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ABSTRAK 

 

Nama  : Andi Chaerunnisa 
NIM : 60300116030 
Judul : Analisis Kualitas Air Sungai Senggerang Desa Tompo Bulu Kecamatan  
              Balocci Kabupaten Pangkep melalui Metode Biotilik 

 
 Makroinvertebrata merupakan serangga air yang dapat dijadikan 

sebagai bioindikator kualitas perairan karena tersebar luar di segala jenis perairan. 

Biotilik merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kualitas 

air dengan menggunakan makroinvertebrata sebagai indikator kualitas air. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas air pada 

Sungai Senggerang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan berdasarkan metode 

biotilik. Metode pengambilan data menggunakan metode biotilik dengan teknik 

“Kicking” dan “Jabbing”. Didapatkan parameter fisik-kimia Dissolved Oxygen 

(DO) dengan nilai 3,98, pH 7, arus 0,2 m/s, dan suhu 25,5 C°. Diperoleh hasil 

keragaman jenis famili dengan skor 4, keragaman jenis EPT 4, Kelimpahan EPT 

4, dan indeks biotilik 3 dimana total skornya adalah 15 dan skor rata-rata yaitu 

3,75 yang dapat berarti bahwa sungai tersebut tidak tercemar.  

 

Kata Kunci : Biotilik, Makroinvertebrata, Pencemaran, Sungai.  
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ABSTRACT 

 

Name     : Andi Chaerunnisa 
Id number of student : 60300116030 
Thesis title                     : Analysis of the Water Quality of Senggerang River, 

Tompo Bulu Village, Balocci Subdistrict, Pangkep 
Regency through the Biotilic Method. 

 
 Macroinvertebrates are aquatic insects that can be used as 

bioindicators of water quality because they are widely distributed in all types of 

waters. Biotilik is one of the methods used to determine water quality by using 

macroinvertebrates as indicators of water quality. The purpose of this study was to 

determine the quality of water in Senggerang River, Pangkep Regency, South 

Sulawesi based on the diversity of aquatic macroinvertebrates. This research was 

conducted on August 05, 2022 in Senggerang River, Pangkep Regency, South 

Sulawesi. Data collection methods using biotic methods with "Kicking" and 

"Jabbing" techniques. The physico-chemical parameters of Dissolved Oxygen 

(DO) were obtained with a value of 3.98, pH 7, current 0.2 m/s, and temperature 

25.5°C, The results obtained family species diversity with a score of 4, EPT 

species diversity 4, EPT abundance 4, and biotic index 3 where the total score is 

15 and the average score is 3.75 which can mean that the river is not polluted.  

 

Keyword: Biotilic, Macroinvertebrate, Pollution, River. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Komponen penting dalam kehidupan adalah air. Namun, dalam beberapa 

situasi, air akan membutuhkan waktu lebih lama untuk habis jika digunakan terus-

menerus. Mata air merupakan salah satu jenis sumber air. Menurut Kodoatie dkk. 

(2013), mata air berasal dari bawah tanah yang naik ke permukaan secara alami. 

Kualitas air akan bervariasi akibat aktivitas manusia di sekitar perairan (Sinaga & 

Wahyuni, 2013).  

Pemantauan kualitas air sangat penting untuk melindungi sumber daya ini. 

Berbagai kegiatan domestik, pertanian, industri, dan lainnya akan menghasilkan 

sampah, yang dapat mencemari pasokan air. Pemantauan dan evaluasi kualitas air 

sangatlah penting untuk mengetahui kualitas dan dampak. Nilai Indeks Kualitas 

Air akan dihasilkan berdasarkan temuan evaluasi kualitas air. Bagi pengamat 

lingkungan dan pembuat kebijakan, indeks kualitas air merupakan sumber 

informasi yang sangat berguna mengenai kualitas air (Yisa & Jimoh, 2014). 

Selain pengukuran fisik dan kimia, metrik biologis khususnya struktur 

komunitas organisme akuatik yang berfungsi sebagai bioindikator juga dapat 

digunakan untuk mendeteksi perubahan kualitas air. Makroinvertebrata bentik 

dapat dimanfaatkan untuk memantau kualitas air pada sungai, saluran irigasi, dan 

saluran mata air (Retnaningdyah & Arisoesilaningsih, 2014). Di antara organisme 

akuatik yang dapat digunakan sebagai bioindikator adalah makroinvertebrata 



2 
 

 
 

bentik. Makroinvertebrata bentik merupakan organisme penghuni dasar laut yang 

karena ketahanannya terhadap migrasi dan kepekaannya terhadap pencemaran air, 

dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang karakteristik fisik, kimia, dan 

biologi perairan (Cranston et al., 2014).  

Pemahaman dasar tentang kualitas air dapat diperoleh dengan mempelajari 

spesies yang ditemukan di dalamnya, karena makroinvertebrata sangat responsif 

terhadap perubahan lingkungan (Kartikasari, 2013). Karena kriteria preferensi 

habitat dan pergerakannya yang sangat moderat, biota ini dapat dimanfaatkan 

sebagai indikator biologis, artinya segala sesuatu yang masuk ke dalam 

lingkungan perairan akan langsung mempengaruhi keberadaannya (Rahayu, 

2013). Tingkat kepekaan dan toleransi makroinvertebrata terhadap lingkungannya 

menentukan keanekaragaman dan kelimpahannya. Permasalahan terkadang dapat 

muncul dari pemantauan kualitas air, yang seringkali dilakukan dengan 

memeriksa sifat fisik dan kimia air. Polutan dengan cepat larut dalam air dan 

menghilang ke muara sungai Hal inilah yang mendasari penggunaan 

makroinvertebrata akuatik sebagai instrumen indikator biologis dalam sistem 

pemantauan biologis (Maruru, 2012). 

Biotilik adalah istilah untuk pemantauan menggunakan makroinvertebrata 

akuatik. Biotilik mudah digunakan, memberikan hasil yang akurat, tidak 

memerlukan banyak biaya, dan memerlukan peralatan sederhana. Hal ini 

merupakan manfaat bagi biotilik yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang 

peduli terhadap sungai. Makroinvertebrata, termasuk udang, serangga air, 

kepiting, dan cacing, digunakan dalam pemantauan biota (Rini,2012). 
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Biotilik merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang turun-temurun dengan 

kombinasi antara kearifan masyarakat dan kajian ilmiahnya, yang bertujuan untuk 

memantau kualitas sistem ekologi sungai. Biotilik terdiri dari dua kata dengan 

istilah yaitu bio dan tilik, yang di mana bio merupakan biota dan tilik merupakan 

pemantau (Murijal, 2012). 

Sungai Senggerang berada di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, 

Kabupaten Pangkep, dengan hulu berasal dari kaki Gunung Bulusaraung. Sungai 

Senggerang merupakan sungai yang dijadikan oleh warga sekitar sebagai pasokan 

air untuk keperluan rumah tangga, yang dengan itu warga sekitar membuat 

semacam penyuplai air ke rumah-rumah warga dengan menggunakan selang, 

selain itu juga sebagai pengairan untuk menunjang aktivitas pertanian di wilayah 

tersebut, dan sebagai depot air minum juga objek wisata. 

Dengan demikian maka dilakukan penelitian tentang “Analisis Kualitas 

Air Sungai Senggerang Kabupaten Pangkep melalui Metode Biotilik” untuk 

memperoleh informasi mengenai kualitas air Sungai Senggerang dengan 

menggunakan makroinvertebrata sebagai indikator. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kualitas air 

di Sungai Senggerang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan berdasarkan metode 

biotilik? 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Kualitas air adalah ukuran keadaan air berdasarkan kualitas fisik, kimia, 

dan biologisnya. Dalam hal air minum yang memenuhi standar kesehatan untuk 
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air bersih, dimanfaatkan dalam kebutuhan rimah tangga sesuai dengan peraturan 

dan ketentuan yang berlaku, dan aman untuk diminum jika direbus, kualitas air 

seringkali digunakan sebagai indikator standar kesejahteraan ekosistem air. dan 

kesehatan manusia. Agar kehidupan akuatik tetap ada, oksigen terlarut dalam air 

sangat penting. Oksigen terlarut juga diperlukan untuk oksidasi atau pemecahan 

molekul organik dan anorganik selama proses aerobik di dalam air. Melalui proses 

fotosintesis dan difusi, udara berfungsi sebagai pemasok utama oksigen bagi 

kehidupan akuatik. Oksigen membantu mengoksidasi unsur organik dan 

anorganik dalam keadaan aerobik. Produk akhirnya adalah nutrisi yang dapat 

meningkatkan kesuburan air (Ningrum, 2018). 

Pada penelitian ini yang diamati berupa makroinvertebrata air, baik yang 

berada di atas permukaan sedimen (Epifauna) maupun yang berada di dalam 

substrat (Infauna), lalu dilakukan menggunakan metode pengambilan data 

menggunakan metode biotilik dengan teknik “Kicking” dan “Jabbing” yaitu 

Dengan mulut jaring menghadap air yang masuk, maka jaring tersebut 

ditenggelamkan di sungai dangkal hingga menyentuh dasar sungai. Setelah itu, 

sebaiknya gunakan kaki Anda untuk mengaduk air di depan mulut jaring selama 

satu hingga tiga menit agar hewan-hewan di sana terbawa arus dan masuk ke 

dalam jaring.  

Istilah “bio” dan “tilik” yang merujuk pada pemanfaatan makhluk hidup 

(bio) untuk mengawasi atau memantau lingkungan hidup (tilik), setara dengan 

istilah “biomonitoring” dan “biotilik”. Biotilik merupakan indikator biologis yang 

umum digunakan di banyak negara untuk melacak polusi air dan mengevaluasi 
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kesehatan ekosistem danau, selain pengukuran kualitas fisikokimia air. Hal ini 

telah terbukti menjadi faktor penting dalam pemantauan kualitas air (Santoso et al, 

2021). 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Adapun kajian pustaka dari penelitian ini merujuk pada beberapa 

penelitian terdahulu mengenai pengujian kualitas air dengan penggunaan 

makroinvertebrata sebagai indikator di berbagai daerah antara lain sebagai 

berikut:  

1. Hellen dkk (2020). Dengan judul “Komunitas Makroinvertebrata Bentik 

Sebagai Bioindikator Kualitas Air Sungai Code”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menilai kualitas air Sungai Code menggunakan pengukuran fisikokimia, 

indeks ekologi, dan indeks biologis. Suhu, TDS, TSS, kecepatan arus, kedalaman, 

kecerahan, lebar sungai, kekeruhan, pH, DO, BOT, nitrat, fosfat, dan amonia 

semuanya diukur menggunakan parameter fisika-kimia. Biologi (Indeks Biotik 

Keluarga) dan indeks ekologi (indeks kemiripan, kepadatan, keanekaragaman dan 

dominasi, serta keseragaman) dihitung menggunakan karakteristik biologis. 

Analisis kualitatif dan kuantitatif dilakukan. Temuan observasi menunjukkan 

bahwa variasi kualitas air disebabkan oleh aktivitas manusia di sekitar Sungai 

Code yang sebagian besar fokus pada pertanian, budidaya ikan, dan penambangan 

pasir. Ditemukan 13 spesies makroinvertebrata berbeda dari 12 marga dan 11 

famili. Kualitas air sangat bervariasi (sig <0,05) antar stasiun pengambilan sampel 

dalam hal kedalaman, kecepatan arus, TDS, BOT, fosfat, nitrat, dan amonia. 
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Sungai Code termasuk dalam kelas II menurut Peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai FBI Sungai Code yang masuk dalam 

kelompok kriteria kualitas air miskin hingga sangat miskin dengan tingkat 

pencemaran dari tercemar berat hingga tercemar bahan organik berkisar antara 6,4 

hingga 8,91 dengan menggunakan makroinvertebrata sebagai bioindikator. Sungai 

Code tergolong tercemar ringan hingga berat dengan nilai indeks berkisar antara 

0,6 hingga 1,57 berdasarkan data indeks keanekaragaman. 

2. Leatemia dkk (2020). Dengan judul “Kelimpahan Dan Keanekaragaman 

Makroinvertebrata Air Pada Kerapatan Vegetasi Riparian Yang Berbeda Di 

Sungai Aimasi Kabupaten Manokwari”. Kajian ini bertujuan untuk menentukan 

pengaruh kerapatan vegetasi riparian yang berbeda terhadap kelimpahan dan 

keanekaragaman makroinvertebrata air di sungai Aimasi. Empat stasiun 

pengamatan adalah ditentukan oleh kerapatan vegetasi riparian yang berbeda di 

dalam aliran Aimasi. Sederhana analisis regresi menunjukkan adanya hubungan 

yang signifikan antara kepadatan sempadan sungai vegetasi dengan kerapatan dan 

keanekaragaman makroinvertebrata air, di mana kerapatannya lebih tinggi 

vegetasi tepi sungai diikuti oleh kelimpahan dan keanekaragaman air yang lebih 

tinggi makroinvertebrata. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif 

antara kepadatan vegetasi riparian dengan kerapatan dan keanekaragaman 

makroinvertebrata air, oleh karena itu perhatian serius diperlukan untuk mengatasi 

aktivitas pembukaan lahan yang menyebabkan perubahan sempadan sungai 

vegetasi di sungai Aimasi. 
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3. Kalih dkk (2018). Dengan judul “Makroinvertebrata sebagai Bioindikator 

Kualitas Perairan Waduk Batujai di Lombok Tengah”. Hal ini karena waduk 

tersebut berfungsi sebagai tempat penampungan beberapa sungai lokal. Oleh 

karena itu, Waduk Batujai berfungsi sebagai tempat penampungan berbagai bahan 

pencemar yang dibawa masuk ke sungai. Saat mengumpulkan sampel 

makroinvertebrata, digunakan jaring atau jaring dengan ukuran bukaan 30x30 

cm.. Sejumlah aspek fisik dan kimia lingkungan lainnya, termasuk pH, salinitas, 

suhu, dan kecerahan, juga dicatat. Untuk mengetahui derajat dominasi, 

keanekaragaman, kelimpahan, dan variabel biotik penting lainnya dilakukan 

analisis data. Data analisis memungkinkan dilakukannya kuantifikasi kondisi air, 

yang kemudian dijelaskan secara rinci. Berdasarkan data pengambilan sampel 

dalam penelitian ini, 495 individu yang termasuk dalam 19 spesies berbeda dalam 

10 kelompok diidentifikasi sebagai makroinvertebrata. Anisops breddini 

merupakan spesies yang paling melimpah. Populasi makroinvertebrata Waduk 

Batujai mempunyai Family Biotic Index (FBI) sebesar 4,73. Angka ini berada 

pada kisaran 4,26 hingga 5,00 yang berarti kualitas air tergolong “Baik”. Kajian 

SIGNAL 2 makroinvertebrata Waduk Batujai menghasilkan nilai 5,73 yang 

mengklasifikasikan waduk tersebut sebagai habitat baik. 

4. Rustiasih dkk (2018). Dengan judul “Keanekaragaman dan Kelimpahan 

Makroinvertebrata Sebagai Biomonitoring Kualitas Perairan Tukad Badung, 

Bali”. Penelitian ini menggunakan metode indeks biotik keluarga (FBI) untuk 

mengidentifikasi indikator biologis makroinvertebrata untuk mengidentifikasi 

kondisi kualitas air di perairan Sungai Badung. Hal ini juga berupaya untuk 
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memastikan keragaman dan kuantitas spesies makroinvertebrata, serta parameter 

fisik dan kimia perairan. Penelitian dilakukan pada bulan Februari dan Maret 

2018. Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan dalam penyelidikan. Ketiga 

stasiun pengamatan di perairan Sungai Badung menghasilkan pembacaan indeks 

keanekaragaman (H') yang berkisar antara 2,39 hingga 2,59 sehingga 

menempatkannya pada kelompok keanekaragaman sedang. Jenis Tarebia 

granifera mempunyai kelimpahan makroinvertebrata tertinggi pada stasiun I 

(hulu) dan II (tengah) masing-masing sebesar 47,22 dan 450,93 ind/m2; pada 

stasiun III (hilir), spesies Elimia potosiensis mempunyai kelimpahan tertinggi 

yaitu sebesar 340,74 ind/m2. Parameter kualitas air yang diukur adalah sebagai 

berikut: suhu: 26,8–28,6⁰C; pH: 8,29–86,61; oksigen terlarut (DO): 6,42–8,15 

mg/L; BOD5: 2,35–5,32 mg/L; kecepatan: 0,32-0,56 m/s. Tipe substrat pada 

Stasiun I adalah lempung berpasir, Stasiun II adalah pasir liat, dan Stasiun III 

adalah berpasir. Berdasarkan data FBI, kualitas air Sungai Badung 5,06 di Stasiun 

I, 6,64 di Stasiun II, dan 6,98 di Stasiun III. 

5. Susanti & Adi (2018). Dengan judul Makroinvertebrata Sebagai 

Bioindikator Pengamatan Kualitas Air. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

fungsi makroinvertebrata sebagai bioindikator kualitas air permukaan.. 

Pendekatan survei yang dikombinasikan dengan pengambilan sampel 

makroinvertebrata adalah metodologi penelitiannya. Jenis makroinvertebrata serta 

kondisi lingkungan dan habitatnya masing-masing menjadi kriteria yang diamati. 

Meskipun observasi habitat digunakan untuk menilai kondisi kesehatan dan 

gangguan terhadap habitat biota perairan, analisis data menggunakan Indeks 
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Biotik Keluarga untuk menilai kualitas air dan tingkat polusi. Hasil identifikasi 

makroinvertebrata di lokasi penelitian menunjukkan kualitas perairan di sana 

cukup baik dengan nilai Indeks Biotik Keluarga sebesar 3,05. Enam ordo 

makroinvertebrata Hygrophila, Plecoptera, Trichoptera, Diptera, Hemiptera, dan 

Ephemeroptera serta delapan family Planorbidae, Turbelaria, Hydropsychidae, 

Tipulidae, Mesovellidae, Perlidae, Leptophlebiidae, dan Vellidae ditemukan di 

situs ini. Tempat ini mempunyai skor 2,6 yang berarti tergolong sehat berdasarkan 

pengamatan terhadap habitat dan bantaran sungai. Di dalamnya terdapat ciri-ciri 

seperti gangguan terhadap kesehatan sungai A (baik) dan substrat dasar sungai B 

(sedang). Pemantauan kualitas air diperkirakan akan lebih mudah dilakukan 

dengan menggunakan makroinvertebrata sebagai bioindikator tingkat pencemaran 

dan kualitas air. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas air 

pada Sungai Senggerang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan berdasarkan 

metode biotilik. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian kali ini sebagai berikut: 

1. Sebagai informasi mengenai kualitas air sungai pada Sungai Senggerang 

Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. 
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2. Sebagai bahan pembelajaran mengenai fungsi makroinvertebrata pada 

Sungai Senggerang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. 

3. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Pandangan Islam Tentang Makroinvertebrata Perairan 

Air sebagai bagian terpenting bagi manusia memang sudah seharusnya 

dijaga, hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang berada di dalam air itu, 

berbagai makhluk hidup yang menjadikan air sebagai habitat hidupnya juga dapat 

memberikan pertanda mengenai kondisi suatu perairan. Hal ini juga dijelaskan 

oleh Allah swt. dalam firmannya pada QS al-Waqi’ah/56:68 sebagai berikut: 

  افَرََءَيْتمُُ الْمَاۤءَ الَّذِيْ تشَْرَبوُْنَۗ 

Terjemahnya:  
Apakah kamu memperhatikan air yang kamu minum? (Kementerian 

Agama RI, 2020). 
 
Apakah air murni yang Anda minum tidak terlihat oleh Anda, menurut 

Tafsir Al-Misbah? Apakah kami yang menurunkannya dari langit sebagai tanda 

cinta kami kepadamu, atau justru kamu yang melakukannya? (Shihab, 2015). 

Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan para 

pengikutnya untuk berhati-hati terhadap apa yang ada di dalam air yang mereka 

minum. Salah satu kenikmatan yang diwahyukan Allah SWT. Yang menjadi 

pertimbangan masyarakat adalah sadar atau tidaknya tujuan dari air yang 

diminumnya. Apakah mereka menurunkan air dari langit? khusus air hujan atau 

Allah SWT. Siapa yang menghapusnya? Kalau dipikir-pikir, hujan sebenarnya 

adalah hasil uap air yang terkena panas matahari. Begitu mereka membentuk 

awan, mereka menjadi menggumpal dan sangat hitam. Setelah itu, uap air turun 
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menjadi air hujan yang berwujud segar dan dingin, bukannya asin seperti air laut. 

Air tawar yang diminum akan menghilangkan haus dan dengannya manusia, 

tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme memperoleh manfaat. Dengan hujan 

sungai teraliri, meresap kedalam tanah, dengannya rumput dapat tumbuh, hewan 

ternak memperoleh minum dan tanaman pertanian tumbuh subur. Air sangat 

berpengaruh bagi keberlangsungan hidup manusia dan berbagai jenis makhluk 

hidup lainnya. Jadi penting untuk mengetahui kualitas air sebelum digunakan.  

Selain sebagai penyedia pangan, sungai juga berperan penting dalam 

kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan lainnya. Faktanya, banyak 

masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sungai. Allah SWT juga 

menjelaskan hal ini dalam firman-Nya dalam QS Ibrahim/14:32 sebagai berikut: 

 ُ ّٰစَ   ْرِزْقاً  الثَّمَرٰتِ   مِنَ   بهِٖ   فاَخَْرَجَ   مَاۤءً   السَّمَاۤءِ   مِنَ   وَانَْزَلَ   وَالاْرَْضَ   السَّمٰوٰتِ   خَلَقَ   الَّذِي  
رَ  ۚلَّكُمْ  رَ  ۚبِامَْرِهٖ  الْبحَْرِ  فىِ لِتجَْرِيَ  الْفلُْكَ  لكَُمُ  وَسَخَّ   ٣٢ الاْنَْهٰرَ  لَكُمُ  وَسَخَّ

Terjemahnya: 
Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air 

(hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai 
buah-buahan sebagai rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan kapal bagimu 
agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan 
sungai-sungai bagimu (Kementerian Agama RI, 2020). 

Dalam Tafsir al-Misbah yang menyatakan bahwa Yang mampu 

mendatangkan rezeki Anda dalam bentuk buah-buahan dari pepohonan dan kebun 

hanyalah Allah SWT, yang juga menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. 

Perahu yang membawa barang dan hartamu mengarungi lautan hanya 

ditundukkan oleh-Nya, atas kehendak-Nya. Sungai-sungai air tawar hanya 

dikuasai oleh-Nya, sehingga memungkinkan Anda menggunakannya untuk irigasi 

tanaman dan minum (Shihab, 2015). 
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Ayat tersebut menjelaskan tentang hikmah penciptaan langit dan bumi dan 

turunnya hujan yang dengannya manusia memperoleh banyak manfaat. Turunnya 

hujan dari langit kepermukaan bumi untuk menyirami hutan dan padang rumput, 

lembah maupun gunung, dataran tinggi dan rendah, sungai dan laut.  Bila tidak 

ada air hujan maka tidak ada sungai yang mengalir. Bila tidak ada air rumput pun 

tidak akan tumbuh apalagi tanaman yang dibudidayakan di lahan pertanian.  

Sungai memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek 

kehidupan (aspek ekonomi, irigasi persawahan, sumber air minum ternak) dengan 

berbagai peran yang begitu beragam masyarakat sangat bergantung pada sungai. 

Sehingga untuk mengetahui dan menjaga kualitas air sungai untuk keberlanjutan 

kehidupan masyarakat sekitar. 

Makroinvertebrata yang berada di perairan sangatlah berguna bagi 

ekosistem yang terdapat di dalamnya, begitu penting sehingga banyak penelitian 

dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai hal tersebut, Allah swt. telah 

memberikan petunjuk lewat firmannya dalam QS an-Nur/24:45 sebagai berikut: 

 ُ ّٰစَنْ   دَاۤبَّةٍ   كُلَّ   خَلقََ   و اۤءٍۚ   مِّ نْ   فمَِنْهُمْ   مَّ نْ   وَمِنْهُمْ   بطَْنِهٖۚ   عَلٰى  يَّمْشِيْ   مَّ  وَمِنْهُمْ   رِجْليَْنِۚ   عَلٰى  يَّمْشِيْ   مَّ
نْ  ُ   يخَْلقُُ  ارَْبعٍَۗ  عَلٰىٓ يَّمْشِيْ  مَّ ّٰစ  اِنَّ  يشََاۤءُۗ  مَا  َ ّٰစ قدَِيْرٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلٰى  

 
 
Terjemahnya: 

Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian 
dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 
dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah 
menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu (Kementerian Agama, 2020). 

Dalam Tafsir al-Misbah yang menyatakan bahwa Atas kehendak-Nya, 

Allah SWT adalah Pencipta segala sesuatu. Ia memunculkan semua spesies hewan 

dari sumber yang sama, yaitu air. Jadi, tidak ada hewan yang tidak membutuhkan 
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air. Setelah itu, hewan-hewan tersebut diubah menjadi berbeda jenis, potensi, dan 

cara lainnya. Akibatnya, beberapa makhluk ini, seperti ikan dan makhluk merayap 

lainnya, berjalan dengan perutnya. Yang lainnya, seperti manusia dan burung, 

berjalan dengan dua kaki. Spesies hewan tertentu juga memiliki empat kaki, sama 

seperti spesies hewan lainnya. Allah SWT menunjukkan kekuatan dan 

kebijaksanaan-Nya dengan menciptakan makhluk yang Dia kehendaki. Dia adalah 

entitas dengan kehendak bebas dan kekuasaan absolut atas segalanya (Shihab, 

2015). 

 Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana Allah berfirman bahwa 

selain menciptakan makhluk berkaki banyak, Dia juga menciptakan semua hewan 

lainnya dalam berbagai bentuk. Naluri, komponen tubuh, dan mekanisme 

pertahanan merupakan bawaan setiap hewan, sehingga memungkinkannya untuk 

bertahan hidup. Cara komponen tubuh setiap hewan dibangun untuk 

membantunya bertahan hidup atau menghindari musuh yang ingin 

menghancurkannya membuat para ahli zoologi tercengang. Semua ini 

menunjukkan kekuatan, keakuratan, dan stabilitas ciptaan Tuhan. 

B. Tinjauan Umum Tentang Makroinvertebrata Air 

Istilah "makroinvertebrata akuatik" mengacu pada kelas hewan non-tulang 

yang melekat pada substrat atau sedimen perairan, termasuk kayu, makrofit, alga 

berserabut, sedimen, dan puing-puing. Hewan-hewan ini ditahan oleh filter 

dengan bukaan 0,5 mm (atau lebih besar). Nama lain makroinvertebrata perairan 

adalah makrozoobentos. Komunitas makroinvertebrata akuatik sangat penting 

bagi ekologi sungai. Makroinvertebrata mengkonsumsi nutrisi asli dan 
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allochthonous. Bahan organik yang masuk ke saluran air dipecah dan 

termineralisasi oleh populasi hewan makroinvertebrata akuatik. 

Makroinvertebrata, khususnya spesies herbivora dan detrivora, memiliki 

kemampuan untuk menghancurkan makrofita perairan, baik hidup maupun mati, 

serta serasah, menjadi fragmen-fragmen kecil yang memudahkan mikroorganisme 

terurai menjadi nutrisi bagi produsen perairan (Suartini, 2012). 

Keanekaragaman makroinvertebrata merupakan salah satu aspek 

keanekaragaman air tawar. Di lingkungan air tawar, keanekaragaman 

makroinvertebrata memainkan fungsi penting sebagai metrik biologis dalam 

menilai kualitas air, serta dalam bioremediasi perairan yang terkontaminasi dan 

sebagai sumber makanan bagi organisme lain. Makroinvertebrata berfungsi 

sebagai konsumen tingkat kedua (predator zooplankton) dan konsumen tingkat 

pertama (predator fitoplankton) di lingkungan perairan (Dahuri, 2012). 

Makroinvertebrata adalah kelompok organisme yang berguna untuk meneliti 

ekosistem perairan karena ketahanannya terhadap perubahan dan kemampuannya 

menahan berbagai kondisi air. Selain itu, makroinvertebrata tersebar luas dan 

memiliki umur yang panjang (Putro, 2014). 

Organisme hidup yang disebut makroinvertebrata berdampak pada 

keseimbangan ekosistem tertentu, seperti ekosistem perairan. Menurut Kalih dkk. 

(2018), makroinvertebrata merupakan organisme invertebrata yang menghuni air 

dan lumpur. Komunitas organisme yang disebut bioindikator dapat digunakan 

untuk menentukan status kualitas lingkungan karena keberadaannya berkorelasi 

langsung dengan keadaan sekitarnya (Purwati, 2015).  
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EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, dan Tricoptera) adalah ordo anggota 

filum insecta, ketiga ordo ini merupakan ordo yang sangat rentan terhadap polutan 

yang terjadi di perairan sungai tempat mereka hidup. Ciri-ciri larva EPT menurut 

(Bouchart, 2004) adalah sebagai berikut: 

1. Ephemeroptera 

Ephemeroptera merupakan larva serangga air yang dibedakan dari ordo 

serangga lainnya dengan memiliki insang yang mencolok pada tujuh ruas 

perut pertama dan tiga filamen panjang di bagian posterior tubuh. 

Meskipun sebagian besar larva Ephemeroptera berjalan di substrat, 

sebagian lainnya adalah perenang cepat. Larva genus Ephemeroptera 

menghuni sungai dengan konsentrasi oksigen terlarut tinggi, bebas polusi, 

dan dimanfaatkan sebagai penanda kesehatan ekosistem perairan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Plecoptera 

Plecoptera memiliki karakteristik yang khusus. Plecoptera dibedakan 

dengan memiliki dua seri panjang di ujung posterior, bentuk tubuh rata, 

Gambar 2. 1 Ephemeroptera 
(Bouchard, 2004). 
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dan tidak memiliki insang di bagian tengah abdomen yang membedakan 

dengan ordo yang lainnya. Keberadaan Plecoptera di sungai berhubungan 

erat dengan kondisi habitat yang bersih, air mengalir deras, bersuhu 

dingin, teroksigenasi dengan baik serta sering dijumpai di bawah bebatuan 

atau substrak yang berada di dasar sungai. 

 

 

 

 

 

        

 

 

3. Tricoptera 

Tricoptera sangat dikenal dengan selimutnya yang terbuat dari materi dari 

lingkungan. Materi tersebut membungkus tubuhnya. Beberapa jenis namun 

beberapa Tricoptera ditemukan hidup bebas sebagian besar merupakan 

predator sedangkan Tricoptera yang memiliki pembungkus adalah 

herbivora perifiton. Pembungkus yang mengelilingi tubuh larva Tricoptera 

digunakan untuk menyaring bahan organik dalam aliran air. sebagian besar 

Tricoptera ditemukan hidup di dalam air yang mengalir. Kelimpahan jenis 

Tricoptera yang tinggi pada suatu sungai mengindikasikan bahwa kualitas 

air sungainya baik.  

Gambar 2. 2 Plecoptera 
(Bouchard, 2004). 
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C. Tinjauan Umum Tentang Biotilik 

Organisme makrobentos memainkan peran penting dalam ekosistem 

dengan bertindak sebagai penyedia makanan alami bagi ikan dan predator lainnya 

serta membantu penguraian sampah organik. Keanekaragamannya yang cukup 

besar dibandingkan dengan komunitas biotik lainnya dan sifatnya yang relatif 

sesil memungkinkannya mencerminkan kondisi kualitas air saat ini, kemudahan 

pengumpulan sampel di lapangan, dan sensitivitas atau toleransi relatif terhadap 

berbagai jenis polutan, fauna makrobentos merupakan kandidat yang baik untuk 

digunakan sebagai bioindikator perairan. Ketika ekosistem sungai mengalami 

tekanan atau gangguan dari berbagai sumber, termasuk polutan organik, logam 

berat, degradasi hidromorfologi, pengayaan nutrisi, pengasaman, dan tekanan 

secara umum, makrobentik digunakan sebagai bioindikator dalam proses 

biomonitoring. Maka dari itu diperlukan metode untuk mengetahui tingkat 

pencemaran perairan dengan menggunakan makrobentik, salah satu metode yang 

digunakan yaitu biotilik (Purwati, 2016). 

Gambar 2. 3 Tricoptera
(Bouchard, 2004). 
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Biotilik suatu metode yang menggunakan indikator makroinvertebrata 

akuatik yang memiliki atau memantau kualitas air sungai (Rini, 2012). 

Makroinvertebrata akuatik merupakan bioindikator kualitas suatu perairan yang 

digunakan sebagai biota yang paling ideal (Bouchard, 2012). Penanda yang sangat 

baik untuk makroinvertebrata akuatik karena siklus hidup mereka yang panjang, 

kemampuan untuk menunjukkan gejala kondisi dalam jangka waktu yang lama, 

kemudahan perolehan, kemampuan untuk diidentifikasi di laboratorium, mobilitas 

rendah, kemampuan untuk berhubungan dengan kondisi lingkungan, dan 

kemampuan untuk diidentifikasi di laboratorium dengan toleransi yang bervariasi 

terhadap kontaminan (Aweng, 2012). Karena keterbatasan gerak, variasi, 

kemampuan menyimpan racun dalam tubuh, dan kemampuan bereaksi berbeda 

terhadap berbagai guncangan, makroinvertebrata akuatik berguna sebagai 

indikator kualitas air (Maruru, 2012). 

 Makroinvertebrata akuatik terbagi menjadi dua jenis yaitu EPT dan non 

EPT. EPT merupakan parameter untuk menentukan kualitas suatu perairan. Ordo 

EPT merupakan kelompok yang sering dijumpai pada perairan yang bersih seperti 

Plecoptera, Ephemeroptera, dan Trichoptera merupakan ordo serangga yang 

sering dijadikan sebagai indikator kualitas perairan, yang disebabkan karena ordo 

ini memiliki reaksi yang paling sensitif terhadap perubahan yang terjadi di 

lingkungan perairan. Salah satu syarat agar serangga EPT dapat bertahan hidup 

ialah serangga EPT harus berada di perairan yang bersih dan dingin (Diantari, 

2017). Selain memiliki reaksi sensitif terhadap lingkungan perairan, serangga EPT 

juga sensitif akan kontaminasi dari logam dan insektisida. Serangga EPT tersebut 



20 
 

 
 

dapat di temukan di bebatuan. Untuk dapat menghitung FBI (Family Biotic 

Indeks) diperlukan tingkat toleransi terhadap pencemaran yang berasal dari 

literatur. Semakin tinggi indeksnya, kualitas air yang akan dihasilkan akan makin 

buruk. Sedangkan non EPT juga digunakan sebagai parameter kualitas suatu 

perairan, serangga yang tergolong non EPT biasanya banyak ditemukan pada 

perairan yang sudah tercemar baik tercemar ringan maupun tercemar berat karena 

non EPT merupakan kelompok biota air yang tahan terhadap air sungai yang 

tercemar. Ordo yang termasuk non EPT adalah ordo Odonata, Lepidoptera 

Orthoptera dan Hemiptera merupakan ordo yang dapat menyesuaikan dengan 

perubahan lingkungan atau penurunan kualitas air (Candra, 2014).   

 

D. Tinjauan Umum Tentang Sungai 

Sungai adalah perairan terbuka dan mengalir bebas yang memiliki 

berbagai fungsi, termasuk rekreasi, budidaya ikan, dan air minum. Sungai adalah 

perairan terbuka dan mengalir bebas yang memiliki berbagai fungsi, termasuk 

irigasi, budidaya ikan, air minum, dan kegiatan rekreasi. Namun demikian, 

kemampuan sungai untuk menyerap limbah dari kawasan pemukiman, komersial, 

dan pertanian yang berdekatan, serta sampah dari kegiatan antropogenik lainnya, 

disebabkan oleh sifatnya yang terbuka. Karakteristik fisik, kimia, dan biologis 

sungai diubah oleh masuknya berbagai jenis limbah, yang dapat mengganggu 

ekosistem perairan (Nontji, 2012). 

Dasar sungai dan sungai dapat berasal dari peristiwa glasial dan vulkanik. 

Aliran lava menciptakan celah yang tidak teratur sepanjang proses vulkanik, yang 
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kemudian berkembang menjadi dasar sungai. Dasar sungai juga dapat dibentuk 

oleh proses glasial yang menciptakan palung dan celah. Saat air melewati celah 

tersebut dan mengikisnya, terciptalah celah yang semakin besar dan dalam. 

Tekanan oksigen di sungai seragam, dan sedikit atau bahkan tidak ada stratifikasi 

kimiawi. Faktor pembatas atau pengatur utama adalah saat ini. Selain itu, proses 

pertukaran antara tanah dan air di sungai relatif lebih intens, sehingga ekosistem 

sungai lebih mudah diakses dan metabolisme heterotrofik di antara penduduknya. 

Berikut ini adalah ciri-ciri umum yang membedakan ekosistem danau (lentik) 

dengan ekosistem sungai (lotik). Sungai dikategorikan sebagai badan air tawar 

umum secara fisiologis (Soegianto, 2014). 

Air tawar memainkan peran penting dalam sistem kehidupan karena 

merupakan sumber air yang paling hemat biaya dan praktis untuk keperluan 

rumah tangga, transportasi, dan industri. Hal ini juga memainkan peran penting 

dalam siklus hidrologi sebagai ekosistem dan sebagai penghambat, menyediakan 

sistem pembuangan yang memadai dan terjangkau (Odum, 2012). Zona crenal 

(mata air), yang seringkali terletak di hulu, merupakan zona pertama dari beberapa 

zona yang membentuk ekosistem sungai (lotik). Zona crenal dipisahkan menjadi 

dua kategori: mata air limnocrenal, yang menghasilkan genangan air yang 

akhirnya membentuk sungai-sungai kecil, dan mata air rheocrenal, yang biasanya 

membentuk air terjun di tebing tinggi. Di daerah perbukitan yang dikenal sebagai 

"zona rithral", yang ditandai dengan relief aliran sungai yang tajam, banyak mata 

air yang menghasilkan aliran sungai. Tiga bagian terdiri dari zona ritral: epirithral 

(terletak di hulu), metarithral (terletak di tengah), dan hiporithral (terletak di 
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ujung). Aliran sungai akan memasuki zona potamal yaitu wilayah yang aliran 

sungainya relatif lebih lancar dibandingkan di zona rithral setelah melewati zona 

hiporithral. Zona epipotamal, metapotamal, dan hipopotamal membentuk tiga 

bagian zona potamal (Barus, 2015).  

 

E. Tinjauan Umum Tentang Sungai Senggerang Di Kabupaten Pangkep 

Sulawesi Selatan 

Selain Gunung Bulusaraung, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, 

Pangkajene, dan Kabupaten Kepulauan menawarkan segudang daya tarik wisata 

lainnya, seperti sungai dan air terjun, yang dalam hal ini digunakan sebagai 

penunjang aktivitas sehari-hari masyarakat sekitar, baik untuk mencuci baju, 

memasak, mengaliri ladang serta sebagai sumber air minum yang dengan ini telah 

dibuat depot air minum yang airnya bersumber dari sungai Senggerang serta 

sebagai objek wisata.  

Sungai Senggerang memiliki panjang sekitar yang mengaliri Desa Tompo 

Bulu sampai Kelurahan Balleanging, dan di apit oleh rumah-rumah penduduk 

warga, kebun, serta irigasi persawahan. Kedalaman Sungai Senggerang sangat 

dangkal, hanya sekitar sebatas betis orang dewasa. Pada bagian hulu, Sungai 

Senggerang memiliki karakteristik yaitu sungai yang tidak terlalu deras, lembah 

yang tidak terlalu curam, terdapat air terjun dan terdapat batu-batu besar yang 

runcing. Sedangkan pada bagian tengah terdapat ciri-ciri seperti aliran sungai 

yang lebih lemah, aliran sungai yang berkelok-kelok, sedimentasi, dan batu sudut 

membulat yang ukurannya lebih kecil dibandingkan bagian hulu. Selain itu, 
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sungainya berkelok-kelok menuju muara danau ke arah hilir dengan aliran yang 

cukup tenang dan sedimen yang banyak.  

Sungai Senggerang ini juga menjadi salah satu sungai yang mengaliri 

Gunung Bulussaraung, yang penduduk di sekitarnya sangat memanfaatkan sungai 

tersebut. Disamping itu, penghasilan penduduknya juga berasal dari pertanian, 

peternakan dan objek wisata. Sungai Senggerang ini memegang peran penting 

misalnya di sektor pertanian, irigasi persawahannya dialiri air Sungai Senggerang. 

Di sektor peternakan, asupan minum hewan ternak dan kebersihan hewan maupun 

kandang ternaknya berasal dari air Sungai Senggerang.  
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F. Kerangka Pikir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

INPUT 

Adanya isu pencemaran pada aliran Sungai 
Senggerang yang dapat memicu banjir 
bandang di sekitar wilayah Desa Tompo 
Bulu sehingga dilakukan pengamatan 
kualitas air dengan menggunakan indikator 
makroinvertebrata.

PROSES 

‐ Penentuan titik penelitian 
‐ Pengambilan sampel dengan alat 
‐ Identifikasi dan analisis sampel jenis 

makroinvertebrata yang didapat 
berdasarkan indeks ekologi keragaman, 
keseragaman dan dominasi di 
Laboratorium Biologi Fakultas Sains dan 
Teknologi UIN Alauddin Makassar. 

OUTPUT 

Didapatkan beragam jenis makroinvertebrata 
beserta parameter dan indeks ekologi 
menyertainya. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif yang merupakan jenis penelitian yang diperoleh didasarkan 

pada data di lapangan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis. 

 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan pada 03 Agustus 2022 di Sungai Senggerang 

Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. 

2. Penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan yaitu dengan pengambilan 

objek/sampel makroinvertebrata pada aliran sungai serta identifikasi 

sampel makroinvertebrata yang telah diperoleh di Laboratorium Biologi, 

Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. 

3. Pengambilan sampel dilakukan pada stasiun yang mewakili lokasi 

pemanfaatan diantaranya lokasi aktivitas warga seperti mencuci, 

memancing, dan sumber air bersih. Lokasi kedua merupakan lokasi 

penambangan pasir dan batu serta lokasi ketiga yang merupakan sumber 

irigasi persawahan. Ketiga stasiun masing-masing dilakukan pengambilan 

sampel sebanyak 3 kali ulangan menggunakan plot ukuran 1x1 meter. 

Pengambilan sampel dilakukan pada waktu pagi hari pukul 09.00 WITA 
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C. Variabel Penelitian 

Penelitian ini memiliki satu variabel yaitu kualitas air sungai pada Sungai 

Senggerang di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Kualitas air adalah kondisi kualitatif yang dinilai berdasarkan kategori dan 

metrik ini. Dalam kaitannya dengan kehidupan dan perairan tertentu, semakin 

banyak sifat organik, anorganik, fisik, biologi, dan kimianya maka semakin baik 

pula kualitas lingkungan perairannya, begitu pula sebaliknya.  

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Alat 

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah meteran, macro 

lens, nampan, Envirometer, kertas label, alat tulis, GPS, turbidity meter, pH 

indikator, kaca pembesar, DO meter, kamera, dan buku identifikasi 

makroinvertebrata oleh Brusca, et. al., (2016), plot 1x1 meter, current water, 

jaring, dan gunting. 

2. Bahan 

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel 

makroinvertebrata, cotton bud, cup plastik, dan Alkohol 70%. 
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F. Prosedur Kerja 

Adapun prosedur kerja pada penelitian ini yaitu merujuk pada penelitian 

Helen (2020) yaitu: 

1. Penentuan stasiun 

Penelitian ini dilakukan di Sungai Senggerang di Kabupaten Pangkep 

Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan 3x pengulangan pada aliran 

Sungai Senggerang dengan menggunakan plot berukuran 1x1 meter. Penentuan 

titik koordinat menggunakan alat GPS dengan kriteria penentuan stasiun sesuai 

dengan daerah pemanfaatan yang berpotensi sebagai sumber pencemaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pengambilan sampel 

Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan dua cara sebagai berikut: 

a. Jaring diposisikan dengan mulut menghadap air masuk di sungai dangkal 

hingga menyentuh dasar sungai. Beginilah pendekatan biometrik dengan 

teknik “Kicking” digunakan untuk memperoleh data. Setelah itu, hewan 

yang berada di depan jaring diberi rangsangan dan diperbolehkan masuk 

Gambar 3. 1 Peta Lokasi penelitian 
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ke dalam jaring dengan menggunakan kakinya untuk mengaduk air di 

depan mulut jaring selama satu hingga tiga menit. Setelah itu, nampan 

diisi dengan makroinvertebrata yang masih menyatu dengan substrat, 

seperti pasir, sampah, dan ranting yang terjaring. Setelah dikeluarkan 

dengan kuas, makroinvertebrata yang ada ditaruh di atas nampan. Setelah 

diletakkan pada tray, makroinvertebrata diperiksa dengan kaca pembesar 

dan diidentifikasi menggunakan buku panduan biologi. Jumlah individu 

dalam setiap keluarga dan keanekaragaman makroinvertebrata yang 

teridentifikasi kemudian dihitung. Jumlah ini digunakan untuk menghitung 

Indeks Biotilik dan persentase Kelimpahan EPT. 

b. Setiap stasiun dilakukan pengukuran data faktor fisik dan kimia seperti 

pengukuran arus, suhu, kekeruhan air, oksigen terlarut (DO), kecerahan 

serta pengukuran pH. Pengukuran data faktor fisik dan kimia dilakukan 

pada masing-masing stasiun pada waktu pengambilan sampel. 

3. Analisis sampel 

Pengamatan sampel makroinvertebrata dilakukan di Laboratorium 

Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Sampel dicuci bersih lalu difoto serta diamati secara langsung baik 

menggunakan panca indera maupun alat bantu kaca pembesar lalu 

diidentifikasi menggunakan buku panduan identifikasi invertebrata. 

4. Pengukuran parameter kualitas air 

Kualitas air yang diukur adalah oksigen terlarut (DO), pH, suhu, arus, 

kecerahan dan kekeruhan. Pengukuran parameter kualitas air dilakukan untuk 
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melihat faktor perairan dalam mempengaruhi keanekaragaman dan 

kelangsungan hidup makroinvertebrata. 

5. Analisis Data 

Analisis keanekaragaman makroinvertebrata dilakukan dengan 

menggunakan perhitungan yang digunakan dalam penilaian kualitas sungai 

menggunakan metode biotilik (Maruru, 2012) sebagai berikut: 

 Kelimpahan EPT = Jumlah seluruh EPT 
     Total seluruh individu 
 

Indeks Biotilik = 𝑖 = 𝑛 
           𝑖 = 1 
  

 
Keterangan : 
Indeks Biotilik = X/N 

N = Jumlah total individu 

X = jumlah total (ti x ni) 

ti = skor biotilik 

ni = jumlah individu famili 

 
Kriteria Nilai Indeks Kualitas Air (Biotilik) 

Skor rata-rata: 

3,3 – 4,0 = Tidak tercemar 

2,6 – 3,2 = Tercemar ringan 

1,8 – 2,5 = Tercemar sedang 

1,0 – 1,7 = Tercemar berat 

 

 

 

 

 

X100% 

x.ti 
N 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil 

sebagai berikut:  

1. Keragaman Famili Makroinvertebrata Sungai Senggerang Desa 

Tompo Bulu Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep 

Adapun hasil keragaman Ordo makroinvertebrata yang didapatkan 

pada  

Sungai Senggerang Desa Tompo Bulu Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Keragaman Famili Makroinvertebrata pada Sungai Senggerang Desa 
Tompo Bulu Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep 

No. Ordo Nama Famili Jumlah individu (ni) 

1. Ephemeroptera Leptophlebidae 5 

2. Baetidae 6 

3. Heptagenidae 65 

4. Rhyacophilidae 2 

5. Ephemerellidae 2 

6. Tripchotera Philipotamidae 3 

7. Hydropsidae  10 

8. Odonata Libellulidae 16 

9. Chlorocyphidae 2 

10. Decapoda Atyidae 83 

11. Parathelphusidae 2 

12. Hemiptera Corixidae 4 

13. Gerridae 8 
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14. Coleoptera Gyrinidae 17 

JUMLAH TOTAL 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hasil Penilaian Biotilik Sungai Senggerang Desa Tompo Bulu 

Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep 

Adapun hasil pemeriksaan kualitas sungai yang telah dilakukan 

Sungai Senggerang Desa Tompo Bulu Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 2 Penilaian Biotilik pada Sungai Senggerang Desa Tompo Bulu 
Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep 

Parameter Skor Skor 
Penilaian 

4 3 2 1 

Keragaman 
Jenis Famili 

≥13 10-13 7-9 ≤7 4 

Keragaman 
Jenis EPT 

≥7 3-7 1-2 0 4 

% 
Kelimpahan 
EPT 

≥40% ≥15-40% ≥0-15% 0% 4 

6, 40%

2, 14%
2, 13%

2, 13%

2, 13%

1, 7%

Jumlah Famili

Ephemeroptera

Trichoptera

Odonata

Decapoda

Hemiptera

Coleoptera

Gambar 4. 1 Jumlah famili 
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3. Penilaian Kualitas Perairan Sungai Senggerang Desa Tompo bulu 

Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep Berdasarkan Family Biotic 

Index (FBI) 

Adapun hasil penilaian Family Biotic Index (FBI) yang telah 

dilakukan pada Sungai Senggerang Desa Tompo Bulu Kecamatan Balocci 

Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 3 Penilaian Family Biotic Index (FBI) Makroinvertebrata pada Sungai 
Senggerang Desa Tompo Bulu Kecamatan Balocci Kabupaten 
Pangkep 

No. Nama Famili Jumlah individu 

(ni) 

Toleransi (ti) ni x ti 

1. Leptophlebidae 5 4  

2. Baetidae 6 4  

3. Rhyacophilidae 2 0  

4. Heptagenidae 63 4  

5. Philipotamidae 3 3  

6. Hydropsidae  10 4  

7. Ephemerellidae  2 1  

 JUMLAH N = 225 X=661 

 
4. Kondisi Lingkungan Sungai Senggerang Desa Tompo bulu 

Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep Berdasarkan Family Biotic 

Index (FBI) 

Adapun hasil penilaian kondisi lingkungan yang telah dilakukan pada 

Sungai Senggerang Desa Tompo Bulu Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep 

Indeks 
BIOTILIK 

3,3-4,0 2,6-3,2 1,8-2,5 1,0-1,7 3 

Total Skor 15 

Skor rata-rata (total skor/4) 3,75 
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adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4. 4 Kondisi Lingkungan pada Sungai Senggerang Desa Tompo Bulu 
Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep 

No. Parameter Satuan Nilai 

1. Dissolved Oxygen (DO) mg/L 3,98 

2. pH - 7 

3. Arus m/s 0,2 

4. Suhu °C 25,5 

5. Kekeruhan (NTU) 39,2 

6. Kecerahan (cm) 95,1 

 

B. Pembahasan 

1. Family Makroinvertebrata Sungai Senggerang Desa Tompo Bulu 

Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep 

Berdasarkan data pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa ada 14 famili yang 

diperoleh yang terbagi menjadi 6 ordo. Kelompok ordo yang terdiri dari 6 ordo 

tersebut adalah Ephemeroptera, Tripchoptera, Odonata, Decapoda, Hemiptera, 

dan Coleoptera. 

Ada enam famili yang didapatkan pada ordo Ephemeroptera diantaranya 

yaitu Leptophlebidae dengan jumlah individu terdiri dari 5, Baetidae berjumlah 6 

individu, Heptagenidae berjumlah 65 individu dan Rhyacophilidae, 

Ephemerellidae, Heptagenidae yang masing-masing individunya berjumlah 2. 

Pada ordo Decapoda didapatkan dua famili yaitu, Atyidae yang berjumlah 83 dan 

Parathelphusidae yang berjumlah 2. Dalam ordo Trichoptera terdapat dua famili 

yang didapatkan yaitu, Philipotamidae berjumlah 3 individu, dan Hydropsidae 
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terdiri dari 10 individu. Odonata diperoleh dua famili diantaranya yaitu 

Libellulidae berjumlah 16 individu dan Chlorocyphidae berjumlah 2 individu. 

Pada ordo Decapoda didapatkan dua famili yaitu, Atyidae yang berjumlah 83 dan 

Parathelphusidae yang berjumlah 2. Didapatkan dua famili yaitu, Corixidae yang 

jumlah individunya 4, sedangkan Gerridae individunya berjumlah 8. Kemudian 

yang terakhir adalah ordo Coleoptera yang hanya memiliki satu famili yaitu 

Gyrinidae yang jumlah individunya 17.  

Famili Heptagenidae ditemukan paling banyak karena secara umum 

Heptagenidae membutuhkan kualitas air yang baik dan cenderung ditemukan di 

perairan yang bersih, jernih dan teroksigenasi dengan baik. Selain itu, 

Heptagenidae yang merupakan pemakan detritus atau bahan organik terurai 

ditemukan dengan jumlah yang banyak di Sungai Senggerang karena pada ini 

tersedia sumber makanan yang melimpah berupa sisa-sisa tumbuhan, serasah daun 

alga dan organisme lain yang terdapat pada perairan. Selain itu, adaptasi 

morfologi membantu mereka dalam bertahan hidup di lingkungan perairan. 

Adaptasi morfologi Heptagenidae adalah bentuk tubuhnya yang rata atau pipih 

sehingga memungkinkan organisme ini untuk bergerak lebih mudah diantara 

bebatuan dan celah-celah di dasar perairan. Bentuk tubuh ini juga memungkinkan 

Heptagenidae untuk menahan aliran yang kuat dan lingkungan yang berarus 

deras.  

Menurut Jarvis et al., (2014) kelimpahan Heptagenidae pada suatu 

perairan juga didukung oleh sirip abdomen yang membantu dalam mengendalikan 

di dalam air dan menjaga keseimbangan. Selain itu, Heptagenidae juga dilengkapi 
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dengan antena yang sangat sensitif dalam mendeteksi Gerakan air dan getaran 

senyawa kimia dalam lingkungan sekitar. Menurut dalam buku (Bouchart, 2004) 

Heptagenidae memiliki adaptasi yang baik dari bentuk morfologi tubuh yang 

memaksimalkan efesiensi pergerakan, memperoleh sumber makanan yang cukup, 

dan menghindari predasi dalam lingkungan perairan. 

Sementara famili yang paling sedikit ditemukan dalam ordo 

Ephemeroptera adalah Rhyacophilidae dan Ephemerellidae. Rhyacopilidae tidak 

ditemukan dengan jumlah yang banyak karena organisme ini memiliki preferensi 

habitat yang sangat spesifik serta membutuhkan kondisi lingkungan yang stabil 

dan cenderung berlindung. Ketergantungan famili Rhyacophilidae pada kondisi 

habitat yang sangat spesifik membuat populasi mereka terbatas pada daerah-

daerah tertentu yang memenuhi persyaratan tersebut. Padahal kondisi perairan di 

Sungai Senggerang memiliki karakter yang sesuai dengan habitat yang cocok 

untuk kebutuhan famili Rhyacophilidae karena menurut (Hamada, 2014) 

Rhyacophilidae cenderung mendiami perairan yang mengalir bersih dan berarus 

deras. Faktor lain yang memungkinkan kelimpahan Rhyacophilidae rendah 

adanya persaingan dengan organisme lain karena Rhyachophilidae juga dapat 

mengalami persaingan dengan organisme akuatik lainnya. 

Ephemerellidae meskipun ditemukan dalam jumlah yang sedikit turut 

menunjang kondisi perairan di sungai Senggerang dalam kondisi tidak tercemar 

sesuai dilakukan penelitian (Rifai, 2020) bahwa Ephemerellidae termasuk dalam 

invertebrata yang sangat sensitif terhadap pencemaran adalah bioindikator yang 

intoleran terhadap pencemaran sehingga dapat memberikan penggambaran 
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kondisi perairan yang tidak tercemar akan tetapi masih bisa hidup. Menurut Rifai 

(2020) mengatakan bahwa golongan Ephemerellidae akan menurun 

kelimpahannya jika terdapat sedimentasi pada lingkungan perairan. 

Pada non-EPT famili yang paling banyak ditemukan di sungai Senggerang 

adalah famili Atyidae yang termasuk invertebrata dengan status taksa peka 

terhadap pada polutan hal ini sesuai juga sesuai dengan penelitian (Annawaty dkk, 

2022) yang menemukan jumlah Atyidae dalam jumlah yang banyak pada sungai 

dengan tingkat polusi yang rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor fisik yang 

dominan seperti tingkat okseginasi yang tinggi sehingga tetap menunjang 

perkembangan organisme yang peka terhadap polusi seperti Atyidae. 

Faktor lain yang mendukung kelimpahan Atyidae ketersediaan makanan 

yang cukup karena Atyidae pemakan detritus dan organisme mikroskopis di 

perairan seperti alga, plankton dan sisa-sisa organisme (Husnaini, 2018). 

Kelompok Non-EPT yang juga ditemukan dalam jumlah yang banyak 

adalah famili Libellulidae yang termasuk ke dalam invertebrata yang sensitif 

terhadap pencemaran. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahman (2015) yang disebut bahwa famili Libellulidae organisme yang dapat 

hidup pada kondisi lingkungan yang belum tercemar sampai tercemar sedang. 

Libelluliidae juga memiliki bentuk tubuh yang memungkinkan mereka bergerak 

dengan cepat, kemudian dilengkapi dengan struktur cakar pada ujung abdomen 

yang memungkinkan organisme ini untuk bertahan pada substrak kedalam air 

yang mengalir deras serta tubuhnya dilapisi oleh rambut-rambut halus yang 

membantu dalam menangkap partikel makan dan detritus yang ada disekitar 
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mereka (DeWalt, 2001). 

Kelompok non-EPT yang juga ditemukan dengan jumlah yang banyak 

adalah Grynidae. Meskipun termasuk organisme yang tergolong moderat terhadap 

pencemaran tetapi preferensi habitat dari Grynidae sesuai karakteristik sungai 

Senggerang dimana preferensi habitat dari Grynidae ditemukan di perairan yang 

tenang, dimana organisme ini banyak ditemukan dibawah air diantara vegetasi 

tumbuhan air. Adaptasi morfologi yang memungkinkan tingginya kelimpahan 

Grynidae adalah bentuk kaki renangnya yang membantu mereka bergerak dengan 

cepat, permukaan tubuh yang dilapisi oleh hydropobic atau tidak mudah basah 

sehingga memungkinkan mereka untuk mengendalikan arah gerakan di perairan 

(Bochart, 2004). 

Kelompok non-EPT yang memiiki jumlah yang sedikit adalah famili 

Parathelphusidae adalah tergolong kedalam makroinvertebrata yang toleran 

terhadap pencemaran yang mengindikasikan kalau kondisi bersih karena jumlah 

famili Parathelphusidae ditemukan dalam kelimpahan yang sedikit. Hal ini 

disebutkan oleh (Setyawati, 2018) bahwa jumlah yang sedikit karena mereka 

memiliki preferensi habitat yang berbeda, Parathelphusidae merupakan kepiting 

air tawar yang cenderung lebih sering ditemukan di lingkungan yang tercemar 

atau terganggu seperti perairan yang mengalami sedimentasi polusi atau adanya 

aktifitas antropogenik yang mengubah kondisi alamiah sekitar. 

Pada Gambar 4.1 dapat dilihat presentasenya bahwa ordo Ephemeroptera 

memiliki presentase yang sangat tinggi dibanding ordo lainnya, sedangkan ordo 

yang paling rendah terdapat pada ordo Coleoptera.  
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Kelompok EPT yang memiliki presentase yang paling tinggi adalah ordo 

Ephemeroptera yang mencapai 6,5%. Ephemeroptera merupakan ordo paling 

banyak ditemukan pada sungai karena pada dasarnya makroinvertebrata ini 

menghuni perairan yang bersih serta memiliki keragaman yang sangat tinggi 

dalam bentuk dan struktur, selain itu Ephemeroptera memiliki beragam adaptasi 

baik dari morfologi, gerakan dan perilaku makan. Ordo Ephemeroptera memiliki 

adaptasi yang beda-beda untuk bertahan dan bergerak diberbagai habitat hal ini 

meluapkan perbedaan dalam bentuk struktur dan bentuk mereka, seperti 

penyesuaian pada bagian tubuh misalnya kaki, sirip atau alat pengunyah untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa karakteristik dari ordo Ephemeroptera 

secara umum adalah yaitu semua nimfa memiliki satu pasang antena, tiga oselli 

(mata) dan dua mata majemuk. Beberapa sklerit membentuk bagian-bagian meso 

dan meta toraks serta anggota Ephemeroptera memiliki insang dominal dengan 

posisi dan bentuk yang bervariasi. Biasanya insang ini terletak di sisi abdomen 

(perut) tetapi sebagian kecil berada dibagian dorsal atau ventral. Seluruh adaptasi 

morfologi ini menunjang kelimpahan dari Ephemeroptera (Sartori, 2015). 

Kelompok EPT yang juga memiliki jumlah 2.4% adalah ordo Tricoptera 

karena tergolong dalam invertebrata yang mudah ditemukan pada daerah dengan 

kondisi air yang bersih dan organisme ini cenderung menghindari perairan yang 

tercemar atau terganggu secara ekologis beberapa spesies justru memilih aliran air 

yang deras yang berarus cepat tapi tidak sedikit juga memilih perairan yg lebih 

tenang dan lambat. Secara keseluruhan preferensi habitat ordo Tricoptera 

berkaitan dengan perairan dengan kualitas yang baik, memiliki substrat yang 
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sesuai untuk membangun selubung dan ketersediaan sumber makanan lainnya 

(Jacobus dkk, 2019). Selain itu, hal yang menunjang kelimpahan ordo Tricoptera 

karena ordo serangga ini secara eksklusif hidup di dalam air pada tahap larva dan 

pupa kecuali beberapa spesies yang hidup di lingkungan darat atau semi darat ada 

juga terdapat beberapa spesies yg hidup di perairan payau (Holzenthal, 2015). 

Kelompok non EPT yang memiliki jumlah 2,4% adalah ordo Odonata 

karena Odonata ditemukan pada hampir semua tipe air tawar meskipun beberapa 

spesies juga bersifat teresterial atau ditemukan di daerah bersalinitas akan tetapi 

tahap larva pada Odonata tidak seaktif organisme dewasa membuat organisme ini 

terbatas pada suatu perairan tertentu. Selain itu, Odonata ditemukan jumlah besar 

di air karana makroinvertebrata ini memiliki adaptasi dan perilaku yang 

memungkinkan hidup dan berkembangbiak di habitat air. Larva Odonata 

memiliki tubuh adaptasi dengan baik untuk hidup di air seperti bentuk tubuh yang 

aerodinamis sirip abdominal untuk pergerakan dalam air dan serabut yang melekat 

pada tubuh mereka, selain itu Odonata melakukan reproduksi dalam air sehingga 

telur tersebut akan menetas menjadi larva yang hidup di dalam air (ordo odonatan, 

2015) selain itu, Sungai Senggerang memiliki kondisi lingkungan sekitar Sungai 

Senggerang merupakan habitat yang tepat bagi Odonata seperti vegetasi 

persawahan yang cocok untuk perkembangan Odonata dewasa bahkan larvanya, 

kestabilan kualitas air dan keadaan perlindungan yang cukup (Suhling, 2015). 

Kelompok non-EPT yang memiliki presentase 2,5% ialah Decapoda. 

Decapoda adalah crustasea terbesar yang dimana termasuk udang-udangan, 

udang karang, lobster dan kepiting. Ordo ini mencakup keragaman yang sangat 
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besar di laut, air tawar dan semiterestial yang sangat besar dengan perkiraan 

berkisar sebanyak 15.000 spesies (ditambah sekitar 3300 spesies yang punah). 

Meskipun lingkungan laut merupakan habitat Decapoda yang paling sering 

ditemukan, Decapoda juga ditemukan di muara, permukaan air tawar di daerah 

pegunungan dan gersang, serta perairan bawah tanah (Cumberlidge, 2015). 

Kelompok non-EPT yang memiliki presentase yang sama yakni 2,5% 

adalah ordo Hemiptera. Hemiptera adalah ordo yang masuk ke dalam jenis 

serangga kepik. Memiliki sayap depan yang telah mengalami modifikasi, 

biasanya disebut dengan “hemelitron”. Setengah bagian pada hemelytron 

memiliki sayap tebal pada daerah pangkalnya, sisanya berselaput dan sayap 

belakangnya mirip dengan membrane atau selaput tipis (Shin et all, 2017).  

Ordo Coleoptera adalah kelompok non-EPT yang paling sedikit 

presentasinya, hanya sekitar 1,4%. Coleptera ialah sejenis dengan kumbang air 

yang dapat ditemukan dihampir semua habitat akuatik. Pada larva Coleoptera 

dapat dikenali dengan adanya kepala bersisik, tiga pasang kaki toraks yang 

tersegmentasi dan tidak memiliki bantalan pada sayapnya. Kemudian Coleoptera 

dewasa memiliki sayap depan yang keras dan tidak memiliki urat yang menutupi 

sayap belakang berselaput. Coleoptera dewasa dapat dibedakan dengan bentuk 

mata, coxae belakang dan memiliki antena (Bocart, 2004). 

2. Hasil Penilaian Biotilik Sungai Senggerang Desa Tompo Bulu Kecamatan 

Balocci Kabupaten Pangkep 

Berdasarkan tabel 4.2, hasil pemantauan kualitas perairan dengan metode 

biotilik di Sungai Senggerang Desa Tompo Bulu Kecamatan Balocci Kabupaten 
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Pangkep didapatkan hasil kondisi sungai tersebut masih baik atau tidak tercemar 

dengan nilai skor biotilik 3,75. Semakin tinggi keanekaragaman biota yang 

diperoleh maka semakin sedikit pencemaran sungai tersebut, begitu pula 

sebaliknya. Semakin beragamnya biota menunjukkan berkurangnya tingkat 

polusi. 

Tidak adanya pencemaran disebabkan oleh fakta bahwa sejumlah besar 

spesies yang diperoleh termasuk dalam kategori EPT, yaitu biota yang kurang 

tahan terhadap pencemaran. Berbagai varietas biota dari kelompok EPT 

(Ephemeroptera, Plecoptera, dan Thichoptera), termasuk Leptophlebidae, 

Baetidae, Heptagenidae, Rhyacophilidae, Ephemerellidae, Philipotamidae, dan 

Hydropsidae, memberikan bukti mengenai hal ini. Sebaliknya, Cordulidae, 

Chlorocyphidae, Atyidae, Parathelphusidae, Gerridae, Grynidae, dan 

Parathelphusidae diidentifikasi pada kelompok non-EPT yang diperoleh. Karena 

biota ini halus, menghuni lingkungan yang masih asli, dan memiliki sumber 

makanan, maka biota ini sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan (Rini, 

2014).  

Kondisi Sungai Senggerang di Desa Tompo Bulu memiliki bebatuan 

dan dikelilingi dengan hutan dan sawah serta arus sungai yang lambat. Aktifitas 

masyarakat dalam mengambil sumber mata air dari sungai ini, dilakukan dengan 

cara menghubungkan selang secara langsung dan dialiri ke rumah warga yang 

ada disekitarnya. Sehingga pencemaran tidak terjadi di sungai ini. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Trisnaini (2018) yang menyebutkan bahwa 

semakin sedikit kegiatan masyarakat yang dilakukan secara langsung di sungai 
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juga semakin rendahnya tingkat pencemaran dan dibuktikan langsung dengan 

sangat beragamnya jenis biota atau makroinvertebrata yang telah ditemukan. 

Diperlukan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah untuk mengurangi 

pencemaran air sungai. Pencemaran air sungai dapat dicegah dengan beberapa 

cara, seperti pengendalian masyarakat, kegiatan sosialisasi dan pelatihan, 

pemantauan dan pembuangan sampah, dukungan masyarakat, dan promosi 

inisiatif pengendalian pencemaran air (Yohanes dkk, 2019). 

 

3. Penilaian Kualitas Perairan Sungai Senggerang Desa Tompo bulu 

Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep Berdasarkan Family Biotic Index 

(FBI) 

Berdasarkan tabel 4.3, terdapat 7 famili yang termasuk kedalam kelompok 

EPT yaitu Leptophlebidae (5 individu), Baetidae (6 individu), Rhyacophilidae (2 

individu), Heptagenidae (63 individu), Philipotamidae (3 individu), Hydropsidae 

(10 individu), Ephemerellidae (2). 

Leptophlebidae adalah kelompok lalat capung yang termasuk paling 

beragam dan memiliki banyak genus. Ada sekitar 640 spesies dari invertebrata ini 

yang tersebar diseluruh dunia, habitatnya kebanyakan hidup di lembah dan sungai 

yang masih terjaga dari polutan air. Umumnya famili Leptophlebidae memakan 

denrit atau organisme-organisme yang hidup pada serasah. Struktur morfologi 

leptophlebidae yang memiliki struktur sayap depan yang bidang dan kaki yang 

berproporsi (Godunko et al, 2015). 
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Baetidae merupakan famili dari ordo Ephemeroptera dengan sebaran yang 

luas. Pada nimfa dewasa memiliki panjang tubuh 3,8 - 4,2 mm, filamen ekor 1,9 – 

2,1 mm, panjang antena 1,2 – 1,4 mm dengan kepala kekuningan, tidak memiliki 

bantalan sayap, toraksnya memiliki tiga segmen, kemudian kaki yang melimpah 

di permukaan anterior dan cakar tarsal dengan dua baris dentikel kecil di bagian 

dasar. Baetidae menyukai lingkungan sungai yang arusnya lambat hingga sedang 

dengan substrat bebatuan (Guetierrezz, 2015).  

Famili Rhyacophilidae merupakan fauna invertebrata air yang hidup di 

sekitar pegunungan. Lingkungan yang dingin dan substrat berbatu adalah habitat 

yang sangat disukai oleh Rhyacophilidae. Rhyacophilidae memiliki insang diperut 

yang menonjol dan rahang bawah yang besar. Pada ekosistemnya, jantan dewasa 

memiliki alat kelamin yang bagian-bagiannya sangat banyak, misalnya dalam 

jumlah fusi dan bentuk segmen genitalia. Kelompok ini mendiami area Asia 

Tengah dengan mayoritas sebagian besar berada di pegunungan (Hjalmarsson et. 

all, 2019). 

Philipotamidae merupakan famili yang termasuk kedalam ordo 

Tricoptera. Sebagian besar hidup di daerah tropis yang lembab. Larva 

Philipotamidae memiliki ciri khas yaitu ketika membangun sarang pasti dalam 

bentuk tabung panjang seperti kaus kaki sesuai dengan bentuk tubuhnya 

menyerupai labrum yang unik. Philipotamidae juga sangat rentan terhadap 

polutan air sehingga mereka dianggap sebagai indikator yang berharga pada status 

ekologi dan lingkungan sungai (Wahlberg, 2014). 
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Sebagai salah satu famili yang paling kaya akan spesies diantara ordo 

Ephemeroptera, famili Heptageniidae memiliki 37 genus dan 606 spesies yang 

telah di temukan. Heptageniidae dicirikan dengan memiliki tujuh pasang insang 

pada larva dan pada dewasa memiliki ekor yang panjang. Memiliki pola 

perkembangan metamorfosis yang unik dan sayap yang tidak terlipat rata diatas 

perutnya. Heptageniidae menghabiskan sebagian besar tahap perkembangan 

hidupnya di air, maka diperlukan faktor lingkungan dan suhu air yang baik 

sebagai penunjang pertumbuhan, perilaku dan siklus hidupnya (Dong xu et al, 

2021). 

Hydropsidae adalah salah satu famili yang termasuk ke dalam ordo 

Tricoptera dan merupakan famili terbesar di kelasnya. Kurang lebih 2000 spesies 

yang telah ditemukan diseluruh dunia. Larva Hydropsidae dapat ditemukan di 

hulu sungai dan mereka juga merupakan bioindikator untuk memantau kesehatan 

air tawar serta ekosistem didalamnya. Famili dari ordo Tricoptera ini termasuk ke 

dalam kelompok serangga air yang paling penting dalam pemantauan lingkungan 

yang berkembang biak dengan sangat cepat (Ge et al, 2022). 

Famili Ephemerellidae adalah serangga air yang umumnya ditemukan di 

beberapa tempat. Nimfa Ephemerellidae memiliki tubuh yang gemuk dan kuat, 

panjang tubuhnya sekitar 6,0 – 7,0 mm dengan filamen ekor yang pendek 

berukuran 5,0 – 6,0 mm dan palpi pada rahang atas, berwarna abu-abu kecoklatan 

dan tubuh yang kasar serta pucat. Mereka dapat hidup di aliran sungai yang bersih 

dan bebas dari pencemaran air yang terjadi disekitarnya (Xu et al, 2022). 
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Karena makroinvertebrata sangat sensitif terhadap perubahan 

lingkungannya, spesies yang ditemukan di air dapat diperiksa untuk memberikan 

gambaran umum tentang keadaan air. Karena kecenderungannya terhadap habitat 

tertentu dan mobilitasnya yang relatif buruk, biota ini dapat dimanfaatkan sebagai 

indikator biologis karena segala sesuatu yang masuk ke lingkungan perairan akan 

langsung mempengaruhi keberadaannya (Kartikasari, 2013). 

 

 

4. Kondisi Lingkungan Sungai Senggerang Desa Tompo bulu Kecamatan 

Balocci Kabupaten Pangkep Berdasarkan Family Biotic Index (FBI) 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa, pengamatan faktor lingkungan 

oksigen terlarut dengan nilai rata-rata 3,98 mg/L, kemudian pH menunjukkan di 

angka 7, kecepatan arus mencapai 0,2 m/s yang termasuk ke dalam kategori 

lambat, suhu berada di nilai 25,5 °C, dengan kekeruhan sekitar 3,92 NTU, dan 

kecerahan 95,1. 

Terdapat variasi hasil untuk setiap indikator berdasarkan data yang 

dikumpulkan secara keseluruhan, yang meliputi indikator biologi, fisika, dan 

kimia. Sungai Senggerang dikategorikan tidak tercemar berdasarkan temuan 

pemantauan indikator fisik yang tetap diperhitungkan dalam menentukan baku 

mutu air. Variasi dalam setiap kategori parameter kemudian ditampilkan melalui 

temuan pengukuran kimia. Berdasarkan pembacaan pH, pH Sungai Senggerang 

masih belum tercemar dan telah memenuhi Keputusan Baku Mutu Air Nomor 82 

Tahun 2001. Pengukuran oksigen terlarut (DO) Sungai Senggerang memberikan 
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hasil yang sesuai dengan peruntukan sungai. Variasi antara hasil indikator kimia 

dan fisika menunjukkan bahwa indikator-indikator ini dipengaruhi oleh keadaan 

eksternal, yang sangat dapat diubah dalam jangka pendek.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian makroinvertebrata yang dilakukan di sungai 

Senggerang Desa Tompobulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep terdapat 6 

ordo dan 14 famili yaitu Ephemeroptera (Leptophlebidae, Baetidae, 

Heptagenidae, Rhyacophilidae, Ephemerelidae), Tricoptera (Philipotamidae dan 

Hydropsidae), Odonata (Libellulidae dan Chrolocyphidae), Decapoda (Atyidae 

dan Parathelphusidae), Hemiptera (Corixidae dan Gerridae), Coleoptera 

(Grynida). Dua diantaranya adalah termasuk kedalam kelompok EPT dan 4 

diantaranya termasuk kedalam kelompok non-EPT. Di dapatkan hasil skor biotilik 

dari keseluruhan stasiun yaitu 3,75 yang berarti kondisi sungai tersebut masih baik 

atau tidak tercemar. Dianggap tidak tercemar karena banyak spesies yang 

diperoleh masuk dalam kategori EPT, yaitu kelompok biota yang tidak tahan 

terhadap pencemaran. Semakin tinggi keanekaragaman biota yang diperoleh maka 

semakin sedikit pencemaran sungai tersebut, begitu pula sebaliknya. Semakin 

beragam jenis biota yang diperoleh menunjukkan semakin rendahnya jumlah 

pencemaran. 
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B. Saran 

Adapun saran, diharapkan pada penelitian selanjutnya perlunya 

memperhatikan cuaca ketika melakukan penelitian, melakukan cek lokasi sebagai 

pertimbangan. 



 

50 
 

KEPUSTAKAAN 

 

Abdillah, M. (2020). Hubungan Antara Tipe Penggunaan Lahan Dengan Kualitas 
Air Hulu Sungai Bedadung Kabupaten Jember Berdasarkan Indeks Biotik 
Ephemeroptera Plecoptera Dan Tricoptera (Doctoral dissertation, 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
UNIVERSITAS JEMBER). 

Abdillah, D. (2016). Pengembangan wisata bahari di pesisir pantai Teluk 
Lampung. Jurnal Destinasi Kepariwisataan Indonesia Vol 1(1), 45-66. 

Annawaty, Wowor, D., Farajallah, A., Setiadi, D., & Suryobroto, B. (2016). 
Habitat preference and distribution of the freshwater shrimp of the genus 
Caridina (Crustacea: Decapoda: Atyidae) in Lake Lindu, Sulawesi. Hayati 
J Biosci, 23(2), 45-50. 

Barus. Faktor-faktor Lingkungan Abiotik dan Keanekaragaman Plankton sebagai 
Indikator Kualitas Perairan Danau Toba. Jurnal Manusia dan Lingkungan. 
No. 2:11. 

Bauchard, W. (2012). Guide to AquaticInvertebrate Families of Mongolia. 
Minnesota 

Bouchard, R. W. 2004. Guide to Aquatic Invertebrate Families of Mongolia 
Identification manual for student, citizen monitors and aquatic resource 
professionals. USA: Saint Paul 

Cranston. P., Fairweather. G., Clark.  Biological Indicators of Water Quality in 
Indicators of Cacthment Health: A Technical. Csiro. Melbourne. 2014. 

Cumberlidge, N., Hobbs, H. H., & Lodge, D. M. (2015). Class Malacostraca, 
Order Decapoda. In Thorp and Covich's freshwater invertebrates (pp. 797-
847). Academic Press. 

Dahuri. R., J., Rais. S., P., Ginting. M., J., Sitepu. Pengelolahan Sumberdaya 
Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. [skripsi]. Jakarta : PT. Pramadya 
Paramita. 2012. 

DeWalt, R. E., Resh, V. H., & Hilsenhoff, W. L. (2010). Diversity and 
classification of insects and Collembola. In Ecology and classification of 
North American freshwater invertebrates (pp. 587-657). Academic Press. 

Diantari, N. P. R., Ahyadi, H., Rohyani, I. S., & Suana, I. W. (2017). 
Keanekaragaman serangga Ephemeroptera, Plecoptera, dan Trichoptera 
sebagai bioindikator kualitas perairan di Sungai Jangkok, Nusa Tenggara 
Barat. Indonesian Journal of Entomology, 14(3), 238213. 

Ding, M., Jacobus, L. M., & Zhou, C. (2022). A Review of the Genus Serratella 
Edmunds, 1959 in China with Description of a New Species 
(Ephemeroptera: Ephemerellidae). Insects, 13(11), 1019. 



51 
 

 
 

Ge, X., Zang, H., Ye, X., Peng, L., Wang, B., Lian, G., & Sun, C. (2022). 
Comparative mitogenomic analyses of hydropsychidae revealing the novel 
rearrangement of protein-coding gene and tRNA (Trichoptera: 
Annulipalpia). Insects, 13(9), 759. 

Godunko, R. J., Sroka, P., Soldán, T., & Bojková, J. (2015). The higher 
phylogeny of Leptophlebiidae (Insecta: Ephemeroptera), with description 
of a new species of Calliarcys Eaton, 1881. Arthropod Systematics & 
Phylogeny, 73, 259-279. 

Gutierrez, Y., Dias, L. G., & Salles, F. F. (2013). Paracloeodes caldensis 
(Ephemeroptera: Baetidae), an atypical new species from the Colombian 
Andes. Zootaxa, 3721(3), 291-295. 

Hamada, N., Nessimian, J. L., Querino, R. B., HAMADA, N., NESSIMIAN, J. L., 
& QUERINO, R. B. (2014). Insetos aquáticos na Amazônia brasileira: 
taxonomia, biologia e ecologia. Manaus: Editora do INPA, 2014.. 

Hellen. Kisworo. D., Rahardjo. Komunitas Makroinvertebrata Bentik Sebagai 
Bioindikator Kualitas Air Sungai Code. Jurnal uin Alauddin Makassar. 
2020. 

Hjalmarsson, A. E., Graf, W., Vitecek, S., Jähnig, S. C., Cai, Q., Sharma, S., ... & 
Pauls, S. U. (2019). Molecular phylogeny of Himalopsyche (Trichoptera, 
Rhyacophilidae). Systematic Entomology, 44(4), 973-984. 

Holzenthal, R. W., Thomson, R. E., & Ríos-Touma, B. (2015). Order Trichoptera. 
In Thorp and Covich's freshwater invertebrates (pp. 965-1002). Academic 
Press. 

Inasafitri. “Keanekaragaman, Keseragaman, dan Dominansi Bivalvia Di Area 
Buangan Lumpur Muara Sungai Porong”. Jurnal Kelautan. 2012. No. 1:3. 
54-59. 

Jacobus, L. M., Macadam, C. R., & Sartori, M. (2019). Mayflies (Ephemeroptera) 
and their contributions to ecosystem services. Insects, 10(6), 170. 

Jarvis, A. L., Bernot, M. J., & Bernot, R. J. (2014). The effects of the 
pharmaceutical carbamazepine on life history characteristics of flat-headed 
mayflies (Heptageniidae) and aquatic resource 
interactions. Ecotoxicology, 23, 1701-1712. 

Kalih. Septian. Sativa. Makroinvertebrata sebagai bioindikator kualitas perairan 
Waduk Batujai di Lombok Tengah. Biotropika-Journal of Tropical 
Biology. 2018. No. 3:8. 

Kartikasari. D., Catur.  Endang. Application of Water Quality and Ecology 
Indices of Benthic Macroinvertebrate to Evaluate Water Quality. 2013. 

Kementerian Agama Republik Indonesia. Tafsir dan dan Terjemahan Al-qur’an 
Departemen Agama. Jakarta; Departemen Agama RI, 2012. 

Kodoatie. Robert. R., Sjarief. Tata ruang air. Penerbit Andi. Yogyakarta. 2013. 



52 
 

 
 

Leatemia. E., Manangkalangi. P., T., Lefaan. Z., Peday. L., Sembel. 
Makroavertebrata Bentos sebagai Bioindikator Kualitas Air Sungai Nimbai 
Manokwari, Papua Barat. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI). 2017. 
No. 1:22. 

Mahajoeno. M., Efendi. M., dan Ardiansyah. Keanekaragaman Larva Insekta pada 
Sungai-sungai Kecil di Hutan Jobolarangan. Jurnal Biodiversitas. 2013. 
No. 2:2. 133-139. 

Maruru. Studi Kualitas Air Sungai Bone dengan Metode Biomonitoring. Skripsi. 
Gorontalo, Indonesia: Universitas Negeri Gorontalo. 2012. 

Husaini, I. P. A., Mulyani, M., Hariri, M. R., & Damayanti, I. (2020). 
IDENTIFIKASI DINI JENIS-JENIS PHYLLANTHUS SECARA IN 
SILICO. 

Murijal, Akram. 2012. Penilaian Kualitas Sungai Pesanggrahan dari Bagian Hulu 
(Bogor, Jawa Barat) Hingga Bagian Hilir (Kembangan, DKI Jakarta) 
Berdasarkan Indeks Biotik. Skripsi. Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam. Universitas Indonesia. 

Ningrum, S. O. 2018 Analisis Kualitas Badan Air Dan Kualitas Air Sumur Di 
Sekitar Pabrik Gula Rejo Agung Baru Kota Madiun. Jurnal Kesehatan 
Lingkungan, 

Nontji. Rencana pengembangan Puslitbang Limnologi-LIPI. Dalam prosiding 
ekspose limnology dan pembangunan. Puslitbang Limnologi-LIPI, Bogor. 
2012. 

Odum. Dasar-dasar Ekologi. Edisi Ketiga. Alih Bahasa : Samingan, T. Gadjah 
Mada University Press. Yogyakarta. 2012. 

Purwanti. T., Rofiza. Arief. Struktur Komunitas Gastrpoda di Sungai Sangkir 
Anak Sungai Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu. Skripsi. Riau, Indonesia: 
Universitas Pasir Pengaraian. 2015. 

Purwati. Karakteristik Bioindikator Cisadane: Kajian Pemanfaatan Makrobentik 
Untuk Menilai Kualitas Sungai Cisadane. Jurnal Ecolab. 2015. No. 2:9. 
47–59. 

Putro S. P. (2014). Metode Sampling Penelitian Makrobenthos dan Aplikasinya. 
Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Rahayu. Rudy. Meine. Indra. Bruno. Monitoring Air di Daerah Aliran Sungai. 
Bogor, Indonesia: World Agroforestry. 2013. 

Rahayu. Widodo. Van Noordwijk. Suryadi. Verbist. Monitoring air di daerah 
aliran sungai. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre - Southeast 
AsiaRegional Office. 2012. 

Rahman, A., Elferianto, N., & Sari, S. G. (2017). Kualitas Air Sungai Tutupan 
Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Berdasarkan Bioindikator 
Makrozoobenthos. Bioscientiae, 12(1). 



53 
 

 
 

Retnaningdyah. E., Arisoesilaningsih. Evaluasi Kualitas Ekosistem Mata Air di 
Sumber Jenon, Awan, Mlaten, Umbul, dan Guno Berdasarkan Parameter 
Fisikokimia dan Makroinvertebrata Bentos. Leaflet Sosialisasi Hasil 
Penelitian Hibah Unggulan Perguruan Tinggi Kepada Masyarakat. Jurusan 
Biologi. Fakultas MIPA-Universitas Brawijaya. Malang. 2014. 

Rifai, L., & Saleh, F. A. (2020). A review on acrylamide in food: Occurrence, 
toxicity, and mitigation strategies. International Journal of 
Toxicology, 39(2), 93-102. 

Rini, C. P. (2014). Keanekaragaman, preferensi habitat, dan distribusi Decapoda 
di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua (Doctoral dissertation, Universitas 
Gadjah Mada). 

Rini. D., Setyo. Panduan Penilaian Kesehatan Sungai Melalui Pemeriksaan 
Habitat Sungai dan Biotilik. Ecoton: Gresik. 2012. 

Rosenberg. D., M. V., H., Resh. Freshwater Biomonitoring and Benthic 
Macroinvertebrates. New York. London. Chapman and Hall. 2013. 

Rustiasih. Arthana. H., W., Sari. Keanekaragaman dan Kelimpahan 
Makroinvertebrata Sebagai Biomonitoring Kualitas Perairan Tukad 
Badung, Bali. Current Trends in Aquatic Science. 2018. No. 1:1. 16-23. 

Rustiasih. I., W., Arthana. H., W., Sari. Keanekaragaman dan Kelimpahan 
Makroinvertebrata Sebagai Biomonitoring Kualitas Perairan Tukad 
Badung, Bali. Current Trends in Aquatic Science. 2018. No. 1:1. 

Sari, Y. (2019). Peran Bakamla Republik Indonesia di Zona Maritim Wilayah 
Barat Terhadap Illegal Fishing di Kota Batam (Doctoral dissertation, 
Universitas Islam Riau). 

S., Kalih. L., N., Septian. Y., Sativa. Makroinvertebrata sebagai Bioindikator 
Kualitas Perairan Waduk Batujai di Lombok Tengah. Biotropika - Journal 
of Tropical Biology. 2018. No. 3:6. 103–107. 

Sartori, M., & Brittain, J. E. (2015). Order Ephemeroptera. In Thorp and Covich's 
freshwater invertebrates (pp. 873-891). Academic Press. 

Setyawati, I. I. J. T. R. Inventarisasi Kepiting Air Tawar (Brachyura) di Cabang 
Panti Taman Nasional Gunung Palung Kalimantan Barat. Jurnal 
Protobiont, 7(3). 

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2015), Cet. 11, Vol. 15. 

Shin, S., Bayless, K. M., Winterton, S. L., Dikow, T., Lessard, B. D., Yeates, D. 
K., ... & Trautwein, M. D. (2018). Taxon sampling to address an ancient 
rapid radiation: a supermatrix phylogeny of early brachyceran flies 
(Diptera). Systematic entomology, 43(2), 277-289. 



54 
 

 
 

Sinaga. S.,Wahyuni. Pengaruh Pemberian Insektisida Nabati Terhadap Serangan 
Hama Polong Pada Tanaman Kedelai (Glycine max L. Merill) Di 
Lapangan. USU Repository. Sumatera Utara. 2013. 

Soegianto. Ekologi perairan Tawar. Airlangga University Press. Surabaya. 2014. 

Suartini. N., W., Sudatri. M., P., Pharmawati. A., G., Dalem. Identifikasi 
Makrozoobenthos Di Tukad Bausan, Desa Pererenan, Kabupaten Badung, 
Bali. Jurnal. Ecotrophic. 2012. No. 1:5. 1907-5626. 

Sudarso. Dasar-Dasar Penilaian Status Kesehatan Sungai Dengan Menggunakan 
Bentik Makroavertebrata, (unpublished), Pusat Penelitian Limnologi, LIPI, 
Cibinong, Bogor. 2003. 

Suhling, F., Sahlén, G., Gorb, S., Kalkman, V. J., Dijkstra, K. D. B., & van Tol, J. 
(2015). Order odonata. In Thorp and Covich's freshwater 
invertebrates (pp. 893-932). Academic Press. 

Susanti. R., N., Adi. Makroinvertebrata Sebagai Bioindikator Pengamatan 
Kualitas Air. Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS. 2017. 

Tjokrokusumo. Bentik Makroinvertebrata Sebagai Bioindikator Polusi Lahan 
Perairan. Jurnal Hidrosfir. 2015. No. 1:1. 

Trisnaini, I., Sari, T. N. K., & Utama, F. (2018). Identifikasi habitat fisik sungai 
dan keberagaman biotilik sebagai indikator pencemaran air sungai musi 
kota Palembang. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, 17(1), 1-8. 

Wahlberg, E., & Johanson, K. A. (2014). The age, ancestral distribution and 
radiation of Chimarra (Trichoptera: Philopotamidae) using molecular 
methods. Molecular Phylogenetics and Evolution, 79, 433-442. 

Xu, X. D., Guan, J. Y., Zhang, Z. Y., Cao, Y. R., Cai, Y. Y., Storey, K. B., ... & 
Zhang, J. Y. (2021). Insight into the phylogenetic relationships among 
three subfamilies within Heptageniidae (Insecta: Ephemeroptera) along 
with low-temperature selection pressure analyses using 
mitogenomes. Insects, 12(7), 656. 

Yisa. Jimoh. Analytical Studies on Water Quality Index of River Landzu. 
American Journal of Applied Sciences. 2014. No. 4:7. 453-458. 

Yohanes B.Y., Utomo S.W., Agustina H. (2019). Kajian Kualitas Air Sungai dan 
Upaya Pengendalian Pencemaran Air. IJEEM: Indonesian Journal of 
Environment Educaton and Management, 4(2), 136-155. 

 

 



 

55 
 

LAMPIRAN 

 

Lampiran  1. Keragaman Famili Makroinvertebrata pada Sungai Senggerang 

Desa Tompo Bulu Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep 

No. Nama Famili Skor Biotilik 

(ti) 

Jumlah 

individu (ni) 

ti x ni Keterangan 

EPT 

1. Leptophlebidae 4 5 20  

2. Baetidae . 3 6 18  

3. Rhyacophilidae. 4 2 8  

4. Heptagenidae. 4 65 260  

5. Philipotamidae . 4 3 12  

6. Hydropsidae . 3 10 30  

7. Ephemerellidae . 4 2 8  

 Sub-total EPT (n EPT) 93 356  

Non EPT 

1. Atyidae 2 83 166  

2. Chlorocyphidae 4 2 8  

3. Libellulidae 3 16 48  

4. Corixidae 3 4 12  

5. Gerridae 2 8 16  

6. Gyrinidae 3 17 51  

7. Pharathelphusidae 2 2 4  

 Sub-total Non EPT 132 305  

 JUMLAH N = 225 X=661  

 Presentase kelimpahan EPT (n 

EPT/N) 

41,3   

 INDEKS BIOTILIK (X/N) 2,9   
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Lampiran  2. Famili Makroinvertebrata  

No Ordo Famili Gambar 

1 

 
Ephemeroptera 

Leptophlebidae 

 

 

 

 

 

2 Baetidae 

 

 

 

 

 

3 Heptagenidae 
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4 Rhyacophilidae 

 

 

 

 

 

 

5 Ephemerelidae 

 

 

 

 

 

 

6 Tricoptera Philipotamidae 
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7 Hydropsidae 

 

 

 

 

 

 

8 

Odonata 

Libellulidae 

 

 

 

 

 

 

9 Chlorocyphidae 
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10 

Decapoda 

Atyidae 

 

 

 

 

 

 

11 Parathelphusidae 

 

 

 

 

 

 

 

12 Hemiptera Corixidae 
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13 Gerridae 

 

 

 

 

 

 

14 Coleoptera Gyrinidae 
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Lampiran  3.  Alat dan bahan 

 

 

 

 

 

 

 

Turbidity Meter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macro lens 

 

 

 

 

 

 

Current Meter 

 

 

 

 

 

DO Meter 
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Kertas Lakmus 

 

 

 

 

 

 

 

Plankton net 

 

 

 

 

 

 

 

Nampan dan Cup  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotton bud 
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Lampiran  4. Pengukuran Parameter Lingkungan dan Kondisi Lapangan 
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Pengukuran kadar oksigen terlarut 
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Pengambilan sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stasiun II (Kegiatan Masyarakat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stasiun III (Stasiun persawahan) 

 

 

Stasiun I (Kontrol) 
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