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ABSTRAK 

Nama  : Putri Ramadani 

NIM : 70200119007 

Judul : Penggunaan Variasi Umpan pada Pengendalian Tikus di Bandara 

Internasional Sultan Hasanuddin 

Tikus adalah binatang pengerat yang merugikan kehidupan manusia dan 

mampu beradaptasi dengan lingkungan termasuk di daerah pelabuhan. 

Meningkatnya arus transportasi barang dan penumpang melalui Bandara perlu 

diwaspadai terhadap penularan penyakit tular rodensia di Bandara. Tikus 

merupakan vektor penyakit leptospirosis dan pes, Penyakit ini dapat ditularkan 

kepada manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penggunaan variasi 

umpan dalam upaya pengendalian tikus di Area Bandara Sultan Hasanuddin 

wilayah kerja kantor kesehatan pelabuhan kota makassar. Penelitian menggunakan 

metode kuantitatif dengan  Desain eksperimen semu (Quasi Eksperiment). Populasi 

pada penelitian ini seluruh tikus yang berada di lingkungan Bandara Sultan 

Hasanuddin pada wilayah kerja KKP kelas 1 makassar. Sampel penelitian 

Berdasarkan jumlah tikus yang terperangkap data yang didapatkan akan dianalisis 

dan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa umpan tempe goreng menjadi umpan yang paling disukai oleh 

tikus 50%, umpan sosis 25% dan kelapa bakar 12.5% dan bakso menjadi umpan 

yang paling tidak disukai oleh tikus 0%. Jenis tikus yang tertangkap Rattus 

Tanezumi, Rattus Norvegicus dan Mus musculus. Saran dari penelitian ini Bagi 

pegawai Kantor Kesehatan pelabuhan kelas 1 Makassar sebaiknya menggunakan 

umpan tempe goreng sebagai umpan pengendalian tikus dan bagi peneliti 

selanjutnya sebaiknya menggunakan tempe goreng sebagai salah satu umpan 

perbandingan. 

 minyak bekas penggorengan ikan asin langsung digunakan setelah ikan 

asin dan sebaiknya dalam memotong porsi tempe goreng agar lebih tebal agar tidak 

mudah terpotong jika ada tikus yang memakan. 

Kata Kunci: Bandara Internasional, Tikus, Variasi Umpan, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tikus merupakan kelompok mamalia pengerat yang termasuk kedalam Ordo  

Rodentia dan menyebar hampir di seluruh dunia. Habitat tikus selain berada di 

pemukiman manusia juga berada dalam berbagai ekosistem alami dan buatan 

seperti hutan, belukar, padang rumput, sawah, ladang, perkebunan dan lainnya. 

Pada rantai makanan dalam ekosistem, tikus merupakan hewan mangsa bagi ular, 

elang dan hewan lainnya. Kehadiran tikus di pemukiman merupakan bukti eratnya 

hubungan tikus dengan manusia (Rahmah, 2020). 

Pada penelitian (Supriyati et al., 2013) menyatakan bahwa Pada tubuh tikus, 

terdapat beberapa hewan lain (parasit) yang ada di dalam tubuh (endoparasit) dan 

di luar menempel di tubuh (ektoparasit) yang merupakan penyebab banyak sekali 

jenis penyakit seperti leptospirosis. Penyakit ini merupakan penyakit zoonosis 

terutama pada tikus dan rodent lain yang dapat ditularkan kepada manusia (Lasmi 

et al., 2021). 

Leptospirosis termasuk salah satu penyakit yang bersumber dari tikus yang 

perlu mendapat perhatian serius (Yunianto & Ramadhani, 2010). Perkiraan 

menunjukkan bahwa ada lebih dari 500.000 kasus leptospirosis setiap tahun di 

seluruh dunia. Leptospirosis merupakan penyakit yang berpotensi mewabah, 

terutama setelah hujan deras atau banjir.  Kasus telah dilaporkan di sebagian besar 

negara Amerika dan wabah telah dilaporkan di Brasil, Nikaragua, Guyana dan 

beberapa negara Amerika Latin lainnya. Mayoritas kasus yang dilaporkan memiliki 
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manifestasi yang parah, dimana kematian lebih besar dari 10%. Kejadian wabah 

leptospirosis dapat dikaitkan dengan banjir dan angin topan  (WHO, 2022). 

Pada tahun 2019, 920 kasus leptospirosis dilaporkan di Indonesia, dengan 122 

kematian disebabkan oleh penyakit tersebut. Kasus-kasus tersebut dilaporkan dari 

sembilan provinsi. Provinsi Banten 52 kasus, 19 orang meninggal, DKI Jakarta 37 

kasus, 0 orang meninggal, Jawa Barat 32 kasus, 1 orang meninggal, Jawa Tengah 

458 Kasus, 67 orang Meninggal, D.I. Yogyakarta 183 kasus, 8 orang meninggal, 

Jawa Timur 147 Kasus, 23 orang meninggal, Maluku 2 kasus, 1 orang meninggal, 

Sulawesi Selatan 1 kasus,0 orang meninggal, Kalimantan Utara 8 kasus, 3 orang 

meninggal (Kemenkes RI, 2020)  

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar merupakan bandara internasional yang 

berada di wilayah Kota makassar merupakan pintu keluar masuk dan berkumpulnya 

orang dengan jumlah penumpang datang dan pergi rata-rata 80.165 orang/hari pada 

bulan April tahun 2022 (PT Angkasa Pura I, 2022). 

Pelabuhan dan Bandara sebagai pintu masuk lalu lintas dari orang-orang dan 

barang antar negara. Hal ini tentu berdampak pada ekonomi, gaya hidup dan 

kesehatan pada masyarakat setempat. Perubahan tersebut juga berpengaruh 

terhadap pola penularan penyakit. Salah satunya yaitu meningkatnya kasus 

penyakit menular yang berpotensi sebagai Public Health Emergency of 

International Concern (PHEIC) (Anam et al., 2016). Tikus merupakan satwa liar 

yang seringkali berhubungan dengan kehidupan manusia. Tingginya populasi tikus 

akan berdampak pada kerugian di berbagai bidang kehidupan manusia. Tikus juga 

memberikan dampak yang besar di bidang kesehatan yaitu tikus dapat menjadi 
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reservoir untuk beberapa patogen penyebab penyakit pada seseorang, urin dan air 

liur dari tikus dapat menyebabkan penyakit Leptospirosis sedangkan gigitan pinjal 

yang ada pada tubuh tikus, dapat mengakibatkan penyakit pes. Tikus juga dapat 

menularkan berbagai penyakit lain seperti leptospirosis, Murine typhus, 

Salmonellosis, Rickettsialpox, Rabies, dan Trichinosis (Priyotomo Yudi Cahyo, 

2015).  

Pengamatan tikus dan pinjal di wilayah kerja Bandara sultan hasanuddin 

dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar meliputi wilayah di 

sekitar Bandara (buffer area) dan pengamatan pada perimeter area bandara meliputi 

bangunan bandara dan sarana prasarana yang ada di dalamnya (KKP Kelas I 

Makassar, 2022) 

Berdasarkan laporan kegiatan di wilayah Bandara Internasional Sultan 

Hasanuddin Makassar yang dilakukan Oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 

Makassar dengan penangkapan selama 4 hari berturut –turut pada tahun 2022 

bahwa telah ditemukan tikus di area bandara yang terperangkap pada perangkap 

yang dipasang, Berdasarkan hasil identifikasi tikus yang didapatkan yaitu jenis 

Rattus norvegicus dan Rattus tanezumi (Harina, 2022). 

Beberapa studi telah meneliti tentang berbagai variasi umpan seperti yang 

dilakukan oleh (Ahmad et al., 2022) menggunakan ceker ayam goreng dan ubi jalar 

ungu sebagai umpan trapping dimana jumlah tikus yang terperangkap sebanyak 9 

ekor dari 30 perangkap yang terpasang. Penelitian lainnya (Haidar et al., 2022) 

menggunakan ikan asin, ubi jalar dan jagung sebagai umpan trapping dimana 

jumlah tikus yang terperangkap sebanyak 13 tikus yang tertangkap.  Dan penelitian 
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yang dilakukan (Lasmi et al., 2021) menggunakan jagung sebagai umpan yang 

mampu menangkap tikus sebanyak 6 ekor tikus.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad et al., 2022). Menggunakan ikan 

asin dan tempe goreng sebagai umpan oleh karena itu pada penelitian ini 

menggunakan umpan yang dimodifikasi dari ikan asin dan tempe goreng. 

Berdasarkan laporan kegiatan di Bandara sultan Hasanuddin yang dilakukan oleh 

(Harina, 2022) dengan menggunakan sosis sebagai umpan dan berhasil menarik 

perhatian tikus dapat dilihat dari banyak tikus yang terperangkap. Hasil penelitian 

(Lasmi et al., 2021) menunjukkan bahwa kelapa bakar memiliki daya tarik yang 

kuat terhadap tikus.  penelitian lain oleh (Sari, 2020) Tikus terperangkap pada 

sticky trap kecoa dengan umpan sosis, didapatkan bahwa tikus tidak mengalami 

kecurigaan terhadap umpan sosis karena perilaku tikus yang menyukai sosis. 

Keberadaan tikus dan ektoparasitnya di wilayah Bandara merupakan faktor 

risiko terjadinya penularan penyakit terutama yang bersumber dari binatang 

pembawa penyakit sehingga diperlukan upaya pengendalian tikus yang efektif. 

Pengamatan tikus dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian dalam rangka 

kewaspadaan dini terhadap penyakit menular terutama penyakit yang ditularkan 

oleh tikus sebagai reservoir di Bandara. Oleh karena itu peneliti tertarik dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penangkapan tikus Salah satunya 

adalah jenis umpan di bandara sultan hasanuddin makassar. Hasil pengamatan ini 

diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk pencegahan dan 

pengendalian penyakit tular rodent dan tular vektor khususnya di daerah bandara. 
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B. Rumusan Masalah 

Umpan manakah yang lebih efektif digunakan dalam pengendalian Tikus di 

Bandara Sultan Hasanuddin? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui Bagaimana Penggunaan umpan yang disukai tikus 

dalam upaya pengendalian tikus di Area Bandara Sultan Hasanuddin wilayah 

kerja kantor kesehatan pelabuhan kota makassar. 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk Mengetahui Penggunaan Umpan Sosis (kontrol) Sebagai 

Umpan  Pengendalian Tikus. 

b. Untuk Mengetahui Penggunaan Umpan kelapa Bakar Sebagai Umpan  

Pengendalian Tikus 

c. Untuk Mengetahui Penggunaan Umpan Tempe Goreng Sebagai 

Umpan  Pengendalian Tikus  

d. Untuk Mengetahui Penggunaan Umpan Bakso Sebagai Umpan  

Pengendalian Tikus. 

e. Untuk mengetahui jenis tikus yang ada di wilayah Bandara 

Internasional Sultan Hasanuddin. 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dapat bermanfaat pada beberapa aspek seperti: 

1. Kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 makassar bandara sultan hasanuddin  

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak KKP Kelas 1 

Makassar Bandara Sultan Hasanuddin Pada pengendalian vektor teruma pada 

vektor tikus. 

2. Institusi pendidikan  

Hasil ini dapat menjadi masukan untuk menambah wawasan dalam 

penanganan pengendalian vektor tikus dan menjadi informasi bagi semua 

mahasiswa khususnya mahasiswa peminatan kesehatan lingkungan jurusan 

kesehatan masyarakat. 

3. Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman yang berharga bagi peneliti 

dan sebagai sarana untuk menambah keilmuan peneliti. 

E. Hipotesis Penelitian 

1. Hipotesis nol (H0) 

a. Umpan Sosis tidak efektif digunakan Sebagai Umpan  Pengendalian 

Tikus. 

b. Umpan Kelapa Bakar tidak efektif digunakan Sebagai Umpan  

Pengendalian Tikus. 

c. Umpan Tempe Goreng tidak efektif digunakan Sebagai Umpan  

Pengendalian Tikus. 
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d. Umpan Bakso tidak efektif digunakan Sebagai Umpan  Pengendalian 

Tikus. 

2. Hipotesis alternatif 

a. Umpan Sosis efektif digunakan Sebagai Umpan  Pengendalian Tikus. 

b. Umpan Kelapa Bakar efektif digunakan Sebagai Umpan  Pengendalian 

Tikus. 

c. Umpan Tempe Goreng efektif digunakan Sebagai Umpan  Pengendalian 

Tikus. 

d. Umpan Bakso efektif digunakan Sebagai Umpan  Pengendalian Tikus. 

F. Definisi Operasional  

1. Definisi Operasional  

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran terhadap variabel-

variabel yang dibahas dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi 

operasional terhadap masing-masing variabel yang akan diteliti yaitu sebagai 

berikut: 

a. Variasi umpan merupakan umpan yang pakai pada penelitian ini ada 4 

umpan yaitu sosis (kontrol), kelapa bakar, tempe goreng dan bakso yang 

dapat menarik perhatian tikus. 

b. Umpan sosis (kontrol) merupakan olahan yang terbuat dari daging ayam  

c. Umpan kelapa bakar merupakan daging kelapa yang dibakar dengan 

dipotong sesuai besar yang diinginkan. 

d. Umpan tempe goreng merupakan tempe yang digoreng menggunakan 

minyak bekas penggorengan ikan asin. 
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e. Umpan bakso merupakan olahan yang terbuat dari daging ikan. 

f. Tikus yang tertangkap merupakan jumlah tikus yang benar-benar 

berhasil tertangkap masuk ke dalam perangkap. 

g. Perangkap merupakan alat yang digunakan untuk menangkap tikus, 

perangkap yang digunakan pada penelitian ini adalah perangkap hidup 

(live trap). 

h. Penggunaan variasi umpan adalah kemampuan variasi umpan terhadap 

banyaknya tikus yang tertangkap untuk melihat efektifitas 

membandingkan dengan seluruh kelompok uji. 
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G. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 Tabel Sintesa 

No 
Judul/Nama 

Peneliti/Tahun 

Variabel 

Penelitian 
Desain Penelitian 

Populasi dan 

Sampel 
Hasil Penelitian 

1. Keberhasilan 

Pemerangkapan Tikus 

(Rattus Exulans) Dengan 

Jenis Umpan Berbeda Di 

Kebun Raya Liwa 

Lampung Barat/Destika 

Putri Gumay, Mohammad 

Kanedi, Endah 

Setyaningrum, Hendri 

Busman/2020/ Jurnal 

Medika Malahayati. 

Variabel bebas 

ialah jenis 

perangkap dan 

umpan, variabel 

terikat jumlah dan 

jenis tikus yang 

terperangkap. 

 

Jenis penelitian ini 

adalah penelitian 

deskriptif  

semua tikus yang ada 

di kebun raya liwa 

sebagai populasi dan 

tikus yang tertangkap 

adalah sampel  

Tikus lebih menyukai 

umpan kelapa bakar dengan 

keberhasilan 

pemerangkapan paling 

tinggi yaitu 87,5 %. Spesies 

yang terperangkap adalah 

(Rattus exulans) tikus 

ladang, (Suncus murinus) 

cecurut rumah dan 

(Hylomys suillus) cecurut 

babi.  

2. Efektivitas Pemasangan 

Berbagai Model Perangkap 

Tikus Terhadap 

Keberhasilan Penangkapan 

Tikus Di Kelurahan 

Bangetayu Kulon 

Kecamatan Genuk Kota 

Semarang Tahun 2014/ 

Jumini Irawati, Arulita Ika 

Fibriana, Bambang 

Variabel ialah 

pemasangan 

perangkap tikus 

(model live trap, 

snap trap, dan lem 

tikus), dan 

keberhasilan 

penangkapan tikus. 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah eksperimen 

semu (quasi 

eksperiment). 

Populasi jumlah 

rumah yang ada di RT 

06 RW 01 sampel 

yang digunakan 

adalah 30 rumah yang 

terdapat di RT 06 RW 

01 

Tikus yang tertangkap 

dengan menggunakan 

perangkap model live trap 

sebanyak 21 ekor dengan 

snap trap sebanyak 18 ekor, 

dengan trap success 12%, 

dan model lem tikus 

sebanyak 23 ekor, dengan 

trap success 15,33%. 
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No 
Judul/Nama 

Peneliti/Tahun 

Variabel 

Penelitian 
Desain Penelitian 

Populasi dan 

Sampel 
Hasil Penelitian 

Wahyono/2015/ Unnes 

Journal of Public Health. 

 

3. Kemampuan Variasi 

Umpan Dalam Menangkap 

Tikus Di Industri Tahu 

Kecamatan Baranti 

Kabupaten Sidrap/ Sulasmi 

dan Siska, Budirman/2021/ 

Jurnal Sulolipu: Media 

Komunikasi Sivitas 

Akademika dan 

Masyarakat 

variabel bebas, 

yang diteliti ialah 

Mentimun, Jagung, 

dan Kelapa bakar 

sedangan variabel 

terikat, yang diteliti 

ialah tikus yang 

terperangkap. 

Jenis Penelitian 

Eksperimen. 

Populasi dalam 

penelitian ini seluruh 

jenis umpan yang ada 

di Industri Tahu 

Kecamatan Baranti 

Kabupaten Sidrap dan 

sampel sebanyak 6 

sampel dengan 3 kali 

perlakuan. 

Umpan Jagung mampu 

menangkap 6 ekor,jenis 

tikus yang tertangkap  

Tikus Norvegicus dan 

Tikus Tanezumi. 

Kesimpulan bahwa umpan 

Jagung merupakan umpan 

yang paling efektif dalam 

menangkap tikus. 

4 Studi Kepadatan Tikus Dan 

Ektoparasit Di Pelabuhan 

Laut Soekarno Hatta Tahun 

2019/ Syamsuar 

Manyullei,Agus Bintara 

Birawida, Izmi Fhadilla 

Suleman//2019/ Jurnal 

Nasional Ilmu Kesehatan 

(Jnik)  

Variabel kepadatan 

tikus, jenis tikus 

dan jenis 

ektoparasit. 

penelitian kualitatif 

yang menggunakan 

pendekatan 

observasional 

deskriptif. 

Populasi dalam 

penelitian ini adalah 

semua tikus dan 

ektoparasit lokasi 

penangkapan tikus. 

Jumlah sampel yang 

diambil adalah tikus 

dan ektoparasit yang 

berhasil tertangkap. 

ditemukan 12 ekor tikus 

yang tertangkap seluruhnya 

ditemukan adanya 

ektoparasit jenis pinjal 

Xenopsylla cheopis 7 ekor, 

kutu sebanyak 1 ekor, dan 

tungau 2 ekor. 

5 Kemampuan Variasi 

Umpan Dalam 

Mengendalikan Vektor 

Tikus Di Pelabuhan 

Umpan ceker 

ayam, ubi jalar, 

tempe goreng, dan 

tikus. 

Jenis Penelitian Ini 

Bersifat 

Eksperimen Semu. 

Populasi yaitu semua 

jenis umpan 

digunakan. Sampel 

dalam penelitian ini 

Ada dua jenis umpan yang 

dikatakan mampu dan ada 1 

jenis umpan yang dikatakan 

tidak mampu. 
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No 
Judul/Nama 

Peneliti/Tahun 

Variabel 

Penelitian 
Desain Penelitian 

Populasi dan 

Sampel 
Hasil Penelitian 

Nusantara Pare-

Pare/Hamsir Ahmad, Rini 

Anggriani, Wahyuni 

Sahani/2022/Jurnal 

Sulolipu : Media 

Komunikasi Sivitas 

Akademika dan 

Masyarakat 

adalah jenis umpan 

yang ada di dalam 

trapping. 

6 Preferensi Tikus Terhadap 

Beberapa Jenis Umpan 

Yang Berbeda Di Kawasan 

Pemukiman/ Muhammad 

Haidar, Rizwar, Darmi, 

Apriza Hongkong Putra/ 

2022/ Bioedusains: Jurnal 

Pendidikan Biologi dan 

Sains 

jumlah tikus yang 

terperangkap, jenis 

tikus dan umpan 

yang banyak 

menarik tikus 

hingga 

terperangkap. 

Random sampling. 

Perangkap 

berumpan tersebut 

diletakkan random 

di kawasan 

pemukiman. 

Populasi  yaitu semua 

jenis umpan 

digunakan. Sampel 

umpan yang disukai 

tikus.  

Dua spesies tikus di 

kawasan pemukiman RT 6 

dan RT 8 Kelurahan 

Kandang Limun. Tikus-

tikus tersebut lebih 

menyukai umpan ikan asin. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Tikus 

1. Pengertian Tikus 

Tikus merupakan kelompok mamalia pengerat yang termasuk kedalam 

Ordo Rodentia dan menyebar hampir di seluruh dunia dengan jenis yang umum 

ditemukan yaitu mencit (Mus musculus). binatang dapat menyerang, ataupun 

dapat menimbulkan kerugian pada manusia, merusak lingkungan hidup 

manusia dan akan mengganggu kesejahteraan hidup manusia. 

Tikus juga dikenal hewan pengganggu yang menjijikan. Belum banyak 

diketahui dan disadari bahwa kelompok hewan ini juga membawa, 

menyebarkan dan menularkan berbagai penyakit kepada manusia, ternak dan 

hewan peliharaan. Penyakit yang ditularkan dapat disebabkan oleh infeksi 

berbagai agen penyakit dari kelompok virus, rickettsia, bakteri, protozoa dan 

cacing. Penyakit tersebut dapat ditularkan kepada manusia secara langsung 

oleh ludah, urin dan fesesnya atau melalui gigitan ektoparasitnya (kutu, pinjal, 

caplak dan tungau) (Syamsuddin, 2019). 

2. Morfologi tikus 

Tikus mempunyai ciri morfologi yaitu tekstur rambut agak kasar, bentuk 

hidung kerucut, bentuk badan silindris, warna badan coklat kelabu kehitaman, 

dan warna ekor coklat gelap. Bagian tubuh tikus terdiri atas kepala, badan dan 

ekor, dilengkapi dengan 2 pasang kaki (Kemenkes RI, 2017). 
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Tikus memiliki ciri-ciri kepala, badan dan ekor terlihat jelas. Tubuhnya 

tertutup rambut, ekor bersisik dan kadang-kadang berambut, mempunyai 

sepasang daun telinga, mata, bibir kecil dan lentur. Di sekitar hidung/moncong 

terdapat misae Badan berukuran kecil (< 500 mm), sehingga sering disebut 

sebagai mamalia kecil. Berdasarkan ukuran badannya, dibedakan tikus besar, 

sedang (rat) dan kecil (mouse). Tikus berukuran badan besar atau sedang, 

ukuran panjang badan dan ekor 180 mm, sedangkan tikus kecil berukuran  

180 mm (Yuliadi et al., 2016). 

3. Siklus hidup tikus 

Tikus merupakan binatang peridi, berkembangbiak sangat cepat, 

perkembangbiakan sangat ditunjang oleh sifat-sifat sebagai berikut:  

a. Masa bunting singkat Sejak kawin sampai melahirkan hanya 21 – 23 hari. 

b. Kemampuan birahi induk segera setelah melahirkan (post partum oestrus), 

satu dua hari setelah melahirkan induk siap dikawini. 

c. Kemampuan melahirkan sepanjang tahun (poliestrus), Induk melahirkan 

anak tanpa mengenal musim/ masa istirahat bereproduksi. 

d. Besarnya jumlah keturunan Jumlah anak 3–12 ekor rata-rata per kelahiran 

6 ekor. 

e. Cepat menjadi dewasa Anak tikus (cindil) berwarna merah jambu, tidak 

berambut, mata dan telinga tertutup oleh selaput. Berat cindil 4,5 – 6,5 

gram, cindil mencit (1,5 gram). Umur 3 – 6 hari telinga membuka sedang 

mata setelah 14 – 16 hari. gigi seri bawah tumbuh cindil berumur 10 hari, 
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sedangkan gigi seri atas pada umur 11 hari Setelah berumur 2 – 3 bulan 

anak tikus sudah siap kawin.  

Siap kawin sepanjang tahun tikus jantan di daerah tropis siap kawin setiap 

saat, pada daerah beriklim sedang musim dingin populasi menurun tetapi akan 

segera pulih ke tingkat populasi semula (Yuliadi et al., 2016). 

 

 Gambar 2.1 Siklus Hidup Tikus 

Sumber: (Yuliadi et al., 2016). 

4. Jenis-jenis tikus 

Di dunia, rodent ada 29 suku/famili, 468 genus dan 2052 spesies (Nowak,  

1999), Di Indonesia, dilaporkan terdapat lebih dari 164 spesies tikus, dimana 

56% merupakan hama tanaman pangan, jenis tikus pada setiap pulau berbeda-

beda. Menurut (Rusmini 2011) Beberapa jenis tikus yang ada di lingkungan 

pemukiman daerah tropis adalah Rattus argentiventer (tikus sawah), Rattus 

norvegicus (tikus got) dan Rattus tanezumi (tikus rumah). 
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a. Tikus rumah (Rattus Tanezumi) 

Tikus ini mempunyai panjang dari ujung kepala sampai ujung ekor 220-

370 mm, ekor 101-180 mm, kaki belakang 20-39 mm, ukuran telinga 13-23 

mm, sedangkan rumus mamae (puting susu) adalah 2+3=10. Warna rambut 

badan coklat tua dan rambut badan bawah (perut) coklat tua kelabu. Yang 

termasuk dalam jenis tikus rumah (Rattus-Rattus) yaitu tikus atap (roof rat), 

tikus kapal (ship rat), dan black rat. Jika dilihat dari jarak kedekatan hubungan 

antara aktivitas tikus dengan manusia, tikus rumah merupakan jenis domestik, 

yaitu aktivitas tikus dilakukan di dalam rumah manusia atau disebut juga tikus 

komensal (commensal rodent) atau synanthropic. 

Umur tikus rumah rata-rata satu tahun dan mencapai dewasa, dan siap 

kawin pada umur 2-3 bulan baik pada tikus Jantan maupuan betina. Masa 

bunting selama 21-23 hari. dan seekor tikus dapat melahirkan dengan jumlah 

anak 6-12 ekor anak tikus. setelah 24-48 jam melahirkan, tikus betina siap 

kawin lagi atau disebut partum oestrus. 

 

Gambar 2.2 Tikus Rumah (Rattus Tanezumi)   

Sumber : (Syamsuddin, 2019)  



16 

 

 
 

b. Tikus got (Rattus Norvegicus) 

Rattus norvegicus dapat ditemukan di saluran air/got di pemukiman kota 

dan pelabuhan (Indraswari et al., 2018). Ciri-ciri Rattus norvegicus mempunyai 

panjang ujung kepala sampai ekor 300-400 mm, panjang ekornya 170-230 mm, 

kaki belakang 42-47 mm, telinga 18-22 mm dan mempunyai rumus mamae 

(puting susu) adalah 3+3=12. warna rambut bagian punggung yaitu coklat 

kehitaman sedangkan warna rambut bagian dada dan perut berwarna abu-abu.  

 

Gambar 2.3 Tikus Got (Rattus Norvegicus) 

Sumber: (Syamsuddin, 2019) 

c. Cerucut  (mus musculus) 

Cerucut merupakan binatang asli Asia, India, dan Eropa Barat. Cerucut 

(Mus musculus) adalah anggota Muridae (tikus-tikusan) yang berukuran kecil. 

cerucut mudah dijumpai di rumah-rumah dan dikenal sebagai hewan 

pengganggu karena kebiasaannya menggigiti mebel dan barang-barang kecil 

lainnya. 

Tikus ini mempunyai panjang ujung kepala sampai ekor kurang dari 175 

mm, ekor 81- 108 mm, kaki belakang 12-18 mm, sedangkan telinga 8-12 mm, 

sedangkan rumus mamae (puting susu) adalah 3+2=10. Warna rambut badan 

atas dan bawah coklat kelabu. 
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Gambar 2.4 Cerucut (Mus Musculus) 

Sumber: (Syamsuddin, 2019) 

5. Tanda-tanda keberadaan tikus 

Menurut (komarin et.al., 2010) keberadaan tikus dapat dideteksi dengan 

berbagai cara yaitu seperti adanya keberadaan kotoran dan gigitan pada suatu 

benda. Tanda-tanda keberadaan tikus lainnya dapat diketahui sebagai berikut: 

a. Dropping (Kotoran) 

Kotoran tikus yang ditemukan di tempat atau ruangan yang diperiksa 

menjadi tanda keberadaan tikus. tikus mudah dikenal dari bentuk dan warna 

yang khas, tanja tikus yang baru memiliki warna yang lebih terang dan 

mengkilap serta lebih lembut (sedikit lunak). makin lama tinja akan mengeras 

sehingga tekstur menjadi lebih keras. 

b. Runaway (Alur Jalan) 

Runaway atau Alur jalan yang selalu dilewati oleh tikus dari waktu ke 

waktu di suatu tempat. Tikus memiliki kebiasaan melalui jalan yang biasa 

selalu dilewatinya, jika tikus melalui jalan baru di suatu tempat, maka lambat 

laun akan selalu melewati jalan tersebut. 
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c. Grawing (Bekas Gigitan) 

Growing atau bekas gigitan tikus yang dapat ditemukan di suatu benda, 

tikus dalam aktivitasnya akan melakukan gigitan untuk makan ataupun 

membuat jalan, misalnya lubang dinding, bekas gigitan tikus juga dapat 

ditemui di berbagai alat dapur , sepatu dan baju. 

d. Burrow ( lubang terowongan)  

Burrow atau Lubang yang terdapat pada sekitaran sekitaran keberadaan 

tikus seperti dinding, perabotan, lantai. Lubang tersebut digunakan sebagai 

jalan untuk tikus masuk ataupun keluar rumah. 

6. Perilaku tikus 

a. Perilaku makan  

Tikus termasuk kelompok binatang pemakan tumbuhan, makanan 

utamanya adalah biji bijian, buah buahan, tunas kuncup, daun muda dan 

jamur. Tikus yang hidup di lingkungan manusia biasanya mengkonsumsi 

semua bahan makanan manusia, sehingga beberapa ahli zoologi dan 

pertanian mengelompokkan tikus sebagai binatang pemakan segala 

(omnivora). Kebutuhan makan tikus setiap harinya kurang lebih 10 persen 

dari bobot tubuhnya, sedangkan minum 15 – 30 ml/ hari (Yuliadi et al., 

2016). 

b. Perilaku sosial  

Perilaku sosial tikus Mencakup menjaga wilayah dan tingkatan sosial. 

Tikus hidup berkelompok dan menempati suatu kawasan dengan sumber 

pakan dan perlindungan yang cukup (Yuliadi et al., 2016). Pada kerapatan 
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populasi rendah hingga sedang, seekor jantan dominan paling berkuasa 

atas sumber pakan, jalur jalan, lokasi bersarang, dan tikus betina dalam 

kelompoknya (Arum Siwiendrayanti, 2020). 

Pada kondisi pakan melimpah beberapa jenis tikus dapat hidup 

bersama dalam satu wilayah. Tikus riol dan tikus rumah hanya terpisah pada 

struktur bangunan sebagai pemisah. Sedangkan dalam kondisi pakan 

berkurang dan populasi meningkat kompetisi sosial memaksa tikus tikus 

jantan lain yang berkedudukan lebih rendah keluar dari populasi tersebut. 

Sistem sosial betina;  

1. Betina dewasa membesarkan sendiri anaknya dengan menempati 

sarang sendiri.  

2. Betina dapat berhubungan terus dengan induknya dan membesarkan 

anak bersama-sama  

3. Dalam satu sarang, betina dapat mempunyai satu atau lebih jantan 

(tergantung pada kepadatan)  

4. Satu sarang terdiri atas beberapa betina dan sedikit jantan, serta 

keturunannya disebut Breeding demes.  

5. Betina dapat mengalami estrus secara serempak Sistem sosial jantan;  

Tikus jantan menjaga wilayah kekuasaan (teritorial) tergantung pada 

kepadatan populasinya (per 5 meter persegi). 

1. Pada kepadatan populasi rendah,  

a. Jantan mempertahankan wilayah di sekitar sarang dengan satu 

atau lebih betina dan kawin dengan betina tersebut  
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b. Di dalam suatu sistem sarang hubungan antar jantan ditentukan 

oleh separasi home range 

2. Pada kepadatan populasi tinggi  

a. Jantan menentukan wilayah kekuasaan secara agresif dengan 

menyerang jantan lainnya 

7. Kemampuan Tikus 

a. Kemampuan Fisik 

a) Mengerat 

Aktivitas mengerat merupakan upaya untuk mengurangi laju 

pertumbuhan gigi seri. Bahan yang mampu dirusak hingga 5,5 skala 

kekerasan geologi. Tikus  tidak memiliki gigi taring, sehingga terdapat 

celah antara gigi seri dan geraham (diastema), yang berfungsi untuk 

membuang sampah terbawa pakan. 

b) Menggali  

Tikus tergolong hewan terestrial yang membuat lubang sarangnya 

di dalam tanah. Kedua tungkai depan digunakan untuk menggali tanah 

dan menambah lorong-lorong sarangnya.  

c) Berlari, Melompat dan Meloncat  

Otot-otot tungkai tikus berkembang sempurna dan relatif kuat, 

sehingga mampu menopang mobilitas pergerakannya. Jangkauan 

pergerakan (range span) tikus di sekitar lokasi Trap Barrier System 

(TBS) sekitar 288m dengan aktivitas pergerakan 53,1m/jam, 

sedangkan di persawahan tanpa TBS mencapai 635m dan bergerak 



21 

 

 
 

72,8m/jam. Dari kondisi diam, tikus sawah mampu melompat >1m 

dan meloncat >50cm. Jarak lompatan dan tinggi loncatan bertambah 

apabila tikus memulainya dengan awalan/berlari. 

d) Memanjat  

Meskipun tidak pandai, tikus sawah dapat memanjat benda-benda 

yang permukaannya relatif kasar. Pada saat banjir, tikus sawah 

mampu memanjat pohon dan bertengger untuk sementara waktu 

hingga keadaan lingkungan membaik 

b. Kemampuan indra 

Tikus mempunyai indera sangat menunjang setiap aktivitasnya, indera 

penglihatan kurang berkembang baik dibanding 4 indera lainnya.  

1) Indera penglihatan  

Indera ini berupa saraf penerima rangsang cahaya terletak di mata, 

sebagai binatang malam tikus mempunyai mata sangat peka terhadap 

cahaya dengan intensitas tinggi. Mata tikus sangat baik untuk melihat 

dalam keadaan gelap atau remang remang pada jarak 10 m, bahkan 

mencit dapat mengenali benda pada jarak 15 m dan melihat sedalam 

1 m. seperti kelompok pengerat lain, tikus merupakan binatang buta 

warna. Semua benda dilihat sebagai warna kelabu. Pada intensitas 

cahaya lemah tikus kurang dapat menerima rangsang sehingga lebih 

mudah dikendalikan.  
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2) Indera penciuman 

Penciuman tikus sangat baik, bermanfaat untuk mencium urine dan 

sekresi genital dari tikus lain. Tikus dan mencit mengeluarkan 

feromon untuk menandai wilayah jelajah, benda benda baru, 

menemukan pakan, perkawinan, menunjukkan arah pergerakkan dan 

sarana komunikasi dengan tikus kelompok lainnya. 

3) Indera perasa  

Indra perasa tikus terdapat pada lidah dan berkembang dengan 

sangat baik. Tikus got mampu membedakan umpan dengan 

kandungan estrogen 2 ppm. Tikus juga mampu mendeteksi minuman 

dengan kandungan senyawa phenylthiocarbamide 3 ppm  

4) Indera peraba  

Rangsang rabaan, sebenarnya berupa tekanan yang diterima saraf. 

Pada tikus saraf ini terdapat di pangkal rambut yang tersebar di 

seluruh bagian tubuhnya. Rambut halus dan panjang yang tumbuh di 

antara rambut normal pada bagian wajah, kepala, tungkai, bagian tepi 

dan bawah tubuhnya disebut vibrissae. Bentuk rabaan tersebut dapat 

berupa sentuhan dengan lantai, dinding maupun benda benda di 

dekatnya, hal ini dapat membantu tikus untuk menentukan arah dan 

memberi tanda apabila ada rintangan. Tikus biasanya bergerak antar 

objek melalui lintasan khusus dan selalu diulang ulang. Perilaku ini 

disebut tigmotaksis. 
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5) Indera pendengar  

Tikus memiliki tanggap akustik bimodal cochlear, artinya 

memiliki dua puncak akustik yang dapat terdengar oleh tikus. Puncak 

tersebut ada pada selang audible, puncak pertama frekuensi 40 kHz 

untuk tikus dan 20 kHz untuk mencit, puncak kedua pada suara 

ultrasonik yang dihasilkan oleh tikus 100 kHz dan mencit 90 kHz. 18 

Suara ultrasonik digunakan untuk melakukan komunikasi sosial, 

terutama pada tikus jantan untuk menunjukkan daerah kekuasaannya. 

Anak tikus berumur 5 – 15 hari mengeluarkan suara dengan frekuensi 

40 – 65 kHz ketika kehilangan induknya. Anak tikus baru lahir 

mengeluarkan suara ultrasonik sebagai reaksi lingkungan baru yang 

lebih dingin. 

8. Sebaran Tikus 

Dikenal menempati hampir di semua habitat (binatang kosmopolitan), 

jangkauan distribusi berdasar ketinggian tempat (altitudinal) sangat luas, dari 

pantai hingga gunung (0-2000 mdpl). Sarang tikus ditemukan dipohon, di 

dalam tanah kedalaman 2 meter. Hutan dengan vegetasi rapat, padang ilalang, 

hingga tanah berbatu tidak bervegetasi dapat dijadikan hunian tikus. 

Lingkungan berair, seperti rawa-rawa, got, saluran air tidak asing bagi tikus 

(Yuliadi et al., 2016). Kebiasaan hidup tikus berbeda beda menurut jenisnya, 

Pada prinsipnya tikus menyenangi tempat-tempat yang tersedia makanan dan 

dapat memberi perlindungan bagi kehidupannya (Fanny Rahmadayani, 2019).  
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9. Faktor-faktor yang mempengaruhi populasi tikus 

a. Lingkungan  

Keberadaan tikus di lingkungan manusia dapat mencerminkan sanitasi 

lingkungannya. Tikus menyukai tempat yang kotor, lembab, dan kurang 

pencahayaan. Kondisi lingkungan yang tidak memenuhi syarat dan 

menguntungkan bagi tikus dapat menyebabkan perkembangbiakan tikus 

sangat cepat. Faktor yang menunjang reproduksi tikus meliputi 

ketersediaan makanan, minuman, dan tempat perlindungan. Kondisi 

lingkungan kurang baik memicu keberadaan populasi tikus. 

b. Sanitasi  

Keberadaan Sampah erat kaitannya dengan kondisi sanitasi pada  

lingkungan, yang menjadi salah satu faktor keberadaan populasi tikus. 

Yang dapat merusak kondisi kesehatan masyarakat karena dari sampah-

sampah tersebut akan hidup berbagai mikroorganisme penyebab penyakit 

(bakteri patogen) dan juga binatang serangga sebagai pemindah/ penyebar 

penyakit (vektor).  Oleh sebab itu sampah harus dikelola dengan baik 

sampai sekecil mungkin tidak mengganggu atau mengancam kesehatan 

masyarakat. Sampah jangan dibuang di tempat terbuka lebih dari 24 jam 

karena akan didatangi tikus dan jangan berserakan sehingga perlu 

membuat tempat sampah.  

Kondisi tumbuh-tumbuhan juga memiliki kontribusi terhadap 

kepadatan tikus keragaman vegetasi tanaman mempengaruhi kepadatan 

tikus karena kelahiran tikus biasa sering terjadi di tanah yang ditumbuhi 
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oleh semak, rumpun bambu tanaman ubi jalar, dan jagung (Asyar 

Tunessia, 2009). Tikus dapat dengan mudah memasuki rumah yang 

memiliki dahan atau ranting yang menjalar ke rumah hal ini dan 

keberadaan pohon juga dapat menjadi tempat berlindung bagi 

tikus(Nugroho et al., 2018) 

c. Tingkat pencahayaan  

Pada penelitian (Husni et al., 2023) menyatakan bahwa tingkat 

pencahayaan mempengaruhi keberadaan tikus karena tikus menyukai 

tempat yang gelap. Bagi mata tikus, sinar tampak hanya terletak pada 

kisaran 1.200-2.500 Angstrom, Oleh karena itu tikus lebih senang 

beraktivitas di malam hari (Rusmini, 2011). 

d. Jenis tanah 

Tanah merupakan faktor penting dalam menentukan kelangsungan 

hidup tikus. Tanah juga merupakan hasil perpaduan antara iklim dan 

vegetasi. Jenis tanah cenderung berkaitan dengan keberadaan vegetasi di 

suatu daerah, maka kemungkinan setiap jenis tanah akan mempunyai 

komposisi jenis tikus yang berbeda pula (Rusmini, 2011).  

10. Ketersediaan makan dan minum bagi tikus  

Tikus memakan semua jenis makanan (omnivora), dimana pola 

makan hampir sama dengan pola makan manusia yaitu memilih makanan 

yang baik /segar dan tidak menyukai makanan yang basi. Kebiasaan 

mencari makan pada malam hari dimulai setelah matahari terbenam 

(Primaningtyas, 2014). Apabila persediaan makanan bagi tikus di 
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perkebunan habis, tikus akan berpindah tempat ke permukiman yang ada 

persediaan makanan dan tumpukan sampah dengan didukung sanitasi yang 

kurang baik (Priyanto et al., 2020). 

11. Penyakit bersumber tikus 

Tikus sebagai sumber penyakit disebabkan interaksi tikus, arthropoda, 

organisme patogen dan lingkungan fisikokimia dikenal sebagai 

patobiosenosi. Sedangkan interaksi manusia, tikus dan penyakit biasa 

terjadi secara insidental atau kebetulan. Semua penyakit pada tikus 

berpotensi ditularkan ke manusia disebut penyakit bersumber tikus atau 

penyakit tular rodensia (rodent borne disease) Penyakit tular rodensia 

ditularkan melalui kontak langsung (digigit tikus) dan tidak langsung 

(berinteraksi dengan ektoparasit dan endoparasit). Dampak penyakit 

bersumber tikus dapat ringan hingga fatal, bahkan beberapa jenis penyakit 

sangat mematikan. Dibidang kesehatan, tikus merupakan reservoir 

penularan   berbagai   jenis   penyakit (Priyanto et al., 2020).  

Adapun penyakit yang bersumber dari tikus adalah: 

a. Leptospirosis  

Leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan bakteri Leptospira 

sp. Sumber infeksi pada manusia biasanya akibat kontak secara langsung atau 

tidak langsung dengan urine hewan yang terinfeksi. Banyak kasus 

leptospirosis yang tidak terlaporkan karena sulitnya diagnosa klinis dan 

mahalnya biaya pemeriksaan laboratorium. Leptospirosis adalah penyakit 

bersumber dari binatang (zoonosis) yang bersifat akut. Penyakit ini 
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disebabkan oleh bakteri Leptospira dengan spektrum penyakit yang luas dan 

dapat menyebabkan kematian (Kemenkes RI, 2015). 

Leptospirosis adalah penyakit zoonosis yang tersebar luas, disebabkan 

oleh bakteri dalam genus Leptospira, dengan lebih dari 300 serovar patogen 

diidentifikasi. Di seluruh dunia, lebih dari satu juta kasus dan hampir 60.000 

kematian diperkirakan setiap tahun. Meskipun ditemukan secara global, 

leptospirosis adalah paling umum di iklim tropis, dengan wilayah Karibia 

memiliki salah satu insiden kasus tahunan yang diperkirakan tertinggi, 51 

kasus per 100.000 dengan 3 kematian per 100.000, dan daerah miskin sumber 

daya sangat terpengaruh (Kemenkes RI, 2020). 

b. Pes  

Pes merupakan penyakit zoonosis terutama pada tikus yang ditularkan 

kepada manusia Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Yersinia Pestis ini 

menginfeksi hewan pengerat terutama tikus. Bakteri ini disebarkan oleh kutu 

tikus atau pinjal. Apabila pinjal yang hidup pada tubuh tikus menghisap darah 

tikus, maka bakteri itu akan masuk ke dalam lambung pinjal tersebut.  

Ketika tikus itu mati, maka pinjal akan mencari tikus lain sebagai tempat 

tinggal. Pada waktu pinjal menghisap darah tikus yang baru, bakteri pes masuk 

ke dalam tubuhnya dan dengan demikian terjadilah penjalaran penyakit pes 

dari tikus yang satu ke tikus yang lain.  Penyakit pes bisa ditularkan kepada 

manusia melalui gigitan pinjal tikus yang merupakan vektor dari penyakit ini 

(Harina, 2022). 
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c. Murine typhus  

Merupakan penyakit zoonosis endemik yang disebabkan oleh Rickettsia 

typhi, bakteri intraseluler obligat gram negatif yang berbentuk coccobacilli 

dan bacili pendek yang menimbulkan demam akut. Seperti organisme 

rickettsia lain, R. typhi merupakan bakteri kecil (0,4 x 1,3 mm), yang 

bergantung kepada arthropoda hematophagous (seperti kutu) dan mamalia 

untuk mempertahankan siklus hidupnya. Siklus klasik murine typhus 

melibatkan tikus hitam (Rattus rattus) dan tikus coklat (Rattus norvegicus) di 

daerah perkotaan dan kutu tikus Xenopsylla cheopis. Murine typhus juga 

ditemukan di daerah pinggiran, tempat tupai, kucing, anjing, dan kutu hidup 

berdampingan terutama di daerah dengan kebersihan rendah dan kontak dekat 

tikus dan manusia (Ilman & Hanifa, 2020). 

d. Demam Gigitan Tikus  (Haverhill/ Rat Bite Fever) 

Demam gigitan tikus yang disebabkan oleh streptobacillus moniliformis 

ditularkan ke manusia melalui gigitan atau cakaran hewan pengerat salah 

satunya adalah tikus (Adams & Mahapatra, 2021). streptobacillus moniliformis 

salah satu dari dua penyebab penyakit demam gigitan tikus dan merupakan 

penyakit manusia akut dengan gejala toksik yang parah, dapat menyebabkan 

komplikasi seperti radang sendi, endocarditis dan pneumonia (Roberts et al., 

2021). streptobacillus moniliformis dibawa tanpa gejalah 50-100%  tikus liar 

dan hewan pengerat melalui air liur dan urin. Tingkat kematian akibat demam  

gigitan tikus dilaporkan bervariasi dari 13% diantara kasus yang tidak diobati 

hingga 53% pada pasien dengan endokarditis (Azimi et al., 2021). Bahaya dari 
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gigitan tikus bisa berakibat fatal apabila tidak ditangani dengan tepat,  gigitan 

tikus mengandung streptobacillus moniliformis disertai demam tinggi, 

menggigil, sakit  kepala, sakit punggung, gangguan kesadaran (Muadibah et 

al., 2019) 

12. Pengendalian Tikus 

Pengendalian tikus penting dilakukan untuk mengurangi kepadatan tikus. 

Pengendalian dapat dilakukan dengan memberikan intervensi terhadap 

berbagai aspek, yaitu sumber infeksi (host reservoir maupun hos karier), jalur 

penularan penyakit, dan manusia (Rusmini, 2010). 

Dalam syariat Islam semua yang merusak dan mengganggu boleh 

dihilangkan sesuai dengan tingkatan kerusakan dan gangguan yang timbul. Hal 

ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw. : 

ضَرَرَ وَلاَ ضِراَرلاَ    َ

Artinya : 

Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan (HR. Ibnu 

Majah) 

Masalah membunuh binatang yang sering ada di dalam rumah seperti 

kecoa, tikus, nyamuk dan sejenisnya pernah ditanyakan kepada Syaikh Bin Baz 

rahimahullah dan beliau menjawab, Binatang-binatang tersebut apabila 

menimbulkan gangguan, maka boleh dibunuh namun tidak boleh dilakukan 

dengan menggunakan api (dibakar). Dalam sebuah hadits telah dijelaskan 

hukum membunuh binatang secara sengaja, salah satunya yaitu, binatang yang 
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boleh dibunuh dan tidak boleh dimakan adalah setiap hewan atau binatang yang 

memiliki tabiat yang membahayakan dan menyakiti manusia maka boleh 

dibunuh baik di tanah suci maupun di tempat yang lain. Sebagaimana Sabda 

Rasulullah saw. : 

ُ خََْسٌ فَ وَاسِقُ يُ قْتَ لْنَ فِِ الْْرََمِ الْفَأْرةَُ , وَالْعَقْرَبُ , وَالْْدَُيَّا , وَالْغُراَبُ , وَالْكَلْبُ الْعَقُور
Artinya :  

“Lima hewan yang semuanya jahat, boleh dibunuh walau di tanah suci; 

burung gagak, burung rajawali, anjing yang suka melukai, kalajengking dan 

tikus.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). 

Dalam hadits ini hanyalah contoh, namun hakikatnya berlaku secara 

umum bahwa hewan apa saja yang mengganggu dan membahayakan 

kehidupan manusia boleh dibunuh, termasuk hewan yang tadinya terlarang 

untuk dibunuh. Sebab, saat itu mencegah bahaya menimpa manusia lebih 

diutamakan. Nabi Muhammad saw. telah memberitahukan bahwa sifat 

pengganggu melekat pada hewan-hewan tersebut. Nabi Muhammad saw 

pun mengizinkan untuk membunuhnya (yulia purnama S.K, 2021). 

Allah ta’ala berfirman, Q.S An Nahl/16: 5: 

هَا تََْكُلُون  َ وَالْْنَْ عَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِن ْ
Terjemahan:  

“Dan binatang-binatang ternak, Kami ciptakan bagi kalian. Di dalamnya 

ada. Dari binatang ternak tersebut kalian mendapatkan pakaian dan olahan 

pangan, serta manfaat-manfaat lainnya yang kalian makan” (QS. An 

Nahl/16: 5). 

Oleh karena itu hewan ternak, ikan-ikanan, binatang buruan, Allah swt 

bolehkan untuk dibunuh dan diburu. Semua itu untuk kemaslahatan 

manusia. Maka demikian juga, binatang-binatang lain yang tidak biasa 

dimakan dan tidak biasa diburu, juga Allah swt ciptakan untuk 
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kemaslahatan manusia. Ketika justru menimbulkan gangguan atau bahaya, 

boleh juga untuk disingkirkan atau dibunuh. 

a. Pengendalian Secara Sanitasi  

Elemen penting yang harus diperhatikan untuk mengendalikan tikus di 

pemukiman agar efektif adalah sanitasi lingkungan sekitar, konstruksi 

bangunan terhadap keberadaan tikus, dan monitoring populasi tikus di 

sekitar permukiman (Salmon & Gorenzel, 2002). Dengan sanitasi, tikus 

akan kehilangan tempat berlindung sementara, dan tempat membuat sarang 

(Khoirunnisa, 2019). 

Tikus biasanya berkembang dilingkungan yang dekat dengan manusia 

seperti rumah. dengan kondisi lingkungan rumah yang kurang bersih 

mengakibatkan tikus sangat menyukai tempat tersebut sehingga berpotensi 

untuk membawa kerusakan dan penyakit. Oleh karena itu perlu menjaga 

kebersihan khususnya terkait kebersihan disekitar lingkungan rumah 

sehingga tidak menjadi tempat perindukan Binatang pengganggu seperti 

tikus. 

Rasulullah saw. bersabda : 

يُُِبُّ الطايِِّبَ نَظِيفٌ يُُِبُّ الناظاَفَةَ كَريٌِم يُُِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُُِبُّ الْْوُدَ إِنا اللَّاَ تَ عَالى طيَِِّبٌ 
ْ فَ نَظِّفُوا أفَْنِيَ تَكُم 

Artinya :  

“Sesungguhnya Allah swt. Itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu 

bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. 

Allah itu dermawan ia menyukai kedermawanan maka bersihkanlah olehmu 

tempat-tempatmu”. (H.R. At -Tirmizi:2723) 
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b. Pengendalian Secara Fisik-Mekanik 

Penggunaan perangkap sebagai teknik pengendalian secara mekanik 

penggunaan Perangkap adalah salah satu teknik pengendalian tikus secara fisik 

dan mekanik. Karena perangkap dapat digunakan berkali-kali, perangkap ini 

merupakan metode penangkapan tikus yang efisien, aman, dan hemat biaya. 

Setelah digunakan sebaiknya dibersihkan agar tidak meninggalkan air kencing 

atau kotoran tikus yang berpotensi menimbulkan jebakan (Robledo & Bueno, 

2021). 

c. Pengendalian secara biologi  

Cara termudah dalam mengendalikan tikus adalah dengan memberikan 

lingkungan yang sesuai dan tidak mengganggu atau membunuh musuh alami 

tikus. Pada ekosistem sawah irigasi, peran musuh alami kurang nyata dalam 

menekan populasi tikus. Ragam pemangsa tikus seperti kucing, anjing, 

garangan, burung, hantu, burung kowak maling, dan ular boa/sanca.  

Patogen berupa mikroorganisme penyebab sakit dan kematian tikus, 

meliputi berbagai jenis cacing, bakteri, virus, dan protozoa. Beragam cacing 

parasitik di dalam tubuh tikus sawah ternyata tidak menimbulkan kematian 

secara langsung, dan hanya menurunkan kualitas hidup inangnya. 

Pengendalian secara biologi juga dapat menimbulkan masalah lain pada hidup 

manusia seperti terserang binatang yang digunakan sebagai alat pengendalian 

dan menimbulkan masalah Kesehatan jika menggunakan mikroorganisme 

seperti bakteri, virus, dan protozoa.  
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d. Pengendalian secara kimia 

a). Menggunakan bahan kimia 

 merupakan pemberian racun pada tikus yang bersifat akut dan 

antikoagulan, racun akut akan mematikan tikus setelah beberapa jam 

sedangkan racun antikoagulan mematikan tikus setelah makan umpan beracun 

3 – 5 hari. Kelemahan racun akut yaitu dapat membuat tikus menjadi jera 

sedangkan kelemahan racun antikoagulan yaitu tikus dapat memakan umpan 

beracun berkali – kali atau dalam jumlah banyak (Ngidha et al., 2016). 

b) Menggunakan tumbuhan  

Setiap tumbuhan mengandung zat kimia alami yang dapat memberikan 

rasa, aroma atau warna pada tumbuhan. Tumbuhan juga dapat digunakan 

sebagai pengendalian Hama tikus seperti Tanaman Bintaro (Cerbera manghas 

L). Tanaman bintaro ini terkenal dengan kandungan racun yang tinggi, terdapat 

pada semua bagian tanaman tersebut, terutamanya buah Bintaro yang 

mempunyai kandungan racun paling tinggi.  

Pada masyarakat Asia, khususnya Indonesia, buah bintaro banyak 

dimanfaatkan sebagai pengusir hama tikus. Selama ini, penanganan hama tikus 

dilakukan dengan menggunakan rodentisida yang dijual secara komersial. 

Meninjau banyak nya bahaya yang diberikan oleh rodentisida yang mempunyai 

bahan dasar anti koagulan, cara-cara alternatif dalam mengendalikan hama 

tikus pun dikembangkan. Salah satu cara alternatif dalam pengendalian hama 

tikus adalah dengan memanfaatkan kandungan salah satu karakteristik buah 

Bintaro. Kandungan racun senyawa kardiak glikosida yang terkandung dalam 
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biji buah Bintaro dapat digunakan sebagai bahan pengusir tikus (Rini Susanti, 

SP, 2020). 

Nabi Muhammad saw. datang membawa kebenaran-kebenaran ilmiah di 

tengah bangsa yang terbelakang dan tak berilmu yaitu berupa kalam Allah swt. 

(Al-Qur’an). Kemukjizatan Al-Qur’an tampak dengan jelas, seperti banyaknya 

para ilmuwan di berbagai bidang berhasil menyingkap mukjizat ilmiah yang 

termuat di dalam Al-Qur’an khususnya tentang ciptaan-Nya, baik itu benda 

hidup maupun tak hidup, proses penciptaan hingga berbagai macam faedah dari 

ciptaannya telah dibuktikan secara empiris, baik dalam bidang sains hingga 

kesehatan. Contohnya penciptaan tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang telah 

diungkapkan fungsi dan manfaatnya di dalam Al-Qur’an, kini telah dibuktikan 

secara ilmiah, yaitu dalam bidang pengobatan.  

Allah swt. Berfirman dalam QS. al-Syu’ara/26:7-9: 

نَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوۡجأوََ لََۡ يَ رَوۡاْ إِلَى ٱلَْۡرۡضِ كَمۡ  
بَ ت ۡ لِكَ لَْٓيةَ  ٧كَرِيٍم       أنَ ۢ ۖ  وَمَا كَانَ    إِنا فِ ذََٰ

 ٩وَإِنا رَباكَ لََوَُ ٱلۡعَزيِزُ ٱلراحِيمُ    ٨أَكۡثَ رُهُم مُّؤۡمِنِيَن  
Terjemahan :    

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya 

Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda 

kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman. Dan 

sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Penyayang.” (Kementerian Agama RI, 2014:367). 

Berdasarkan ayat tersebut antara lain digunakan untuk menggambarkan 

segala sesuatu yang baik bagi setiap objek yang disifatinya. Tumbuhan yang 

baik adalah tumbuhan yang subur dan bermanfaat, dengan demikian, semua 
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tanaman/tumbuhan yang Allah swt.ciptakan di dunia ini tidak ada yang sia-

sia. (Shihab, 2009). 

13. Keberhasilan penangkapan tikus 

a. Jenis perangkap  

Salah satu metode pengendalian tikus yaitu dengan menggunakan 

perangkap. Perangkap yang digunakan dapat berupa perangkap hidup (live 

trap), perangkap mati (snap trap, break-back trap), atau perangkap 

berperekat (sticky-board trap). 

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh (Kulon et al., 2015) 

didapatkan data tikus yang tertangkap dengan menggunakan perangkap 

model live trap sebanyak 21 ekor, model snap trap sebanyak 18 ekor, dan 

model lem tikus sebanyak 23 ekor, Penggunaan ketiga model perangkap 

tersebut memiliki efektifitas yang hampir sama, Perangkap tikus model 

perangkap hidup (single live trap) memiliki trap success sebesar 14%, 

perangkap tikus model perangkap mati (snap trap) memiliki trap success 

sebesar 12%, dan perangkap tikus model perangkap perekat (lem tikus) 

memiliki trap success sebesar 15,33%. Perangkap tikus model perangkap 

perekat (lem tikus) merupakan perangkap yang memiliki angka trap success 

tertinggi dari ketiga model tersebut. 

Perangkap hidup lebih efektif daripada perangkap mati. Karena 

Perangkap hidup tidak merusak postur tubuh dari tikus yang terperangkap, 

dan tikus akan tetap hidup sehingga mudah jika dilakukan identifikasi. 

Sebaliknya dengan perangkap mati tikus yang terperangkap akan langsung 
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mati sehingga tidak dapat dilakukan identifikasi. dan membusuk tubuh tikus 

juga cepat membusuk jika sudah mati.  

 

 

 

 

(a) Live Trap  (b) Snap Trap   (c) Perekat 

Gambar 2.5 Jenis-Jenis Perangkap  

Sumber: (Khoirunnisa, 2019) 

b. Umpan  

Menurut (Rahayu et al., 2014), Tikus merupakan Binatang yang memiliki 

banyak pilihan makanan, baik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. 

Naun secara umum tikus menyukai makanan yang berasal dari buah-buahan, 

sayuran, umbi-umbian, kacang-kacangan, daging, ikan dan masih banyak lagi. 

Tikus dalam sehari membutuhkan pakan dalam keadaan kering sebanyak 10% 

dari bobot tubuhnya, namun jika pakan dalam keadaan basah tikus dapat 

menghabiskan kurang lebih 15% dari bobot tubuhnya. 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan penangkapan tikus adalah 

pemasangan umpan. Pemasangan umpan pada perangkap harus disesuaikan 

dengan wilayah atau tempat pemasangan. Pengendalian dengan menggunakan 

pakan relatif lebih aman karena bahan tersebut tidak meracuni tetapi bekerja 

dengan mempengaruhi indera penciuman tikus (Rusdy dan Fatmal, 2008). 

Umpan juga perlu diperhatikan untuk dipasangkan ke dalam perangkap 

karena bertugas untuk menarik perhatian tikus agar mudah untuk datang dan 
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masuk ke dalam perangkap, selain itu pemberian umpan juga perlu 

diperhatikan jenisnya karena tikus merupakan hewan yang pemilih untuk 

apapun yang ingin dimakannya oleh karena itu pemilihan umpan sangat perlu 

diperhatikan pada pengendalian tikus. 

 Umpan yang digunakan pada penelitian ini sosis, bakso, tempe goreng, dan 

kelapa bakar, Tikus merupakan hewan omnivora yang akan memilih makanan 

yang berkadar gizi seimbang, tikus umumnya membutuhkan 75-80% 

karbohidrat, 12-20% protein dan 4-6% lemak. 

c. Durasi Pemasangan Perangkap  

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan penangkapan tikus adalah 

durasi pemasangan perangkap. Asumsinya, semakin lama perangkap terpasang 

semakin besar kesempatan tikus untuk masuk ke dalam perangkap (Armando, 

2016). Tikus merupakan hewan yang aktif pada malam hari oleh perilaku tikus 

ini yang berkaitan dengan kebutuhan mencari makan, karena tikus aktif pada 

malam hari maka pemasangan perangkap dilakukan pada sore hari dan akan 

diambil keesokan harinya masih kurangnya aktivitas manusia supaya proses 

penangkapan lebih maksimal (Kulon et al., 2015). Penelitian lain menyebutkan 

bahwa untuk jarak antar perangkap dalam setiap titik sejauh 2 m (Mulyana, 

2017). 

d. Teknik pemasangan perangkap 

Keberhasilan penangkapan sangat berhubungan pada kebiasaan pola makan 

dan limbah rumah tangga pada daerah tersebut. Penggunaan umpan 

mempengaruhi keberhasilan penangkapan, pemasangan umpan perangkap 
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sangat lokal spesifik karena perbedaan jenis makanan tikus seperti perkotaan 

(keju, roti), sub-urban (tempe, ikan asin, kelapa bakar), pedesaan (jagung), 

rumah sakit (bakso). Banyaknya umpan juga perlu diperhatikan karena 

metabolisme tubuh tikus cukup cepat, maka untuk perangkap hidup harus 

menyediakan cukup umpan +10% berat tikus sasaran tangkap. Mengganti 

umpan juga perlu diperhatikan. Tujuan mengganti umpan untuk menjaga 

perangkap tetap menarik bagi tikus. 

e. Peletakan perangkap tikus  

Peletakan perangkap juga mempengaruhi keberhasilan penangkapan tikus. 

Perangkap diletakkan pada tempat yang diperkirakan sebagai jalan tikus 

(runway) atau sering dilewati tikus dapat dilihat dari tanda-tanda kehadiran 

tikus, Hal ini dikarenakan tikus mempunyai sifat thigmotaxis, yaitu mempunyai 

lintasan yang sama saat mencari makan, mencari sarang, dan aktivitas harian 

lainnya (Kulon et al., 2015). 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Modifikasi dari  Agus Wahyana Anggara (2008), Lydia Maria 

Ivakdalam (2014), Jumini Irawati (2015), Sadita Dwi Junianto (2015), Reno 

Armando (2016) dan Nur Sholikhah (2017), Rizka Khoirunnisa (2019). 

 

Gambar 2.6 Skema Kerangka Teori 
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C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Variabel Dependent  :   

Variable Independent  :   

Variable pengganggu : 

 

 

 

Gambar 2.7 Skema Kerangka Konsep
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan Desain Eksperimen Semu (Quasi Eksperiment). 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

1. Waktu penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juni 2023 

2. Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan uji Kemampuan variasi umpan ini dilaksanakan di Bandara 

sultan hasanuddin wilayah kerja KKP kelas 1 makassar. 

C.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus yang 

berada di lingkungan Bandara sultan hasanuddin pada wilayah kerja KKP kelas 

1 makassar. 

2. Sampel  

Sampel pada penelitian Berdasarkan jumlah tikus yang terperangkap. 
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D. Alat dan Bahan Penelitian 

3.1 Tabel Alat dan Bahan Trapping 
Alat Fungsi 

Perangkap tikus (Single Live 

Trap) 
Untuk menangkap tikus 

Umpan (sosis, bakso, kelapa 

bakar, tempe goreng) 
Untuk menarik perhatian tikus 

Sarung tangan 
Untuk melindungi tangan saat 

menyiapkan perangkap 

Handscoon 
Untuk melindungi umpan agar tidak 

terkontaminasi oleh bau 

Masker 
Untuk melindungi hidung dan mulut saat 

pengambilan tikus yang terperangkap 

Kantong plastik\belacu 

Sebagai tempat untuk memasukkan 

perangkap jika ada tikus yang 

terperangkap 

Formular/daftar lokasi Untuk mencatat data yang telah di dapat 

kloroform 50 cc Untuk membius tikus yang tertangkap 

E. Replikasi 

Replikasi adalah frekuensi (banyaknya) suatu perlakuan yang diselidiki dalam 

suatu percobaan (Kemas, 2004). Semakin banyak ulangan yang digunakan, hasil 

percobaan semakin dapat dipercaya. Jumlah ulangan dianggap cukup baik bila 

memenuhi persamaan sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

t: treatment/perlakuan  

r: replikasi/pengulangan 

jika t = 4 maka  

 (t-1) (r-1) ≥ 15 

 (4-1) (r-1) ≥ 15 

 3r-3 ≥ 15  

(t-1) (r-1) ≥ 15 
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3r ≥ 15+3  

3r ≥ 18 

 r ≥ 6 

Berdasarkan perhitungan tersebut replikasi yang dilakukan sebanyak 6 kali, 

Selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan replikasi sebanyak 6 kali. replikasi ini 

dilakukan di gedung yang memiliki tanda-tanda keberadaan tikus. 

F. Prosedur pelaksanaan  

1. Pemasangan perangkap (Trapping) 

a. Sebelum pemasangan perangkap, dilakukan pengisian umpan dengan 

menggunakan kelapa bakar, sosis, tempe goreng dan bakso daging.  

b. Menentukan lokasi penempatan perangkap. 

c. Pemasangan perangkap dilakukan di titik yang terdapat tanda-tanda 

keberadaan tikus seperti, terdapat kotoran tikus, jejak kaki, atau 

bahkan sampai terdapat tikus di titik tersebut. 

d. Pemasangan perangkap dilakukan pada sore hari pukul 16.00-17.00 

WIB, kemudian esok harinya antara pukul 06.00-09.00 WIB 

perangkap akan di cek dan umpan akan diganti setiap harinya dengan 

umpan yang masih segar 

e. Setiap 2 hari terjadi pergeseran perangkap dengan umpan yang tetap 

hal ini dilakukan agar dapat melihat umpan mana yang disukai oleh 

tikus. 

f. Setiap perangkap diletakkan di tempat runway tikus yang berbeda dari 

tempat runway sebelumnya. 
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2. Proses Identifikasi Tikus yang Tertangkap 

Proses identifikasi dimulai dengan membius tikus terlebih dahulu 

menggunakan chloroform hingga pingsan kemudian dilakukan identifikasi 

pada tikus untuk mengetahui spesiesnya dengan mengacu pada buku 

Identifikasi Rodent di Jawa (Suyanto 2006). Identifikasi pada tikus dilakukan 

secara kuantitatif dan kualitatif. Menurut (Santoso 2015) proses identifikasi 

secara kuantitatif (satuan : mm/cm) dan kualitatif dapat dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Identifikasi Tikus secara Kuantitatif (satuan: mm/cm)  

a. Panjang Total (PK): Panjang dari ujung ekor sampai ujung hidung, 

diukur dalam posisi tubuh lurus dan telentang  

b. Panjang Badan (PB): Pajang dari bawah leher sampai pangkal ekor 

c. Panjang Ekor (PE): Pangkal ekor sampai ujung ekor  

d. Panjang Kaki Belakang (KB): Tumit sampai ujung jari kaki terpanjang 

e. Panjang Telinga (T): Pangkal telinga ke titik yang terjauh daun telinga  

f. Berat Tubuh (B): Menggunakan timbangan (gram)  

2. Identifikasi Tikus secara Kualitatif  

a. Warna rambut: Perbedaan warna rambut pada tikus menentukan jenis 

tikus, pengamatan dilakukan pada warna rambut bagian punggung dan 

perut tikus  

b. Warna ekor: Perbedaan warna ekor pada setiap tikus menentukan jenis 

tikus 
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c. Rumus puting susu: Penghitungan jumlah puting susu pada bagian dada 

dan perut tikus 

3. Alat dan bahan identifikasi  

3.2 Tabel Alat dan Bahan Identifikasi 

Alat dan bahan Fungsi 

Kertas 
Untuk menjadi alas bagi tikus yang ingin 

diidentifikasi 

Timbangan Untuk menimbang berat badan tikus 

Mistar 
Untuk mengukur seluruh badan tikus sesuai dengan 

prosedur 

Sisir kutu Untuk menyisir bulu tikus 

Baju lab 
Untuk melindungi badan pada saat melakukan 

identifikasi 

Masker 
Untuk melindungi mulut dan hidung saat melakukan 

identifikasi 

Sabun 
Untuk membersihkan perangkap dan blacu saat telah 

digunakan 

Formulir Untuk mencatat data yang didapat 

G. Data Yang Dikumpulkan  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer berupa jumlah tikus yang terperangkap. Selanjutnya, data 

sekunder yang berupa data laporan jumlah kasus leptospirosis didapatkan dari, 

Dinas Kesehatan dan data laporan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1 

makassar.  

H. Cara Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menghitung jumlah 

tikus yang tertangkap Bersamaan dengan umpan apa yang dimakannya pada saat 

itu. Umpan yang digunakan ada 4 yaitu Sosis (Kontrol), Kelapa Bakar, Tempe 

Goreng dan Bakso setiap 2 hari letak perangkap akan dipindahkan secara bergilir, 

umpan akan diganti setiap harinya. 
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I. Pengolahan Data 

Setelah diperoleh data jumlah tikus yang terperangkap, maka dilakukan 

pengolahan dan analisis data. Pengolahan data adalah suatu proses untuk 

memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan cara-cara atau rumus-

rumus tertentu. Hasil pengolahan dan analisis yang diperoleh disajikan dalam 

bentuk Tabel, Diagram dan Banchart.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar merupakan salah satu Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit Kementerian Kesehatan. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 bahwa susunan organisasi KKP kelas I terdiri 

atas; a. Sub bagian administrasi umum; dan b. Kelompok jabatan fungsional. Sub 

bagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi 

penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang 

milik negara, urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, dan 

hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, 

pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKP kelas I. Di lingkungan 

KKP dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang 

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan.  

Wilayah kewenangan KKP Kelas I Makassar terdiri dari 1 kantor induk dan 9 

wilayah kerja yang tersebar di dua provinsi yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi 

Barat. Kantor Induk yaitu Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, dengan 9 

wilayah kerja yang terdiri atas Pelabuhan Soekarno Hatta, Pelabuhan Khusus 

Biringkassi, Pelabuhan Pare- Pare, Pelabuhan Awerange, Pelabuhan Bajoe, 

Pelabuhan Palopo, Pelabuhan Malili, Pos Pelabuhan Bira dan Pos Pelabuhan 
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Paotere. Wilayah kerja untuk di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Pelabuhan Belang-

Belang dan Bandara Tampa Padang  

1. Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KKP Kelas 1 Makassar 

Berdasarkan Profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2020 

struktur organisasi dan tata kerja KKP Kelas I Makassar mengacu pada Peraturan 

Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 bahwa susunan organisasi KKP kelas I 

terdiri atas; a. Sub bagian administrasi umum; dan b. Kelompok jabatan fungsional. 

Sub bagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi 

penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang 

milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan 

masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, 

kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKP kelas I. Kelompok jabatan 

fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi KKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam 

pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana 
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fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi 

KKP. Koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional 

mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan 

fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Penugasan pejabat 

fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan 

keterampilan. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

a. Tugas Pokok 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP 

mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya 

penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, 

Bandara, dan pos lintas batas darat negara. 

b. Fungsi  

Dalam melaksanakan tugas, KKP menyelenggarakan fungsi:  

a. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;  

b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko 

kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;  

c. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko 

kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;  

d. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan 

pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan; 
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e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi 

khusus; 

f. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan 

kesehatan;  

g. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;  

h. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang 

kekarantinaan kesehatan;  

i. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;  

j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

kekarantinaan kesehatan; dan  

k. Pelaksanaan urusan administrasi KKP. 

3. Visi dan Misi 

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) mempunyai peran 

dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawacita terutama dalam 

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui upaya preventif dan 

promotif.  

KKP Kelas I Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari 

Kementerian Kesehatan yang dibawahi dan bertanggung jawab kepada Ditjen 

P2P tentunya mendukung dan turut berkontribusi dalam pencapaian program 

P2P dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi KKP dalam upaya preventif 

dan promotif di wilayah pelabuhan dan Bandara yang menjadi wilayah kerja 

KKP Makassar.  
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Rencana Aksi Program P2P mendukung pelaksanaan Renstra Kemenkes 

yang melaksanakan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu 

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong”.  

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan 

yaitu:  

a. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 

sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai 

negara kepulauan. 

b. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis 

berlandaskan negara hukum.  

c. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati 

diri sebagai negara maritim.  

d. Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju dan 

sejahtera.  

e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.  

f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, 

kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta  

g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.  

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan 

NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:  
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1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.  

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah 

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.  

3. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.  

4. Kualitas hidup manusia Indonesia.  

5. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

Internasional.  

6. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor 

sektor strategis ekonomi domestik.  

7. Melakukan revolusi karakter bangsa.  

8. Memperteguh ke Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial 

Indonesia 

B.  Hasil  

Penelitian yang telah dilakukan pada bulan juli 2023 di Bandara Internasional 

Sultan Hasanuddin Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan makassar kelas 1 

makassar. 

Dalam melakukan Penelitian ini dilakukan Pemasangan Umpan pada 

Penangkapan Tikus Menggunakan Umpan Sosis (Kontrol), Kelapa Bakar, Tempe 

Goreng dan Bakso, pemasangan perangkap dilakukan pada 10 lokasi dalam kurun 
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waktu 6 hari dan Masing-masing Umpan dimasukkan Ke dalam Setiap Perangkap, 

Adapun hasil dari pengamatan yang dilakukan yaitu: 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Jumlah Tikus Tertangkap berdasarkan Umpan Sosis 

(kontrol) di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin 

Umpan 
Replikasi/ Hari 

Rata-rata Persentase (%) 
I II III IV V VI 

Sosis 

(Kontrol) 
0 0.125 0 0 0.125 0 0.25 25.00 

Sumber: Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.1 Pemasangan perangkap di 10 lokasi dan melakukan   

replikas sebanyak 6 kali menunjukkan bahwa tikus yang tertangkap pada umpan 

Sosis (kontrol) dengan nilai rata-rata 0.25 ekor tikus dengan persentase  25%.  

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Jumlah Tikus Tertangkap berdasarkan Umpan Kelapa 

Bakar di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin 

Umpan 
Pengulangan/ Hari 

Rata-Rata 
Persentase 

(%) I II III IV V VI 

Kelapa 

Bakar 
0 0 0 0.125 0 0 0.125 12.50 

Sumber: Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.2 Pemasangan perangkap di 10 lokasi dan melakukan   

replikasi sebanyak 6 kali menunjukkan bahwa tikus yang tertangkap pada umpan 

Kelapa Bakar dengan nilai rata-rata 0.125 dan dengan persentase  12.50%.  

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Jumlah Tikus Tertangkap berdasarkan Umpan Tempe 

Goreng di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin 

Umpan 

Pengulangan/ Hari 

Rata-rata 
Persentase 

(%) I II 
II

I 
IV V VI 

Tempe 

Goreng 
0 0.125 0 0.25 0 0.125 0.5 50.00 

Sumber: Data Primer 2023 
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Berdasarkan data tabel 4.3 Pemasangan perangkap di 10 lokasi dan 

melakukan   replikasi sebanyak 6 kali menunjukkan bahwa tikus yang tertangkap 

pada umpan Tempe Goreng dengan nilai rata-rata 0.25 dan dengan persentase  50%.  

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Jumlah Tikus Tertangkap berdasarkan Umpan Bakso 

di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin 

Umpan 
Pengulangan/ Hari 

Rata-rata 
Persentase 

(%) I II III IV V VI 

Bakso 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00 

Sumber: Data Primer 2023  

Berdasarkan tabel 4.4 Pemasangan perangkap di 10 lokasi dan melakukan   

replikasi sebanyak 6 kali menunjukkan bahwa tidak ada tikus yang tertangkap pada 

umpan Bakso dengan persentase  0%.  

 Gambar 4.1 

Distribusi Jumlah Tikus Yang Tertangkap Berdasarkan Umpan dan 

Waktu Pelaksanaan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin 

 

Sumber: Data primer, 2023  

Berdasarkan gambar grafik 4.1 Pemasangan perangkap di 10 lokasi dan 

melakukan replikasi sebanyak 6 kali menunjukkan bahwa umpan bakso menjadi 

umpan yang tidak disukai oleh tikus dengan persentase 0.0%, umpan kelapa bakar 

12.5% dan umpan sosis (kontrol) 25% sedangkan umpan yang paling banyak 

dimakan oleh tikus yaitu umpan tempe goreng dengan persentase 50%  
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Tabel 4.5 

Hasil Identifikasi Tikus di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin 

Makassar 

NO Lokasi JK 

Panjang 
LT 

(mm) 
JPS 

PT 

(mm) 
WB 

Berat 

(gr) 

Jenis 

tikus B E T 
K

B 

1 

Dapur 

Concordi

a 

J 91 70 10 12 14 - 4 

Abu

-

abu 

gela

p 

35 

Mus 

musc

ulus 

2 
Parkir 

taksi 
J 123 150 65 44 12 - 2 

Abu

-

abu 

cokl

at 

283 

Rattu

s 

Tane

zumi 

3 Cargo J 85 90 12 10 9 - 2 

Abu

-

abu 

gela

p 

30 

Mus 

musc

ulus 

4 Asvec B 120 150 50 45 15 2+3 - 

Abu

-

abu 

cokl

at 

190 

Rattu

s 

Tane

zumi 

5 Asvec J 210 220 65 40 20 - 5 

Cok

lat 

abu

-

abu 

380 

Rattu

s 

Norv

egicu

s 

6 
Parkir 

Taksi 
J 91 102 15 12 12 - 3 

Abu

-

abu 

gela

p 

39 

Mus 

Musc

ulus 

7 Asvec J 87 94 13 10 12 - 4 

Abu

-

abu 

gela

p 

28 

Mus 

Musc

ulus 

Sumber: Data primer, 2023  

Keterangan: 
T: Tengkorak 

JK: Jenis Kelamin 

KB: Kaki Belakang 

PB: Panjang Badan 

PE: Panjang Ekor 

LT: Lebar Telinga 

JPS: Jumlah Pasang Susu 

PT: Panjang Testi 

WB: Warna Bulu 
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Berdasarkan Tabel 4.5 menjelaskan hasil identifikasi Jenis Tikus yang telah 

tertangkap yaitu ada 3 jenis yaitu  Tikus Rumah (Rattus Tanezumi),  Tikus Got 

(Rattus Norvegicus) dan Kerucut/Mencit (Mus Musculus) di Wilayah Bandara 

Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Jumlah Tikus Tertangkap berdasarkan Jenis Tikus di 

Bandara Internasional Sultan Hasanuddin  

Jenis tikus Frekuensi Persentase % 

Mus musculus 4 57.1 

Rattus Norvegicus 1 14.3 

Rattus Tanezumi 2 28.6 

Total  7 100.0 

Sumber: Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa jenis tikus Mus Musculus 

memiliki frekuensi paling tinggi dari jenis tikus lain dengan presentasi 57.1%. 

sedangkan Rattus Norvegicus 1 Ekor dengan Persentase 14.3% dan Rattus 

Tanezumi 2 Ekor dengan Persentase 28.6%. 

Gambar 4.2 

Distribusi Tikus Tertangkap Berdasarkan Jenis Kelamin Tikus di 

bandara Internasional Sultan Hasanuddin 

 
Sumber: Data primer, 2023  
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Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi makanan 

tikus Jantan lebih tinggi dibandingkan Betina. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

Tikus Jantan lebih banyak tertangkap daripada Betina. 

C. Pembahasan 

Berdasarkan penelitian ini dilakukan uji Penggunaan variasi umpan pada 

pengendalian tikus di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dengan 

menggunakan Umpan Sosis (kontrol), Kelapa Bakar, Tempe Goreng dan Bakso. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juni-juli 2023 yang bertempat di Bandara 

Internasional Sultan Hasanuddin Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 

1 Makassar. 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan penangkapan tikus adalah umpan 

oleh karena itu, pemasangan perangkap harus menggunakan umpan yang dapat 

memikat tikus untuk masuk ke dalam perangkap (Martina dkk, 2018). Penelitian ini 

menggunakan umpan yang tidak mengandung bahan kimia atau rodentisida untuk 

menghindari adanya jera, maka penggunaan perangkap dengan umpan dapat 

dijadikan alternatif pengendalian (Ivakdalam, 2014). sehingga umpan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Sosis (kontrol), Kelapa Bakar, Tempe 

Goreng dan Bakso.  

Pemasangan perangkap akan dilakukan setelah umpan terpasang dengan 

menggunakan 4 variasi umpan, satu perangkap akan terisi oleh satu jenis umpan 

dan akan dipasang pada lokasi yang telah ditentukan, setiap lokasi akan dipasangi 

4 perangkap dan setiap satu perangkap akan terisi oleh satu jenis umpan lalu akan 

diletakkan pada jalantikus dengan ditandai keberadaan jejak kaki atau kotoran tikus.  
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Titik pemasangan perangkap dilakukakm di antara sarang dan sumber makanan 

dan dekat dengan habitat tikus. Adapun ciri-ciri untuk mengidentifikasi keberadaan 

tikus yang perlu diperhatikan yaitu bekas makanan, terdapat jejak kaki, atau terlihat 

kotoran tikus atau telah melihat tikus di lokasi tersebut sehingga menjadi acuan 

untuk memulai pemasangan perangkap guna mempersempit pencarian pada 

lokasi/titik umum, contohnya pojok terpencil, di antara peralatan dan di area dapur. 

Pada penelitian ini perangkap diletakkan pada tempat yang diperkirakan 

sebagai jalan tikus (runway) atau sering dilewati tikus dapat dilihat dari tanda- tanda 

kehadiran tikus. Perangkap dipasang pada waktu yang telah ditentukan yaitu pada 

pukul 16.00 Wita lalu akan dicek Kembali pada keesokan harinya pada pukul 

07.00-09.00 Wita, lalu umpan akan diganti dengan umpan yang segar sehingga 

dapat memicu ketertarikan tikus pada umpan, posisi perangkap akan ditukar\gilir 

setiap 2 hari dan akan terus dilakukan sampai pada waktu umpan terakhir telah 

menempati posisi awal umpan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan Penggunaan variasi umpan  

yang dilaksanakan pada 10 lokasi di wilayah bandara selama 6 hari pada umpan 

sosis (kontrol) terdapat 2 ekor tikus yang tertangkap (25%), 4 ekor tikus tertangkap 

(50%) pada umpan tempe goreng, 1 ekor tikus tertangkap (12.5%) pada umpan 

kelapa bakar dan tidak ada sama sekali tikus yang tertangkap pada umpan Bakso 

(0%). 

Dapat dikatakan bahwa umpan tempe goreng merupakan umpan yang efektif 

dari pada umpan lainnya untuk digunakan sebagai umpan pengendalian tikus yang 

dimana umpan tempe goreng menangkap 4 ekor tikus dengan persentase (50%)  di 
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Bandara Internasional Sultan Hasanuddin penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Sapriyadi Syahrum et al., 2016) tertangkap 6 ekor tikus 

dengan menggunakan umpan tempe goreng dan  penelitian yang dilakukan oleh 

(Ahmad et al., 2022) yang di mana tertangkap 3 ekor tikus dengan umpan tempe 

goreng. 

Umpan Tempe goreng merupakan yang digoreng menggunakan minyak bekas 

menggoreng ikan asin sehingga memicu ketertarikan tikus. Hal ini diduga karena 

bau ikan asin yang menyengat sehingga menarik perhatian tikus (Haidar et al., 

2022). Selain itu tempe goreng juga mengandung 50,18% protein, dan mengandung 

20% karbohidrat, untuk menghasilkan energi yang berguna untuk melakukan 

aktivitas (agus wijaya naka, lily arsanti, 2012). Energi adalah hasil proses 

metabolisme zat nutrisi organik yang terdiri dari karbohidrat, protein dan lemak 

(Kusumajaya et al., 2020). 

Pada Umpan Sosis (kontrol) Berhasil Menangkap 2 ekor tikus dengan 

persentase (25%) sejalan dengan (Harina, 2022) laporan lapangan yang 

dilaksanakan oleh kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1 makassar dengan tikus yang 

tertangkap yaitu sebanyak 4 ekor sedangkan hasil yang saya dapatkan hanya 

berhasil menangkap 2 ekor  masih kurang efektif  sehingga belum bisa dikatakan 

efektif. 

Sosis merupakan produk daging olahan yang dicampur dengan bahan lainnya, 

dan memiliki kadar air yang tinggi yaitu sebesar 51,24% sehingga memicu 

ketertarikan tikus (Salmahaminati, 2022) dan mengandung protein dan karbohidrat 

karbohidrat sehingga dapat memicu ketertarikan tikus terhadap sosis (dyna 



60 
 

 
 

noralitya, ulya sarofa, 2016), kandungan protein pada sosis sebesar 9,91% dan 

karbohidrat 11,09%. (Larasati et al., 2018). Seperti yang telah dijelaskan diatas 

bahwa sosis merupakan bahan olahan Daging yang dicampur dengan menggunakan 

bahan-bahan lain sehingga hal tersebut yang mengakibatkan hambatan ketertarikan 

tikus terhadap umpan sosis, sehingga tikus yang tertangkap dengan umpan sosis 

sebanyak 2 ekor tikus. 

Umpan Kelapa Bakar berhasil menangkap 1 ekor tikus dengan persentase 

(12.5%). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lasmi et al., 2021) yang 

menangkap 4 tikus dan penelitian Yang dilakukan oleh (Gumay et al., 2020) yang 

menangkap 7 ekor tikus. sedangkan hasil yang saya dapatkan hanya 1 ekor tikus 

kurang efektif sehingga belum bisa dikatakan efektif. 

Umpan kelapa bakar mengandung kadar air sebanyak 46,9% sehingga dapat 

memicu ketertarikan tikus, namun tidak terlalu menarik perhatian dari segi warna 

karena kelapa bakar memiliki warna yang mencolok, tetapi karena ada bau yang 

sangat mengundang tikus masuk ke dalam perangkap, sehingga hanya didapatkan 

1 ekor tikus dengan jenis tikus cerucut (mus musculus). 

Berdasarkan Penelitian (Ade Nendi Mulyana 2017) tikus merupakan hewan 

yang memiliki indera penciuman yang tajam. Kelapa bakar mengeluarkan aroma 

yang dapat menarik tikus untuk masuk ke dalam perangkap. Kelapa bakar 

merupakan jenis umpan yang disukai oleh tikus, di duga karena kelapa bakar 

mempunyai aroma yang kuat. tikus merupakan hewan yang mempunyai preferensi 

makanan yang banyak, baik yang berasal dari tumbuhan dan berfungsi memperbaiki 



61 
 

 
 

bagian-bagian tubuh yang rusak, sedangkan makanan yang berasal dari tumbuhan 

dimanfaatkan sebagai sumber tenaga. 

Umpan Bakso tidak berhasil menangkap tikus, tidak ada sama sekali yang 

masuk ke perangkap yang berisi umpan bakso. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Sari, 2020) Terdapat 2 ekor tikus yang terperangkap dengan umpan 

bakso, artinya dapat dikatakan bahwa umpan bakso tidak diminati sama sekali oleh 

tikus karena tidak adanya sama sekali tikus yang tertangkap, Hal ini diakibatkan 

oleh beberapa faktor yang dapat memicu tidak adanya tikus yang terperangkap.   

Bakso merupakan makanan yang banyak digemari oleh masyarakat tidak 

menutup kemungkinan bakso juga digemari oleh hewan seperti tikus, karena bakso 

merupakan olahan dari campuran daging. pada penelitian ini menggunakan bakso 

campuran daging ikan yang memiliki kandungan kadar air sebesar 62,77%, dan 

juga mengandung protein yang cukup tinggi 21,61% sehingga dapat memicu 

ketertarikan tikus (Indraswari et al., 2022), Bau ikan yang semerbak yang 

meningkatkan ketertarikan tikus pada umpan bakso. Tetapi berdasarkan hasil yang 

didapatkan menunjukkan bahwa tikus tidak tertarik dengan umpan bakso karena 

tidak ada sama sekali tikus yang tertangkap pada umpan bakso. 

Tikus merupakan hewan yang memilih terhadap makanan yang ingin 

dimakannya, sejalan dengan penelitian (Kusumajaya et al., 2018) yang mengatakan 

bahwa Tikus mempunyai sifat pemilih terhadap makanan, jika tikus dihadapkan 

dengan beberapa jenis makanan tersedia maka tikus akan memilih makanan yang 

paling disukainya. dan (Yuliadi et al., 2016) juga mengatakan Sifat tikus berhati-

hati atau mudah curiga terhadap benda yang baru ditemuinya termasuk pakan 
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disebut neofobia. Konsumsi makanan dipengaruhi oleh tingkat kesukaan terhadap 

makanan.  

Berdasarkan penangkapan tikus di Area Bandara Internasional Sultan 

Hasanuddin telah tertangkap tikus dengan total sebanyak 7 ekor. dengan hasil 

identifikasi didapatkan ada 3 jenis tikus yaitu tikus rumah (Rattus Tanezumi) 

dengan persentase 28.6%, tikus got (Rattus Norvegicus) dengan persentase 14.7% 

dan Cerucut (Mus Musculus) dengan persentase 57.1% . Dan jumlah tikus yang 

tertangkap berdasarkan jenis kelamin ada 6 ekor tikus yang berjenis kelamin jantan 

dan 1 ekor tikus yang berjenis kelamin betina. 

Tikus sebagian besar aktivitas hidupnya berada di lingkungan manusia 

(commensal), belum banyak diketahui dan disadari bahwa kelompok hewan ini juga 

membawa, menyebarkan dan menularkan berbagai penyakit kepada manusia, 

ternak dan hewan peliharaan. Menimbulkan rasa takut/jijik pada orang tertentu. 

Hampir tidak ada informasi menguntungkan tentang tikus bagi manusia, terkecuali 

untuk binatang percobaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

Binatang merupakan makhluk ciptaan Allah swt, Nabi Muhammad sangan 

dikenal dengan sifatnya yang sangat menyayangi binatang, beliau menganjurkan 

agar manusia dapat berperilaku dengan baik terhadap binatang, apabila manusia 

dapat menjaga kelestraian lingkungannya, maka alam pun akan bersahabat dengan 

nya. namun meskipun Rasul sangat menyayangi semua binatang, tetapi ada riwayat 

yang menjelaskan bahwa ada binatang yang dianjurkan umatnya untuk dibunuh, 

terdapat beberapa hadis yang menganjurkan membunuh hewan. 
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Rasulullah Saw bersabda: 

ثَ نَا أبَوُ عَوَانةََ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيٍْْ قاَلَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا   بَانُ بْنُ فَ رُّوخَ حَدا ثَ نَا شَي ْ يَ قْتُلُ حَدا
ُ عَلَيْهِ وَسَلامَ أنَاهُ كَانَ يََمُْرُ مُُْرمٌِ قَ الراجُلُ مِنْ الداوَابِّ وَهُوَ  ثَ تْنِِ إِحْدَى نِسْوَةِ النابِِّ صَلاى اللَّا الَ حَدا

ضًا بقَِتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرةَِ وَالْعَقْرَبِ وَالْْدَُيَّا وَالْغُراَبِ وَالْْيَاةِ قاَلَ وَفِ الصالََةِ أيَْ   

Artinya : 

“Telah menceritakan kepada kami (Syaiban bin Farrukh) telah 

menceritakan kepada kami (Abu Awanah) dari (Zaid bin Jubair) ia berkat; 

Seorang laki-laki bertanya kepada (Ibnu Umar), "Binatang apa saja yang boleh 

dibunuh oleh seseorang yang muhrim (melakukan Ihram)?" Ibnu Umar 

menjawab; "Salah seorang dari isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

telah menceritakan kepadaku, bahwa beliau telah memerintahkan untuk 

membunuh anjing gila, tikus, kalajengking, elang, burung gagak dan ular." 

Ibnu Umar melanjutkan; (Diperintahkan juga untuk membunuhnya) di dalam 

shalat.”( Hadis riwayat Muslim No 2076). 

Hewan yang dianjurkan dibunuh menurut Rasulullah saw dalam hadis telah 

dijelaskan yaitu kalajengking, ular, gagak, tikus, elang, anjing, sekalipun anjing 

adalah binatang yang haram, namun Rasulullah saw telah bersabda “berbuat baik 

sekalipun terhadap anjing, Allah swt telah menyiapkan pahala yang sangat besar, 

selama keikhlasan menyertai tentu balasan kebaikan itu jauh lebih dahsyat lagi. 

Sekalipun anjing binatang yang haram apabila kita memakan dagingnya, namun 

berbuat baik terhadap hewan tersebut sangat dianjurkan.  

Hadis diatas menjelaskan bahwasannya hewan pengerat dianjurkan untuk 

dibunuh karena hewan tersebut adalah hewan pengganggu, selain hewan 

pengganggu jenis hewan tersebut berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. 

Sehingga semua yang mengganggu dan merusak harus dilenyapkan. 

Menurut (Weber 1982), menyatakan bahwa dengan berkembangnya teknologi 

kesehatan modern diketahui bahwa tikus berpotensi menularkan 31 jenis penyakit 

cacing, 28 jenis penyakit virus, 26 penyakit bakteri, 14 jenis penyakit protozoa, 8 
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jenis penyakit rickettsia, dan 4 jenis penyakit jamur. Dampak yang diakibatkan 

penyakit tersebut dapat ringan sampai fatal bagi kesehatan manusia dan hewan, 

bahkan beberapa jenis penyakit sangat mematikan baik bagi manusia maupun 

hewan ternak. Pengendalian tikus perlu dilakukan agar tidak adanya tikus yang 

bersarang, dan peduli terhadap lingkungan sekitar sehingga tikus maupun vektor 

lainnya tidak menyebarkan penyakit pada manusia, penyakit yang diakibatkan oleh 

tikus seperti contohnya leptospirosis. 

Leptospirosis termasuk salah satu penyakit yang bersumber dari tikus yang 

perlu mendapat perhatian serius (Tri Ramadhani, 2020) leptospirosis termasuk 

penyakit zoonosis yang paling banyak tersebar di seluruh dunia dimana 

penularannya melalui binatang ke manusia melalui urine yang terinfeksi. Selain 

tikus yang berperan dalam penyebaran leptospirosis yaitu hewan domestik lainnya 

seperti anjing, kucing, kambing, sapi dan hewan pengerat lainnya (Purnama et al., 

2022).  Selain leptospirosis penyakit lain yang ditimbulkan oleh hewan kecil yang 

mengganggu seperti Pes. 

 Pes yang merupakan penyakit yang menular dan dapat mengakibatkan 

kematian. Tikus merupakan reservoir dan pinjal merupakan vektor penularnya, 

sehingga penularan ke manusia dapat terjadi melalui gigitan pinjal atau kontak 

langsung dengan tikus yang terinfeksi bakteri Yersinia pesti (Rahmawati, 2014). 

Bakteri ini disebarkan oleh kutu tikus atau pinjal, apabila pinjal yang hidup pada 

tubuh tikus menghisap darah tikus, maka bakteri itu akan masuk ke dalam lambung 

pinjal tersebut. Ketika tikus itu mati, maka pinjal akan mencari tikus lain sebagai 

tempat tinggal. Pada waktu pinjal menghisap darah tikus yang baru, bakteri pes 
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masuk ke dalam tubuhnya dan dengan demikian terjadilah penjalaran penyakit pes 

dari tikus yang satu ke tikus yang lain (Rampengan N., 2016). 

Adapun keterbatasan pada penelitian ini yang menjadi penghambat 

keberhasilan penangkapan tikus yaitu pemilihan lokasi pemasangan perangkap, 

umpan dan perangkap yang akan digunakan , hal ini dapat menjadi penghambat 

keberhasilan dan sangat perlu  untuk diperhatikan karena  tikus merupakan hewan 

yang peka terhadap sesuatu yang ada disekitarnya dan sangat berhati-hati, pastikan 

lokasi pemasangan perangkap itu betul-betul terdapat adanya tikus. pemilihan 

umpan yang tepat juga sangat perlu untuk diperhatikan karena hal tersebut sangat 

berpengaruh terhadap tikus Proses Penangkapan tikus. pemilihan perangkap juga 

sangat penting  untuk diperhatikan , perangkap yang akan dipakai  harus betul-betul 

dalam kondisi yang baik dan tidak rusak sehingga tidak memicu tikus dapat terlepas 

saat telah terperangkap.  

Pemilihan lokasi pemasangan perangkap sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan penangkapan tikus karena kondisi lingkungan pada lokasi 

pemasangan berpengaruh terhadap keberadaan tikus seperti sanitasi, suhu, 

kelembaban, pencahayaan dan keberadaan sumber makanan tikus  (Husni et al., 

2023).  

Pemasangan perangkap tikus tidak hanya semata-mata dipasang begitu saja, 

tetapi harus menggunakan umpan yang disukai untuk dapat memikat tikus masuk 

ke dalam perangkap. Untuk memikat masuknya tikus ke dalam perangkap, biasanya 

dipasang umpan seperti, Sosis, Kelapa Bakar, Tempe Goreng, Bakso dan jenis 

umpan apa saja. Bila umpan diperkirakan tidak menarik lagi, jenis umpan perlu 
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diganti, dalam upaya pemberian umpan perlu diingat bahwa tikus adalah hewan 

yang sangat cerdik, sehingga perangkap tidak dibiarkan di tempat penyimpanan 

sangat lama minimal 2-3 hari, sebaiknya perangkap harus diperiksa setiap hari 

(Martina et al., 2018)
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk melihat Penggunaan variasi 

umpan pada pengendalian tikus di bandara internasional sultan hasanuddin dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Varian umpan Kelapa bakar Tidak Efektif digunakan untuk pengendalian di 

bandara internasional sultan hasanuddin. 

2. Varian umpan Bakso Tidak Efektif digunakan untuk pengendalian di bandara 

internasional sultan hasanuddin. 

3. Varian umpan Sosis Tidak Efektif digunakan untuk pengendalian di bandara 

internasional sultan hasanuddin. 

4. Varian umpan Tempe goreng Efektif digunakan untuk pengendalian di bandara 

internasional sultan hasanuddin. 

B. Saran 

1. Bagi pegawai Kesehatan khususnya Kesehatan lingkungan, sebaiknya untuk 

menggunakan tempe goreng sebagai umpan pengendalian tikus. 

2. Bagi pegawai kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1 makassar wilaya kerja 

bandara internasional sultan hasanuddin, sebaiknya menggunakan tempe 

goreng, kelapa bakar dan  sosis secara bergantian agar lebih efektif dalam 

pengendalian tikus. 

3. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperhatikan titik penempatan 

perangkap, jarak pemasangan perangkap dan jenis perangkap yang digunakan. 
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Jika ingin menggunakan umpan tempe goreng sebagai pengendalian tikus 

sebaiknya agar tempe dipotong tidak terlalu tipis dan potongannya jangan 

terlalu pendek, agar umpan tidak gampang terjatuh dan tidak gampang tercabik 

oleh tikus sehingga mengakibatkan perangkap tikus bisa langsung melahap 

tikus tersebut.  

4. Bagi institusi, sebaiknya skripsi ini dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran serta sebagai sumber referensi. 
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Lampiran 1 

Lokasi 

Pengulangan 

Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6 

K S B T K S B T K S B T K S B T K S B T K S B T 

STP-AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MPH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BMKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D.CONCORDIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CARGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AVSEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

KKP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P.TAKSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

M. BANDARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BASARNAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 2 

Tebel Identifikasi Tikus Di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar 

Tanggal Lokasi JK Panjang LT 

(mm) 

JPS PT 

(mm) 

WB Berat 

(gr) 

Jenis tikus Jenis umpan 

B E T KB 

13 juni 

2023 

Dapur 

Concordia 

J 91 70 10 12 14 - 4 Abu-abu 

gelap 

35 Mus 

musculus 

Sosis (S) 

14 juni 

2023 

Parkiran 

taksi 

J 123 150 65 44 12 - 2 Abu-abu 

coklat 

283 Rattus 

Tanezumi 

tempe 

goreng (TG) 

15 juni 

2023 

Cargo J 85 90 12 10 9 - 2 Abu-abu 

gelap 

30 Mus 

musculus 

Kelapa 

bakar (KB) 

16 juni 

2023 

Avsec B 120 150 50 45 15 2+3 - Abu-abu 

coklat 

190 Rattus 

Tanezumi 

tempe 

goreng (TG) 

16 juni 

2023 

Avsec J 210 220 65 40 20 - 5 Coklat 

abu-abu 

380 Rattus 

Norvegicus 

Sosis (S) 

16 juni 

2023 

Parkiran 

Taksi 

J 91 102 15 12 12 - 3 Abu-abu 

gelap 

39 Mus 

Musculus 

tempe 

goreng (TG) 

17 juni 

2023 

Avsec J 87 94 13 10 12 - 4 Abu-abu 

gelap 

28 Mus 

Musculus 

tempe 

goreng (TG) 



 

 
 

 

Lampiran 3 

Frequency Table 

JenisTikus 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Mus Musculus 4 57.1 57.1 57.1 

Rattus Norvegicus 1 14.3 14.3 71.4 

Rattus Tanezumi 2 28.6 28.6 100.0 

Total 7 100.0 100.0  

 

 



 

 
 

Lampiran 3  

 

 

 



 

 
 

Lampiran 4 

 



 

 
 

Lampiran 5 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 6 

DOKUMENTASI 

Pemasangan umpan pada perangkap 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Pemasangan perangkap 

 

 

 

 



 

 
 

tikus yang terperangkap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Identifikasi Tikus  

 

 

 

 


