, ukuran dasar 6 cm, 

tinggi 9,5 cm, dan sisi miring 9,5 cm yang digunakan sebagai tempat 

penetasan larva Aedes aegyppti. 

c. Pipet ukuran sedang, untuk memindahkan larva uji. 

d. 100 ml gelas takar, untuk mengukur takaran air sulingan yang diperlukan. 

e. Jam tangan, untuk menghitung kerangka waktu keterbukaan. 

f. Kertas nama, untuk menamai fokus di setiap gelas uji. 

g. Tongkat, untuk memberi semangat pada larva uji. 

h. Lembar persepsi, untuk mencatat persepsi. 

i. Bahan menulis, untuk menyusun persepsi 

j. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap  pra-penelitian, 

pelaksanaan riset, dan pasca-penelitian. Tahap pra konsentrasi terdiri dari 

perencanaan ujian ujian dan penyusunan ekstrak rambut jagung (Zea Mays L)   . 

fase implementasi penelitian terjadi dari fase pembagian pengumpulan dan fase 

penentuan LC50 dan LC90. Tahap pasca penelitian adalah sebagai penelusuran 

informasi hasil pemeriksaan dengan menggunakan program PC. 

 

J. Teknik pengolahan dan analisis data 
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Data yang diperoleh dari penelitian akan di olah secara statistik 

menggunakan Analisis probit. Uji ini dilakukan untuk mengetahui nilai LC50 pada 

tiap waktu pengamatan dan LT90 pada masing-masing konsentrasi perlakuan. 

Lethal Consentration merupakan suatu ukuran untuk mengukur daya racun dari 

jenis pestisida. Pada uji efektivitas ditunjukkan LC50 yang berarti berapa ppm atau 

persen konsentrasi yang dapat menyebabkan kematian 50% dari hewan percobaan 

sedangkan Lethal Time atau LT90 adalah waktu yang diperlukan untuk membunuh 

90% dari hewan percobaan (Dahlan, 2011). Selanjutnya untuk mengetahui adanya 

perbedaan antara perlakuan yang diberikan maka digunakan analisis regresi linear 
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                                                                               BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukan dilaboratorium farmasi, laboratorum gizi dan 

laboratorium kesehatan lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 

Alauddin Makassar dan pada tanggal 1 Desember 2019 sampai 4 februari 2020, 

dengan rincian sebagai berikut :  

1. Pembuatan Ekstrak Rambut Jagung (Zea Mays L) dalam bentuk ekstrak 

cair mulai tanggal  1 Desember 2019 - 20 januari 2020 di Laboratorium 

Gizi UIN Alauddin Makassar 

2. Pembuatan Ekstrak Rambut Jagung (Zea Mays L)    dalam bentuk granul 

mulai tanggal 25 Januari  2020 di Laboratorium Farmasi UIN Alauddin 

Makassar. 

3. Perlakuan pada sampel uji terhadap larva Aedes aegypti  mulai tanggal 1 

- 4 Februari 2020 di Laboratorim Kesehatan Lingkungan UIN Alauddin 

Makassar 

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat dari penyajian 

tabel di bawah ini:  

Tabel 4  
Hasil Pengukuran suhu dan Kelembahan Ruangan 

Pengulang
an 

Suhu(oC)  Kelembaban (%) 

I  30,1 77 
II 29,1 79 
III 29,1 78 
IV 30,1 77 
Rata-Rata 30,0 75 

Sumber : Data primer, 2020 

Berdasarkan data pada tabel 4 menunjukkan bahwah rata-rata suhu ruangan 

pada waktu penelitian adalah 30,0oC dan rata-rata kelembaban ruangan adalah 

75%. 
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Tabel 5  
Kematian Larva Aedes aegypti pada Berbagi Volume Air di Konsentrasi 

100% Ekstrak Rambut Jagung ( Zea Mays L ) dalam Bentuk Granul  
Pada Masing-masing Pengulangan 

Sumber : Data Primer, 2020 
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menit
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menit
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menit

60
menit
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menit

240
menit

480
menit

1440
menit

Pengulangan 1 

0,5 Liter 1 Liter 1,5 Liter

Ulang
an 

Volume 
Ar 

Konsent
rasi(%) 

Waktu Kematian Larva (menit) Total 
kemati
an 
larva 

Presenta
si 
kematia
n larva 
(%) 

 
5 

 
10 

1
20 

4
40 

6
60 

1
120  

2
240 

4
480 

1
1440 

 
 
 

I 

1 Liter 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

0,5 Liter 100% 0 0 0 1 1 3 4 5 11 25 100% 

1 Liter 100% 0 0 0 0 1 2 4 6 12 25 100% 

1,5 Liter 100% 0 0 0 0 0 3 4 6 11 24 96% 

 
 

II 
 
 

1 Liter 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

0.5 Liter 100% 0 0 0 1 3 3 4 5 9 25 100% 

1 Liter 100% 0 0 0 0 2 3 2 5 13 25 100% 

1,5 Liter 100% 0 0 0 0 0 2 5 6 12 25 100% 

 
III 

 

1 Liter 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

0,5 Liter 100% 0 0 0 2 2 5 4 6 6 25 100% 

1 Liter 100% 0 0 0 0 1 3 5 6 10 25 100% 

1,5 Liter 100% 0 0 0 0 0 2 6 6 11 25 100% 

 
IV 

 

1 Liter 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

0,5 Liter 100% 0 0 0 1 2 3 4 4 11 25 100% 

1 Liter 100% 0 0 0 0 2 3 4 5 11 25 100% 

1,5 Liter 100% 0 0 0 0 0 3 6 4 12 25 100% 
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Hasil riset yang dilakukan, tidak ada mortalitas larva uji pada konsentrasi 

0% di setiap pengulangan. Pada volume air 0.5 Liter mortalitas larva uji dimulai 
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pada menit ke-40, pada masing-masing pengulangan jumlah kematian larva uji 

sebanyak 25 larva 

Pada volume air 1 Liter diperoleh kematian larva dimulai pada menit ke-

60 pada masing-masing pengulangan jumlah kematian larva tes sebanyak 25 larva 

Pada volume air 1,5 Liter kematian larva uji dimulai pada menit ke-120 

pada pengulangan kesatu jumlah mortalitas larva uji sebanyak 24 larva. 

Sedangkan pada pengulangan kedua dan ketiga kematian larva uji masing-masing  

sebanyak 25 larva  Hal ini membuktikan bahwa semakin rendah volume air, 

semakin tinggi lama pajanan waktu maka semakin tinggi juga kematian larva. 

 
Tabel 6  

Data Jumlah Larva Aedes aegypti  yang Mati setelah pemberian ekstrak 
Rambut Jagung ( Zea Mays L ) setelah 1440 menit 

 
Volume Air 

(L) 

 
Jumlah 
Larva uji 

Jumlah larva yang 
mati  pada Ulangan 
Ke- 

Jumlah  
larva yang 
mati 

Rata-
Rata 

I II III IV 
Kontrol (-) 25 0 0 0 0 0 0% 
0,5 L 25 25 25 25 25 10 100% 
1 L 25 25 25 25 25 100 100% 
1,5 L 25 24 25 25 25 99 99% 

 

Sumber : Data primer 2020 

Berdasarkan data pada tabel 6. Menerangkan bahwa atas kelompok kontrol 

pada segala pengulangan tak didapatkan adanya larva yang mati. Jumlah rata-rata 

tertinggi larva nyamuk yang mati dalam jangka 1440 menit sehabis pemberian 

ekstrak atas volume air 0,5 dan 1 Liter yaitu sebanyak 100 larva (100%) 

sedangkan angka terendah ditemukan di volume air 1,5 Liter sebanyak 99 larva 

(99%) 

1. Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 

data Statistic Product and Service Solution (SPSS) dan Minitab. Analisis yang 

pertama dilakukan adalah apakah hasil data yang diperoleh terdistribusi normal 

atau tidak. 

a. Uji Distribusi Data 
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Sebelum dilakukan uji regresi linear, maka data yang didapatkan harus 

memenuhi syarat yaitu data distribusi atau sebaran data normal. Berdasarkan data 

yang didapat dari hasil uji utama pada tabel 5.4. selanjutnya dilakukan uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil 

uji normalitas tersebut menunjukan bahwa distribusidata yang didapatkan yaitu 

berdistribusi normall (sig>0,05 

Tabel 7  
Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardiz
ed Residual 

N 15 
Normal 

Parametersa,b 
Mean ,0045752 
Std. Deviation ,80243309 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,211 
Positive ,211 
Negative -,197 

Test Statistic ,211 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,070c 

 Sumber: Data Primer 2020 

b. Analisis Probit 

1) Lethal Consentration  

Lethal Consentration 50 (LC50) merupakan konsentrasi dari eksrak 

Rambut Jagung (Zea Mays L) yang mematikan 50% sedangkan Lethal 

Consentration 90 (LC90) merupakan konsentrasi Rambut Jagung (Zea Mays L)  

yang mematikan 90% dari jumlah sampel penelitian . Hasil analisis probit untuk 

LC50 dan LC90 bisa dilihat Tabel 4 dibawah ini: 

Tabel 8  
Hasil Analisis Probit LC50 dan LC90 Rambut Jagung ( Zea Mays L )   

terhadap kematian larva Aedes aegypti 
Lethal 
Concentarion 

Estimate Lower Bound Upper Bound 

LC50 0.0158441    0.0110542    0.0110964 
LC90 0.0190180    0.0123033    0.0123753 
Sumber: Data Primer 2020 

Berdasarkan tabel 8. menunjukan bahwa estimasi nilai LC50 ekstrak 

Rambut Jagung (Zea Mays L) diperoleh pada 0.0158441%, sedangkan estimasi 

nilai LC90 ekstrak Rambut Jagung (Zea Mays L) diperoleh pada konsentrasi 

0.0190180%.  
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Gambar 14 Grafik LC50 dan LC90 

(Sumber: Data Primer 2020) 

2) Lethal Time 

Lethal Time 50 ( LT50) ialah waktu yang diperlukan buat menewaskan 

50% dari jumlah larva yang di uji di konsentrasi khusus, sebaliknya nilai LT90 

ialah waktu yang diperlukan buat menewaskan 90% dari jumlah larva yang di uji 

pada konsentrasi khusus. Nilai analisis probit buat LT50 serta LT90 bisa dilihat 

pada Tabel 9 berikut: 

Tabel 9  
Hasil Analisis Probit LT50 dan LT90 Rambut Jagung ( Zea Mays L )  dalam 

Bentuk Granul  terhadap kematian larva Aedes aegypti 

Sumber: Data Primer 2020 

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa nilai LT50 yang diperoleh pada 

ekstrak Rambut Jagung (Zea Mays L)    pada volume air 0,5 Liter diperoleh 

1651.39 menit, sedangkan nilai LT90 diperoleh 2978.77 menit. Pada volume air 1 

Liter nilai LT50 diperoleh 1412.20 menit, sedangkan nilai LT90 diperoleh 2448.37 

Volume Air LT50 dan 
LT90 

Estimate Lower 
Bound 

Upper Bound 

0,5 Liter LT50 1651.39    1408.10   2016.32 
LT90 2978.77    2510.44  3702.11 

1 Liter LT50 1412.20    1247.31 1634.92 
LT90 2448.37    2143.64   2878.81 

1,5 Liter LT50 1386.16    1229.16   1595.93 
LT90 2389.01    2100.30 2790.07 
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menit. Nilai LT50 pada volume air 1,5 Liter diperoleh 1386.16 menit dan LT90 

diperoleh 2389.01 menit. 

 

 

Gambar 15. Grafik LT50 dan LT90 Pada Volume Air 0,5 Liter 

(Sumber: Data Primer 2020) 

Berdasarkan gambar 15. diperoleh nilai LT50ekstrak Rambut Jagung (Zea 

Mays L) atau waktu yang dipakai guna membunuh larva 50% dari total kematian 

larva uji adalah 1651 menit sedangkan untuk LT90 atau waktu yang dipakai untuk 

membunuh 90% larvauji adalah 2978 menit. Persamaan yang diperoleh dari 

regresi linier pada volume air 0.5 Liter adalah mortalitas = 1.143 

+ 0.006092 menit, yang berarti setiap kejadian kematian/mortalitas 1 larva terjadi 

pada penambahan waktu sebesar 0.006092 menit, untuk mengakibatkan 1 

mortalitas larva. 
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Gambar 16. Grafik LT50 dan LT90 Pada Volume Air 1 Liter 

(Sumber: Data Primer 2020) 

Berdasarkan gambar 16. diperoleh nilai LT50 ekstrak Rambut Jagung (Zea 

Mays L)   atau waktu yang dipakai untuk membunuh larva 50% dari total 

kematian larva uji adalah 1412 menit sedangkan untuk LT90 atau waktu yang 

digunakan untuk membunuh 90% larva uji adalah 2448 menit. Persamaan yang 

diperoleh dari regresi linier pada volume air 1 Liter adalah mortalitas = 0.620 

+ 0.007936   menit, yang berarti setiap kejadian kematian/mortalitas 1 larva 

terjadi pada penambahan waktu sebesar 0.007936 menit, untuk mengakibatkan 1 

mortalitas larva. 
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Gambar 17. Grafik LT50 dan LT90 Pada Volume Air 1,5 Liter 

(Sumber: Data Primer 2020) 

Berdasarkan gambar 17 diperoleh nilai LT50 ekstrak Rambut Jagung (Zea 

Mays L) atau waktu yang digunakan untuk membunuh larva 50% dari total 

kematian larva uji adalah 1386 menit sedangkan untuk LT90 atau waktu yang 

digunakan untuk membunuh 90% larva uji adalah 2389 menit. Persamaan yang 

diperoleh dari regresi linier pada volume air 1,5 Liter adalah mortalitas = 0.565 

+ 0.008144 menit, yang berarti setiap kejadian kematian/mortalitas 1 larva terjadi 

pada penambahan waktu sebesar 0.008144 menit, untuk mengakibatkan 1 

mortalitas larva. 
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Gambar 18. Produk ‘LARMUKA RAJA” atau “Larvasida Nyamuk 

Alami Rambut Jagung” 

Prototype atau contoh produk ini yang akan di gunakan sebagai kemasan 

produk dari Larmuka Raja seperti pada gambar 18. dimana Produk ini berbentuk 

serbuk siap pakai  berwarna kecoklatan yang terbuat dari 100% ekstrak bahan 

alami rambut jagung dengan berat 0,2gr dan efektif digunakan untuk membrantas 

jentik-jentik atau larva nyamuk pembawa penyakit Demam Berdarah sehingga di 

harapkan dapat di terima oleh masyarakat sebagai  salah satu alternatif produk  

insektisida selain abate atau temephose 1%. Cara pemakaiannyapun sangat mudah 

hanya menaburkan serbuk Larmuka Raja di penampungan air yang di dalamnya 

terdapat jentik nyamuk. 
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B. Pembahasan 

Penelitian Penelitian ini diarahkan untuk menentukan Efektivitas Ekstrak 

Rambut Jagung (Zea Mays L) sebagai granul sebagai larvasida terhadap larva 

Aedes aegypti. Salah satu keunggulan rambut jagung adalah sebagai antioksidan. 

Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan adalah rambut dimana zat sintetis rambut 

jagung adalah sebagai alkaloid, tanin, flavonoid, terpenoid, saponin, dan minyak 

dasar. 

Alkaloid pada rambut jagung bermanfaat untuk mengganggu sistem 

sensorik larva yang sudah merupakan larva dinamis namun setelah pemberian 

Konsentrat Rambut Jagung (Zea Mays L) larva menjadi mengantuk dan kemudian 

mengakibatkan passing. Hal ini sesuai penelitian Purnamasari (2017), alkaloid 

menyebabkan gangguan pada sistem sensorik larva. 

Tanin pada rambut jagung sebagai racun perut yang akan mempengaruhi 

pencernaan larva setelah memakan toksin tersebut, kemudian zat toksik tersebut 

akan kedalam tubuh, diproses di saluran tengah (midgut), menumpuk di dalam 

tubuh larva, kemudian disalurkn ke seluruh tubuh melalui aliran darah 

(hemolimfa), sehingga menyebabkan terhambatnya penyebaran. Jika pelepasan 

sintetis terganggu, siklus terkait perut juga akan terganggu yang menyebabkan 

larva membutuhkan makanan dan energi, yang pada akhirnya meninggal. 

(Prabowo, 2010). Ketika campuran berbahaya ini masuk ke perut terkait organ 

larva dan dikonsumsi oleh saluran pencernaan. Selain itu, racun ini dibawa oleh 

cairan  tubuh larva ke tempat tujuan yang merusak (misalnya ke sistem sensorik 

serangga). 

Flavonoid adalah salah satu jenis kelompok fenol dan ditemukan di banyak 

tanaman. Secara organik, flavonoid memiliki rasa yang tidak enak sehingga dapat 

menjadi pengusir serangga. Ketika sintetis flavonoid masuk kedalam mulut 

serangga, itu bisa membuat gangguan pada saraf dan merusak spirakel sehingga 

serangga menyeramkan tak bisa menghirup dalam jangka panjang. Demikian pula, 

gugus flavonoid sebagai isoflan juga mempengaruhi proliferasi crawly yang 

mematikan, khususnya menghambat interaksi perkembangan serangga (Harborne, 

1987 dalam Eka S dan Eka N, 2014). 

Kandungan saponin sebagai racun kontak ketika masuk ke dalam tubuh atau 

langsung mengenai mulut serangga, dan serangga akan menggigit debu jika 
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bersentuhan langsung (kontak) dengan sintetis berbahaya tersebut. Sebagai racun 

kontak, racun serangga ini dapat menghambat sistem peluruhan pada larva karena 

terhalangnya campuran kitin. dengan menembus ke dalam tubuh larva melalui 

kulit luar, kemudian pada saat itu, bekerja di dalam tubuh sehingga larva akan 

mati. Racun-racun ini merusak sistem pernapasan dan kecemasan larva. 

Minyak atsiri adalah produk konsentrat biasa dari spesies tanaman yang 

diperoleh dari daun, bunga, kayu, biji dan bahkan pemetikan bunga. Minyak atsiri 

ada banyak keuntungan, diantaranya sebagai aroma dan juga bahan obat, misalnya 

minyak angin dan obat (Ajizah, 2004 dalam Rahmawati, 2012). Sesuai Dono, et al 

(2010), instrumen aktivitas sintetis seskuiterpen adalah sebagai antifeedantatau 

penghalang menjaga pergerakan serangga. Sintetis ini  bakal menimbulkan 

pengaruh yang mengganggu pada organ pengecap, sehingga larva tidak dapat 

menyelesaikan aktivitas makan secara normal. Rendahnya tindakan perawatan 

pada larva akan menimbulkan berkurangnya energi yang digunakan untuk 

kegiatan pergantian larva, sehingga proses perkembangan larva terhambat. Contoh 

yang digunakan dalam tinjauan ini ialah Rambut Jagung (Zea Mays L) dimana 

waktu pemeriksaan selesai menjelang awal hari sekitar pukul 08.00 WITA. 

Setelah diambil sabut jagungnya, kemudian daunnya dicuci bersih agar ampasnya 

tidak ada lagi. Sejak saat itu, Rambut jagung dikeringkan di tempat yang tidak 

menghadap ke siang hari. Pengeringan dilakukan sedemikian rupa sehingga 

respon enzimatik tidak berjalan dan menghambat perkembangan organisme 

simplisia pada rambut jagung. Setelah daun dikeringkan, mereka dihilangkan 

menggunakan strategi maserasi. Contoh-contoh kering kemudian dimaserasi 

menggunakan etanol 96% sebagai bahan yang dapat larut. 

Dalam ulasan ini, strategi ekstraksi yang digunakan adalah teknik maserasi. 

Dimana maserasi diakhiri dengan menyematkan simplisia atau Rambut jagung 

yang telah dikeringkan ke dalam wadah kaca dan menyematkan susunan etanol 

96% sampai simplisia diturunkan. Penghancuran kandungan zat simplisia selama 

siklus maserasi sebagian besar akan terjadi ketika zat terlarut memasuki pembagi  

dan memasuki lubang sel Rambut jagung. Di dalam rongga sel ini terdapat banyak 

campuran dinamis yang dapat terurai dalam pelarut, dengan perbedaan fiksasi 

antara susunan sintetis dinamis di dalam sel dan di luar sel membuat jawaban 

dengan fokus tinggi terdorong keluar ke fokus rendah. Jika telah terjadi 
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keseimbangan fiksasi di dalam dan di luarsel, interaksi ekstraksi akan berhenti. 

Oleh karena itu, interaksi maserasi harus digabungkan dengan pencampuran 

sehingga terjadi poros terlarut sehingga fokus dan siklus ekstraksi akan terjadi 

secara ideal. 

Siklus maserasi dibuat dengan memakai dudukan yang terbuat dari kaca 

untuk menghindari reaksi zat antara pelarut dan memisahkan campuran sintetis 

dengan wadah, karena konsep kaca lebih stabil (sulit untuk bereaksi) 

dibandingkan dengan plastik atau logam. Selama periode maserasi, kompartemen 

ditutup terus-menerus guna menghindari kemungkinan oksidasi oleh udara luar, 

dan juga diselesaikan di ruang tertutup untuk menghindari pengaruh sina matahari 

pada kepadatan campuran yang akan diambil. Efek samping dari interaksi 

maserasi kemudian diayak dan dipikirkan. 

Setelah efek samping dari siklus maserasi diayak, hasil dari saluran tersebut 

adalah cairan konsentrat dari Rambut Jagung. Selanjutnya dilakukan proses 

Rotating Ovaporator, khususnya siklus partisi antara zat penghilang bulu jagung 

dengan pengaturan etanol 96%. Efek samping dari Rotating Ovaporator akan 

menjadi konsentrat yang kuat. Kemudian pada saat itu dilakukan Rencana Granul 

Konsentrat Rambut Jagung dengan Strategi Granulasi Basah. Butiran terpisah 

Rambut jagung dibuat dalam 3 persamaan yaitu 5%, 10% dan 15% dengan 

penambahan zat tambahan Saccharum Lactis dan Na-CMC, semua fiksasi diukur 

dengan perhitungan resep. Konsentrat tebal Rambut jagung ditempatkan ke dalam 

mortar. Kemudian pada saat itu Saccharum Lactis dan Na-CMC dicampur terlebih 

dahulu sesuai fokus perhitungan persamaan A, B dan C ditambahkan secara 

bertahap kombinasi Saccharum Lactis dan Na-CMC ke dalam mortar yang sudah 

berisi kental. konsentrat rambut jagung hingga tercampur menjadi massa yang 

diminimalkan dan dapat diblender. dipegang. Lewat ayakan 14 kisi, lalu 

dikeringkan dalam tungku pada tempratur 50 °C slama 16jam. Granul kering 

diayak dengan ayakan 16 kisi, granul kering ditimbang. Kemudian, pada saat itu, 

sifat granul yang sebenarnya dianalisis sehingg diperoleh persamaan granul yang 

layak, meliiputi ujikadar air, ketebalan massa,titik diam, setting list dan waktu alir 

granul. 

Contoh pada review ini menggunakan 3 tampungan Rambut jagung (Zea 

Mays L)    dimana volume air yang digunakan adalah 0,5 liter, 1 liter, 1,5 liter dan 
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1 liter untuk kontrol. Contoh dalam tinjauan ini adalah 400 larva Aedes aegypti 

yang dipisahkan menjadi 3 fiksasi dan 1 kontrol yang masing-masing berisi 25 

larva dan diulang beberapa kali. Selama peninjauan, suhu dan kelembapan 

diperkirakan menggunakan termometer dan higrometer. Suhu ideal untuk 

perkembangbiakan larva adalah 25-35oC, tempratur inisesuai untuk 

perkembangbiakan larva di tempat terbuka (Ridha 2013, dalam Tri dan Widya, 

2017). Hasil estimasi menunjukkan bahwa tempratur normal selama penelitian 

adalah 30,0oC, tempratur ini masih berada di dalam titik batas tipikal 

perkembangbiakan larva, sedang kan kelembaban ideal pada siklus pemeliharaan 

larva nyamuk berkisar antara 60%-80% dan jangkauan terjauh terendah dari 

Kelembaban yang memungkinkan nyamuk hidup adalah lembab. 60% (Azhari, 

2014). Kelembaban normal dalam ulasan ini adalah 75%. Zat terlarut yang 

digunakan dalam pembuatan konsentrat adalah etanol 96%, etanol digunakan 

karena lebih spesifik, tidak memihak dan sulit untuk mengisi etanol 20% atau 

lebih (Artanti et al, 2006). 

Penelitian ini menggunakan kontrol sebagai yang berupa aquadest, yang 

digunakan untuk menganalisis kematian larva dalam pemberian ekstrak Rambut 

Jagung (Zea Mays L) dengan fiksasi yang berbeda. Setiap kontrol berisi 25 larva, 

dari reiterasi primer hingga pengulangan keempat. Pada tabel 5.2 terlihat sangat 

jelas bahwa tidak ada larva yang mati di setiap pengulangan, yang menunjukkan 

bahwa tidak ada pengaruh pengendalian (aquades) terhadap kematian larva Aedes 

aegypti. Setiap kontrol diperkirakan pH air, pengulangan pertama adalah pH 

7,80%, pengulangan berikutnya adalah pH 7,81%, pengulangan ketiga adalah pH 

7,81%, dan pengulangan keempat adalah pH 7,82%. 

Volume 0,5 liter air berisi 25 larva Aedes aegyti setiap ulangan. 

Pengulangan pertama, kedua dan ketiga masing-masing memiliki 25 larva  

(100%), pengulangan pertama adalah Ph 6,55%. Pengulangan berikutnya adalah 

dengan pH 6,57%. Pengulangan ketiga dengan pH 6,55% sedangkan pengulangan 

keempat kuantitas larva mati sebanyak 24 larva (hampir 100%) dengan pH 6,60%. 

Volume 1 liter air berisi 25 ekor larva Aedes aegypti untuk setiap ulangan. 

Setiap ulangan jumlah larva yang diturunkan sebanyak 25 larva (100%) dengan 

repetisi fundamental pH 6,15%. Aksentuasi berikut adalah pH 6,13%. 

Pengulangan ketiga dengan pH 6,13%. Siklus IV dengan pH 6,12% Volume air 
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1,5 liter mengandung 25 ekor larva Aedes aegypti pada setiap pengulangan. Setiap 

pengulangan jumlah larva yang diturunkan sebanyak 25 larva (100%). 

Pengulangan pertama dengan pH 6,03%. Pengulangan kedua dengan pH 6,03%. 

Pengulangan ketiga pH 6,02% dan pada pengulangan keempat dengan pH 6,03%. 

Ini menunjukkan bahwa semakin rendah volume air dan semakin lama 

waktu maka semakin tinggi kematian larva uji. Hal ini sesuai dengan hipotesis 

analis sebelumnya bahwa khasiat insektisida untuk membunuh serangga 

tergantung pada bentuk, cara masuk ke dalam tubuh serangga, macam bahan 

kimia, konsentrasi dan jumlah (dosis) insektisida (Hoedjoe dan Zulhasril ,2004 

dalam Amalia, 2016). 

Dari tabel 5.3 terlihat bahwa pemberian ektrak Rambut Jagung  (Zea Mays 

L)  memiliki dampak larvasida pada larva Aedes aegypti, pada volume air 0,5 

Liter, 1 Liter, dan 1,5 Liter terjadi kematian larva. Semakin rendah volume air 

yang digunakan, semakin tinggi jumlah larva yang mati. Peristiwa ini diakibatkan 

oleh sintetis racun yang masuk ke badan larva dan mengagalkan sistem sensorik 

tubuh larva. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh 

Priadi Eling Waskito, Widya Hary Cahyati (2018) yang berjudul “ Efektivitas 

Granul Daun Salam (Eugenia Polyantha Wight) Sebagai Larvasida Nyamuk 

Aedes Aegypti” dimana hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara 

peningkatan konsentrasi ekstrak granul daun salam (Eugenia polyantha wight) 

dengan jumlah kematian larva Aedes aegypti. Peningkatan konsentrasi ekstrak  

granul daun salam (Eugenia polyantha wight) menyebabkan peningkatan 

persentasi kematian larva Aedes aegypti.  

Mengingat penilaian data dari uji Regresi linear dalam penelitian, p-value = 

0,070 (p < 0,05), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang sangat 

signifikakn atau dapat dinyatakan bahwa ekstrak rambut jagung efektif sebagai 

larvasida terhadap larva nyamuk Aedes aegypti. 

Untuk mengetahui LT50 dan LT90 pada setiap konsentrasi, maka di gunakan 

uji probit dengan menggunakan aplikasi Minitab. Nilai LT50 ekstrak Rambut 

Jagung  (Zea Mays L) pada volume air 0,5 Liter pada menit 1651 sedangkan LT90 

pada menit      . Untuk volume air 1 Liter nilai LT50 pada menit 1412, dan nilai 
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LT90 pada menit 2448. Volume air 1,5 Liter nilai LT50 pada menit 1386, 

sedangkan LT90 pada menit 2389.  

Toksisitas Ekstrak Rambut Jagung  (Zea Mays L) terhadap larva Aedes 

aegypti yaitu dengan menggunakan nilai LC (Lethal Concentration). Nilai LC 

yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah LC50 adalah 

konsentrasi yang meyebabkan kematian larva 50% dan LC90 yang menyebabkan 

kematian larva 90%. Estimasi nilai Lethal Consentration (LC) dianalisis setelah 

pengamatan selama 24 jam.  Berdasarkan  hasil uji analisis probit dalam penelitian 

ini, diperoleh nilai LC50 diperoleh 0.0158441% yang menyebabkan larva mati 

50% dan LC90 diperoleh 0.0190180% yang menyebabkan larva mati 90%.  

Hasil dari review terpisah rambut jagung ini mengubah kondisi air yang 

harusnya jernih menjadi kekuningan dan licin. Nyamuk Aedes Aegypti siap 

berkembang di air bersih, namun dapat bertahan dan mengisi secara teratur di 

wilayah yang tidak sempurna seperti air selokan yang basi (Rina, 2017). 

Sejumlah strategi telah digunakan untuk mengendalikan semua penyakit 

yang ditularkan melalui vektor ini, diantaranya pengendalian vektor dengan alat 

pencengahan paling ampuh yang potensinya belum dimanfaatkan sepenuhnya. 

Untuk dapat mengontrol vektor, WHO mempromosikan manajemen vektor 

terintegrasi sebagai pendekatan terbaik. Sebenarnya vektor kontrol dapat berperan 

dengan meminimalkan tingkat keparahan penyakit yang ditularkan oleh vektor 

asalkan seluruh potensinya sepenuhnya dimanfaatkan. Studi tentang larvasida 

nyamuk adalah upaya serius kearah ini karena memberikan solusi yang aman, 

ramah lingkungan, tidak menyebabkan iritasi dan murah (Varun Tyagi dkk, 2017). 

Sebetulnya Allah SWT sudah menghasilkan makhluk dengan bermacam 

berbagai. Tiap makhluk hidup yang Allah mengadakan tidak terdapat yang 

percuma, maksudnya tiap makhluk hidup mempunyai khasiat buat kelangsungan 

hidup makhluk hidup yang lain. Tanaman serta fauna ialah ciptaan Allah SWT 

yang tidak sesederhana yang kita pikirkan. Dalam pertumbuhannya suatu tanaman 

ataupun fauna hadapi proses- prosesyang amat sangat rumit, yang tidak gampang 

kita nalar secara simpel. Oleh sebab itu, manusia butuh mencermati alam semesta 

diliputi oleh isyarat yang menampilkan kalau mereka seluruh “diciptakan”, kalau 

mereka menampilkan kekuasaan, ilmu, serta seni dari “Pencipta” mereka. 

Manusia bertanggung jawab mengidentifikasi isyarat ini dengan memakai ide 
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budinya, buat memuliakan Allah SWT. Meski seluruh makhluk hidup mempunyai 

isyarat ini, sebagian ciri dirujuk Allah SWT secara spesial dalam Al- Qur’ an. 

Nyamuk adalah salah satunya. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah 

ayat 26 : 

 

ا الَّذِينَ آمَنوُا َ لََ يسَْتحَْييِ أنَْ يضَْرِبَ مَثلًَا مَا بعَُوضَةا فمََا فوَْقهَاَ ۚ فأَمََّ  إنَِّ اللََّّ

ذَا  ُ بهََِٰ ا الَّذِينَ كَفرَُوا فيَقَوُلوُنَ مَاذَا أرََادَ اللََّّ فيَعَْلمَُونَ أنََّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأمََّ  

ا ۚ وَمَا يضُِلُّ بِهِ إِلََّ الْفاَسِقِينَ   ا وَيهَْدِي بِهِ كَثيِرا مَثلًَا ۘ يضُِلُّ بِهِ كَثِيرا   

 

Terjemahanya:  

“Sesungguhnya, Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa 

nyamuk atau yang lebih dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka 
yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang 
kafir mengatakan, “Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk 
perumpamaan?” Dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi- 
Nya petunjuk. Serta tidak terdapat yang disesatkan Allah kecuali orang- orang 
yang fasik” 

 
Nyamuk kerap dikira selaku mahluk hidup yang biasa serta tidak berarti. 

Tetapi, nyatanya nyamuk itu sangat berarti buat diteliti serta dipikirkan karena di 

dalamnya ada ciri kebesaraan Allah SWT. Inilah sebabnya “Allah tiada segan 

membuat perumpamaan berbentuk nyamuk ataupun yang lebih rendah dari itu. 

      

 
 

C. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam riset ini sebagai berikut: 

Adanya perubahan warna air yaitu kekuningan dan berminyak sehingga 

tidak memenuhi syarat fisik air besih. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan 

Ekstrak Rambutnya Jagung dalam bentuk granul untuk mematikan larva Aedes 

aegypti dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Tidak adanya pengaruh kontrol (Aquadest) terhadap kematian larva Aedes 

aegypti. 

2. Volume air 0,5 Liter yang berisi Ekstrak Rambut jagung membunuh larva 

Aedes aegyptisebanyak 100 arva (100%) selama 1440 menit. 

3. Volume air 1 Liter yang berisi Ekstrak Rambut jagung dapat mematikan 

larva Aedes aegyptimsebanyak 100 larva (100%) selama 1440 menit. 

4. Volume air 1,5 Liter yang berisi Ekstrak Rambut jagung dapat mematikan 

Aedes aegypti sebanyak 99 (99%) selama 1440 menit. 

5. Kebanyakan mortalitas larva Aedes aegypti terendah pada Volume air 1,5 

Liter yaitu sebanyak 99 larva (99%), dan kematian tertinggi Volume air 

0,5 dan 1 Liter sebanyak 100 larva (100). 

6. Air yang berisi Ekstrak Rambut jagung yang dapat mematikan 50% 

nyamuk uji (LC50) yaitu pada konsentrasi 0,01585%, sedangkan yang 

dapat  mematikan  90% nyamuk uji  (LC90) pada konsentrasi 0,0190%.  

7. Adanya hubungan lama pajanan dengan kematian larva Aedes aegypti.  

Semakin rendah volume air dan semakin lama pajanan waktu, maka 

semakin tinggi juga kematian larva uji. 

8. Nilai LT50 pada Volume air 0,5 Liter pada menit 1651 menit sedangkan 

LT90 di menit 2978. Untuk Volume air 1 Liter nilai LT50 di menit 1412, 

dan nilai LT90 pada menit 2448. Volume air 1,5 Liter nilai LT50 di menit 

1386, sedangkan LT90 di menit 2389.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

B. Saran 

1. Perlu pendalaman lebih lanjut agar Ekstrak Rambut Jagung dapat 

diterapkan dengan memenuhi  kebutuhan air bersih yang sebenarnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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2. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memenuhi kandungan Zat 

Ekstrak Rambut Jagung yang berperan terbesar sebagai larvasida. 

3. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat menemukan definisi yang lebih 

tepat tentang Ekstrak Rambut Jagung dengan tujuan agar 

pemanfaatannya lebih efektif 
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Lampiran 1 : Uji Normalitas Data 

 
Regression 

Notes 

Output Created 09-JUL-2020 
06:40:13 

Comments  

Input Data C:\Users\Angrilah 
Indah 
L\Documents\NAYA\DATA yg 
baru.spv.sav 

Active Dataset DataSet2 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 
Working Data File 

16 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined 
missing values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics are based 
on cases with no missing 
values for any variable used. 

Syntax REGRESSION 

  /MISSING 
LISTWISE 

  /STATISTICS 
COEFF OUTS R ANOVA 

  
/CRITERIA=PIN(.05) 
POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 
konsentrasi 

  /METHOD=ENTER 
kematian 

  /SAVE RESID. 

Resources Processor Time 00:00:00,03 

Elapsed Time 00:00:00,25 

Memory Required 2848 bytes 

Additional Memory 
Required for Residual Plots 

0 bytes 

Variables Created 
or Modified 

RES_1 Unstandardized 
Residual 

 



                                    71 
 

 
 

Variables Entered/Removeda 

M
odel 

Variabl
es Entered 

Variabl
es Removed 

M
ethod 

1 kematia
n larvab 

. E
nter 

 

a. Dependent Variable: konsentrasi 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

M
odel R 

R 
Square 

Adjuste
d R Square 

Std. 
Error of the 

Estimate 

1 ,7
41a 

,54
9 

,517 ,803 

 

a. Predictors: (Constant), kematian larva 

b. Dependent Variable: konsentrasi 

 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F 
Si

g. 

1 Regr
ession 

10,980 1 10,980 1
7,043 

,0
01b 

Resi
dual 

9,020 1
4 

,644   

Total 20,000 1
5    

 

a. Dependent Variable: konsentrasi 

b. Predictors: (Constant), kematian larva 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coefficients 

t 
Si

g. B 
Std. 

Error Beta 
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1 (Consta
nt) 

1,069 ,401  2,
668 

,0
18 

kematia
n larva 

,078 ,019 ,741 4,
128 

,0
01 

 

a. Dependent Variable: konsentrasi 

 

 

Residuals Statisticsa 

 
Mi

nimum 
Ma

ximum 
M

ean 
Std. 

Deviation N 

Predicted 
Value 

1,
07 

3,0
3 

2,
50 

,856 1
6 

Residual -
1,029 

1,1
27 

,0
00 

,775 1
6 

Std. Predicted 
Value 

-
1,673 

,61
9 

,0
00 

1,000 1
6 

Std. Residual -
1,283 

1,4
05 

,0
00 

,966 1
6 

 

a. Dependent Variable: konsentrasi 

NPAR TESTS 

  /K-S(NORMAL)=RES_1 

  /MISSING ANALYSIS. 

NPar Tests 

Notes 

Output Created 09-JUL-2020 
06:40:29 

Comments  

Input Data C:\Users\Angrilah 
Indah 
L\Documents\NAYA\DATA yg 
baru.spv.sav 

Active Dataset DataSet2 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 
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N of Rows in 
Working Data File 

16 

Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined 
missing values are treated as 
missing. 

Cases Used Statistics for each 
test are based on all cases 
with valid data for the 
variable(s) used in that test. 

Syntax NPAR TESTS 

  /K-
S(NORMAL)=RES_1 

  /MISSING 
ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,02 

Number of Cases 
Alloweda 

786432 

 

a. Based on availability of workspace memory. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstan
dardized 
Residual 

N 15 

Normal 
Parametersa,b 

Mean ,004575
2 

Std. 
Deviation 

,802433
09 

Most Extreme 
Differences 

Absolut
e 

,211 

Positiv
e 

,211 

Negativ
e 

-,197 

Test Statistic ,211 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,070c 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 



                                    74 
 

 
 

 
 

Lampiran 2 : Analisis Probit Lethal Time 
 

Worksheet 1 : 0.5 Liter [LT] 

Worksheet 2 : 1 Liter [LT] 

Worksheet 3 : 1.5 Liter [LT] 

Worksheet 4 : mortalitas vs volume air 

Worksheet 5 : mortalitas vs ekstrak 
 
 
 

1. LT50 dan LT90  Volume 0,5 Liter 
  

Probit Analysis: mortalitas, n versus Rentan Waktu  

 
Distribution:   Normal 
 
 
Response Information 
 
Variable    Value      Count 
mortalitas  Event        100 
            Non-event    800 
n           Total        900 
 
Estimation Method: Maximum Likelihood 
 
 
Regression Table 
 
                          Standard 
Variable           Coef      Error       Z      P 
Constant       -1.59437  0.0758405  -21.02  0.000 
Rentan Waktu  0.0009655  0.0001077    8.96  0.000 
Natural 
Response              0 
 
Log-Likelihood = -274.257 
 
 
Goodness-of-Fit Tests 
 
Method    Chi-Square  DF      P 
Pearson      38.7013   7  0.000 
Deviance     52.2593   7  0.000 
 
Tolerance Distribution 
 
 
Parameter Estimates 
 
                     Standard   95.0% Normal CI 
Parameter  Estimate     Error    Lower    Upper 
Mean        1651.39   148.347  1360.63  1942.14 
StDev       1035.76   115.576  832.299  1288.97 
 
 
Table of Percentiles 
 
                     Standard   95.0% Fiducial CI 
Percent  Percentile     Error     Lower     Upper 
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      1    -758.159   147.127  -1119.97  -516.787 
      2    -475.811   119.207  -765.669  -278.024 
      3    -296.670   102.575  -543.039  -124.374 
      4    -161.909   90.9586  -377.365  -6.98763 
      5    -52.2920   82.3308  -244.264   90.1598 
      6     41.0097   75.7728  -132.578   174.451 
      7     122.817   70.7869  -36.2219   249.928 
      8     196.066   67.0664   48.5135   319.049 
      9     262.683   64.4010   124.081   383.408 
     10     324.003   62.6307   192.210   444.081 
     20     779.668   72.0049   651.072   942.327 
     30     1108.23   96.4527   945.156   1338.39 
     40     1388.98   122.279   1186.44   1686.81 
     50     1651.39   148.347   1408.10   2016.32 
     60     1913.80   175.431   1627.74   2347.86 
     70     2194.54   205.078   1861.42   2703.89 
     80     2523.11   240.317   2133.82   3121.63 
     90     2978.77   289.772   2510.44   3702.11 
     91     3040.10   296.463   2561.05   3780.30 
     92     3106.71   303.740   2616.02   3865.26 
     93     3179.96   311.750   2676.45   3958.69 
     94     3261.77   320.706   2743.91   4063.06 
     95     3355.07   330.931   2820.84   4182.11 
     96     3464.69   342.959   2911.18   4322.01 
     97     3599.45   357.764   3022.22   4494.04 
     98     3778.59   377.474   3169.76   4722.78 
     99     4060.94   408.594   3402.19   5083.41 
 
  

Probability Plot for mortalitas  

 

 
 

 

2. LT50 dan LT90 Volume 1 Liter 
 

Results for: Worksheet 2 
  

Probit Analysis: mortalitas, n versus Rentan Waktu  
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Distribution:   Normal 
 
 
Response Information 
 
Variable    Value      Count 
mortalitas  Event         99 
            Non-event    801 
n           Total        900 
 
Estimation Method: Maximum Likelihood 
 
 
Regression Table 
 
                          Standard 
Variable           Coef      Error       Z      P 
Constant       -1.74664  0.0822280  -21.24  0.000 
Rentan Waktu  0.0012368  0.0001100   11.25  0.000 
Natural 
Response              0 
 
Log-Likelihood = -246.616 
 
 
Goodness-of-Fit Tests 
 
Method    Chi-Square  DF      P 
Pearson      40.3511   7  0.000 
Deviance     53.2137   7  0.000 
 
Tolerance Distribution 
 
 
Parameter Estimates 
 
                     Standard   95.0% Normal CI 
Parameter  Estimate     Error    Lower    Upper 
Mean        1412.20   96.2806  1223.49  1600.91 
StDev       808.527   71.8785  679.238  962.425 
 
 
Table of Percentiles 
 
                     Standard   95.0% Fiducial CI 
Percent  Percentile     Error     Lower     Upper 
      1    -468.713   98.8838  -697.785  -299.605 
      2    -248.310   82.6196  -437.449  -105.331 
      3    -108.471   73.1518  -273.971   19.6257 
      4    -3.27512   66.6742  -152.284   114.917 
      5     82.2932   61.9494  -54.3959   193.524 
      6     155.125   58.4091   27.9499   261.404 
      7     218.985   55.7406   99.2677   321.804 
      8     276.163   53.7491   162.315   376.694 
      9     328.165   52.3023   218.910   427.359 
     10     376.033   51.3037   270.324   474.677 
     20     731.728   54.7521   630.089   848.578 
     30     988.209   67.1001   869.376   1138.31 
     40     1207.36   81.3135   1066.46   1393.26 
     50     1412.20   96.2806   1247.31   1634.92 
     60     1617.04   112.211   1426.24   1878.49 
     70     1836.19   129.919   1616.37   2140.39 
     80     2092.67   151.200   1837.78   2448.00 
     90     2448.37   181.325   2143.64   2875.81 
     91     2496.24   185.417   2184.72   2933.46 
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     92     2548.24   189.870   2229.34   2996.10 
     93     2605.42   194.776   2278.38   3065.00 
     94     2669.28   200.266   2333.13   3141.97 
     95     2742.11   206.540   2395.55   3229.77 
     96     2827.68   213.926   2468.86   3332.96 
     97     2932.87   223.026   2558.94   3459.86 
     98     3072.71   235.154   2678.62   3628.61 
     99     3293.12   254.329   2867.14   3894.70 
 
  

Probability Plot for mortalitas  

 
 

 

3. LT50 dan LT90  Volume 1,5 Liter 
 

Results for: Worksheet 3 
  

Probit Analysis: mortalitas, n versus Rentan Waktu  

 
Distribution:   Normal 
 
 
Response Information 
 
Variable    Value      Count 
mortalitas  Event         99 
            Non-event    801 
n           Total        900 
 
Estimation Method: Maximum Likelihood 
 
 
Regression Table 
 
                          Standard 
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Variable           Coef      Error       Z      P 
Constant       -1.77138  0.0836392  -21.18  0.000 
Rentan Waktu  0.0012779  0.0001108   11.53  0.000 
Natural 
Response              0 
 
Log-Likelihood = -242.824 
 
 
Goodness-of-Fit Tests 
 
Method    Chi-Square  DF      P 
Pearson      65.3003   7  0.000 
Deviance     74.4698   7  0.000 
 
Tolerance Distribution 
 
 
Parameter Estimates 
 
                     Standard   95.0% Normal CI 
Parameter  Estimate     Error    Lower    Upper 
Mean        1386.16   91.2446  1207.32  1565.00 
StDev       782.529   67.8547  660.224  927.492 
 
 
Table of Percentiles 
 
                     Standard   95.0% Fiducial CI 
Percent  Percentile     Error     Lower     Upper 
      1    -434.275   94.6663  -652.356  -271.721 
      2    -220.958   79.4322  -401.805  -82.9496 
      3    -85.6158   70.5799  -244.459   38.4403 
      4     16.1972   64.5299  -127.313   130.977 
      5     99.0142   60.1179  -33.0473   207.271 
      6     169.504   56.8097   46.2856   273.112 
      7     231.311   54.3107   115.032   331.655 
      8     286.651   52.4381   175.844   384.815 
      9     336.980   51.0681   230.472   433.840 
     10     383.309   50.1107   280.138   479.587 
     20     727.567   52.9370   628.855   839.865 
     30     975.802   64.1733   861.559   1118.40 
     40     1187.91   77.3094   1053.27   1363.51 
     50     1386.16   91.2446   1229.16   1595.93 
     60     1584.41   106.139   1403.14   1830.24 
     70     1796.52   122.741   1587.96   2082.25 
     80     2044.75   142.729   1803.15   2378.29 
     90     2389.01   171.067   2100.37   2790.07 
     91     2435.34   174.919   2140.30   2845.56 
     92     2485.67   179.112   2183.65   2905.86 
     93     2541.01   183.732   2231.30   2972.18 
     94     2602.82   188.901   2284.50   3046.26 
     95     2673.31   194.810   2345.15   3130.79 
     96     2756.12   201.768   2416.38   3230.12 
     97     2857.94   210.342   2503.90   3352.28 
     98     2993.28   221.771   2620.19   3514.73 
     99     3206.60   239.844   2803.35   3770.90 
 
  

Probability Plot for mortalitas  
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Lampiran 3 : Analisis Probit Lethal Concentration 
 

Results for: Worksheet 4 

 
  

Probit Analysis: Mortalitas, n versus volume air  

 
Distribution:   Normal 
 
 
Response Information 
 
Variable    Value      Count 
Mortalitas  Event        286 
            Non-event    114 
n           Total        400 
 
Estimation Method: Maximum Likelihood 
 
 
Regression Table 
 
                      Standard 
Variable        Coef     Error      Z      P 
Constant    -1.40208  0.180757  -7.76  0.000 
volume air   4.00612  0.359234  11.15  0.000 
Natural 
Response           0 
 
Log-Likelihood = -80.911 
 
 
Goodness-of-Fit Tests 
 
Method    Chi-Square  DF      P 
Pearson      94.5751   2  0.000 
Deviance     60.6750   2  0.000 
 
Tolerance Distribution 
 
 
Parameter Estimates 
 
                      Standard    95.0% Normal CI 
Parameter  Estimate      Error     Lower     Upper 
Mean       0.349984  0.0274936  0.296098  0.403870 
StDev      0.249618  0.0223836  0.209386  0.297581 
 
 
Table of Percentiles 
 
                      Standard     95.0% Fiducial CI 
Percent  Percentile      Error       Lower       Upper 
      1   -0.230715  0.0629036   -0.377748   -0.124041 
      2   -0.162669  0.0574567   -0.296482  -0.0648766 
      3   -0.119496  0.0540735   -0.245066  -0.0271953 
      4  -0.0870189  0.0515736   -0.206477   0.0012406 
      5  -0.0606012  0.0495734   -0.175154   0.0244370 
      6  -0.0381156  0.0478974   -0.148546   0.0442334 
      7  -0.0184001  0.0464502   -0.125260   0.0616353 
      8  -0.0007473  0.0451737   -0.104449   0.0772552 
      9   0.0153073  0.0440301  -0.0855565   0.0914953 
     10   0.0300856  0.0429931  -0.0681973    0.104635 
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     20    0.139900  0.0358868   0.0595962    0.203471 
     30    0.219084  0.0316861    0.149886    0.276597 
     40    0.286744  0.0290062    0.225190    0.340925 
     50    0.349984  0.0274936    0.293550    0.403077 
     60    0.413224  0.0271063    0.359601    0.467538 
     70    0.480884  0.0279883    0.427606    0.539165 
     80    0.560068  0.0305566    0.504049    0.626138 
     90    0.669883  0.0361819    0.605869    0.750948 
     91    0.684661  0.0370737    0.619299    0.768016 
     92    0.700715  0.0380711    0.633832    0.786616 
     93    0.718368  0.0391995    0.649748    0.807131 
     94    0.738084  0.0404958    0.667451    0.830115 
     95    0.760569  0.0420162    0.687558    0.856413 
     96    0.786987  0.0438537    0.711078    0.887412 
     97    0.819464  0.0461790    0.739861    0.925654 
     98    0.862637  0.0493665    0.777931    0.976682 
     99    0.930683  0.0545704    0.837577     1.05747 
 
  

Probability Plot for Mortalitas  

 

 

Results for: Worksheet 5 
  

Probit Analysis: Mortalitas, n versus ekstrak  

 
* WARNING * Newton-Raphson algorithm has not converged after 20 
iterations. 
* WARNING * Convergence has not been reached for the parameter estimates 
criterion. 
* WARNING * The results may not be reliable. 
* WARNING * Try increasing the maximum number of iterations. 
 
 
Distribution:   Normal 
 
 
Response Information 
 
Variable    Value      Count 
Mortalitas  Event        286 
            Non-event    114 
n           Total        400 
 
Estimation Method: Maximum Likelihood 
 
 
Regression Table 
 
                    Standard 
Variable      Coef     Error      Z      P 
Constant  -6.39747   1738.61  -0.00  0.997 
ekstrak    403.777   86930.5   0.00  0.996 
Natural 
Response         0 
 
Log-Likelihood = -56.574 
 
* NOTE * No goodness of fit test performed. 
* NOTE * The model uses all degrees of freedom. 
 
 
Tolerance Distribution 
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Parameter Estimates 
 
                      Standard    95.0% Normal CI 
Parameter   Estimate     Error      Lower    Upper 
Mean       0.0158441  0.894745   -1.73782  1.76951 
StDev      0.0024766  0.533199  0.0000000        * 
 
 
Table of Percentiles 
 
                                    95.0% 
                      Standard   Fiducial CI 
Percent  Percentile      Error  Lower  Upper 
      1   0.0100826    2.13515      *      * 
      2   0.0107577    1.98980      *      * 
      3   0.0111861    1.89758      *      * 
      4   0.0115083    1.82821      *      * 
      5   0.0117704    1.77178      *      * 
      6   0.0119935    1.72375      *      * 
      7   0.0121891    1.68163      *      * 
      8   0.0123642    1.64393      *      * 
      9   0.0125235    1.60963      *      * 
     10   0.0126702    1.57807      *      * 
     20   0.0137597    1.34350      *      * 
     30   0.0145453    1.17435      *      * 
     40   0.0152166    1.02983      *      * 
     50   0.0158441   0.894745      *      * 
     60   0.0164715   0.759661      *      * 
     70   0.0171428   0.615135      *      * 
     80   0.0179284   0.445994      *      * 
     90   0.0190180   0.211424      *      * 
     91   0.0191646   0.179856      *      * 
     92   0.0193239   0.145563      *      * 
     93   0.0194990   0.107856      *      * 
     94   0.0196946  0.0657425      *      * 
     95   0.0199177  0.0177139      *      * 
     96   0.0201798  0.0387198      *      * 
     97   0.0205021   0.108092      *      * 
     98   0.0209304   0.200311      *      * 
     99   0.0216055   0.345661      *      * 
 
  

Probability Plot for Mortalitas  

 

 
  

Regression Analysis: mortalitas versus Rentan Waktu  

 
Analysis of Variance 
 
Source          DF  Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       1  257.37  257.366   130.88    0.000 
  Rentan Waktu   1  257.37  257.366   130.88    0.000 
Error           34   66.86    1.966 
  Lack-of-Fit    7   42.36    6.051     6.67    0.000 
  Pure Error    27   24.50    0.907 
Total           35  324.22 
 
 
Model Summary 
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      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
1.40227  79.38%     78.77%      74.51% 
 
 
Coefficients 
 
Term              Coef   SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant         1.143     0.274     4.17    0.000 
Rentan Waktu  0.006092  0.000532    11.44    0.000  1.00 
 
 
Regression Equation 
 
mortalitas = 1.143 + 0.006092 Rentan Waktu 
 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
 
Obs  mortalitas    Fit   Resid  Std Resid 
  9      11.000  9.916   1.084       0.88     X 
 18       9.000  9.916  -0.916      -0.74     X 
 24       5.000  1.874   3.126       2.26  R 
 27       6.000  9.916  -3.916      -3.17  R  X 
 36      11.000  9.916   1.084       0.88     X 
 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

Residual Plots for mortalitas  

 

 

Results for: Worksheet 2 
  

Regression Analysis: mortalitas versus Rentan Waktu  

 
Analysis of Variance 
 
Source          DF  Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       1  436.76  436.761   371.35    0.000 
  Rentan Waktu   1  436.76  436.761   371.35    0.000 
Error           34   39.99    1.176 
  Lack-of-Fit    7   25.74    3.677     6.97    0.000 
  Pure Error    27   14.25    0.528 
Total           35  476.75 
 
 
Model Summary 
 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
1.08450  91.61%     91.37%      90.26% 
 
 
Coefficients 
 
Term              Coef   SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant         0.620     0.212     2.93    0.006 
Rentan Waktu  0.007936  0.000412    19.27    0.000  1.00 
 
 
Regression Equation 
 
mortalitas = 0.620 + 0.007936 Rentan Waktu 
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Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
 
Obs  mortalitas     Fit   Resid  Std Resid 
  9      12.000  12.048  -0.048      -0.05     X 
 18      13.000  12.048   0.952       1.00     X 
 25       5.000   2.525   2.475       2.31  R 
 27      10.000  12.048  -2.048      -2.15  R  X 
 36      11.000  12.048  -1.048      -1.10     X 
 
R  Large residual 
X  Unusual X 
 
  

Residual Plots for mortalitas  

 

 

Results for: Worksheet 3 
  

Regression Analysis: mortalitas versus Rentan Waktu  

 
Analysis of Variance 
 
Source          DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 
Regression       1  459.916  459.916   257.05    0.000 
  Rentan Waktu   1  459.916  459.916   257.05    0.000 
Error           34   60.834    1.789 
  Lack-of-Fit    7   53.084    7.583    26.42    0.000 
  Pure Error    27    7.750    0.287 
Total           35  520.750 
 
 
Model Summary 
 
      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 
1.33762  88.32%     87.97%      87.16% 
 
 
Coefficients 
 
Term              Coef   SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 
Constant         0.565     0.261     2.16    0.038 
Rentan Waktu  0.008144  0.000508    16.03    0.000  1.00 
 
 
Regression Equation 
 
mortalitas = 0.565 + 0.008144 Rentan Waktu 
 
 
Fits and Diagnostics for Unusual Observations 
 
Obs  mortalitas     Fit   Resid  Std Resid 
  9      11.000  12.292  -1.292      -1.10     X 
 18      12.000  12.292  -0.292      -0.25     X 
 25       6.000   2.519   3.481       2.64  R 
 27      11.000  12.292  -1.292      -1.10     X 
 34       6.000   2.519   3.481       2.64  R 
 36      12.000  12.292  -0.292      -0.25     X 
 
R  Large residual 
X  Unusual X 
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Residual Plots for mortalitas  
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Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

                  

 Proses pemilihan Rambut Jagung            Proses Pengeringan dengan Sinar Matahari 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pengeringan dengan Oven  Proses Rotavapor 
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Hasil Granulisasi      Menimbang Granul yang akan di pakai 

 

 

 

 

                                                           

       

                   Proses penuangan granul ke aquades  Proses Pengambilan Larva Uji 

 

 

 

 

 

 

Proses Pengecekan Kematian Larva 
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Lampiran 5: Persuratan 
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