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ABSTRAK 

Nama        : A. Nuratika Cahyani 

Nim        : 60300117010 

Judul Skripsi : Kerusakan Anatomi Tanaman Krisan 

(Chrysanthemum morifolium) yang Terinfeksi 

Puccinia horiana. 

 

Krisan (Chrysanthemum morifolium) merupakan salah satu tanaman hias yang 

banyak dibudidayakan di Indonesia karena memiliki daya tarik tersendiri sehingga 

berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi komoditas pasar nasional dan 

internasional. Penyakit karat putih diakibatkan oleh Puccinia horiana merupakan 

salah satu kendala sangat penting terhadap sistem budidaya tanaman krisan yang 

menyebabkan kerusakan tanaman dan penurunan kualitas bunga. Studi terkait 

kerusakan pada tingkat anatomi tanaman krisan akibat infeksi P. horiana sampai saat 

ini masih belum diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan struktur 

anatomi daun dan batang antara tanaman krisan (Chrysanthemum morifolium) sehat 

dan yang terinfeksi P. horiana. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September-

Desember 2022. Sayatan melintang daun dan batang krisan menggunakan metode 

parafin Johansen. Analisis kerusakan anatomi daun dan batang krisan yang terinfeksi 

P.horiana dibandingkan berdasarkan dengan menggunakan Independent Sample t-

Test pada α=5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara krisan sehat dan sakit pada anatomi daun dan batang untuk semua 

parameter yang diamati, kecuali pada parameter epidermis atas daun dan parameter 

batang sel xylem. Kerusakan pada jaringan anatomi daun terjadi mulai dari palisade 

hingga epidermis bawah serta kerusakan jaringan anatomi batang terjadi pada berkas 

pengangkut. 

Kata Kunci : Krisan, Puccinia horiana, Paraffin, Struktur Anatomi. 
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ABSTRACT 

Nama        : A. Nuratika Cahyani 

Nim        : 60300117010 

Judul Skripsi : Anatomical Damage of Chrysanthemum 

(Chrysanthemum morifolium) Infected with 

Puccinia horiana. 

 

Chrysanthemum morifolium is one of the ornamental plants that is widely cultivated 

in Indonesia because it has its own charm so that it has great potential to be 

developed into a national and international market commodity. White rust disease 

caused by Puccinia horiana is one of the most important obstacles to the 

chrysanthemum cultivation system that causes plant damage and reduced flower 

quality. Studies related to damage at the anatomical level of chrysanthemum plants 

due to P. horiana infection have not yet been studied. This study aims to determine 

the differences in the anatomical structure of leaves and stems between healthy 

chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium) plants and those infected with P. 

horiana. This research was conducted in September-December 2022. Transverse 

incision of chrysanthemum leaves and stems using Johansen paraffin method. 

Analysis of anatomical damage to chrysanthemum leaves and stems infected with P. 

horiana was compared based on the Independent Sample t-Test at α = 5%. The 

results showed that there were significant differences between healthy and diseased 

chrysanthemums in leaf and stem anatomy for all parameters observed, except in the 

upper epidermis parameter of the leaf and stem xylem cell parameter. Damage to leaf 

anatomy tissue occurs from the palisade to the lower epidermis and damage to stem 

anatomy tissue occurs in the transport bundle. 

 

Keywords: Chrysanthemum, Puccinia horiana, Paraffin, Anatomical Structure. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Komoditas tanaman hortikultura utama yang ada di negara Indonesia adala 

tanaman hias. Seiring dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

permintaan tanaman hias terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan tanaman 

hias memiliki berbagai manfaat seperti penghias taman, ruangan, menciptakan 

suasana kenyamanan dan keindahan baik dalam maupun di luar oleh karena itu 

beberapa masyarakat membudidayakan tanaman ini. Tanaman hias yang sangat 

diminati di Indonesia dengan daya tarik tersendiri dari segi bentuk, tipe dan warnanya 

yang beragam jenis adalah tanaman krisan (Chrysanthemum morifolium)  (Rahayu, 

2013). 

Tanaman paling popular setelah mawar adalah krisan, biasanya juga disebut 

sebagai “seruni”, memiliki berbagai bentuk. Tanaman ini memiliki bentuk daun yang 

tidak biasa. Krisan merupakan tanaman favorit di kalangan petani karena potensi 

pertumbuhannya yang sangat baik untuk menjadi komoditas di pasar domestic dan 

global (Budiarto dan Marwoto, 2007). 

Sebagai tanaman yang memiliki peminat cukup tinggi, produksi bunga krisan 

di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Permintaan batang krisan meningkat 

menjadi 99.158.942 batang pada tahun 2008 dan 10.847.072 batang pada tahun 2009 

(Badan Pusat Statistik, 2010).  Tahun 2014 meningkat sebanyak 427.248.059 tangkai 

dengan volume ekspor sebesar 56,23 ton dan tahun 2015 makin meningkat sebanyak 

442.698.194 tangkai dengan volume ekspor 59,63 ton (Badan Pusat Statistik, 2016). 

Apabila dibandingkan dengan mawar dan sedap malam, Jawa Barat memiliki 
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produksi krisan terbesar, dengan luas panen mencapai 1.091,42 hektar pada tahun 

2016. Setelah itu, pada tahun 2017, luas panen meningkat sebesar 1.163,55 ha, 

menjadikannya sebagai luas panen terbesar untuk krisan sebesar 6,61% (Badan Pusat 

Statistik, 2017). 

Tanaman krisan dikategorikan sebagai tanaman hari pendek yang asalnya dari 

daerah subtropis. Selain itu, krisan dibagi menjadi krisan bunga potong dan krisan 

bunga pot tergantung pada fungsinya, serta krisan standard dan krisan sprey 

berdasarkan jenisnya. Beberapa manfaat tanaman krisan yaitu sebagai penghias, 

tanaman pengusir nyamuk, penyerap polutan dan dapat dijadikan sebagai tanaman 

obat (Glowdia, 2020). 

Bentuk tipe daun dengan celah dan gerigi, tersusun bergantian pada batang 

atau cabangnya, krisan dikategorikan sebagai tanaman berbunga hias berupa perdu. 

Batang tanaman ini berwarna hijau, bertekstur halus dan tumbuh tegak. Jika dibiarkan 

berkembang lebih lanjut, batang ini akan berubah warna menjadi hijau kecoklatan 

dan mengeras menjadi kayu (Andiani, 2013). 

Tanaman krisan mempunyai batang berstruktur lunak, berwarna hijau dan 

tumbuh tegak. Daunnya yang ditempatkan secara sporadis di cabang atau batang, 

terbagi atau bergerigi di bagian tepinya. Adapun struktur anatomi daun krisan terdiri 

dari trikoma non glandular, epidermis, parenkim palisade, parenkim spons, xylem dan 

floem. Sedangkan struktur anatomi batangnya terdiri dari epidermis, floem, xylem, 

kambium tidak menebal lebih jauh dan trikom non glandular (Isvana, 2019) 

Anatomi tanaman krisan terdiri dari beberapa jenis jaringan, seperti jaringan 

pengangkut, penguat, parenkim, meristem dan pelindung. Tumbuhan sangat penting 

bagi sebagian besar ekosistem. Hal ini tidak mungkin untuk dipisahkan dari peran 
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penting struktur tanaman dalam mempertahankan tempatnya dalam ekologi. Anatomi 

spesies dapat berbeda dari spesies lain karena faktor internal dan eksternal. unsur-

unsur lingkungan termasuk paparan sinar matahari, pH, suhu, kelembaban dan 

pasokan nutrisi termasuk faktor eksternal. Faktor internal termasuk sifat genetik atau 

sifat keturunan (Armanda, 2015). 

Kehadiran hama dan penyakit adalah masalah utama dalam usaha budidaya 

bunga krisan yang menurunkan kualitas maupun kuantitas hasil panen. Tantangan 

utama dalam pertanian krisan adalah Puccinia horiana, patogen yang menyebabkan 

karat putih dan merusak tanaman sekaligus menurunkan kualitas bunga. Daun yang 

terinfeksi penyakit karat putih mengakibatkan turunnya nilai estetika dan nilai 

komersial bunga sampai 100%. Kesegaran bunga krisan dapat dipersingkat menjadi 

kurang dari 5 hari karena penyakit karat putih yang menyerang tanaman ini. Faktanya 

kesegaran bunga krisan mampu bertahan sampai 12 hari di suhu ruangan 27-29℃ 

untuk bunga yang sehat tanpa cacat. Penyakit ini menyerang daun sejak pembibitan 

hingga panen, memperlambat perkembangan bunga dan mampu memperlemah 

tanaman (Hanudin, 2016). 

Beberapa peneliti melaporkan bahwa penyakit karat putih menyebabkan 

kehilangan hasil panen mencapai 30%. Kehilangan ini menyebabkan terjadinya 

penurunan nilai jual dan penundaan waktu panen. Kemudian kehilangan hasil krisan 

yang terjadi di luar negeri mencapai 80% sedangkan yang mencapai kehilangan 100% 

akibat serangan penyakit tersebut terjadi di New England. Karat putih adalah 

penyakit yang paling menular, menurut para petani krisan di seluruh dunia dan 

perluasannya dapat membahayakan keberlanjutan industri krisan. Bibit krisan impor 

yang belum menunjukkan gejala diyakini sebagai sumber penyakit karat putih yang 
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menyerang tanaman krisan di Indonesia. Identifikasi dan diagnosis penyakit ini 

merupakan proses yang sulit dan menantang karena tidak ada munculnya gejala 

penyakit. Mempertimbangkan berbagai metode penyebaran penyakit karat di 

lapangan, benih sejauh ini merupakan cara yang paling popular untuk menyebarkan 

penyakit di antara fasilitas produksi dan bahkan antar negara (Karel, 2019). 

Karat putih yang menyerang tanaman krisan disebabkan oleh jamur obligat 

Puccinia horiana, yang menjadi parasit bagi tanaman hidup. Ada dua jenis spora 

yang dihasilkan oleh patogen yang menyebabkan penyakit karat putih: spora yang 

terlihat yang disebut teliospora dan basidiospora yang tercipta ketika teliospora 

berkecambah. Suhu antara 4 dan 23°C (optimal: 17°C) dan tingkat kelembapan di 

atas 90% diperlukan untuk perkecambahan teliospora, sementara perkecambahan 

basidiospora terjadi pada suhu 17-24℃ (suhu ideal 17℃) dan kelembapan lebih dari 

90%  (Silvia, 2012). 

Setelah infeksi, gejalalpenyakit karatlputih akan munculldalam 7-10 hari di 

ataslsuhul24℃ dan di ataslsuhu 30℃ dalam 8lhari. Ketika daun krisan diserang oleh 

Puccinia horiana, di permukaan atas daun terdapat bintik kuning. Bintik-bintik 

tersebut kemudian berubah warna dari putih lalu di tengahnya berubah menjadi coklat 

tua. Perkembangan bintil berwarna merah muda di bagian bawah daun yang akhirnya 

membesar menjadi warna putih dan mengakibatkan tanaman layu hingga mati. 

Sekumpulan teliospora yang akan berkembang menjadi basidiospora, yang kemudian 

akan menginfeksi ditemukan dalam bintil pada daun krisan. Setelah 2 jam infeksi, 

tanaman terinfeksi sekitar 5% dari populasi basidiospora. Proses tersebut diawali 

ketika basidiospora mendarat di daun basah dan berkecambah. infeksi berlangsung 

selama 24 jam, dari malam hingga fajar pada suhu 17℃ (Hanudin, 2011). 
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Tanaman secara umum akan merespon serangan patogen dengan cara yang 

akan menentukan tingkat ketahanan terhadap penyakit. Tanaman akan bereaksi secara 

defensif terhadap serangan patogen untuk melindungi diri mereka sendiri. Tanaman 

memiliki dua cara untuk mempetahankan diri: pertama, karakteristik strukturalnya 

berfungsi untuk menjadi penghalang fisik yang menghentikan patogen masukldan 

menyebarldan kedua, tanaman memiliki responlbiokimia yanglmelibatkan reaksi 

kimia dalamllsel dan jaringannya yang dapat membunuh atau menghentikan 

pertumbuhan patogen. Tanaman merespon penyakit dengan cara yang berbeda. 

Reaksi tertentu bergabung, sementara lainnya tidak. Tanaman dan penyakit dapat 

memiliki hubungan yang kompatibel (tanaman sensitif) atau tidak kompatibel 

(tanaman resisten) tergantung pada faktor-faktor tertentu. Namun, ada reaksi biokimia 

lain yang terlibat dalam interaksi rumit yang terjadi antara tanaman dan penyakit 

yang menyerangnya (Armanda, 2015). 

Kebanyakan mikroorganisme patogen tidak menyerang tanaman dalam 

kondisi normal. Hubungan patogen dan inang hamper tidak pernah terjadi. Ketika 

patogen berinteraksi dengan tanaman yang inang dan bukan, peristiwa biokimia yang 

terjadi sama, tetapi intensitas dan penampilan peristiwa tergantung pada kondisi 

fisiologi dan lingkungannya. Kombinasi yang berbeda dari karakteristik struktural 

dan proses metabolisme hadir dalam setiap sistem kombinasi inang-patogen untuk 

membantu pertahanan tanaman. Kondisi cuaca, status nutrisi tanaman, jenis organ, 

usia tanaman, dan jaringan yang diserang semuanya dapat memengaruhi kombinasi 

yang berbeda, bahkan ketika mereka terjadi dalam hubungan inang-patogen yang 

sama. (Edy, 2003). 
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Selain itu, dalam Al-Qur’an telah menjelaskan proses pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman terkait erat dengan beberapa tugas yang dilakukannya untuk 

memastikan kehidupannya. Allah swt. telah merancang semua aktivitas tanaman 

sehingga semuanya selaras dengan tingkat kadar dan keseimbangan yang mutlak. Hal 

ini telahldijelaskan olehlAllah swt. denganlfirman-Nya QS Az-Zumar/39: 21 yang 

berbunyi: 

                             

                             

           

Terjemahnya: 

Bukankah engkau menyaksikan bahwasanya Allah telah menurunkan 

sejumlah air dari langit, niscaya menjadi sumber-sumber kehidupan di bumi, 

kemudian Kami tumbuhkan bersama air tersebut berbagai macam tumbuh-tumbuhan 

yang berbeda warnanya, setelah itu berubah menjadi kering, maka lihatlah olehmu 

sendiri, lalu menguning, kemudian Kami hancurkan dengan air itu tanam-tanaman 

yang bermacam-macam warnanya. Demikianlah, sesungguhnya pada yang demikian 

itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal (Kementerian Agama RI, 2012). 

Menurut tafsir Muyassar menjelaskan “apakah engkau tidak melihat (wahai 

Rasul) Allah menjatuhkan hujan dari atas langit lalu menempatkannya di bumi, 

menjadikannya mata air mengalir. Kemudian dengan air yang mengalir tersebut, 

Allah swt. menghidupkan berbagai jenis dan warna tumbuhan. Lalu ia mati setelah 

tumbuh segar. Engkau (wahai Rasul) melihatnya menguning kemudian Allah swt. 

menjadikannya kayu bakar yang hancur. Sesungguhnya hal itu dilakukan merupakan 

peringatan dan nasihat bagi mereka mempunyai akal yang selamat” (Ibnu, 2018). 
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Berdasarkan ayat di atas Allah swt. menunjukkan bahwa air hujan adalah 

nikmat yang diberikan kepada manusia; air hujan dapat menumbuhkan berbagai 

tanaman yang bermanfaat bagi manusia dan makhluk lain. Mempelajari aktivitas serta 

reaksi-reaksi yang terjadi dalam proses pertumbuhan suatu tumbuhan, salah satu 

contoh tumbuhan yaitu tanaman krisan yang terserang oleh patogen kemudian 

mempelajari proses dari reaksi dan struktur anatomi tanaman tersebut merupakan 

sebuah bentuk pengaplikasian dari ayat ini sebagai seorang cendekia. 

Kerusakan morfologi daun tanaman krisan akibat infeksi P. horiana 

berdampak terhadap penurunan kualitas kesegaran bunga sehingga menghambat  

produktivitas hasil panen. Gejala infeksi pada daun krisan bisa saja menyebar ke 

bagian tanaman krisan yang lainnya, tetapi tidak nampak secara morfologi. Dan 

selain itu belum ada juga penelitian yang dijalankan hingga saat ini tentang 

bagaimana infeksi P.horiana menyebabkan kerusakan pada tingkat anatomi tanaman 

krisan. Karena itu, studi tentang “Kerusakan Anatomi Tanaman Krisan 

(Chrysanthemum morifolium) yang Terinfeksi Puccinia horiana ” perlu dilakukan. 

Penelitian ini merupakan studi awal sebagai ilmu pendukung pada cabang ilmu 

biologi khususnya bidang ilmu fitopatologi dalam rangka penanganan dan 

pencegahan penyakit yang dapat dikembangkan melalui pengamatan patogen 

menginfeksi tanaman secara mikroskopis. 

 

 

B. RumusanlMasalah 

Bagaimana perbedaan struktur anatomi daun dan batang antara tanaman 

krisan (Chrysanthemum morifolium) sehat dan yang terinfeksi  Puccinia horiana? 
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C. RuanglLingkuplPenelitian 

Penelitianlini terdapatlruang lingkup yaitulsebagai berikut: 

1. Pengambilan bahan penelitian dilakukan terhadap tanaman krisan yang 

berumur 3 bulan di Malino florist yang berada di Bulu Valles, Malino 

KabupatenlGowa. Pada koordinatlLintang: 50 31' 8” – 50 33' 42” LS dan 

Bujur: 1190l42' 57” – 1190l45' 00” BT.  

2. Pengamatan struktur anatomi daun dan batang antara tanaman krisan 

(Chrysanthemum morifolium) sehat dan yang terinfeksi  Puccinia horiana 

diamati melalui metode parafin. 

3. Penelitian dilakukan mulai bulan September sampai Desember 2022 di 

LaboratoriumlMikrobiologi dan BotanilJurusan BiologilFakultas Sains dan 

TeknologilUIN AlauddinlMakassar. 

 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

1. Isvana, 2019. “Morfologildan AnatomilChrysanthemumlmorifolium Ramat. 

var. puspitalnusantara dan var. tirtalayuni serta Chrysanthemumlindium L. var. 

mustikalkaniya”. Adapun sampel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

sampel C. indicum L. var. mustika kaniya, C. morifolium Ramat. Var. puspita 

nusantara dan var. tirta ayuni. Masing-masing diambil sampel yang telah 

memasuki usia 3 bulan atau menjelang panen secara purposive random 

sampling. Selanjutnya, sampel ditempatkan di atas kaca objek dan ditetesi 

akuades untuk pemeriksaan anatomi sampel. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa C. indicum L. var. mustika kaniya dan C. morifolium Ramat.var. 

puspita nusantara dan var tirta ayuni memiliki karakteristik morfologi organ 
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batang, seperti warna dan ukuran, berbeda dengan karakteristik morfologi 

daun, yang meliputi bentuk, pangkal dan tepi. Variasi juga terdapat pada 

karakter morfologi bunga, seperti jumlah bunga per tangkai, lama kesegaran 

bunga dalam hari, warna, jumlah pita bunga, panjang dan lebar pita bunga. 

Ciri-ciri anatomi C. morifolium berdasarkan susunan jaringan pada organ 

batang dan daun, terdapat kemiripan antara C. indicum L. var. mustika kaniya 

dengan Ramat. var. puspita nusantara dan var. tirta ayuni. 

2. Hadyani, dkk. 2016. “MorfollAnatomi DaunllJambu Air (Syzygium 

samarangense) var. DemaklNormal dan TerseranglHamallUlat”. Untuk 

membandingkan karakteristik morfologi dan anatomi daun jambu air yang 

normal dan terkena serangan hama dan penyakit, maka diperlukan 

pengamatan dengan membuat preparat penampang melintang daun dengan 

metode semi permanen dan metode replikatif. Variabel yang diamati pada 

kondisi daun sehat dan terinfeksi penyakit dianalisis secara deskriptif. Hasil 

pengamatanlmenunjukkan bahwalmorfologi dan anatomildaun jambulnormal 

berbedaldengan daun yang terserang hama. Jaringanlepidermis atas dan 

bawah, lpalisade, sponl parenkim dan berkaslpengangkut membentukldaun 

normal yang berbentukllonjong dengan ujunglmeruncing. Daun yang 

terseranglhama memilikilbentuk daun tidaklteratur, lberkerut, helaianldaun 

tidaklrata, menggulung atau warna helaian kecoklatanlataullhitam. Dari segi 

anatominya, sejumlah daun telah kehilangan atau terjadi kerusakan pada 

lapisan epidermis, kerusakan pada palisade yang menyebabkan terbentuknya 

rongga, kerusakan pada spons parenkim atau berkas pengangkut, atau adanya 
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perforasi pada untaian yang mengakibatkan menurunnya aktivitas 

berfotosintesis yang dilakukan oleh daun. 

3. As’ad, 2013. “Anatomyland MorphologylStudy of Agronomy Between 

HealthylSoybean to SoybeanlInfected withlCowpea MildlMottle Virusland Its 

Utilizationlas VocationallHigh SchoolllSubjects”. Enam varietas kedelai-

Argopuro, Gumitir, Anjasmoro, Mahameru, MLGGl0021 dan MLGGl0268-

digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari dua jenis genotipe varietas 

kedelai tahan terhadaplCPMMV, yaitu MLGGl0021 dan MLGGl0268 dan 

empat jenis varietas unggul yang rentan terhadap serangan CPMMV: 

Argopuro, lGumitir, lAnjasmoro danlMahameru. Pengamatan anatomi 

menggunakan jumlah stomata dan pengukuran ukuran sel. Hasil pengamatan 

menunjukkan keenam jenis kedelai yang sehat dan sakit tidak berbeda dalam 

hal warna hipokotil, warna permukaan daun, bentuk daun atau warna rambut 

batang, menurut data. Keenam jenis kedelai tersebut memiliki warna biji dan 

polong masak yang berbeda yang membedakan kedelai sehat dan sakit. 

Kecuali jenis Gumitir yang memiliki bunga berwarna putih, kelimalvarietas 

kedelai sehatldan sakitlmemiliki bunga berwarnalungu. Bentuk daun kedelai 

varietas Argopuro, Anjasmoro dan Mahameru yang sehat dan sakit berbeda. 

Gumitir MLLGl0021 dan MLGGl0268, varian yang bebas penyakitldanlsehat. 

Ukuran sel daun dipengaruhi oleh kondisi, varietas dan interaksi antara 

kondisi dan varietas. Varietas berdampak pada jumlah stomata tetapi kondisi 

dan cara mereka berinteraksi satu sama lain tidak banyak berpengaruh pada 

jumlah stomata. Jumlah epidermis tidak dipengaruhi oleh varietas, kondisi 

atau kombinasi kondisi. Kondisi berdampak pada jumlah epidermis. 
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Dibandingkanldengan varietas kedelailyang sakit, varietaslkedelai yanglsehat 

memilikiljumlah trikoma yang lebih banyak. Tinggi tanaman dipengaruhi oleh 

kondisi dan varietas secara terpisah. 

4. Lucy, dkk. 2015. “PerbedaanlStruktur XilemlBatang Sengon (Falcataria 

moluccana) darilProvenan Solomon danlWamena”. Untuk penelitianlini, 

sampel kayuldiambil dari petakluji keturunanlsengon di Lumajang, Jawa 

Timur. 12 batang kayu diambil dengan 6 contoh batang Solomon yang rentan 

terhadap penyakitlkarat tumorldan 6 contohlbatang Wamena yang tahan 

terhadap penyakitlkaratltumor. Pengamatan ini dilakukan dengan melihat 

perbedaan struktur anatomi dan perbandingan antara batang sengonlSolomon 

dan Wamenalberdasarkan proporsi dan dimensi sel xylem. Hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa tidaklada perbedaanlstruktur anatomilbatang antara 

sengonlSolomon dan Wamena padalpenampanglmelintang, tangensial dan 

radiallpada bagianlperiderm hinggalempulur. Batang sengon asal Wamena 

(toleran) dan Solomon (rentan) tidak berbeda nyata dalam hal sel parenkim 

paratrakeal, apotracheal, jumlah serabut xylem, panjang serabut xylem dan 

diameter serabut xylem, berdasarkan hasil analisis varian. Namun, padalsalah 

satulsampellSolomon, terdapatlzona reaksilberwarnalhitam padalbagianlxilem 

sekunder. 

5. Brian, dkk. 2014. “PengaruhlPerkembangan TumorlAkibat Infeksi Jamur 

Uromycladiumltepperianum pada StrukturlAnatomi KayulSengon (Falcataria 

molucca) Trubusan”. Dalam penelitian ini dua tahap pengamatan dilakukan: 

pengamatan lapangan dan pengamatan laboratorium. Untuk melacak 

perubahan penampilan tumor selama 45 hari, pengamatan lapangan dilakukan 
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dengan mengukur diameter sepulut tumor hijau pada masing-masing dari tiga 

pohon yang terpisah. Sampel blok yang dikumpulkan dari lapangan diamati di 

laboratorium untuk memeriksa strukturlanatomiltumor, pepaganldan kayu 

sengonlpada penampang melintang di bawah mikroskop. Tiga tahap 

perubahan dalam penampilan tumor-awal (tumorlhijau), tengah (tumor 

dilapisi spora berwarna merahlbata) dan akhir (tumorlmati) digunakan untuk 

mengkategorikan hasil pengamatan. Hasil pengamatan menunjukkanljumlah 

sel kayu dan diameter serat bervariasi antara kayu sehat dan kayu yang 

menunjukkan indikasi tumor karat. Meskipun mulai berubah dan menjadi 

lebih terlihat padaltahap tengahltumor, persentase sellkayu yang rusak masih 

cenderung serupa denganlkayu sehatlpada tahap awal. Sebaliknya, fraksi sel 

kayu pada tahap akhir sering kali tidak berubah dari tahap tengah atau bahkan 

menurun. Baik fase awal dan akhir menunjukkan penurunan diameter lumen. 

Ketebalan dinding sel berkurang dari kondisi kayu sehat ke tahap awal 

pembentukan tumor dan kemudian pada dasarnya konstan hingga tahap akhir 

perkembangan. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perbedaan struktur anatomi daun dan batang antara 

tanaman krisan (Chrysanthemum morifolium) sehat dan yang terinfeksi  Puccinia 

horiana. 
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F. ManfaatlPenelitian 

Pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat yaitu : 

1. BagilPeneliti 

Peneliti menemukan ilmu baru mengenai cendawan patogen yang dapat 

menyerang jaringan anatomi tanaman krisan yang disebabkan oleh Puccinia 

horiana. 

2. Bagi Masyarakat 

Mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat utamanya pada bidang 

pertanian dan petani mampu mengetahui tingkat kerusakan anatomi tanaman 

krisan yang disebabkan oleh Puccinia horiana. 

3. Bagi Kemajuan IPTEK 

Diharapkan untuk penelitian kedepannya mampu dijadikan sebagai referensi. 
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BAB II 

TINJAUANlTEORITIS 

 

 

A. TinjauanlAyat  yanglRelevan 

Keanekaragamanlhayati yang diciptakanlAllah swt di bumi. khususnya 

keanekaragaman tumbuhan yang sangat besar, bermanfaat bagi makhluk hidup 

lainnya, berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem dan dapat digunakan oleh 

manusia. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt. pada QS. Thaha/20:53. 

                              

                   

Terjemahnya: 

 (Tuhan) yang membentangkan bumi sebagai hamparan bagimu, dan Dia 

menjadikan jalan bagimu di atasnya, dan Dia (pula) yang menurunkan air (hujan) dari 

langit, maka dengan air itu Kami menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan 

(Kemenag, 2012). 

 Menurut Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa berkat-berkat kehidupan dan 

rezeki diberikan kepada hamba-hamba-Nya tidak lain adalah Tuhan. Dia telah 

menciptakan sungai-sungai dengan menurunkan hujan ke bumi, menjadikan bumi 

sebagai hamparan bagi kalian untuk dilalui dan menetapkan jalan untuk kalian lalui. 

Allah swt. menggunakan air tersebut untuk menumbuhkan tanaman dengan berbagai 

macamlwarna, rasaldanlkarakteristik; ada yanglberwarnalhitam dan putih, ada pula 

yang memiliki rasa manisldanlpahit (Shihab, 2012). 

 Berdasarkan ayat dan tafsir di atas menjelaskan bahwa hujan yang diturunkan 

oleh Allah swt. untuk membantu tumbuh-tumbuhan tumbuh subur di mukalbumilini 

denganlberbagai macam bentuk, rupa danlrasa yanglbermanfaat bagi manusia dan 
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hewan serta dapat digunakan untuk memperpanjang hidupnya. Agar tanaman dapat 

berkembang di bumi, Allah swt. menurunkan hujan. Bunga krisan adalah salahlsatu 

tanamanlyang diciptakanlAllah swt. Tanaman ini tumbuh dalam berbagai bentuk dan 

jenis dan digunakan oleh banyak orang sebagai tanaman yang menarik dan bahkan 

sebagai obat bagi manusia. 

 Ada ribuan, bahkan ratusan jenis tanaman yang berbeda hidup di dunia, setiap 

tumbuhan memiliki keunggulan dan keindahan masing-masing. Sebagaimana firman 

Allah dalam Qs. Qaaf /50:7. 

 

                                   

 

Terjemahnya: 

 Kemudian Kami hamparkan bumi dan Kami kokohkan pegunungan yang 

tegak dan Kami taburkan di atasnya berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah 

(Kemenag, 2012). 

 Menurut Tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa ketika bumi terhampar dan 

menjadi lebih luas, Allah swt. menjadikanlgunung-gunung sebagailtempat berlabuh 

yang kokoh agar orang-oranglyang tinggalldi bumi tidaklgoyah dan Allah swt. 

menumbuhkan berbagai macam flora di permukaan bumi agar dapat menjadi 

pemandangan bermanfaat, menyenangkan dan indah dipandang bagi yang melihatnya 

(Shihab, 2012). 

 Berdasarkanlayat danlltafsir di atas menjelaskan bagaimana Allah swt. 

menghamparkan bumi dan kemudian dengan kokoh mendirikan gunung-gunung di 

atasnya di lokasi-lokasi di mana bagian-bagian tertentu dari bumi tampak tinggi dan 

bagian-bagian lainnya tampak rendah. Dari sana, tumbuhlah berbagai macam 

tumbuhan yang indah secara estetika. Bunga krisan adalah salah satu tanaman yang 
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sangat indah diciptakan Allah swt. Bunga krisan hadir dalam berbagai bentuk, 

varietas dan warna, karena keindahan dan daya tahannya, bunga krisan menjadi 

semakin popular di kalangan penggemar baik dildalam maupun di luarlnegeri. 

Bahkanlbanyak yanglmenggunakannya sebagai bahan dari dekorasi untuk acara 

berskala besar. 

 

B. TinjauanlUmum tentang TanamanlKrisan (Chrysanthemumlmorifolium) 

Bungalkrisan adalah salahlsatu tanaman yangldigunakan sebagai hiasan dan 

tanaman primadona dalamlbidang hortikultura. Tercatat bahwa budidaya tanaman ini 

telah ada sejak 3000 tahun silam di Cina kemudian beredar ke Jepang (Suhartono, 

2015). Tanaman krisan kemudian mulai menyebar ke seluruh Eropa dan Asia, 

khususnya Indonesialpada abadlke-17. Baru sekitar tahun 1940, tanaman ini 

mencapailCianjur, lLembang, lCisarua dan Bandung (Vina, 2016). Bunga krisan 

memiliki daya tarik tersendiri khususnya pada organ bunganya dengan aroma yang 

khas dan lembut serta warnanya beragam sehingga tidak jarang tanaman ini disebut 

sebagai bunga emas (seruni) (Restikadia et al., 2020). 

Bersanding dengan mawarlpotong, krisanladalah salahlsatu bunga yanglpaling 

banyak digunakan di Indonesia karena warnanya yang cerah dan umurnya yang 

panjang, krisan dalam pot khususnya dapat bertahan hingga 10 hari (Vina, 2016). 

Asal daerah dari tanaman krisan yaitu negara subtropis sedangkan negara Indonesia 

merupakan negara tropis tetapi hal tersebut tidaklah menjadi masalah dikarenakan 

potensi sumber daya lahan di Indonesia untuk perkembangan agribisnis bunga potong 

terkhusus krisan sangatlah luas (Kusbianto, 2015). Dengan meningkatnya kebutuhan 
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krisan, memiliki peluang untuk memperluas industry budidaya krisan dan memenuhi 

permintaan domestic dan internasional (Vina, 2016). 

Permintaan tanaman krisan yang semakin banyak memberikan peluang bagi 

masyarakat untuk menjadi usahatani bunga krisan dan menambah tingkat 

produktivitas bunga krisan yang semakin pesat serta peminatan terhadap bunga krisan 

bertambah banyak terutama pada usaha dekorasi. Dengan adanya usaha tersebut 

mampu memberikan peningkatan terhadap pendapatan masyarakat (Khusnia, 2019). 

Krisan memiliki potensi pasar yang kuat, oleh sebab itu berbagai penelitian dilakukan 

untuk menghasilkan krisan berkualitas tinggi melalui Balai Penelitian Tanaman Hias 

Kementerian Pertanian (Dewi, 2011). Dalam hal perdagangan di seluruh dunia, krisan 

potong menempati urutan ketiga dalam hal kepentingan setelah anyelir dan mawar 

(Lilik, 2013). 

Setiap tahun permintaan bunga krisan terus meningkat. Permintaan bunga 

potong saat ini konstan dan cenderunglmeningkat padalhari-hari besarlkeagamaan 

seperti IdullFitri, lNatal, TahunlBaru, Valentineldan bahkan pada hari-hari khusus 

sepertilperayaan pernikahan, penyambutan tamu dan lain-lain. Perusahaan-

perusahaan yang menggunakan bunga potong antara lain adalah restoran, hotel, 

perangkai bunga dan lain-lain (Riyadi, 2019). Dalam menghadapi globalisasi, para 

petani tanaman hias harus menghasilkan produk berkualitas tinggi dan sehat yang 

sempurna dalam kuantitas dan kualitas, di mana Organisasi Standar Internasional 

(ISO) dikutip dalam permintaan pelanggan. Penampilan yang paling dicari untuk 

bunga potong adalah batang yang kuat dan tegak, bunga yang sempurna, segar dan 

sehat (Setiadi, 2018). Menurut Nurmalinda dan Hayati (2014) menyatakan bahwa 

warna yang segar, ukuran yang besar, bentuk ganda, tipe tunggal, bertangkai dan 
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ketahanan bunga hingga 7 hari merupakan kualitas yang paling banyak dicari oleh 

para pengusahalrangkaianlbunga, toko bunga,dekorator dan konsumenlrumah tangga. 

Tanaman krisan memiliki lebih dari 1000 jenis di seluruh dunia. Meskipun 

demikian C. maxima, C. daisy, C. indicum, C. parthenium dan C. morifolium adalah 

yang paling populer (Kardiyansyah, 2012). Usaha pemuliaan spesies tanaman krisan 

menggunakan metode persilangan menghasilkan banyak kultivar-kultivar baru 

berbeda dan hibrida (Wahyu, 2013). Dua varietas krisan, yang dikenal dengan nama 

Puspita Kencana dan Puspita Nusantara, yang sebelumnya diciptakan oleh kepala 

peneliti BalailPenelitian TanamanlHias KementerianlPertanian dilSegugung, Cianjur 

telahlberhasil disebarluaskan di Indonesia (Suhartono, 2015). Setiap tahunnya krisan 

memperkenalkan paling sedikit sepuluh jenis varietas baru diantaranya variasi bentuk 

dan warna bunga krisan begitu menakjubkan. Warna dasar bunga krisan yang paling 

dikenal adalah kuning, putih, keunguan dan merah. Warna-warna krisan baru yang 

mulai lazim dikenal yaitu magenta, salem, bronze, regal, puma, lilac dan apricot 

(Kurnia, 2017). 

Jenisldan varietaslkrisan hibridalyang tumbuhldi Indonesialmerupakan produk 

dari Amerika Serikat, Belanda dan Jepang. Krisan dengan jenis Chrysanthemum 

morifolium adalah anggota dari genus krisan. Ada beberapa varietas yang umum 

ditemukan di masyarakat, seperti C. lmorifolium var. reagan pink, C. lmorifolium var. 

pumalungu, C. morifolium var. levergreen, C. lmorifolium var. stroika, C.morifolium 

var. jaguar merah, C. lmorifolium var. badak putih, C. lmorifolium var. remix ungu 

dan C. lmorifolium var pasopati. Tanaman krisan berdasarkan sifat dan siklus 

hidupnya diantaranya adalah sebagai berikut: 

 



19 
 

   
 

a. Krisan Lokal 

Disebut lokal sebab krisan ini telah adaptif terhadap kondisi lingkungan tropis 

khas Indonesia walaupun benih asal bersumber dari negara luar. Krisan lokal hanya 

memiliki masa hidup mekar 5 hari, hanya berwarna kuning dan putih, dan memiliki 

siklus hidup hari netral yang berlangsunglantara 7-12lbulan untuk satulkali 

penanaman. Chrysanthemumlmaxima adalah salahlsatu jenis krisanlyang tumbuh 

secara lokal (Suhartono, 2015). 

b. Krisan Introduksi (Hibrida) 

Krisan introduksi atau modern memiliki karakteristik sifat hidup relatif 

pendek, bersifat annual dan relatif singkat. Chrysanthemumlindicum hybr, Dark 

Flamingo, Cindicumlhybr, lDolaroid, lIndianapolis, Cossa, Clingo, Alexandra Van 

Zaal dan masih banyak lagi contoh krisan yang sudah diintroduksi (Kurniawati, 2007). 

c. Krisan Indonesia 

Krisan yang diproduksi oleh Indonesia merupakan varietas Balithi yang 

berasal dari Balai Penelitian Tanaman Hias di Cipanas (Suhartono, 2015). 

Berdasarkan jumlah kuntum bunga krisan terbagi menjadi dua diantaranya: 

a. Krisan Spray yang bunganya terdiri antaral10-20ljumlah kuntumlper tangkai 

danlbunga berukuranlkecil dengan diameter sekitar 2cm-3cm. Varietas Ellen van 

Langen, Orange Granada, Pink Paso Dobel dan puma adalah beberapa contoh dari 

krisan spray. 

b. Krisan standar yang bunganya hanya terdapat satu kuntum dalam pertangkai 

dan berdiameter bunga berukuran besar. Varietas Dark red pompom dan Regal mist 

adalah contoh bagian dari krisan standar. 
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Upaya pembudidayaan krisan di Indonesia membutuhkan usaha yang serius 

mengingat tanaman ini berasal dari luar negara. Memperhatikan syarat tumbuh krisan 

menjadi hal yang krusial dilakukan. Menurut Fatimah (2016) untuk menumbuhkan 

krisan dibutuhkan asupan cahaya yang banyak yakni ±13-16 jam setiap hari. Olehnya 

dalam menumbuhkan krisan, penambahan cahaya di taksi dengan menggunakan 

sumber cahaya buatan berupa TL atau lampu pijar. Suhu juga turut menunjang usaha 

pembudidayaan sebab krisan memiliki suhu ideal tumbuh berada pada kisaran 16-

18
0
C. Selanjutnya kelembaban udara, curah hujan dan kebutuhan CO2 yang sesuai 

mampu meningkatkan proses pertumbuhan dan pembungaan krisan. Kondisi substrat 

adalah elemen lain yang mendorong pertumbuhan krisan. Untuk menanam krisan, 

tanah yang gembur dan berpasir denganlpH rata-ratal5,5 hingga 6,5ladalah substrat 

terbaik (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 2006). 

Tanaman krisan tidak hanya menjadi produk yang menjanjikan untuk tanaman 

hias, tetapi juga memiliki berbagai macam kegunaan lain sebagai obat herbal 

tradisional untuk demam, sakit kepala, hipertensi, flu dan menurunkan 

pembengkakan pada mata yang disebabkan oleh polusi (Silvia, 2012). Selain itu, 

tanaman krisan aroma khas  yang sering digunakan sebagai herbisida alami serangga 

dan pengusir nyamuk (Fatimah, 2016). 

Krisan memiliki perawakan perdu semusim (annual) dengan karakteristik 

pertumbuhan vegetatif khas yakni dalam sehari membutuhkan penyinaran sekitar 13-

16 jam (Syafriyudin & Ledhe, 2015). Menurut Fatimah (2016) sistem perakaran 

krisan berjenis serabut (radix adventicia) yang tersebar luas hingga kedalaman 30-40 

cm. Faktor lingkungan dan konsentrasi nitrogen tanah yangltidak tepatldapat 

menyebabkanlkerusakan seriuslpada akar krisan. Memiliki tipe batang tegak lurus 
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berwarna hijau dan lunak. Namun seiring pertambahan usia tanaman, struktur batang 

yang dibiarkan tumbuh akan berkayu ditandai dengan perubahan warna menjadi 

kecoklatan (Andiani, 2013). Batang bunga krisan biasanya berbentuk bulat, tegak, 

agak bercabang, permukaannya kasar dan berwarna hijau. Salah satu ciri khas daun 

krisan yaitu, ujungnya yang terbelah dan bergerigi. Daun pada batang dan cabang 

tersusun dalam posisi berseling (Dalailah & Lianah, 2019).  Daun tunggal, lonjong, 

hijau, tebal, permukaan kasar, menyirip, ujunglruncing, pangkallmembulat, tepi 

berlekuk, panjangl7-13 cm, lebarl3-6 cm. Bunga dengan bentuk cawan, kelopak 

berbentuk cawan, putik dan filamen halus yang dikelompokkan di tengah bunga dan 

ditutupi selaput buah. Kelopak bunga memiliki ujung runcing berwarna hijau. Biji 

kecil dan bulat berwarna hitam (Vina, 2016). Sistem pembungaan krisan bertipe 

majemuk berwujud bonggol. Dalam satu bongkol ditemukan bunga cakram berbentuk 

tabung, mahkotaltabung yang dominan berwarnalkuning dilengkapi mahkotalbunga 

tepilberbentuk pita dengan variasi warna yang beragam (Fatimah, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambarl2.1 Habitus Tanaman Krisan (Chrysanthemum morifolium) (a) bunga, (b) 

daun, (c) batang dan (d) akar 

a 

b 

c 

d 
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Susunan taksonomi tanaman krisan menurut Tjitrosoepomo (2013) adalah sebagai 

berikut: 

Regnuml : Plantael 

Divisiol : Spermatophytal 

Sub-divisil : Angiospermael 

Classisl : Dicotyledonael 

Ordol : Asteralesl 

Familial : Asteraceael 

Genusl : Chrysanthemum 

Speciesl : Chrysanthemumlmorifolium 

 

C. TinjauanlUmum tentang StrukturlJaringanlAnatomi 

Tumbuhan adalah organisme yang kompleks dengan banyak sel di dalamnya. 

Sel-sellini membentukljaringan, jaringanlmembentukorgan, organ membentuklsistem 

organ dan akhirnyalmembentuklorganisme (Rosanti, 2013). Dalam waktu singkat, 

tumbuhan mengalami adaptasi evolusioner sebagai reaksi fisiologis terhadap 

perubahan lingkungannya (Usman, 2015). Secaralanatomi, organ yanglmenyusun 

tumbuhanldapat digunakanluntuk mengetahuillbagaimana tumbuhan beradaptasi 

dengan lingkungan sekitarnya. Sifat-sifat structural terkait dengan tingkat ketahanan 

tumbuhan terhadap kondisi lingkungan normal (Alponsin, 2017). Struktur anatomi 

tumbuhanlmencakuplstruktur umumltumbuhan tinggi, akar danlbatang berdiferensiasi, 

strukturlsel tumbuhan, strukturljaringan dasarlterdiri parenkim,kolenkim, sklerenkim, 

strukturljaringan pengangkutlterdiri atas xilem, floem, strukturljaringan dermal terdiri 

darilepidermislperiderm, jaringanlmeristem terdirildari meristemlpucuk akar, batang, 
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kambiumlpembuluh, struktur sekresi dalam, struktur sekresillluar, struktur daun, 

struktur bunga, strukturlbuah dan strukturlbiji (Muhibbuddin, 2011). 

Sel tanaman pada umumnya lebih besar apabila dibandingkan dengan sel 

hewan. Penyusun organ dalam tumbuhan terdiri atas organ vegetatif dan generatif. 

Pada organ tumbuhan juga tersusunlatas beberapa jaringan misalnya jaringan 

meristem, lparenkim, lsklerenkim, lkolenkim, epidermis dan jaringanlpengangkut. 

Adapun organellpenyusun selltumbuhan yaitu dindinglsel, membranelsel, sitoplasma, 

mitokondria, lkloroplas, lnukleus, ribosom, reticulum endoplasma, sitoskeleton, 

badanlgolgi dan vakuolalsentral. Bagian dindinglsel, kloroplasldan vakuolalsentral 

adalah bagian pembedaldengan sellhewan (Starr et. al, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur sel daun tumbuhan (Risanti, 2015) 

Dinding sel tumbuhan yang sudah terdiferensiasi berdasarkan dari fungsinya 

terdapat sel epidermal, sel xylem dan sel floem. Sel epidermal biasanya berdinding 

sel primer tebal dan juga mampu menutupi permukaan tanaman. Dan xilem adalah 

jaringan tumbuhan dari pembelahan sel-sel kambium yang dinding sel tipis 
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sedangkan floem memiliki fungsi untuk mengangkut hasil dari proses fotosintesis 

berupa sukrosa (Rizki, 2021). Tempat berlangsungnya tumbuhan yaitu pada sel 

meristem di mana karakteristik meristem mempunyai bentuk sel seperti kubus, selnya 

kecil-kecil dan berdinding tipis akan tetapi jaringan meristem tidak mempunyai ruang 

antar sel. Sel tumbuhan yang sudah terdiferiensiasi mampu memasuki kembali daur 

sel lewat proses diferensiasi sehingga mampu bersifat meristematik kembali. 

Selanjutnya, promeristem berubah menjadilprotoderm, lprokambium dan meristem 

dasar. Protodermlterdiferensiasi membentuk sebuah sistem jaringanlpengangkut, lalu 

meristemlprimer menjadilparenkim (jaringanldasar) (Krishnamurthy, 2015). 

Meristemlprimer terdapat jaringanlembrio yang berasal dari biji dan tersusun 

olehlepidermis, lkorteks, daun danlinti. Epidermis mampu termodifikasi menjadi 

stomataldanltrikoma (Anu et al., 2017). Padaljaringanldewasa terdapat jaringan 

epidermis, jaringanlparenkim, jaringanlpenguat dan jaringanlpengangkut. Organ 

tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder tersusun oleh lapisan terluar 

dengan satu lapis sel yaitu jaringan kulit (epidermis). Sel epidermis akan mengalami 

kerusakan dan lepas saat proses pertumbuhan sekunder di bagian batang dan akar 

tetapi fungsinya akan digantikan oleh periderm. Beberapa macamltipe sel epidermis 

yaitu sel epidermislbiasa, sellpenutup, sellpengiring, trikoma, emergensildan 

bermacamlidioblas (Nugroho, 2017). 

 Tiga jenis sel utama, parenkim, kolenkim dan sklerenkim membentuk jaringan 

dasar tumbuhan. Jaringan pengangkut terdapat pada batang yang di dalamnya ada 

jaringan transport (xylem dan floem) (Zaenab, 2015). Kedua jaringan tersebut 

melaksanakan peran yang baik sehingga tumbuhan mampu tumbuh dan berkembang. 

Adapun xilem membawa air dan zat terlarut dalamnya dan floemlmengangkutlhasil 
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fotosintesislke seluruhltumbuhan. Sistemljaringan pengangkut xylemldan floem 

dalam berkas tersusunlmelingkar pada tanaman dikotil dan susunannya tersebar pada 

tanamanlmonokotil. Dari kedua berkas pengangkut tersebut xylem tumbuhlkearah 

dalamlmembentuk kayuldan floem tumbuhlkearah luar membentuklkulit kayu (Aulia, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Irisan melintang daun yang menunjukkan xilem, floem, sklerenkim, 

parenkim dan mesofil (Rizki, 2021) 

Epidermis atau kulit ari merupakan membran terluar dari sel dan menyelimuti 

area permukaan daun, bunga, buah, batang dan akar. Masing-masing jenis tanaman 

ini tentunya mempunyai susunan sel epidermis yang berbeda. Variasi struktur sel 

epidermis terlihat padalbentuk dan susunanlsel epidermis, letaklatau posisilstomata 

terhadap selltetangga, arahlmembuka stomata, bentuklstomata, jumlah sellepidermis 

danlstomata, jarak antarlstomata, panjang sel epidermis danlstomata. Stomata 

umumnyalterdapat pada permukaanlbawah daun namunlada beberapalspesies 

tumbuhanldengan stomatalpada permukaanlatas dan bawahldaun (Sari, 2017). 

Stomata merupakan rongga sempit berbentuk oval yang diselubungi oleh sepasang sel 
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epidermis khusus yang biasa disebut sel penjaga, yaitu sel epidermis yang sudah 

terjadi perubahan bentuk dan fungsi serta dapat menyesuaikan ukuran rongga yang 

ada di antara keduanya (Sutrian, 2011). 

 

D. TinjauanlUmum tentang PenyakitlKarat Putih (Puccinialhoriana) 

Salah satu penyakit yang paling ditakuti dalam budidaya krisan saat ini adalah 

penyakit karat putih krisan (PKPKr). Beberapa data mengungkapkan bahwa hasil 

panen akan mengalami penurunan nilai jual dari 30% sampai dengan 100% akibat 

infeksi penyakit ini. Bahkan, sebagian besar negara penghasil bunga krisan, termasuk 

Indonesia, telah mengeluarkan ultimatum terkait distribusi bahan tanaman krisan. 

Langkah-langkah ini termasuk karantina,  melarang masuknya bahan tanaman dari 

negara lain yang tampaknya terkontaminasi penyakit karat dan memusnahkan benih 

krisan jika terbukti bahwa bahan tanaman yang diimpor mengandung propagul 

penyakit karat putih (Karel dkk, 2019). 

P. Henning pertama kali menemukan penyakit karat putih di Asia Timur pada 

tahun 1905, dan diperkirakan bibit krisan impor lah yang membawa penyakit ini ke 

Indonesia. Puccinia horiana adalah penyebab penyakit yang dikenal sebagai “karat 

putih”, yang bermanifestasi dalam berbagai cara, termasuk bintik-bintik kuning pada 

permukaan atas daun krisan yang akhirnya berubah menjadi coklat tua pada bagian 

tengahnya. Penyakit tersebut adalah salah satu penyakit yang paling meresahkan bagi 

budidaya tanaman krisan dikarenakan kehadirannya dapat memberikan dampak yang 

begitu besar bagi kualitas bunga dan mengakibatkan nilai komersial serta nilai 

estetika dari bunga tersebut menurun sebab serangan patogen mencapai 100%. 
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Gambar 2.4 Gejalalpenyakit karatlputih (P. horiana) (Dok. Pribadi, 2022) 

Tanamanlyang terserang penyakitlkarat putihlyang diakibatkan oleh Puccinia 

horiana bisa menyebabkan bunga terlihat pucat dan tidak segar bahkan tidak tahan 

hingga 5 hari padahal apabila bunga yang terlihat sehat mampu bertahan segar hingga 

12 hari dengan suhu ruang 27-29℃. Sudah banyak ditemukan kasus mengenai 

hilangnya hasil krisan yang disebabkan oleh karat putih mengakibatkan nilai jual 

menurun hingga diperkirakan 30% dan waktu panen yang sering tertunda. Apabila 

dinilai serangan tersebut berat dapat menyebabkan gagal panen pada bunga krisan. 

Setiap tempat dan negara serangan karat putih berbeda-beda dan hampir seluruh 

negara penghasil krisan sudah menetapkan bahwa adanya penyakit tersebut sangatlah 

berbahaya sebab penularannya yang bisa dikatakan sangat cepat sehingga mampu 

mengancam kelangsungan hidup bagi tanaman krisan (Lala dkk, 2019). 

Gejalalpenyakit karatlputih akanlmuncul 7-10 hari setelahlinfeksi padalsuhu 

>24℃ldan 8 hari denganlsuhu 30℃. Pertama, bintik-bintik kuninglpadalpermukaan 

atas daun terbentuk dan kemudianlbagian tengah bintik berubah dari putih menjadi 

coklat tua, menandakan dimulainya serangan P. horiana pada daun krisan. Bintil 

merah muda yang berkembang di bagian bawah daun, tumbuh lebih besar hingga 

berubah menjadi putih dan pada akhirnya membunuh tanaman. Kumpulanlteliospora 
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yang akanlberkecambah untuk menciptakanlbasidiospora, yang menginfeksiltanaman, 

ditemukan dalam bintil pada daun krisan. Setelah dua jam infeksi, tanaman terinfeksi 

sekitar 5% dari populasi basidiopspora. Proseslinfeksildimulai ketika basidiospora 

mendarat di permukaanldaun yang basahldan berlangsung selama 24 jam dari malam 

hingga fajar pada  suhu 17℃ (Hanudin, 2011). 

Selain itu, karakteristik lain yang dihasilkan dari proses ini adalah 

terbentuknya bintil-bintil berwarna merah muda yang awalnya berwarna putih pada 

permukaan daun, yang pada akhirnya membesar dan menyebabkan nekrosis. 

Sekelompok uredospore danlteliospora yangldapat berkecambah dan menghasilkan 

hifalyang menginfeksi daunlinilah yang menyebabkan bintil-bintil karat. Jamur 

obligat P. horiana yang hanyalhidup sebagailparasit pada tanamanlhidup, merupakan 

sumber penyakitlkaratlputih yang menyerang tanaman krisan. Ada dua jenis spora 

yang dihasilkan oleh patogen yang menyebabkan penyakit karat putih, yaitu spora 

yang terlihat disebut teliospora dan basidiospora yang terbentuk ketika teliospora 

berkecambah. Suhu antara 4-23℃ (optimal: 17℃) dan tingkat kelembaban >90% 

diperlukanluntuk perkecambahanlteliospora, sedangkanlperkecambahan basidiospora 

terjadi pada kisaran 17-24℃ (optimal: 17℃) dan tingkat kelembaban >90% (Silvia, 

2012). 
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Gambar 2.5 Pustul (teliosorus) Puccinia horiana pada permukaan bawah daun 

krisan (Haryono dkk, 2010) 

Bintik –bintik putih pertama kali muncul di permukaan bawah daun ketika 

uredospore atau teliospora menempel pada daun akibat percikan air. Ini adalah tahap 

pertama perkembangan penyakit. Selanjutnya, bintik-bintikltersebut berubah menjadi 

pustullkecil berwarnalputih. Pustul tersebut akanlmembesar seiring berjalannya 

waktu dan akhirnya menjadi berwarna coklat. Massa teliospora yang siap disebarkan 

oleng angin, air atau serangga ke tanaman lain akan ditemukan di dalam pustul. 

Bintil-bintil sering kali muncul dalam waktu 5-13 hari setelah infeksi (Isyana dkk, 

2019). 

Teliospora diwaktu malam membentuk basidium dan basidiospora/sporidium 

kemudian akan menyebar menjelang waktu pagi,  hal tersebut umum terjadi terhadap 

jamur yang tidak dapat tahan dengan kekeringan atau bentuk spora berdinding tipis 

lemah. Pada umumnya pembentukan spora yang terjadi disaat pagi karena 

perkembangannya begitu dipengaruhi dengan terbentuknya embun waktu malam di 

permukaan daun. Daun yang mengalami infeksi berat akan terjadi perubahan bentuk, 

berwarna coklat hingga akhirnya mati. Pada kedua sisi daun krisan terdapat stomata 
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di mana bagian bawah memiliki stomata lebih rapat dibandingkan pada bagian atas. 

Oleh karena itu infeksi bisa terjadi di kedua sisi daun sebab jamur P.horiana 

menginfeksi melalui mulut daun dan infeksi juga bisa terjadi di tangkai bunga serta 

tangkai daun (Haryono, 2011). 

Insiden penyakit karat akan meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini 

dikarenakan tanaman krisan memiliki daun yang lebih padat seiring dengan 

bertambahnya usia tanaman (yaitu seiring dengan bertambahnya usia tanaman). 

Karena jarak antar tanaman yang sempit, spora karat dapat dengan mudah berpindah 

ke tanaman di dekatnya. Suhu, kelembaban dan curah hujan adalah faktor lingkungan 

lainnya yang memiliki dampak. Untuk penetrasilspora pada daunlkrisan, kisaranlsuhu 

yang idealladalah 17-24°C selama 4 jamldengan perkiraan kelembaban 80- 90% 

(Hanudin dkk, 2011). 

 

E. Tinjauan Umum tentang Invasi dan Infeksi Patogen ke dalam Tanaman 

Suatu tumbuhan dapat melakukan fungsi fisiologisnya, itu dianggap sehat atau 

tumbuh dengan normal. Pembelahan sel, diferensiasi dan pertumbuhan, absorpsi air 

dan mineral dari tanah dan translokasi mereka, fotosintesis dan translokasi hasil 

fotosintesis ke area lain, metabolisme dan reproduksi adalah semua fungsi yang 

termasuk dalam fungsi ini. Apabila tumbuhan diganggu oleh patogen atau penyebab 

lainnya sehingga aktivitas tersebut diatas tidak dapat berjalan lancar atau normal 

maka tumbuhan tersebut dikatakan sakit. Penyakit tumbuhan dapat didefinisikan 

secara sederhana sebagailkerusakan proses fisiologislyang disebabkan oleh 

rangsanganlterus menerus darilpenyebab utamalmelalui proseslterhambatnya aktivitas 

seluler. Penyakit tumbuhan muncul sebagai gejala atau symptom. Terjadinya penyakit 
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atau tumbuhan menjadi sakit karena adanya penyebab utama, penyebab ini disebut 

sebagai penyebab penyakit. Dilalam, penyebablpenyakit terdirildari berbagailfaktor 

kompleks, termasuklfaktor biotis danlabiotis. Namun, faktorlbiotis lebihldominan 

sebagailpenyebab penyakit, sehinggalpengertian umum bahwaltumbuhan sakitllebih 

cenderung dikaitkan dengan tingkah laku organisme atau jasad tertentu (Agrios, 

1996). 

Tahapan siklus hidup dari patogen bermula dari proses tumbuh hingga 

terbentuknya organ reproduksi. Siklus hidup patogen mencakup serangkaian proses 

yang terjadi dalam tubuh tanaman inang dan serangkaian proses yang terjadi pada 

tanaman inang serta kehadiran patogen (siklus hidup patogen) di dalamnya dalam 

rentang waktu tertentu selama masa pertumbuhan tanaman. Peristiwa penting dalam 

siklus penyakit antara lain: inokulasi (penularan), penetrasi (masuklke dalamltubuh), 

infeksi (pemanfaatanlnutrisilinang), invasi (perluasanlserangan ke jaringanllain), 

penyebaran ke tempat lain dan pertahanan patogen (Hanato, 2003). 

Inokulasi atau transmisi, sebagian dari patogen atau agen penyebab penyakit 

yang berada di dalam tanaman yang berkontak dengan tanaman disebut inokulum 

atau infeksius. Maka dari itu, inokulum merupakan komponen dari patogen atau agen 

penyakit itu sendiri yang mampu menginfeksi tanaman. Pada jamur, inokulum 

tersebut biasanya berbentuk miselium, spora, atau sklerotium. Dalam proses inokulasi, 

inokulum masuk ke dalam tumbuhan inang dengan perantara angin, air, serangga dan 

sumber-sumber lainnya. Kendati patogen tersebut dapat memproduksi banyak 

inokulum, namun yang dapat mencapai tubuh tanaman inang hanya sedikit. Serangan 

patogen mulai terjadi pada tahap pertumbuhan vegetatif. Oleh karena itu, sporaljamur 

dan biji tumbuhanlparasitic haruslberkecambah terlebihldahulu untuklmelakukannya. 
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Lapisan air di atas tanaman harus memiliki suhu dan kelembaban yang tepat. Patogen 

tidak dapat masuk atau masuk ke dalam sel atau jaringan sampai kondisi basah atau 

lapisan air ini bertahan cukup lama untuk melakukan penetrasi ke dalam sel. Sebagian 

besarlpatogen dibawalsecara pasif ke dalamltanaman oleh angin, airldanlserangga. 

Inokulumludara selalulada di udara dan kemudian mendarat di permukaan tanaman 

karena hujan dan gravitasi (Semangun, 2008). 

Penetrasi adalah mekanisme terjadinya suatu proses pemasukan patogen atau 

komponen patogen ke dalam sel, bagian jaringan atau tubuh tanaman inang. Patogen 

mengadakan penetrasi melalui empat cara, yaitu secara langsung melalui permukaan 

tubuh tanaman, melalui lubang alami, melalui luka dan melalui media perantara 

(pembawa, vektor). Beberapa patogen ada yang bisa menembus beberapa arah dan 

ada pula yang hanya bisa menembus satu arah saja. Terkadang patogen berpenetrasi 

ke bagian sel tanaman yang tidak resisten terhadapnya hingga patogen tak mampu 

melangsungkan aktivitasnya selanjutnya atau bahkan seketika itu juga menyebabkan 

patogen tersebut mati tanpa menimbulkan penyakit pada tanaman. Pada umumnya 

fungi yang bersifat parasit memasuki jaringan tanaman dengan cara penetrasi 

langsung (Agrios,1996). 

Germinasi spora jamur melalui spora yang berkecambah akan menghasilkan 

sprouting buluh yang mampu berpenetrasi, secara langsung melalui permukaan 

maupun melalui lubang dan luka alami. Setelah itu, spora yang telah berkecambah di 

permukaan tanaman akan membentuk buluh-buluh kecambah yang dapat digunakan 

untuk menembus jaringan inang. Agen penyebab penyakit yang bersifat obligat harus 

menemui inang dan memodifikasi lapisan permukaannya sebelum masuk. Sementara 

itu, sebagian patogen menciptakan struktur penetrasi khusus seperti appressoria, 
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sementara yang lain menggunakan struktur yang sudah ada di permukaan tanaman, 

seperti luka atau pori-pori stomata. Inokulasi menjadi penghubung antara propagul 

infektif parasit dan tanaman inang potensial. Agen penyebab penyakit tersebut 

memperoleh titik akses masuk yang sesuai dengan berbagai rangsangan. Sebagian 

jamur menggunakan penanda topografi pada bagian permukaan tanaman untuk 

menentukan lokasi stomata, ketika hifa memasuki stoma, kandungan yang volatil dari 

pori-pori yang terlepas dari pori-pori tersebut tampaknya mengisyaratkan 

pembentukan appressorium, struktur penembusan yang terspesialisasi. Suhu, 

kelembaban, cahaya, aerasi, ketersediaan nutrisi dan pH adalah beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap perkembangan patogen. Masing-masing patogen memerlukan 

kondisi yang berlainan untuk dapat bertahan hidup dan menularkan infeksi (Sopialena, 

2017). 

Spesies patogen tertentu mungkin memiliki cara yang lebih disukai untuk 

masuk ke inangnya, patogen menggunakan setiap jalur yang tersedia. Patogen jamur 

sering masuk inang melalui penetrasi langsung permukaan tanaman. Mengatasi 

hambatan fisik yang ditimbulkan oleh permukaan tanaman, ini memerlukan adhesi 

padanya, penerapan tekanan dan kemudian penghancuran enzimatik dari dinding sel 

dan kutikula. Appressorium terlebih dahulu diikat ke permukaan tanaman dengan 

perekat protein, memungkinkan hifa untuk menembus dinding selnya. Setelah itu, 

dinding sel appressorium dipenuhi dengan melanin, membuatnyalkedap air dan 

mampulmenahan tekananlturgor tinggi yanglterbentuk dildalamnya (Gafur, 2003). 

Pembukaan yang sudah ada di permukaan tanaman merupakan rute alternatif 

bagi patogen untuk masuk, ini bisa menjadi luka atau bukaan alam. Jamur dapat 

menembuslstomata terbuka tanpalmembangun strukturlkhusus. Beberapaljamur 
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membentuklbengkel apunglbengkak di atas bukaanlstomata dan hifa denganlmudah 

memasukilarea udara di dalamldaun. Di dalamlvesikel sub-stomata, hifalinfeksi 

munculldan membentuklhaustorium di sel-sel sekitarnya. Hydathodes, pori-porilpada 

tepildaun yang terhubungldengan xilem jugalrentan terhadaplinvasi patogen. sebelum 

patogenldapat memulai proses infeksi, mereka harus dapat menghancurkan 

penghalang yang melindungi tanaman (Sopialena, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Skema proses penetrasi jaringan tanaman oleh patogen jamur 

(Sastrahidayat, 2011). 

Jamur patogen bisa memasuki bagian tanaman melalui jalur luka atau bagian 

tanaman yang terekspos secara alami, seperti stomata, atau secara aktif menembus 

lapisan permukaan tanaman. Stuktur pembatas ini berupa dinding sel yang umumnya 

terbentuk dari lignin, kutikula dan lapisan pektin dinding sel yang berkaitan dan 

menyelimuti seluruh permukaan udara tanaman. Unsur pokok utamanya adalah kutin, 

polimer asam lemak hidroksi yang tak larut yang tertanam dalam lapisan jilin. Bagian 

bawah permukaan tanaman dan luka di lapisan aerial tanaman dilapisi oleh suberin. 

Suberin ialah perpaduan antara polimer golongan fenolik dan materialnya berbasis 

dari lipid yang menempel pada karbohidrat dinding sel (Edy, 2003). 
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Patogen setelah memasuki sellatau jaringanlrentan dan memperoleh nutrisi 

darilsel atau jaringan tersebut, proses inildisebut infeksi. Patogenlakan tumbuhldan 

berkembangldi dalam jaringan tanaman selama proseslinfeksi. Infeksi dapat 

menyebabkan gejala penyakit pada tanaman inang, sepertilmenguning, berubah 

bentuk (malformasi) atau bercak (nekrotik). Beberapalproses darilinfeksi dapat 

berlangsung secara diam-diam atau tidak menunjukkan gejala apapun. Namun, pada 

saatllingkungan menjadi lebih baik untuklpertumbuhan patogenlatau pada tingkat 

pertumbuhanltanamanlberikutnya, patogen akan terus berkembang, menyebabkan 

tanamanlmengalami gejalalsakit (Sastrahidayat, 2011). 

Pra-entry, entry dan kolonisasi adalah tiga tahap dari proses infeksi. Ini 

mencakup pembentukan hubungan parasite antara patogen dan inang serta 

perkembangan atau proliferasi propagul infektif di atau pada pembawa potensial. 

Sifat patogen, kondisi inang dan lingkungan luar mempengaruhi proses infeksi. 

Patogen tidak akan menyebabkan penyakit pada inangnya jikalsalah satultahapan 

proseslinfeksi dihentikan olehlfaktor-faktor ini. Sementara beberapa parasite, dikenal 

sebagai ektoparasit, menjajah bagian luar tanaman, patogen juga dapat memasuki 

tanaman inang melalui luka atau melalui lubang alami seperti pori stomata. 

Terganggunya respirasi, fotosintesis dan translokasi menyebabkan gejala penyakit 

yang disebabkan oleh patogen ini (Madden, 2006). 

Tahap pertumbuhanldan perkembanganlpatogen setelah infeksildikenal 

sebagailinvasi. Dalam kebanyakan kasus, individu jamur dan tumbuhan parasitic 

menyerang tanaman setelah proseslinfeksi dengan masuklke dalam jaringanltanaman 

inang menyebabkan kehilangan nutrien dan kerusakan sel dan jaringan tanaman inang, 

nutrisi dan transpirasi serta komponen pertumbuhan dan perkembangan lainnya. 
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Patogen melakukan perkembangbiakan tanaman dengan berbagai cara. Jamur dengan 

membentuk spora seksual atau aseksual. Invasi adalah proses penyerangan jaringan 

secara interseluler (Fahreza, 2017). 

Ektoparasit adalah parasit yang menjajahlseluruhlpermukaan tanamanldan 

mengekstraksilnutrisi melaluilhaustoria di sellepiderms danlmesofil. Beberapa 

parasite menjajah area antaralkutikula dan dindinglluar sellepidermis, menembus 

haustoria dan menjajah selldan mesofillhost disebut denganlinfeksilsub-kutikuler. 

Patogenljuga dapat membentuklkoloni di jaringanltanaman yang lebih dalam, ini 

adalah infeksi mesofil dan parenkim yang bersifat hibrotrophic atau hemibiotrophic. 

Dalam infeksi hemibiotrophic, hifa interseluler dapatlmembentuklhaustoria dalam sel  

mesofil hidup. Namun, pada kondisi yang menguntungkan, lesi meluas sehingga sel-

sel sangat parotitis di bagian dalam koloni yang dalam dan koloni runtuh. Pada jamur 

berbulu, hifa menjajahlsel mesofillhost dan membentuklhaustoria. Dibandingkan 

dengan patogen nekrotropik, jamur sporaldan sel yanglterinfeksilakhirnya mati, 

meskipunlnekrosisltertunda (Newton,2012). 

Jamur karat juga memiliki kemampuan untuk memperlambat penuaan sel 

yang terinfeksi sementara mereka merambah. Penyumbatan fisik pembuluh xylem 

yang terinfeksi biasanya menyebabkan layu dan perubahan warna karena infeksi 

vaskular. Beberapaljamurlringan jugaldapat menginfeksilhost mereka secaralsistemik 

denganlmenyerang jaringanlvaskular dan berkembangldi seluruh hostlmenyebabkan 

deformasildaripada nekrosis. Beberapa patogen akhirnya melanjutkan siklus hidup 

mereka di dalam sel tuanlrumah mereka dan mereka dapatlmenyebar melalui 

sitokinesis (Gafur, 2003). 
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Infeksi Puccinia horiana menyebabkan 

penyakit karat putih pada tanaman krisan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kombinasi dengan metode pendekatan 

eksperimental dengan meneliti tingkat kerusakan struktur anatomi tanaman bunga 

krisan yang terkena penyakit karat putih akibat patogen  Puccinia horiana. 

 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan terhitung dari bulan September hingga 

Desember 2022 berlokasi di Laboratorium Mikrobiologi dan Botani Biologi Fakultas 

Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

 

C. Variabel Penelitian 

Struktur anatomi tanaman krisan (Chrysanthemum morifolium) berfungsi 

sebagai variabel terikat dalam penelitian ini, sedangkan  Puccinia horiana berfungsi 

sebagai variabel bebas. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Adapun definisi operasional variabel sebagai berikut : 

1. Puccinia horiana merupakan cendawan patogen yang menyebabkan penyakit 

karat putih, patogen ini menyebabkan gejala berupa bercak berwarna kuning di 

permukaan atas daun lalu diikuti perubahan warna pusat bercak yang awalnya putih 

lama kelamaan berubah menjadi coklat tua di bagian tengah dan terbentuknya pustul 
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permukaan bawah daun awalnya berwarna merah kemudian pustul membesar 

menjadi warna putih hingga akhirnya menyebabkan tanaman mati. Gejala ini akan 

muncul pada 7-10 hari setelah infeksi. Patogen tersebut mengakibatkan terjadinya 

kerusakan tanaman yaitu bunga terlihat pucat, tidak segar dan tidak tahan hingga 5 

hari serta terjadinya penurunan kualitas maupun kuantitas hasil panen tanaman krisan. 

2. Krisan (Chrysanthemum morifolium) yang diamati berumur 3 bulan. Sampel 

yang digunakan adalah daun dan batang sehat serta yang terinfeksi P.horiana.. Lokasi 

pengambilan krisan dilakukan di Bulu Valles, Malino Kabupaten Gowa. 

3. Struktur anatomi krisan merupakan susunan jaringan penyusun dalam 

tanaman krisan. Adapun struktur anatomi yang diamati adalah sayatan melintang 

daun dan batang sehat serta yang terserang P.horiana  meliputi jaringan dermal 

(epidermis), jaringan dasar (parenkim) dan jaringan pembuluh (xylem dan floem) 

kemudian struktur tersebut diamati menggunakan mikroskop. 

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Alat 

Cawan petri, botol UC, botol vial, botol media, objek glass dan deck glass. 

Alat-alat yang tidak disterilisasi adalah Laminar air flow (LAF), oven, neraca analitik, 

spatula, gelas ukur, penyaring, lemari pendingin, water bath, pengaduk, labu 

erlenmeyer, cutter, pinset, pipet tetes, aluminium foil, wrapper, mikroskop, mikrotom, 

gunting dan silet 

2. Bahan 

Daun dan batang tanaman krisan, aquades steril, paraffin padat, minyak 

paraffin, formaldehida 5 mL, TBA, larutan FAA, etanol 30%, 50%, 60%, 70%, 80%, 
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90%, 95%, larutan seri johansen I-VII, larutan geford, etanol absolut, entelan, xilol, 

safranin 2%, fastgreen 0,5%, gliserin albumin, asam asetat 5 mL, tissue, silk, label 

dan kamera. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur kerja dari penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Pengamatan struktur anatomi 

a. Preparasi sampel 

Sampel yang digunakan adalah sampel yang berada di Malino. Helaian daun 

yang berkembang sempurna diambil daun kelima dari pucuk dan batang krisan yang 

sehat sebagai kontrol serta tanaman krisan yang terinfeksi oleh  Puccinia horiana. 

Setelah itu daun dan batang dipotong dengan ukuran 2 x 4 mm dengan mengenai 

tulang daun dan yang terserang penyakit. 

b. Pembuatan preparat sayatan melintang daun dan batang 

Untuk melihat struktur anatomi, sayatan melintang daun dan batang dibuat 

dengan menggunakan metode parafin (Johansen, 1940). Berikut adalah tahapan dari 

pembuatan preparat permanen dan alur kerja pembuatan parafin yaitu: 

1) Fiksasi: jaringan difiksasi dalam larutan FAA selama 1x24 jam dengan 

komposisi 90 mL etanol 70%, 5 mL asam asetat dan 5 mL formaldehida 36%. 

2) Pencucian: setelah larutan fiksasi dibuang, jaringan dicuci dalam etanol 50% 

4x, dengan waktu penggantian setiap kali 1 jam. 

3) Dehidrasi: setelah etanol 50% sebelumnya dipipet dan dibuang, proses 

berikutnya dimulai dengan merendam bahan dalam larutan seri Johansen I-VII secara 

bertahap. Perendaman untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut: 

Johansen 1  2 jam 
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Johansen 2  Semalam 

Johansen 3  2 jam 

Johansen 4   2 jam 

Johansen 5  2 jam 

Johansen 6  Semalam 

Johansen 6  2 jam 

Johansen 6  2 jam 

Johansen 6  2 jam 

Johansen 7  4 jam 

Johansen 7  Semalam 

4) Infiltrasi: larutan johansen 7 dibuang kemudian digantikan dengan parafin 

cair baru dilakukan sebanyak 3 kali pergantian setiap 6 jam lalu disimpan dalam oven 

dengan suhu 58℃. 

5) Penanaman: sebelum langkah penyisipan, bahan direndam selama 1 jam 

dalam parafin cair murni dan disimpan dalam oven pada suhu 58℃. Setelah itu, 

bahan siap untuk diblok. 

6) Penyayatan: setelah bahan dirapikan, blok ditempelkan pada holder dan 

kemudian disayat dengan mikrotom putar dengan ketebalan 10µm. 

7) Perekatan: object glass dioles dengan gliserin albumin kemudian diratakan. 

Potongan pita paraffin diletakkan di atasnya dan setelah itu diberi label. Selama 1-3 

jam, kaca yang terbuat dari pita parafin dipanaskan dalam oven pada suhu 58℃. 

8) Pewarnaan: pewarnaan ganda dilakukan dengan safranin 2% dalam air dan 

fastgreen 0,5% dalam etanol 95%. Setelah itu, kaca objek direndam dalam larutan 

berikut: 

Xilol 1   5-10 menit Aquades  15-30 menit 

Xilol 2   5-10 menit Etanol 30%  2-5 menit 
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Etanol/xilol 3:1  2-5 menit Etanol 50%  2-5 menit 

Etanol/xilol 1:1  2-5 menit Etanol 70%  2-5 menit 

Etanol/xilol 1:3  2-5 menit Etanol 90%  2-5 menit 

Etanol absolut  2-5 menit Fast-green 0,5% 5-30 detik 

Etanol 95%  2-5 menit Etanol absolut  2-5 menit 

Etanol 70%  2-5 menit Etanol/xilol 3:1 2-5 menit 

Etanol 50%  2-5 menit Etanol/xilol 1:1 2-5 menit 

Etanol 30%  2-5 menit Etanol/xilol 1:3 2-5 menit 

Aquades    15-30 menit Xilol 1   5-10 menit 

Safranin   12-24 jam Xilol 2   5-10 menit 

9) Penutupan: bahan di atas object glass diberikan entel secara merata, 

kemudian ditutup dengan cover glass dan sampel diamati. 

10) Pemberian label: label ditempel di sisi kiri object glass dan mencakup nama 

organ atau jaringan, arah potong melintang/membujur dan nama spesies 

c. Parameter pengamatan 

Pengamatan struktur anatomi diamati termasuk dari segi ukuran dan bentuk 

sel, ketebalan lapisan epidermis, ukuran parenkim, jaringan dasar dan jaringan 

pembuluh (xylem dan floem). 

d. Analisis Statistik 

Data perbedaan ukuran anatomi antara daun dan batang diuji menggunakan T-

test Sample Independent pada α=5%. Analisis data dilakukan menggunakan IBM 

ver.25. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Pengamatan Preparat Paraffin 

Metode parafin menghasilkan preparat permanen dengan menanam jaringan 

di dalam blok parafin. Ini membuat preparat jaringan hewan dan tumbuhan yang tipis 

dan lebih jelas (Nike, 2016). 

Metode parafin dilakukan pada sampel vegetatif (daun dan batang) tanaman 

krisan (Chrysanthemum morifolium) yang sehat dijadikan kontrol dan yang terserang 

penyakit karat putih (Puccinia horiana). Adapun hasil metode parafin yaitu: 

 

1. Sayatan Melintang Daun Krisan (Chrysanthemum morifolium) 
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Gambar 4.1. Sayatan melintang jaringan daun sehat dan bergejala penyakit karat putih. 

Kontrol (A) dan sakit  (B). 

Keterangan epidermis atas (epa), epidermis bawah (epb), palisade (ps), 

parenkim atas (pa), parenkim bawah (pb), berkas pengangkut (bp), xylem (x), 

floem (f), selubung sel parenkim (sp), bunga karang  (bk), teliospora (tr). 

Perbesaran  10 x/ 0.25µm. 
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Gambar 4.2. Sayatan melintang jaringan pengangkut daun sehat dan bergejala penyakit 

karat putih. Kontrol (A) dan sakit (B). Berkas pengangkut (bp), xylem (x) 

dan floem (f). Perbesaran 10 x/ 0.25µm. 
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Gambar 4.3. Invasi teliospora (A) dan hialin teliospora (B) Puccinia horiana. Perbesaran 

40 x/ 0.65 µm. 

 

 

2. Sayatan Melintang Batang Krisan (Chrysanthemum morifolium) 
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Gambar 4.4. Penampang melintang batang sehat dan bergejala penyakit karat putih. 

Kontrol (A) dan sakit (B). Keterangan epidermis (ep), kortex (kx), berkas 

pengangkut (bp), kambium (km), floem (f), xylem (x), empulur (em). 

Perbesaran 10 x/ 0.25µm. 
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Gambar 4.5. Penampang jaringan pengangkut batang sehat dan bergejala penyakit karat 

putih. Kontrol (A) dan sakit (B). Keterangan berkas pembuluh (bp), floem (f), 

kambium (km), xylem (x). Perbesaran 40 x/ 0.65µm. 

 

2. Pengaruh Puccinia horiana terhadap Ukuran Anatomi Daun dan Batang 

Krisan 

T-test Independent merupakan uji beda atau komparatif independent digunakan 

untuk menentukan adakah perbedaan signifikan dalam mean atau rerata antar dua 

kelompok bebas dengan skala data interval atau rasio (Meliani, 2016). 

Uji Analisis Independent Sampel T-Test dilakukan menggunakan sampel 

anatomi tanaman krisan sehat dan terserang penyakit karat putih. Adapun hasil 

analisis T-Test Sample Independen adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

B 
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Tabel 4.1 Perbedaan Ukuran Anatomi Daun Antara Tanaman Krisan Sehat dan Sakit 

Lebar anatomi (µm) Daun sehat Daun sakit 

Epidermis Atas 32.117 ± 1.892 ts 29.597 ± 1.788 ts 

Epidermis Bawah 32.210 ± 0.936 ** 19.853 ± 0.588 ** 

Palisade 159.740 ± 7.608 ** 73.923 ± 1.764 ** 

Bunga Karang 521.570 ± 29.325 ** 172.763 ± 20.218 ** 

Berkas Pembuluh 293.440 ± 0.831 ** 74.087 ± 2.143 ** 

Parenkim pembuluh atas 136.280 ± 4.242 ** 52.650 ± 1.014 ** 

Parenkim pembuluh 

bawah 
213.567 ± 4.769 62.341 ± 1.493 ** 

Jaringan xylem 65.770 ± 1.964 ** 22.567 ± 1.332 ** 

Jaringan Floem 34.623 ± 0.752 ** 10.733 ± 0.673 ** 

Sel Xylem 16.550 ± 0.166 8.160 ± 0.058 ** 

Sel Floem 24.803 ± 2.252 ** 7.723 ± 0.156 ** 

Teliospora 0.000 ± 0.000 ** 52.003 ± 2.028 ** 

Ket : (ts) tidak signifikan; (**) < 1%. Data menunjukkan nilai Mean±SE 

 

Tabel 4.2 Perbedaan Ukuran Anatomi Batang Antara Tanaman Krisan Sehat dan 

Sakit 

Lebar anatomi (µm) Batang sehat Batang sakit 

Epidermis 21.333 ± 0.882* 17.667 ± 0.882* 

Korteks 35.000 ± 1.732** 24.667 ± 0.882** 

Jaringan Floem 94.667 ± 1.764** 59.333 ± 0.882** 

Jaringan Xylem 107.667 ± 3.180* 96.667 ± 0.882* 

Sel Floem 16.333 ± 0.882* 12.000 ± 1.155* 

Sel Xylem 16.667 ± 0.882 ts 13.667 ± 0.882 ts 

Kambium 75.000 ± 1.528** 44.667 ± 2.603** 

Empulur 132.000 ± 1.528** 44.667 ± 3.844** 

Ket : (ts) tidak signifikan; (*) < 5%; (**) < 1%. Data menunjukkan nilai Mean±SE 
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B. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk semua parameter yang diamati, 

ada perbedaan yang nyata (signifikan) antar krisan sehat dan sakit pada anatomi daun 

dan batang, kecuali epidermis atas daun. Pada morfologi terlihat infeksi terjadi pada 

epidermis bawah, inilah yang menunjukkan mengapa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan pada epidermis atas dikarenakan invasi spora mulai dari epidermis bawah 

sehingga kerusakannya belum sampai kebagian epidermis atas, dari invasi kelihatan 

teliospora merusak bagian epidermis bawah kemudian terlihat adanya jejak spora 

yang sampai ke dalam jaringan (Gambar 4.3). Pada pengamatan anatomi daun yang 

terserang penyakit karat putih menunjukkan adanya kelainan anatomi pada jaringan 

vascular, jaringan dasar dan jaringan epidermis. Tiga sistem jaringan yang jelas 

terlihat pada penampang daun krisan kontrol: epidermis, jaringan dasar (parenkim) 

dan jaringan pembuluh (xylem dan floem) (Gambar 4.1.A), sementara pada daun 

yang terkena penyakit karat putih menunjukkan adanya kerusakan pada jaringan 

pembuluh (xylem dan floem) dan jaringan dasar (parenkim) (Gambar 4.1.B). 

 Pada helaian daun kontrol, sel epidermis memiliki bentuk sel yang membulat 

(Gambar 4.1.A), tetapi pada sayatan melintang daun yang terkena penyakit karat 

putih, bentuk sel membulat seperti kontrol tetapi berukuran besar dan dinding sel 

epidermis yang lebih tebal (Gambar 4.1.B). Epidermis merupakan jaringan terluar 

tempat patogen menembus tanaman, ketebalan dan kekuatan dinding sel epidermis 

memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan tanaman untuk melawan 

penyakit. Ketika tanaman diserang oleh patogen, sel-sel epidermis akan menebal dan 

memperkuat dinding sel bagian luar untuk menghalangi penetrasi patogen. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian (Jeniria dkk, 2015) yang menunjukkan bahwa sayatan 
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melintang pada helaian dan pelepah daun yang terserang penyakit bercak dan karat 

mengalami perubahan bentuk dan morfologi pada selnya. Tanaman merespons secara 

struktural terhadap serangan patogen dengan mengubah bentuk sel dan menebalkan 

jaringan epidermisnya. Hal ini merupakan salah satu strategi pertahanan tanaman 

terhadap patogen yang masuk ke dalam organ tanaman. Ketebalan kulit epidermis 

bervariasi pada setiap kultivar tanaman (Giordani, 2013). Ketika daun terserang hama 

atau penyakit, kulit epidermis akan menebal untuk beradaptasi dengan lingkungan 

yang keras (Rai, 2000). 

 Sel-sel jaringan dasar pada kontrol (parenkim palisade) berbentuk memanjang 

dan kolumnar, (Parenkim pembuluh atas) berbentuk segienam (Parenkim pembuluh 

bawah) mirip dengan parenkim pembuluh atas meskipun spons memiliki bentuk yang 

tidak rata (Gambar 4.1.A). Adapun pengamatan pada jaringan dasar daun yang 

terkena penyakit karat putih menunjukkan hampir seluruh bentuk sel jaringan dasar 

mengalami kerusakan, pada bentuk parenkim palisade, parenkim pembuluh atas dan 

bawah  menjadi lebih besar dan tidak nampak utuh (Gambar 4.1.B). Daun yang 

terserang penyakit karat putih menunjukkan adanya perubahan bentuk dan sel yang 

tidak beraturan hingga tidak memiliki bentuk yang utuh serta mengalami kerusakan 

parah akibat terjadinya invasi spora pada jaringan dasar. Daun yang terinfeksi 

patogen memiliki kecepatan pembelahan sel yang lebih tinggi. Deformasi dan ukuran 

jaringan palisade akan berubah. Selain itu, karena patogen memanfaatkan nutrisi  

yang terkandung, akibatnya kandungan kloroplas akan menurun. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Pradana (2017) yang mengukur ketebalan mesofil daun ubi jalar 

pada fase generatif pada kultivar yang diinokulasi dengan S. batatas saw dan yang 

tidak diinokulasi, yang menunjukkan bahwa ketebalan mesofil pada kultivar ubi jalar 



52 
 

   
 

yang diinokulasi lebih besar dibandingkan dengan yang tidak. Perubahan bentuk 

jaringan dasar pada krisan yang sakit sesuai dengan pernyataan Jeniria (2015) 

menyatakan jaringan dasar yang terinfeksi penyakit memiliki ukuran yang lebih besar 

dan menunjukkan bentuk sel jaringan yang tidak jelas. Biruliova (2013) juga 

menyatakan bahwa ketika patogen menyerang jaringan dasar, jaringan tersebut akan 

mengalami perubahan histologis termasuk hipertrofi dan hiperplasia. Lapisan palisade 

berubah dari bentuk oval menjadi isodiametrik dalam proses yang dikenal sebagai 

hiperplasia, sementara sel mengalami perubahan morfologi untuk membesar. 

 Berkas pembuluh pada helaian daun kontrol memiliki xilem berbentuk cincin, 

pada jaringan floem memiliki bentuk heksagonal (Gambar 4.2.A). Berkas pembuluh 

daun yang terkena penyakit karat putih menunjukkan perubahan pada bentuk sel 

xilem dan floem. Hanya jaringan floem yang mengalami perubahan anatomi dengan 

bentuk sel floem menjadi tidak beraturan dan nekrosis (Gambar 4.2.B). Berkas 

pembuluh sayatan melintang daun yang terkena penyakit karat putih terdapat 

perbedaan dengan kontrol. Di mana pada ukuran diameter berkas pembuluh dan 

diameter xilem serta floem menjadi lebih kecil dibandingkan dengan  kontrol. Toksik 

yang dihasilkan oleh patogen karat menyerang seluruh jaringan organ, mulai dari 

kutikula hingga ke jaringan pembuluh. Anatomi dan bentuk helaian daun berubah 

karena ukuran pembuluh mengecil, yang mengganggu transportasi air dan hara di 

bagian yang terserang. Hal ini sejalan dengan penelitian Jeniara (2015) yang 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ukuran antara kontrol dan pelepah daun yang 

terserang penyakit bercak dan karat. Tekanan dari sel-sel jaringan dasar yang lebih 

besar dari biasanya menjadi penyebab mengecilnya ukuran berkas pembuluh pelepah 

daun. 
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 Pada tanaman krisan sakit terdapat pertumbuhan teliospora Puccinia horiana 

pada lapisan epidermis bawah daun. Patogen, karat makrosiklik autoecious hanya 

menghasilkan teliospora dan basidiospora. Teliospora terbentuk sebagian besar di sisi 

bawah daun dan pada daun bergejala sering berkumpul dalam berdiameter sekitar 1 

sampai 5 mm. Teliospora individu sebagian besar bersel dua tetapi kadang-kadang 

bersel satu atau tiga dan berbentuk lonjong atau klavat, berukuran 28 hingga 43 kali 8 

hingga 18 mm (Gambar 4.3). Pertumbuhan spora ini menyebabkan kerusakan dinding 

sel akibat infeksi teliospora yang kemudian menginvasi jaringan bunga karang dan 

bahkan invasi ini menyebar ke seluruh jaringan. (Gambar 4.3). Hal ini sejalan dengan 

penelitian Bonde (2015) yang menunjukkan bahwa jamur biotropik sering 

melepaskan enzim perusak dinding sel dalam jumlah yang cukup untuk melemahkan 

pertahanan lokal pada tempat masuknya dinding sel inang. Eksudat mucilaginous di 

sekitar teliospora, serta di tempat perlekatan dan penetrasi epidermis daun dan 

dinding sel internal menetapkan eksudat mucilaginous menjangkarkan miselium 

penetrasi ke epidermis inang, menyegel situs penetrasi, melindungi jamur dari kondisi 

buruk dan menyediakan enzim yang diperlukan untuk degradasi dinding sel.  

Puccinia horiana kolonisasi pada tanaman krisan yang terinfeksi secara alami bersifat 

sistemik dengan miselium antar sel dan haustoria intraseluler (Krishi, 2019). 

Pengamatan pada penampang melintang batang sel epidermis, sel korteks, 

kambium, empulur kontrol (Gambar 4.4.A) dengan pengamatan melintang batang 

yang terserang penyakit karat putih (Gambar 4.4.B) tidak mengalami perubahan 

bentuk sel. Pengamatan pada berkas pembuluh jaringan xylem antara batang sehat 

(Gambar 4.5.A) dan terserang penyakit tidak mengalami perubahan bentuk sel, tetapi 

patogen yang menyumbat sel floem pada jaringan floem yang terkena penyakit karat 
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putih menunjukkan perubahan morfologi dan ketidakteraturan (Gambar 4.5.B). 

Patogen berada dalam sel floem untuk mencegah terjadinya perubahan anatomis pada 

sel xilem, sedangkan sel xilem batang dikatakan tidak mengalami perubahan 

anatomis karena ketebalan dinding selnya. Enzim yang dikeluarkan oleh infeksi untuk 

menyusup ke dalam sel menyebabkan perubahan struktur jaringan. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Susanti (2014) yang menyatakan bahwa patogen yang menghalangi 

sel floem menyebabkan perubahan bentuk sel pada jeruk siam yang bergejala CVPD, 

sehingga menyebabkan nekrosis. Hal ini menyebabkan hasil fotosintesis di dalam 

jaringan dasar tidak dapat ditransfer ke bagian lain tanaman melalui floem. 

Pada pengamatan morfologi kerusakan hanya bisa dilihat secara jelas terjadi 

dari daun karena pada morfologinya daun menunjukkan gejala infeksi berupa pustul, 

walaupun batang belum menunjukkan gejala pustul tetapi secara anatomi sudah ada 

kerusakan mulai dari jaringan pengangkut (Gambar 4.5.B) kemungkinan spora 

P.horiana sudah mulai bermigrasi dari daun ke batang melalui jaringan floem. 

Secara keseluruhan anatomi daun yang sakit memiliki ukuran baik sel maupun 

jaringannya mengalami penyusutan sehingga terjadi reduksi ukuran hingga tiga kali 

lipat dibandingkan dengan yang sehat (Tabel 4.1) kemudian pada batang yang sakit 

terjadi juga reduksi namun tidak sampai dengan dua kali lipat dibandingkan dengan 

yang sehat (Tabel. 4.2). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk semua 

parameter yang diamati, ada perbedaan yang nyata (signifikan) antar krisan sehat dan 

sakit pada anatomi daun dan batang, kecuali epidermis atas daun dan parameter 

batang sel xylem. Secara keseluruhan anatomi daun yang sakit memiliki ukuran baik 

sel maupun jaringannya mengalami penyusutan sehingga terjadi reduksi ukuran 

hingga tiga kali lipat dibandingkan dengan yang sehat serta pada batang yang sakit 

terjadi juga reduksi namun tidak sampai dengan dua kali lipat dibandingkan dengan 

yang sehat. Kerusakan pada jaringan anatomi daun terjadi mulai dari palisade hingga 

epidermis bawah serta kerusakan jaringan anatomi batang terjadi pada berkas 

pengangkut. 

 

B. Saran 

Adapun saran dari hasil penelitian ini yaitu perlu adanya pengamatan anatomi 

mengenai stomata antara daun yang sehat dan sakit serta pengamatan tanaman krisan 

yang terinfeksi parah oleh Puccinia horiana. 

 

 

 



 

56 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Agrios, GN. Ilmu penyakit tumbuhan.Universitas Gadjah Mada Press. Yogyakarta 
1996. 

Andiani, Y. “Budidaya Bunga Krisan”. Pustaka Baru Press. Yogyakarta, 2013. 

Armanda, Dian Triastari. Anatomi Tumbuhan Berbasis Unity of Sciences. CV. Karya 
Abadi Jaya. Semarang. 2015. 

Ayuningsih, Diah. “Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Perubahan Struktur 
Anatomi Daun”. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi. Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2017. 

Badan Pusat Statistik. “Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Krisan”. 
Badan Pusat Statistik. Jakarta. 2010. 

Badan Pusat Statistik. “Perdagangan Internasional Tanaman Hias”. Badan Pusat 
Statistik. Jakarta. 2013. 

Badan Pusat Statistik. “Statistik Tanaman Hias (Statistic Of Ornamental Plants) 
Indonesia”. Badan Pusat Statistik. Jakarta. 2015 

Badan Pusat Statistik. “Statistik Tanaman Hias (Statistic Of Ornamental Plants) 
Indonesia”. Badan Pusat Statistik . Jakarta. 2016. 

Badan Pusat Statistik. “Statistik Tanaman Hias (Statistic Of Ornamental Plants) 
Indonesia”. Badan Pusat Statistik. Jakarta. 2017. 

Badan Litbang Pertanian. “Varietas Unggul Krisan Siap Meretas Pasar”. Journal 
Hortikultura. 2011. 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Budidaya Tanaman Krisan. Yogyakarta, 2006. 

Bira, Emilia Juliyanti. “Analisis Struktur Anatomi Batang Anyelir (Dianthus 
caryophyllus L.) dan Kontribusinya Terhadap Sistemik Ordo Caryophyllales”. 
Jurnal Saintek Lahan Kering, 1 (1): (2015). 8-9. 

Birulliova Em, Prosiannykova I, Fedotova A. The rust fungus Uromyces geranii L. 
localization and impact on anatomy of the host plant Geranium sanguineum L. 
Journal Modern Phytomorphology. 4 (1): (2013). 109-113. 

Budiarto, k., dan B. Marwoto.Produktivitas Tanaman Induk dan Kualitas Stek 
Varietas Krisan di Rumah Plastik dan Lahan Terbuka. J. Hortikultura. 17 (14): 
(2007). 321-327 

Dhania putri, Risanti. “Mata Kuliah Struktur dan Fisiologi Tumbuhan Sebagai 
Pengantar Pemahaman Proses Metabolisme Senyawa Fitokimia”. Prosiding 
Seminar Nasional Pendidikan Biologi dengan Tema: Peran Biologi dan 
Pendidikan Biologi dalam Menyiapkan Generasi Unggul dan Berdaya Saing 
Global. Universitas Muhammadiyah Malang, 2015. 

Diantri, Farizka., & Purnomo. “Hubungan Kekerabatan Fenetik Kultivar Krisan 
(Chrysanthemum morifolium Ramat.). Di Pakem, Daerah Istimewa 



57 
 

   
 

Yogyakarta Berdasarkan Karakter Anatomis Daun dan Batang”. Jurnal Bioma 
vol 15 no. 1 (2019): ISSN 2580-9032. 

Edy Batara Mulya. “Pertahanan Metabolik dan Enzim Litik Dalam Mekanisme 
Resistensi Tanaman Terhadap Serangan Patogen”. Jurnal Skripsi. Program 
Ilmu Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, 2003. 

Ernawati, Dewi., Didik Indradewa., Sri Trisnawati. “Pengaruh Warna Cahaya 
Tambahan Terhadap Pertumbuhan dan Perbungaan Tiga Varietas Tanaman 
Krisan (Chrysanthemum morifolium) Potong”. Skripsi. Universitas Gadjah 
Mada Yogyakarta, 2011. 

Fahreza, Tony. “Hubungan antara Anatomi Daun dengan Ketahanan Penyakit Gugur 
Daun Tanaman Karet pada Klon RRII Seri 400. Skripsi”. Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017. 

Fatimah, S. ”Pertumbuhan Tanaman Krisan (Chrysanthemum Morifolium) Pada 
Berbagai Konsentrasi Pupuk Pertumbuhan Tanaman Krisan ( Chrysanthemum 
morifolium) Pada Berbagai Konsentrasi Pupuk”. Skripsi. UIN Alauddin 
Makassar, 2016. 

Febrianto, Riyadi Akbar dan Titik Islami. “Pengaruh Konsentrasi Paclobutrazol 
Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tiga Varietas Tanaman Krisan 
(Chrysanthemum spp.). Jurnal Produksi Tanaman vol 7 no. 8 (2019): h. 1427-
1434. 

Gafur, Abdul. “Aspek Fisiologi dan Biokimiawi Infeksi Jamur Patogen Tumbuhan”. 
Journal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika. 3 (1). (2003). 

Glowdia L. Opod, Assa Berty Herny dan Robert William Tairas.” Insiden Penyakit 
Karat Putih (Puccinia horiana) Pada Tanaman Krisan (Chrysanthemum spp.) di 
Kelurahan Kakaskasen II, Kota Tomohon”. 

Hanato. “Analisis Genetika Sifat Ketahanan Tanaman Karet Terhadap Penyakit 
Gugur Daun Corynespora”. Skripsi. Institut Pertanian Bogor, 2003. 

Handayati, Wahyu. “Perkembangan Permuliaan Mutasi Tumbuhan Hias di 
Indonesia”. Jurnal Ilmiah Aplikasi Isotop dan Radiasi. vol 9 no. 1. ( 2013):h. 
67-68. 

Hanudin., W. Nuryani, E. Silvia Yusuf, I Djatnika, dan M. Soedarjo. “Perbandingan 
Teknik Inokulasi Puccinia horiana dan Seleksi Bakteri Antagonis untuk 
Mengendalikan Penyakit Karat Putih pada Krisan”. J. Hort. vol 21 no. 2 
(2011): h. 173-184. 

Hanudin., Wakiah Nuryani., & Budi Marwoto. “Induksi Resistensi Tanaman Krisan 
Terhadap Puccinia horiana P. Henn. dengan Menggunakan Ekstrak Tanaman 
Elisitor”. J. Hort  vol 26 no. 2 (2016): h. 245-256. 

Haryono S., Wikan R., Lilik N., Martanto M., Djoko M. “Penyakit Karat Putih Krisan 
di Sekitar Bandungan, Ambarawa) Chrysanthemum White Rust In The 
Surrounding Of Bandungan, Ambarawa”. Jurnal Perlindungan Tanaman 
Indonesia, vol 16, no. 2 (2010): h. 88–94. 



58 
 

   
 

Hawksworth, DL. “Phylogenetic relationships of Puccinia horiana and other rust 
pathogens of Chrysanthemum 3 morifolium based on rDNA ITS sequence 
analysis”. Journal British Mycological Society. 113 (2009): 668-683. 

Hidayat, EB. Anatomi tumbuhan berbiji. ITB. Bandung. 1995. 

Ibnu. “Tafsir Al-Muyasar Surat AZ-Zumar 21-25”. Ibnu Umar Islamic School (2018). 
https://ibnuumar.sch.id/tafsir-al-muyasar-surat-az-zumar-21-25/ 

Isvana D., Kusrinah, Lianah. “Morfologi dan Anatomi Chrysanthemum morifolium 
Ramat. var. puspita nusantara dan var. tirta ayuni serta Chrysanthemum 
indicum L.var. mustika kaniya”. Al-Hayat: Journal of Biology and Applied 
Biology vol 2 no. 2 (2019): h. 53-58. 

Jeniria S, Ivanka BS, Neshka G. Anatomical Changes in Peach Leaves Infected by 
Taphira deformans (Berk). Botany and Agricultural. 5 (1): (2015). 101-106. 

Jeneria F, Mukarlina, Riza Linda. Struktur Anatomi dan Jagung (Zea mays L.) yang 
Terserang Penyakit Bercak dan Karat. Journal Protobiont vol 4 no.1 (2015): 
84-88. 

Karel F., Max T.” Pengendalian Penyakit Karat Putih (Puccinia horiana) dengan 
Menggunakan Bakteri Antagonis Pada Tanaman Krisan”. Jurnal ENFiT, vol.1 
no.1 (2019): h. 36-45. 

Kardiyansyah. “Studi Agribisnis Bunga Krisan Pada Dinas Pertanian Pagaralam”. 
Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang, 2012. 

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qurán dan Terjemahannya. Pustaka 
Agung Harapan. Jakarta. 2012. 

Khusnia, LS., dkk. “Analisis Nilai Tukar Petani Bunga Krisan Pada Anggota 
Kelompok Tani Gemah Ripah di Dusun Clapar Desa Duren Kecamatan 
Bandungan Kabupaten Semarang”. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian vol 13 
no. 3 (2019): h. 355-365. 

Kurniawati, I. Budi Daya Tanaman Krisan. Jakarta: CV. Sinar Cemerlang Abadi, 
2007. 

Kusbianto, D. “Analisis Usahatani Bunga Potong Krisan di Kabupaten Tanah Karo”. 
Jurnal Wahana Inovasi vol 4 no. 1 (2015): h. 92-99. 

Lala, KF., Tulung, M. “Pengendalian Penyakit Karat Putih (Puccinia horiana) 
dengan Menggunakan Bakteri Antagonis Pada Tanaman Krisan”. Jurnal 
Entomologi dan Fitopatologi vol 1 no. 1 (2019): 36-45. 

Lailaty, I. Q. “Anatomi Batang dan Daun serta Kandungan Antosianin Bunga pada 
Tiga Kultivar Krisan (Chrysanthemum spp.) Setelah Mendapatkan Perlakuan 
Paclobutrazol”. Skripsi. Universitas Gadjah Mada. 2013. 

Madden, L. V. “Botanical epidemiology: some key advances and its continuing role 
in disease management. Eur”. Journal Plant Pathol. 2006. 115, 3–23. 

https://ibnuumar.sch.id/tafsir-al-muyasar-surat-az-zumar-21-25/


59 
 

   
 

Mufarrikha, Lilik., Ninuk Herlina., Eko Widaryanto. “Respon Dua Kultivar Tanaman 
Krisan (Chrysanthemum morifolium) Pada Berbagai Lama Penambahan 
Cahaya Buatan”. Jurnal Produksi Tanaman vol 2 no. 1 (2014): h. 10-16. 

Munawara, W dan Haryadi, NT. “Induksi Ketahanan Tanaman Kedelai (Glycine max 
(L.) Merril) dengan Cendawan Endofit Trichoderma harzianum dan 
Beauveria bassiana untuk Menekan Penyakit Busuk Pangkal Batang 
(Sclerotium rolfsii)”. Jurnal Pengendalian Hayati vol 3 no. 1 (2020): h. 6-13. 

Murti, Siska., dkk. “Penerapan Pembelajaran Berbasis Praktikum untuk Peningkatkan 
Kemampuan Kognitif dan Psikomotorik pada Perkuliahan Anatomi 
Tumbuhan”. Jurnal Biologi Edukasi Edisi 12. Vol 6 No. 1 (2019): 1-8. 

Newton, A.C.,Torrance,L.,Holden,N., et al. “Climate change and defense against 
pathogens in plants.Advances in Applied Microbiology”. 2012. 81,89–132. 

Nugroho., Hartanto., Purnomo & Isserep Sumardi. “Struktur Perkembangan 
Tumbuhan”. Penebar Swadaya. Jakarta.  2006. 

Nurmalinda & Hayati. “Preferensi Konsumen Terhadap Bunga Krisan Potong dan 
Pot. J. Hort vol 24 no. 4 (2014): h. 363-367. 

O’Keefe, G., dan Davis, DD. “Morphology of Puccinia horiana, Causal Agent of 
Chrysanthemum White Rust, Sampled From Naturally Infected Plants”. The 
Pennsylvania State University. University Park. Vol 99 No. 12 (2015): 1738-
1743. 

Paparu, P., dkk. “Inoculation, Colonization and Distribution Of Fungal Endophytes In 
Musa Tissue Culture Plants”. Uganda Journal of Agricultural Sciences (2004): 
p. 583-589. 

Pradana, Ade Winda., dkk. “Korelasi Karakter Anatomi Daun Ubi Jalar (Ipomea 
batatas L.) Kultivar Tahan dan Tidak Tahan Terhadap Intensitas Penyakit 
Kudis Daun”. Scripta Biologica Vol3 No.1 (2017): 21-29. 

Rahayu, S M dan Hasrat E P. “Penambahan Bahan Organik Pada Media Pertumbuhan 
Krisan (Dendranthema grandiflora Travelve) Secara In Vitro”. J. Bul 
Agrohorti vol 1 no. 4 (2013): h. 94-100. 

Ramadhani, Raudya Tuzzahra., Nina Ratna Djuita., Dorly. “Comparison of leaf 
anatomy characteristics on four cultivars of jackfruit (Artocarpus 
heterophyllus Lam.) Mekarsari Fruit Garden collection, Bogor”. Journal The 
Botanic Gardens Bulletin. 25 (2) (2022): 84-95. 

Ramdhini, Rizki Nifsi., Adelya Irawan Manalu., Ismi Puji Ruwaida., & Dwie Retna 
Surjaningsih. “Anatomi Tumbuhan”. Yayasan Kita Menulis. Jakarta. 2021. 

Restikadia, A., Aini, S. N & Khodijah, N. S. “ Pertumbuhan Stek Krisan 
(Chrysanthemum sp) Pada Berbagai Konsentrasi Hormon IBA (Indole Butyric 
Acid) di Bangka dengan Sistem Ex-Vitro”. Jurnal Bioindustri. 3 no. 1 (2020): 
h. 589-602. 

Rosanti, D. “Morfologi Tumbuhan”. Erlangga. Jakarta. 2013. 

Sari, Indah Anugrah., Sukarsa., & Siti Samiyarsih. “Analisis Fenetik Kultivar Krisan 
(Chrysanthemum morifolium Ramat) . J. Biosfera vol 33 no. 2 (2016): h.52-54. 



60 
 

   
 

Sari, Wina Dyah Puspita., & Herkules. “Analisis Struktur Stomata Pada Daun 
Beberapa Tumbuhan Hidrofit Sebagai Materi Bahan Ajar Mata Kuliah 
Anatomi Tumbuhan”. Jurnal Biosains vol 3 no. 3 (2017): ISSN 2460-6804. 

Sastrahidayat, Ika Rochdjatun. “Fitopatologi (Ilmu Penyakit Tumbuhan)”. Brawijaya 
University Press. Malang. 2011. 

Semangun, H. “Penyakit-penyakit Tanaman Perkebunan di Indonesia”. Gadjah 
Mada University Press. Yogyakarta. 2008. 

Semangun, H. “Pengantar Ilmu Penyakit Tumbuhan”. Gadjah Mada University Press. 
Yogyakarta. 2001. 

Setiadi, D., Noertjahyani & Suparman. “Perbedaan Kualitas dan Vase Life Bunga 
Krisan Akibat Aplikasi Macam Pupuk Organik Dengan Variasi Jarak Tanam”. 
Jurnal Kultivasi vol 17 no. 1 (2018). 

Shihab M Q. Tafsir al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasial Al-Qurán/ M. Quraish 
Shihab. Lentera Hati. Jakarta. 2012. 

Silvia, EY., dkk. “Pengaruh Varietas, Perompesan Daun dan Penyemprotan Fungisida 
Terhadap Intensitas Penyakit Karat (Puccinia horiana P. Henn.) Pada 
Tanaman Krisan (Dendranthema grandiflora Tzvelev)”. Jurnal Agric vol 25 
no. 1 (2012): h. 19-25. 

Sopialena. “Segitiga Penyakit Tanaman”. Mulawarman University Press. Samarinda. 
2017. 

Starr, C., Taggart, R., Evers, C. & Starr, L. “Biologi: Kesatuan dan Keragaman 
Makhluk Hidup”. Salemba Teknika. Jakarta. 2012. 

Suhartono, B. “Simulasi Pertumbuhan Tanaman Krisan Terhadap Dosis Pemberian 
Pupuk Urea dan Penyiraman Menggunakan Neural Network Berbasis XL 
System”. Skripsi. Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 
2015. 

Sulistiana, Susi & Ludivica Endang Setijorini. “Akumulasi Timbal (Pb) dan Struktur 
Stomata Daun Puring”. Jurnal Agrosains dan Teknologi vol 1 no. 2 (2016). 

Sumardi, Issirep., & Mera Wulandari. “Anatomy and Morphology Character Of Five 
Indonesian Banana Cultivars (Musa spp.) Of Different Ploidy Level”. Journal 
Biodiversitas vol 11 no. 4 (2010):h. 167-175. 

Susanti, Heni., Mukarlina dan Riza Linda. “Anatomi Daun dan Ranting Citrus nobilis 
L. var. microcarpa yang Terserang Citrus Vein Phloem Degeneration”. 
Jurnal Protobiont vol 3 no. 3 (2014): h. 51-55. 

Susilowati, D.N., dkk. “Keanekaragaman Cendawan Endofit pada Akar, Daun, Stolon 
dan Tangkai Daun Pegagan (Centella asiatica)”. Bulletin Penelitian Tanaman 
Rempah dan Obat  vol 30 no.1 (2019):. 47-58. 

Syafriyudin & Ledhe, N. T. “Analisis Pertumbuhan Tanaman Krisan Pada Variabel 
Warna Cahaya Lampu LED”. Jurnal Teknologi. 8 no. 1 (2015): h. 83-87. 

Tjitrosoepomo G. Taksonomi (Spermatophyta). Gajah Mada University. 
Press:Yogyakarta, 2013. 



61 
 

   
 

Vina. “Pertumbuhan dan Pembungaan Krisan (Chrysanthemum Sp) Pada Berbagai 
Komposisi Media Tanam. Skripsi. Universitas Andalas Padang, 2016. 

Visvavidyalaya, Bidhan Chandra Krishi., Nadia. “Morphology of Puccinia horiana 
Henn., the causal agent of chrysanthemum white rust occurred in West 
Bengal”. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 8 (2) (2019): 1995-
1998. 

Wibawani, Alif Intan., & Ainun Nikmati Laily. “Identifikasi Tanaman Berdasarkan 
Tipe Fotosintesis Pada Beberapa Spesies Anggota Genus Ficus Melalui 
Pengamatan Anatomi Daun”. El-Hayah Vol. 5 No.2 (2015): 43-47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

   
 

LAMPIRAN 

 

1. Pengambilan Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

   
 

2. Pembuatan Larutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

   
 

3. Perendaman Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

   
 

4. Pemblokingan Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Penyayatan Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

   
 

6. Pewarnaan Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
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8. Hasil Analisis Independent Sampel T-Test 

Tests of Normality 

Perlakuan_Daun 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Epi_atas Daun 
Sehat 

0.240 3  0.975 3 0.694 

Daun 
patogen 

0.331 3  0.865 3 0.282 

Epi_bawah Daun 
Sehat 

0.329 3  0.868 3 0.290 

Daun 
patogen 

0.224 3  0.984 3 0.761 

Palisade Daun 
Sehat 

0.376 3  0.772 3 0.050 

Daun 
patogen 

0.175 3  1.000 3 0.998 

Spons Daun 
Sehat 

0.369 3  0.788 3 0.086 

Daun 
patogen 

0.342 3  0.844 3 0.225 

Stele Daun 
Sehat 

0.203 3  0.994 3 0.850 

Daun 
patogen 

0.249 3  0.967 3 0.653 

Parenkim_pembuluh_atas Daun 
Sehat 

0.340 3  0.848 3 0.235 

Daun 
patogen 

0.294 3  0.921 3 0.456 

Parenkim_pembuluh_bawah Daun 
Sehat 

0.359 3  0.810 3 0.139 

Daun 
patogen 

0.362 3  0.805 3 0.126 

Jaringan_xylem_daun Daun 
Sehat 

0.196 3  0.996 3 0.878 

Daun 
patogen 

0.284 3  0.934 3 0.502 

Jaringan_floem_daun Daun 
Sehat 

0.268 3  0.951 3 0.573 

Daun 
patogen 

0.321 3  0.882 3 0.329 

Sel_xylem_daun Daun 
Sehat 

0.236 3  0.977 3 0.712 

Daun 
patogen 

0.175 3  1.000 3 1.000 

Sel_floem_daun Daun 
Sehat 

0.272 3  0.946 3 0.554 
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Daun 
patogen 

0.250 3  0.967 3 0.650 

Teliospora Daun 
Sehat 

 3   3  

Daun 
patogen 

0.304 3  0.907 3 0.408 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Tests of Normality 

Perlakuan_batang 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Epidermis Batang 
sehat 

0.253 3  0.964 3 0.637 

Batang 
patogen 

0.253 3  0.964 3 0.637 

Korteks Batang 
sehat 

0.175 3  1.000 3 1.000 

Batang 
patogen 

0.253 3  0.964 3 0.637 

Jaringan_floem_batang Batang 
sehat 

0.253 3  0.964 3 0.637 

Batang 
patogen 

0.253 3  0.964 3 0.637 

Jaringan_xylem_batang Batang 
sehat 

0.191 3  0.997 3 0.900 

Batang 
patogen 

0.253 3  0.964 3 0.637 

Sel_floem_batang Batang 
sehat 

0.253 3  0.964 3 0.637 

Batang 
patogen 

0.175 3  1.000 3 1.000 

Sel_xylem_batang Batang 
sehat 

0.253 3  0.964 3 0.637 

Batang 
patogen 

0.253 3  0.964 3 0.637 

Kambium Batang 
sehat 

0.314 3  0.893 3 0.363 

Batang 
patogen 

0.196 3  0.996 3 0.878 

Empulur Batang 
sehat 

0.314 3  0.893 3 0.363 

Batang 
patogen 

0.265 3  0.953 3 0.583 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Group Statistics 

Perlakuan_Daun N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

Epi_atas Daun 
Sehat 

3 32.1167 3.27692 1.89193 

Daun 
patogen 

3 29.5967 3.09645 1.78774 

Epi_bawah Daun 
Sehat 

3 32.2100 1.62077 0.93575 

Daun 
patogen 

3 19.8533 1.01796 0.58772 

Palisade Daun 
Sehat 

3 159.7400 13.17676 7.60761 

Daun 
patogen 

3 73.9233 3.05500 1.76381 

Spons Daun 
Sehat 

3 521.5700 50.79185 29.32469 

Daun 
patogen 

3 172.7633 35.01930 20.21840 

Stele Daun 
Sehat 

3 293.4400 1.43941 0.83104 

Daun 
patogen 

3 74.0867 3.71093 2.14251 

Parenkim_pembuluh_atas Daun 
Sehat 

3 136.2800 7.34726 4.24195 

Daun 
patogen 

3 52.6500 1.75582 1.01372 

Parenkim_pembuluh_bawah Daun 
Sehat 

3 213.5667 8.26061 4.76926 
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Daun 
patogen 

3 62.3407 2.58584 1.49293 

Jaringan_xylem_daun Daun 
Sehat 

3 65.7700 3.40190 1.96409 

Daun 
patogen 

3 22.5667 2.30793 1.33248 

Jaringan_floem_daun Daun 
Sehat 

3 34.6233 1.30240 0.75194 

Daun 
patogen 

3 10.7333 1.16620 0.67331 

Sel_xylem_daun Daun 
Sehat 

3 16.5500 0.28827 0.16643 

Daun 
patogen 

3 8.1600 0.10000 0.05774 

Sel_floem_daun Daun 
Sehat 

3 24.8033 3.90108 2.25229 

Daun 
patogen 

3 7.7233 0.26951 0.15560 

Teliospora Daun 
Sehat 

3 0.0000 0.00000 0.00000 

Daun 
patogen 

3 52.0033 3.51227 2.02781 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Epi_atas Equal 
variances 
assumed 

0.000 1.000 0.968 4 0.388 2.52000 2.60296 -4.70699 9.74699 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  0.968 3.987 0.388 2.52000 2.60296 -4.71612 9.75612 

Epi_bawah Equal 
variances 
assumed 

1.308 0.317 11.182 4 0.000 12.35667 1.10501 9.28867 15.42466 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  11.182 3.365 0.001 12.35667 1.10501 9.04648 15.66685 

Palisade Equal 
variances 
assumed 

8.752 0.042 10.989 4 0.000 85.81667 7.80940 64.13430 107.49903 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  10.989 2.214 0.006 85.81667 7.80940 55.14836 116.48498 

Spons Equal 
variances 
assumed 

1.024 0.369 9.793 4 0.001 348.80667 35.61911 249.91215 447.70118 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  9.793 3.551 0.001 348.80667 35.61911 244.77965 452.83368 

Stele Equal 
variances 
assumed 

2.466 0.191 95.452 4 0.000 219.35333 2.29804 212.97296 225.73371 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  95.452 2.588 0.000 219.35333 2.29804 211.33612 227.37054 
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Parenkim_pembuluh_atas Equal 
variances 
assumed 

7.690 0.050 19.175 4 0.000 83.63000 4.36139 71.52084 95.73916 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  19.175 2.228 0.002 83.63000 4.36139 66.58780 100.67220 

Parenkim_pembuluh_bawah Equal 
variances 
assumed 

6.565 0.062 30.260 4 0.000 151.22600 4.99747 137.35079 165.10121 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  30.260 2.388 0.000 151.22600 4.99747 132.74916 169.70284 

Jaringan_xylem_daun Equal 
variances 
assumed 

0.283 0.623 18.203 4 0.000 43.20333 2.37342 36.61365 49.79302 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  18.203 3.519 0.000 43.20333 2.37342 36.24295 50.16371 

Jaringan_floem_daun Equal 
variances 
assumed 

0.032 0.867 23.669 4 0.000 23.89000 1.00933 21.08764 26.69236 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  23.669 3.952 0.000 23.89000 1.00933 21.07421 26.70579 

Sel_xylem_daun Equal 
variances 
assumed 

2.629 0.180 47.626 4 0.000 8.39000 0.17616 7.90089 8.87911 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  47.626 2.474 0.000 8.39000 0.17616 7.75561 9.02439 

Sel_floem_daun Equal 
variances 
assumed 

7.677 0.050 7.565 4 0.002 17.08000 2.25766 10.81173 23.34827 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  7.565 2.019 0.017 17.08000 2.25766 7.45356 26.70644 

Teliospora Equal 
variances 
assumed 

11.236 0.029 -
25.645 

4 0.000 -52.00333 2.02781 -57.63343 -46.37323 
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Group Statistics 

Perlakuan_batang N Mean 
Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

Epidermis Batang 
sehat 

3 21.3333 1.52753 0.88192 

Batang 
patogen 

3 17.6667 1.52753 0.88192 

Korteks Batang 
sehat 

3 35.0000 3.00000 1.73205 

Batang 
patogen 

3 24.6667 1.52753 0.88192 

Jaringan_floem_batang Batang 
sehat 

3 94.6667 3.05505 1.76383 

Batang 
patogen 

3 59.3333 1.52753 0.88192 

Jaringan_xylem_batang Batang 
sehat 

3 107.6667 5.50757 3.17980 

Batang 
patogen 

3 96.6667 1.52753 0.88192 

Sel_floem_batang Batang 
sehat 

3 16.3333 1.52753 0.88192 

Batang 
patogen 

3 12.0000 2.00000 1.15470 

Sel_xylem_batang Batang 
sehat 

3 16.6667 1.52753 0.88192 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  -
25.645 

2.000 0.002 -52.00333 2.02781 -60.72829 -43.27837 
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Batang 
patogen 

3 13.6667 1.52753 0.88192 

Kambium Batang 
sehat 

3 75.0000 2.64575 1.52753 

Batang 
patogen 

3 44.6667 4.50925 2.60342 

Empulur Batang 
sehat 

3 132.0000 2.64575 1.52753 

Batang 
patogen 

3 44.6667 6.65833 3.84419 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Epidermis Equal 
variances 
assumed 

0.000 1.000 2.940 4 0.042 3.66667 1.24722 0.20383 7.12950 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  2.940 4.000 0.042 3.66667 1.24722 0.20383 7.12950 

Korteks Equal 
variances 
assumed 

0.681 0.456 5.316 4 0.006 10.33333 1.94365 4.93689 15.72977 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  5.316 2.972 0.013 10.33333 1.94365 4.11434 16.55233 

Jaringan_floem_batang Equal 
variances 
assumed 

1.538 0.283 17.917 4 0.000 35.33333 1.97203 29.85811 40.80856 
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Equal 
variances 
not 
assumed 

  17.917 2.941 0.000 35.33333 1.97203 28.98586 41.68081 

Jaringan_xylem_batang Equal 
variances 
assumed 

2.268 0.207 3.334 4 0.029 11.00000 3.29983 1.83820 20.16180 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  3.334 2.306 0.065 11.00000 3.29983 -1.53747 23.53747 

Sel_floem_batang Equal 
variances 
assumed 

0.082 0.789 2.982 4 0.041 4.33333 1.45297 0.29925 8.36741 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  2.982 3.741 0.044 4.33333 1.45297 0.18665 8.48002 

Sel_xylem_batang Equal 
variances 
assumed 

0.000 1.000 2.405 4 0.074 3.00000 1.24722 -0.46284 6.46284 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  2.405 4.000 0.074 3.00000 1.24722 -0.46284 6.46284 

Kambium Equal 
variances 
assumed 

0.543 0.502 10.049 4 0.001 30.33333 3.01846 21.95274 38.71393 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  10.049 3.231 0.002 30.33333 3.01846 21.10453 39.56214 

Empulur Equal 
variances 
assumed 

2.641 0.179 21.113 4 0.000 87.33333 4.13656 75.84841 98.81826 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  21.113 2.616 0.001 87.33333 4.13656 73.00609 101.66058 
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Gambar Alur Kerja Pembuatan Paraffin 

Fiksasi 

Larutan FAA selama 1x24 jam 

 Sampel jaringan 

 

Pencucian 

1 jam                1 jam     1 jam       1 jam 

 

Etanol 50% 

 

Dehidrasi 

2 jam                 Semalam               2 jam 

 

      Johansen 1 Johansen 2 Johansen 3 

 

2 jam                   2 jam               Semalam 

 

      Johansen 4 Johansen 5 Johansen 6 

 

2 jam                   2 jam               2 jam 

 

      Johansen 6 Johansen 6 Johansen 6 

 

 

4 jam 

    Johansen 7 
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Infiltrasi 

 

  12 jam dioven  dengan  suhu 58℃.           Parafin cair diganti sebanyak 3 kali 

selama 6 jam 

                   Parafin Cair 

 

Penyisipan 

 

1 jam                                      1 jam 

Paraffin cair                 Paraffin cair          Simpan dalam oven suhu 58℃ 

 

Penyayatan 

 

 

 

Blok berisi jaringan  Ditempel pada horder    mikrotom putar  dengan 

ketebalan 10µm 

 

Perekatan 

 

 

            Object glass diolesi      Pita paraffin 

gliserin albumin  Dipanaskan                               

dengan suhu 45℃ 3-5 

jam 
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Perwarnaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutupan 

 

 

Object glass diberi entelan     Sampel siap diamati 

 

Pemberian label 

Label ditempel bagian sisi kiri 

object glass 

 

 

Xilol 2 

Etanol/ xilol 3:1 

Etanol/ xilol 1:1 

Etanol/ xilol 1:3 

Etanol 95% 

Etanol absolut 

Etanol 30% 

Aquades 

Etanol 70% 

Etanol 50% 

Safranin 

Xilol 1 

Xilol 2 

Xilol 1 

Etanol/ xilol 1:3 

Etanol/ xilol 1:1 

Etanol/ xilol 3:1 

Etanol absolut 

Fast-green 0,5% 

Etanol 95% 

Etanol 70% 

Etanol 50% 

Etanol 30% 

Aquades 
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