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ABSTRAK 

Nama  : Andi Herni Hermayani 

NIM  : 60300117025 

Judul Skripsi : Identifikasi Keanekaragaman Makrozoobentos di Perairan 

Kawasan Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba. 

 

 Hutan mangrove adalahkawasan vegetasi pantai hutan tropis yang juga 

menjadi habitat bagi beberapa makhluk hidup perairan salah satunya 

makrozoobentos. Berdasarkan habitat dan cara hidupnya makrozoobentos dapat 

dijadikan sebagai bioindikator suatu perairan disebuah Kawasan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kualitas perairan berdasarkan indeks keanekargaman 

makrozoobentos yang terdapat di Kawasan mangrove Desa Manyampa Kecamatan 

Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2021 

dengan menggunakan metode transek kuadran yang terdiri dari 3 stasiun penelitian. 

Adapun hasil penelitian yang didapatkan yaitu ditemukan 228 individu 

makrozoobentos yang terdiri dari 12 ordo, 17 Famili dan terbagi dalam 3 kelas 

makrozoobentos yaitu Bivalvia, Gastropoda dan Malakostraka. Berdasarkan indeks 

keanekaragaman yang didapatkan yaitu H’ < 3 maka tingkat kualitas pencemaran 

pada perairan Kawasan tersebut termasuk ke dalam perairan tercemar sedang. 

 

Kata Kunci : Keanekaragaman, Kualitas Perairan Makrozoobentos, 

Mangrove. 
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ABSTRACT 

Nama  : Andi Herni Hermayani 

NIM  : 60300117025 

Judul Skripsi : Identification Diversity Makrozoobentos In The Region 

Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten 

Bulukumba 

 

 The mangrove forest is the area in vegetation the coast of tropical forest who 

also as a habitat for some living being waters one of them makrozoobentos. Based 

on habitatss and the way his life makrozoobentos can be used as bioindicator a 

waters in a region. This study attempt to know the quality of waters based on index 

diversity makrozoobentos who located in the area of mangrove village Manyampa 

Kecamatan Ujung Loe Bulukumba. The study was conducted in July 2021 using 

the method of quadrant transfusion consisting of 3 station research. As for the result 

of research or that is found 228 individual makrozoobentos consisting of 12 ordo, 

17 family and divided into 3 class makrozoobentos namely of bivalves, gastropoda 

and malacostraca. Based on index diversity or namely H’ < 3 so quality levels 

pollution in waters the area are in the waters tainted being. 

 

Keyword : Diversity, Water Quality, Makrozoobenthos, Mangrove. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Allah Swt. telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini dengan 

berbagai macam bentuk dan kegunaannya. Tumbuhan, hewan dan sebagainya di 

ciptakan agar manusia dapat mengambil pelajaran dan mendapatkan manfaatnya. 

Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. an-Nahl/ 16: 13 yang berbunyi: 

رُ و
َّ
قَوْمٍ يَّذَّك ِ

 
يَةً ل

ٰ
ا
َ
وَانُهٗۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ ل

ْ
ل
َ
تَلِفًا ا رْضِ مُخْ

َ
ا
ْ
مْ فِى ال

ُ
ك
َ
 ل
َ
 وْنَ َمََا ذَرَا

Terjemahnya:  

(Dia juga mengendalikan) apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini 

dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengambil 

pelajaran (Kementerian Agama RI, 2019). 
 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menciptakan semua yang 

ada di muka bumi ini agar kita senantiasa menyadari tentang nikmat dan berkah 

yang selalu dilimpahkan dan dikaruniakan kepada kita. Sehingga kita dapat 

mengembangkan dan berpikir tentang penciptaan segala apa yang ada di muka bumi 

ini dengan ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada kita (Shihab, 2010). 

Ekosistem estuaria merupakan ekosistem peralihan antara ekosistem 

perairan tawar dan perairan laut. Ekosistem estuaria khususnya pada daerah sekitar 

hutan bakau dengan mempunyai habitat tanah berlumpur dengan jenis-jenis fauna 

yang ada merupakan kondisi atau ciri khas yang tidak terdapat di darat maupun di 

laut (Irmawan, 2010). 



2 
 

 

 

Ekostistem mangrove merupakan kawasan yang khas karena terletak pada 

daerah muara sungai atau estuaria yang terdapat berbagai jenis hewan yang 

hidupnya sangat bergantung pada mangrove. Ekosistem mangrove juga memiliki 

fungsi penting dalam perikanan laut yaitu sebagai tempat pemijahan (spawning 

ground), asuhan (nursery ground) atau mencari makan (feeding ground) (Afif et 

al., 2014). 

Hutan mangrove adalah kawasan vegetasi pantai hutan tropis, kawasan 

tersebut didominasi oleh beberapa spesies mangrove yang dapat tumbuh dan 

berkembang pada kawasan berlumpur (Kabul 2016). Ekosistem mangrove yang 

terdapat di Indonesia memiliki luas terbesar di dunia yang berkisar antara 4,2 juta 

ha dan tersebar di kawasan yang dipengaruhi pasang surut air laut (Tarigan, 2010). 

Hutan mangrove juga merupakan salah satu ekosistem alamiah yang memiliki nilai 

ekologis dan ekonomis yang tinggi (Sabar, 2016).  

Ekosistem mangrove mempunyai sifat yang khas baik dengan adanya 

pelumpuran yang dapat menyebabkan kurangnya aerasi tanah, kadar garam yang 

tinggi serta adanya pasang surut air laut. Pada ekosistem mangrove hanya beberapa 

jenis mangrove yang dapat tumbuh dan kebanyakan dari jenis bakau karena telah 

mangalami evolusi dan adaptasi. Susbstrat mangrove juga dapat dihuni oleh 

berbagai macam organisme akuatik salah satunya mollusca dari kelas gastropoda 

yang termasuk kedalam jenis makrozoobentos (Nento, 2013). 

Makrozoobentos merupakan salah satu organisme yang hidup dan menetap 

serta mempunyai adaptasi yang khusus terhadap perubahan kondisi lingkungan. 

Struktur komunitas makrozoobentos (mollusca) khususnya gastropoda dan bivalvia 
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dapat memberikan gambaran penting dan mempunyai peran dalam ekosistem 

mangrove. Kelompok mollusca pada kawasan mangrove dianggap memiliki 

kemampuan untuk menyimpan karbon (biosequstrasi) yang cukup tinggi 

(Isnaningsih et al, 2018). Makrozoobentos mempunyai peranan penting terhadap 

proses dekomposisi sisa-sisa tanaman mangrove dan juga logam berat pencemaran 

lingkungan. Selain itu, makrozoobentos juga dapat digunakan sebagai bioindikator 

penentu kualitas perairan dengan melihat tingkat keanekaragamannya pada suatu 

kawasan (Setiawan, 2010).  

Komunitas makrozoobentos, termasuk gastropoda dapat digunakan sebagai 

indikator pulihnya fungsi vegetasi di wilayah mangrove dengan mempelajari 

struktur komunitasnya (Sabar, 2016).Bioindikator sangat penting untuk 

memperlihatkan adanya keterkaitan faktor biotik dan abiotik suatu lingkungan. 

Bioindikator atau indikator ekologis merupakan suatu kelompok organisme yang 

hidup dan rentan terhadap perubahan lingkungan sebagai akibat dari aktivitas 

manusia dan kerusakan secara alami (Sumenge, 2008). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ernawati (2013) di Hutan 

Mangrove alami dan rehabilitasi di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan dan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Izzah (2016) tentang keanekaragaman 

makrozoobentos, Zanuri et al., (2012), Hartati et al., (2012) yang menggunakan 

makrozoobentos sebagai bioindikotor penentu kualitas perairan yang memiliki 

tujuan untuk mengetahui struktur komunitas makrozoobentos di kawasan tersebut. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Zanuri et al., (2012) yang melakukan observasi 

terhadap mollusca, annelida dan krustacea pada daerah Sayung, Demak. Penelitian 
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tersebut dilakukan karena adanya perubahan daerah lahan pertambakan yang 

berubah fungsi menjadi daerah perairan dangkal. Penelitian Hartati et al., (2012) 

yang melakukan penelitian tentang makrozoobentos pada kawasan mangrove yang 

mengalami kerusakan akibat penebangan liar, pertambakan dan perluasan lahan.  

Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba merupakan 

salah satu desa yang memiliki kawasan hutan mangrove. Adanya kerusakan 

ekosistem mangrove, sebagai akibat dari adanya aktivitas pertambangan liar yang 

kerap terjadi di Kecamatan Ujung Loe. Maraknya pertambangan yang sering terjadi 

mengakibatkan rusaknya ekosistem mangrove karena bekas galian tambang yang 

dilakukan dibiarkan begitu saja. Oleh sebab itu, kondisi ini perlu mendapatkan 

perhatian utama yang terkhusus pada ekosistem mangrove yang memiliki fungsi 

ekonomis dan ekologis yang berbagai biota perairan dapat hidup dan tumbuh di 

wilayah tersebut Rosmiati (2020). Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait kualitas perairan berdasarkan indeks keanekaragaman 

makrozoobentos di kawasan mangrove Desa Manyampa Kabupaten Bulukumba. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana kualitas perairan di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba berdasarkan nilai indeks keanekaragaman 

makrozoobentos? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 
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Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi identifikasi jenis 

makrozoobentos infauna dan epifauna, analisis data indeks ekologi (perhitungan 

indeks keanekaragaman, kelimpahan dan dominansi makrozoobentos) dan 

melakukan pengukuran parameter lingkungan (suhu, salinitas dan pH). Data 

tersebut kemudian akan dijadikan dasar dalam penentuan kualitas perairan dengan 

fungsi makrozoobentos yang dapat digunakan sebagai bioindikator perairan. Pada 

tiga stasiun penelitian dengan stasiun I merupakan daerah pertambakan yang 

berdekatan dengan daerah aliran sungai (DAS), stasiun II merupakan daerah yang 

memiliki aktivitas penduduk yang padat dan stasiun III merupakan daerah kawasan 

wisata mangrove. 

 

D. Kajian Pustaka 

Adapun kajian pustaka atau penelitian terdahulu terkait dengan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Sinaga (2009), meneliti tentang Keanekaragaman Makrozoobentos di Perairan 

Danau Toba Balige Kabupaten Toba Samosir. Metode penelitian yang 

dilakukan yaitu pengambilan sampel makrozoobentos dilakukan menggunakan 

Metode Purposive Random Sampling dengan menentukan empat stasiun 

penelitian yang dibagi dalam tiga sub stasiun. Pengambilan sampel 

makrozoobentos dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap sub stasiun. Hasil 

penelitiannya menunjukkan komposisi dan jumlah makrozoobentos yang 

didapatkan seluruhnya terdapat 5 kelas yaitu: Crustaceae, Gastropoda, 

Hirudinae, Insecta dan Oligochaeta dengan kelimpahan 368 individu/m². 
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Komposisi jenis makrozoobentos tertinggi adalah Gastropoda kemudian diikuti 

oleh jenis Insecta, Oligochaeta, Hirudinea dan Crustacea. Adapun jenis-jenis 

yang ditemukan di perairan Danau Toba Balige berjumlah 21 jenis. 

2. Afif (2014), melakukan penelitian tentang Keanekaragaman Makrozoobentos 

Di Ekosistem Mangrove Wilayah Tapak Tugurejo Kota Semarang. Metode 

penelitian yang dilakukan yaitu dengan metode purpossive sampling yaitu 

berdasarkan pertimbangan terwakilinya gambaran keseluruhan ekosistem. 

Pengambilan sampel dibagi menjadi 9 stasiun yang berbeda dengan teknik 

pengambilan komposit. Hasilnya menunjukkan bahwa keanekaragaman 

makrozoobentos di wilayah ekosistem mangrove Tapak Tugurejo Kecamatan 

Tugu Kota Semarang tergolong rendah. Kualitas perairan di ekosistem 

mangrove wilayah TapakTugurejo Semarang berdasarkan keanekaragaman 

makrozoobentos termasuk criteria mutu air kelas II.  

3. Nangin, Langoy, and Katili (2015), melakukan penelitian tentang 

Makrozoobentos di Sungai Suhuyon Sulawesi Utara. Metode yang dilakukan 

yaitu purposive random sampling yaitu metode pencuplikan yang dilakukan 

secara sengaja. Pengambilan dari contoh makrozoobentos dilakukan dengan 

menggunakan surber sampler di dasar perairan sungai dengan cara mengeruk 

bagian luasan petak. Hasilnya menunjukkan makrozoobentos yang ditemukan 

di Sungai Suhuyon terdiri dari 3 filum, 4 kelas, 10 ordo, 21 famili dan 22 genus. 

Berdasarkan indeks keanekaragaman makrozoobentos (H’) kualitas air sungai 

Suhuyon termasuk kedalam kelompok perairan tercemar sedang. Berdasarkan 

PP No. 82 Tahun 2001 air pada Sungai Suhuyon tidak dapat digunakan sebagai 
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air minum (Baku mu tu Air Kelas 1). Air pada sungai Suhuyon hanya dapat 

digunakan dalam sistem pengairan, budidaya ikan air tawar dan sarana rekreasi 

air. 

4. Sabar (2016), melakukan penelitian tentang Biodiversiti dan Adaptasi 

Makrozoobentos di Perairan Mangrove. Manfaat penelitian ini adalah untuk 

memperkaya informasi mengenai biodiversitas makrozoobentos pada 

ekosistem hu tan mangrove di pesisir pantai Sulawesi Selatan, khususnya di 

Desa Madello Kabupaten Barru. Metode penelitian yang dilakukan yaitu 

dengan pengambi lan sampel makrozoobentos dilakukan menentukan stasiun-

stasiun pengamatan. Hasilnya menunjukkan bahwa pada masing-masing stasiun 

yang diambil sampel makrozoobentos memberikan hasil yang tinggi untuk 

setiap spesies yang ditemukan.  

5. Ulfa et al. (2018), melakukan penelitian tentang Keterkaitan antara Komunitas 

Makrozoobentos dengan Kualitas Air dan Substrat di Ekosistem Mangrove 

TAHURA Ngurah Rai Bali. Metode penelitian yang dilakukan yaitudengan 

metode deskriptif kuantitatif. Untuk metode penentuan stasiun menggunakan 

metode purposive sampling yaitu penentuan stasiun dengan pertimbangan 

tertentu. Terdapat 4 stasiun yang masing-masing diambil 3 titik sebagai 

pengulangan dengan jarak masing-masing titik sejauh 20 m. Hasilnya 

menunjukkan parameter perairan yang berpengaruh pada kelimpahan 

makrozoobentos adalah salinitas, suhu, kekeruhan. Tipe substrat yang 

berpengaruh terhadap kelimpahan makrozoobentos adalah tipe substrat yang 
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mengandung liat dan pasir dengan spesies yang paling banyak ditemukan 

adalah kelas Gastropoda dan Crustacea.  

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas perairan di 

Kawasan Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba berdasarkan indeks keanekaragaman makrozoobentos. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai khasanah pengetahuan baru bagi masyarakat sekitar untuk menjaga 

kondisi perairan di kawasan mangrove. 

2. Sebagai sumber informasi ilmiah yang dapat digunakan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian ekologi hewan.  

3. Sebagai sumber acuan atau rujukan yang dapat digunakan pada penelitian 

selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini. 

4. Sebagai dasar untuk melakukan konservasi baik pada habitat mangrove 

maupun pada jenis makrozoobentos.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS  

A. Tinjauan Ayat yang Relevan dengan Makroozoobentos 

Allah Swt. telah menciptakan semua yang ada di muka bumi tak hanya 

makhluk hidup hewan dan tumbuhan namun segala faktor yang membantu dalam 

pertumbuhannya. Salah satunya yaitu air, Allah Swt. telah menciptakan lautan dan 

membaginya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manusia dan Allah Swt. benar 

mengetahui segala yang kita butuhkan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. 

al-Furqan/25: 53 yang berbunyi:  

هٰذاَ مِلْحٌ اجَُاجٌٌۚ وَجَعلََ بيَْنهَُمَا برَْزَخًا   ۞ وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبحَْرَيْنِ هٰذاَ عَذْبٌ فرَُاتٌ وَّ

حْجُوْرًا حِجْرًا مَّ  وَّ
Terjemahannya: 

Dialah yang membiarkan dua laut mengalir (berdampingan); yang ini tawar 

serta segar dan yang lain sangat asin lagi pahit; dan Dia jadikan antara keduanya 

dinding dan batas yang tidak tembus (Kementerian Agama RI, 2019). 
 

 

 Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Swt. telah 

menciptakan kedua air itu yaitu air tawar dan air asing. karena, sesungguhnya di 

kehidupan ini tiada suatu laut pun yang airnya berasa tawar lagi menyegarkan. 

Sesungguhnya Allah Swt. telah menciptakan semuanya agar hamba-Nya 

mengetahui dan senantiasa mengingat atas nikmat yang telah diberikan dan 

bersyukur kepada-Nya (Shihab, 2010). 

 Adapun hubungan ayat tersebur dengan penelitian ini yaitu segala sesuatu 

yang di ciptakan-Nya memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan. Allah 

swt. telah menciptakan lautan yang memiliki banyak manfaat serta menjadi salah 

satu habitat makhluk hidup perairan. Allah swt. telah menciptakan berbagai jenis 
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makhluk hidup salah satunya makhluk hidup dalam perairan seperti halnya Allah 

swt. berfirman dalam QS. An-Nuur/24: 45 yang berbunyi: 

نْ يَّمْشِيْ عَلٰ  اۤءٌٍۚ فمَِنْهُمْ مَّ نْ مَّ ُ خَلقََ كُلَّ داَۤبَّةٍ م ِ نْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْليَْنٌِۚ وَاللّٰه ٌۚ وَمِنْهُمْ مَّ ى بطَْنهِ 

َ عَلٰى كُل ِ شَيْءٍ قدَِيْرٌ  ُ مَا يشََاۤءٍُۗ انَِّ اللّٰه ى ارَْبعٍٍَۗ يخَْلقُُ اللّٰه
نْ يَّمْشِيْ عَلٰٰٓ  وَمِنْهُمْ مَّ

Terjemahnya: 

 Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Sebagian berjalan dengan 

perutnya, sebagian berjalan dengan dua kaki, dan sebagian (yang lain) berjalan 

dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya 

Allah Mahakuasa atas segala sesuatu (Kementerian Agama RI, 2019).  

 

 Berdasarkan Ayat tersebut dijelaskan bahwa: Dan, terdapat bukti-bukti 

kekuasaan dan limpahan anugerah-Nya yang telah diberikan, Allah swt. juga telah 

menciptakan semua jenis hewan dari air sebagaimana Dia telah menciptakan 

tumbuh-tumbuhan dari air. Lalu, Allah swt. menjadikan hewan tersebut beraneka 

ragam, dengan memiliki potensi dan fungsi, maka Sebagian dari mereka yaitu 

hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya seperti cacing dan hewan malata 

lainnya dan Sebagian berjalan dengan dua kaki seperti burung dan lainnya. Dan, 

Sebagian lain berjalan dengan empat kaki seperti sapi, kambing dan lainnya. Dan, 

berjalan menggunakan lebih dari empat kaki seperti kalajengking dan lain 

sebagainya. Salah satu contoh hewan yang terdapat di dalam perairan yaitu 

makrozoobentos yang ditemukan di kawasan mangrove dapat digunakan sebagai 

bioindikator suatu perairan (Shihab, 2010). 

Kawasan pesisir laut Indonesia memiliki peranan penting dalam penyediaan 

sumber daya alam dan jasa dalam bidang lingkungan. Sumber daya alam sangat 

berpotensi bagi kelancaran pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu 

seharusnya sember daya alam itu dapat dikelola dan dilestarikan untuk menghindari 

terjadinya krisislingkungan hidup. 
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Air laut merupakan komponen penting dalam komoditi lingkungan kawasan 

pesisir pantai. Adanya aktivitas manusia terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

populasi yang tinggi sehingga menimbulkan permasalahan di kawasan tersebut. 

Kawasan pesisir pantai merupakan tempat bertemunya daratan dan air laut. 

Kawasan pesisir dan laut di Indonesia mempunyai peranan penting, kawasan pesisir 

memiliki nilai strategis berupa potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan 

yang disebut sumber daya pesisir. Sumber daya kawasan pesisir pantai merupakan 

lahan industri yang mampu memberikan peningkatan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia (Marpaung, 2013). 

 

B. Teori-teori tentang Kawasan Mangrove 

Kawasan mangrove merupakan daerah pertemuan antara muara sungai atau 

estuaria di wilayah pesisir. Indonesia termasuk Negara yang mempunyai luas 

wilayah mangrove sebesar 4,2 juta ha dan pasang surut air laut dapat memengaruhi 

kawasan tersebut. Ekosistem mangrove terdiri dari komponen abiotik dan biotik, 

komponen ini memiliki keterkaitan. Komponen biotik berupa flora dan fauna yang 

berada di kawasan tersebut (Ulfa et al, 2018). 

Ekosistem mangrove merupakan tipe ekosistem yang terdapat di daerah 

sekitar pantai  dan secara teratur tergenangi air laut. Ekosistem mangrove juga 

dipengaruhi oleh pasang surut air laut, daerah pantai dengan kondisi tanah 

berlumpur, berpasir atau perpaduan keduanya (Indriyanto, 2010). Kawasan 

mangrove juga dihuni oleh beberapa organisme akuatik yang mendiami substrat 
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atau daerah sekitar ekosistem mangrove untuk dapat mempertahankan 

kelangsungan kehidupannya. 

Tegakan mangrove melalui proses fotosintesis sehingga dapat menyerap 

CO2 dari atmosfer dan mengubahnya menjadi karbon organic dalam bentuk 

biomassa. Pelestarian mangrove juga perlu dilakukan dalam mitigasi atau upaya 

pencegahan terjadinya perubahan iklim global (Kordi, 2012). Ekosistem mangrove 

merupakan ekosistem yang terletak di tepi pantai dengan dipengaruhi oleh pasang 

surut air laut sehingga akan selalu secara teratur tergenangi air laut. Ekosistem 

mangrove berada dilevel antara pasang naik tertinggi sampai level disekitar atau di 

atas permukaan laut rata-rata pada daerah pantai yang terlindungi (Supriharyono, 

2009). Serta menjadi pendukung untuk jasa ekosistem sepanjang garis pantai 

Kawasan tropis (Donato, 2012). 

Hutan mangrove juga merupakan sumber daya alam yang memiliki peran 

ganda yaitu dari segi ekonomi ataupun dari segi ekologi. Hutan mangrove memiliki 

fungsi untuk menjaga garis pantai agar dapat terlihat stabil, meningkatkan pelua san 

lahan, menjaga atau melindungi pantai serta mengolah bahan limbah. Berdasarkan 

fungsi biologisnya hutan mangrove digunakan sebagai tempat pembenihan ikan, 

udang, karang dan berbagai jenis biota laut lainnya serta digunakan sebagai tempat 

bersarangnya burung dan habitat alami berbagai jenis biota laut. Sedang kan untuk 

fungsi ekonomis hutan mangrove yaitu dapat digunakan untuk sumber energi 

seperti kayu bakar, arang, bahan bangunan, pertanian, sumber perikanan, tekstil dan 

produksi ekonomi lainnya (Aulia et al., 2018) 
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Hutan mangrove juga berfungsi sebagai kawasan untuk penanganan abrasi 

atau pengikisan di wilayah pesisir serta dampak buruk terhadap bencana alam di 

kawasan pesisir. Bentos adalah salah satu organisme yang menghuni subtrat pada 

daerah mangrove yang memiliki fungsi untuk mengurai bahan-bahan organik dan 

mendegradasi logam berat serta tanaman mangrove yang berada di sekitar kawasan 

mangrove. Makrozoobentos memiliki peran sebagai indikator suatu lingkungan 

atau menunjukkan tingkat kualitas lingkungan tersebut (Afif et al., 2014). 

Mangrove juga memiliki fungsi penting sebagai daya Tarik wisata alam dan 

atraksi ekowisata dan sebagai sumber tanaman obat (Supriyanto. et al., 2014). 

Ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai habitat atau tempat tinggal bagi satwa 

yang juga mangrove berperan dalam pengembangan perikanan pantai (Heriyanto, 

2012). Bagian-bagian mangrove seperti kayu pohon mangrove dapat digunakan 

sebagai kayu bakar, arang, bahan bangunan dan juga bahan baku untuk pembuatan 

kertas serta memiliki manfaat nilai guna langsung sebesar Rp. 11,61 juta/ha/th 

(Saprudin, 2012). 

Kondisi mangrove yang terdapat di Sulawesi Selatan membutuhkan 

perhatian yang lebih, pada beberapa Kabupaten ditemukan bahwa beberapa 

kawasan mangrove telah mengalami degradasi yang sangat berat. Luas hutan 

mangrove kurang lebih berkisar 112.000 Ha, selama 4 dasawarsa (1950-1990) 

diperkirakan mengalami kerusakan sebesar 65% karena dikonversi untuk 

peruntukan atau fungsi yang lain seperti pertambakan, industri, pemukiman dan 

tersisa saat ini ± 39.000 Ha (Nessa et al., 2002). 

C. Teori tentang Makrozoobentos 
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Bentos terbagi kedalam tiga kelompok besar yaitu makrobentos, 

mesobentos, dan mikrobentos. Pembagian tersebut dibedakan berdasarkan ukuran 

masing-masing bentos. Makrozoobentos memiliki ukuran lebih besar dari 1,0 mm, 

mesobentos memiliki ukuran 0,1 mm sampai 1 mm dan mikrobentos memiliki 

ukuran yang lebih kecil dari 0,1 mm (Harimurthy, 2002). 

Makrozoobentos merupakan hewan yang habitatnya berada pada dasar 

perairan baik air laut maupun air tawar. Hewan yang termasuk jenis ini adalah 

hewan yang hanya dapat dilihat menggunakan mata telanjang dimana 

makrozoobentos merupakan hewan yang melata, menetap, menempel, memendam 

dan hidup di dasar perairan (Rafi’i, 2018). 

Makrozoobentos merupakan hewan yang berhabitat pada substrat dan 

menempel di permukaan dasar perairan.Berdasarkan cara hidupnya bentos 

dibedakan menjadi dua kelompok yaitu infauna dan epifauna. Infauna yaitu 

makrozoobentos yang cara hidupnyaberada didalam lumpur (berada didalam 

substrat), sedangkan epifauna adalah kelompok makrozoobentos yang hidup 

menempel dipermukaan dasar perairan. Epifauna lebih sensitif dari pada infauna. 

Kelompok infauna lebih sering mendominasi komunitas substrat yang lunak dan 

melimpah didaerah subtidal, sedangkan makrozoobentos epifauna dapat ditemukan 

pada semua jenis substrat akantetapi berkembang pada substrat yang keras dan dan 

melimpah di daerah intertidal (Sinyo, 2013). 

Makrozoobentos berperan dalam rantai makanan pada ekosistem akuatik, 

beberapa jenis makrozoobentos menjadi sumber pakan penting bagi kehidupan 

hewan air lain seperti ikan. Hal ini disebabkan karakteristik makrozoobentos 
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memiliki pergerakan terbatas, sensitif terhadap perubahan lingkungan dan siklus 

hidupnya yang relatif panjang (Rijaluddin, Wijayanti, and Joni 2017). 

Berdasarkan cara makannya makroozoobentos dikelompokkan menjadi dua 

yaitu: 

1. Filter feeder merupakan hewan bentos yang memeroleh makanannya 

dengan cara menyaring air. Pada umumnya kelompok bentos yang termasuk 

dalam jenis ini yaitu moluska dan Bivalvia serta beberapa jenis 

Echinodermata dan crustacea. 

2. Deposit feeder merupakan hewan bentos yang mengambil makanan yang 

berada di dalam substrat. Pada umumnya untuk kelompok bentos dalam 

jenis ini yaitu jenis polychaeta. 

Berdasarkan keberadaannya di dalam perairan makrozoobentos dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu kelompok epifauna yaitu bentos yang hidupnya 

melekat pada permukaan dasar perairan dan infauna yang merupakan kelompok 

bentos yang hidup berada di dalam dasar perairan. Adapun jenis makrozoobentos 

yang dapat ditemukan di perairan air tawar yaitu: 

 
Gambar 2.1 Contoh makrozoobentos kelompok Gastropoda (Pratiwi dkk, 2004). 
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Gambar 2.2Contoh makrozoobentos kelompok Oligpchaeta dan Gastopoda 

(Darojah, 2005).  

 

 

Menurut Prakash (2020), Makrozoobentos mempunyai sifat yang beragam, 

bereaksi kuat dan dapat terpengaruh dengan aktivitas manusia pada ekosistem 

perairan. Makrozoobentos dapat digunakan untuk mengetahui kualitas perairan 

karena memiliki sifat yang peka terhadap perubahan kualitas pada air. Hal ini 

relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa et al (2018), menjelaskan 

bahwa makrozoobentos mempunyai cara hidup sesil atau menetap dalam substrat 

dan mobilitas yang di miliki rendah sehingga dapat digunakan sebagai indikator 

atau untuk mengetahui kualitas suatu wilayah perairan. 

Makrozoobentos termasuk salah satu organisme akuatik yang habitatnya di 

dasar perairan, memiliki pergerakan yang relatif lambat serta dapat hidup lebih 

lama sehingga mempunyai kemampuan untuk merespon kondisi kualitas perairan 

sungai. Perubahan kualitas air akan diikuti dengan perubahan pada kondisi fisik, 

kimia dan biologis. Perubahan ini akan berdampak pada kerusakan habitat dan 

membuat penurunan keanekaragaman organisme yang hidup pada perairan 

termasuk makrozoobentos (Zulkifli dan Setiawan, 2017). 
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Makrozoobentos memanfaatkan serasah (daun-daun) dari mangrove yang 

banyak mengandung unsur hara dan nutrient untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu makrozoobentos juga berperan penting mempercepat proses dekomposisi 

serasah yang menghasilkan hara untuk pertumbuhan dan perkembangan mangrove. 

Makrozoobentos berperan dalam siklus nutrien yang ada di dasar perairan dan juga 

berperan sebagai salah satu mata rantai penghubung dalam aliran energi dan siklus 

alga plantonik sampai konsumen tingkat tinggi. Makrozoobentos dapat digunakan 

sebagai bioindikator untuk mendeteksi baik atau tidaknya kualitas lingkungan suatu 

perairan. Substrat pada kawasan mangrove dihuni oleh berbagai macam organisme 

salah satunya yaitu makrozoobentos. Makrozoobentos memiliki peran aktif dalam 

proses dekomposisi bahan-bahan organik terutama dalam biodegradesi sisa-sisa 

tanaman mangrove dan logam berat yang mencemari lingkungan (Afif et al., 2014). 

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengukur kualitas 

sebuah perairan yaitu dengan melihat keberadaan makrozoobentos yang berada di 

kawasan atau tempat tersebut. Makrozoobentos memiliki sifat yang relatif menetap 

dan pergerakannya yang terbatas sehingga memungkinkan terkena dampak secara 

langsung dari perubahan kualitas perairan di sebuah kawasan (Rachman, 2017). 

 Makrozoobentos merupakan sumber nutrisi utama pada ekosistem perairan. 

Makrozoobentos memiliki peran dasar dalam mentransfer energi melalui rantai 

makanan dan membantu memecah berbagai material di dasar laut. Makrozoobentos 

memiliki perilaku yang menetap dan sangat peka terhadap kontaminan. 

Keanekaragaman makrozoobentos di lingkungan perairan ditentukan oleh beberapa 

faktor seperti sifat fisik substrat dan unsur hara pada perairan tersebut. Selain itu, 
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konsentrasi total nitrogen, fosfat, ammonium dan oksigen terlarut memiliki kaitan 

yang erat dengan struktur komunitas makrozoobentos di perairan (Yunita et al., 

n.d., 2018). 

Adapun klasifikasi makrozoobentos berdasarkan ciri-ciri morfologi sebagai 

berikut: 

1. Phylum Echinodermata 

Echinodermata merupakan kelompok hewan yang mempunyai duri pada 

permukaan tubuhnya dan bergerak secara lambat dengan bantuan kaki tabung 

ditubuhnya. Habitat Echinodermata dipengaruhi oleh kondisi lingkungan baik itu 

biotik maupun abiotik yang saling berkaitan satu sama lain, serta peranan dari 

hewan atau spesies lain yang mempengaruhi habitat tersebut dan banyak ditemukan 

di dasar laut (Katili, 2011). Phylum Echinodermata terbagi menjadi 5 kelas, yaitu : 

 

a. Holothuroidea (Teripang) 

   

Gambar 2.3Holothuroidea (Jalaluddin, 2017). 

Teripang merupakan salah satu organisme dari filum Echinodermata kelas 

Holothuroidea. Hewan tersebut dapat dijumpai hampir diseluruh perairan pantai, 

namun teripang lebih menyukai perairan yang bersih dan tenang dan teripang juga 

memiliki berbagai jenis teripang lainnya yang lebih spesifik.Teripang mempunyai 
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tubuh yang berotot, tipis, tebal, dan lembek atau licin. Kulitnya halus atau bintik-

bintik. pada bagian ini terdapat spikula-spikula yang terbentuk seperti meja, motom 

serta bentuk lainnya tergantung jenisnya (Martoyo, 2007). 

b. Asterodea (Bintang Laut) 

     

Gambar 2.4Asterodea (Jalaluddin, 2017). 

Bintang laut merupakan hewan yang memiliki rongga tubuh sebenarnya 

dan sistem pencernaan yang lengkap. Makanan yang masuk melalui mulutnya akan 

menuju esofagus dan lambung yang bercabang menuju setiap lengan. Sisa 

pencernaanakan dikeluarkan melalui anus yang terdapat pada aboral tubuh. Bintang 

laut juga termasuk hewan yang memiliki daya regenerasi yang tinggi. Mereka juga 

dapat hidup berkelompok keccil yang terdiri dari beberapa individu. Hewan ini 

membenamkan diri dalam timbunan pasir sehingga kadang tidak terlihat dari 

permukaan air atau dapat di katakan bintang laut sebagai makrozoobentos infauna 

atau bentos yang hidup didasar substrat perairan (Jalaluddin, 2017).  

c. Ophiuridea (bintang ular laut)    
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Gambar 2.5Ophiuridea(Jalaluddin, 2017). 

Bintang laut ular termasuk kelompok biota laut tang tergolong filum 

Echinodermata. Hewan tersebut memiliki kemiripan dengan bintang laut 

dikarenakan memiliki bentuk tubuh simetri pentaradial. Tubuh berbentuk cakram, 

yang dilindungi oleh cangkang kapur berbentuk keeping dan dilapisi dengan 

granula dan duri-duri. Didalam tubuhnya terdapat berbagai organ seperti gonad, 

saluran pencernaan dan system pembuluh air. Tangan-tangannya yang memanjang 

berbentuk silindris dan sangat fleksibel, yang dimana gerakan tanganya menyerupai 

ular (Hadi, 2012).  

 

d. echinoidea (bulu babi) 

   
Gambar 2.6echinoidea(Jalaluddin, 2017). 
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 Bulu babi merupakan biota laut yang pada umumnya memiliki 

bentukseperti bola, dengan sisi tubuh segi lima, dengan cangkang keras berkapur 

dan dipenuhi dengan duri serta tidak memiliki lengan, tubuh dari biota ini memiliki 

tiga bagian, yaitu: oral, aboral, dan bagian antara oral dan aboral. Mulut bulu 

menghadap ke dasar laut, sedangkan duburnya menghadap keatas puncak bulatan 

cangkang. Lempemng-lempeng ambulacral (penjukuran kaki tabung) dan 

interambulacral (tidak terdapat kaki tabung) berada diantara system apical dan 

system peristomial (Hadi, 2017). 

e. Crinoidea (lili laut) 

    

Gambar 2.7Crinoidea(Jalaluddin, 2017). 

 Lili laut merupakan hewan yang dikenal mempunyai lengan bercabang serta 

anus dan mulutnya berada di permukaan oral, kaki tabungnya tidak memiliki 

seluran penghisap, dan alur ambulakranya terbuka, tidak memiliki medreporit, duri 

ataupun pedicellaria. Hewan ini juga biasanya melekat pada dasar perairan. Jika 

lingkungan tidak memungkinkan (Nurfajriah, 2014).  

2. Phylum Mollusca 

Mollusca merupakan kelompok hewan yang memiliki ciri-ciri bertubuh 

lunak, bentuknya simetri bilateral, tidak beruas dan juga memiliki cangkang yang 
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terbuat dari kapur juga memiliki kaki yang ventral. Hewan yang Filum Mollusca 

adalah diantaranya: keong, kerrang, cumi-cumi, gurita dan sotong ( Triwiyanto, 

2015).  

.Kelompok Molluscamerupakan hewan hermaprodit, dimana memiliki alat 

kelamin jantan dan betina dalam satuindividu(berumah satu), namun juga terdapat 

alat kelaminnya terpisah (berumah dua). Oleh sebab itu, jadi fertilisasi internal 

menjadi cara reproduksi hewan yang termasuk kelompok pilum ini (Triwiyanto, 

2015). Phylum Mollusca terbagi menjadi 5 kelas, yaitu :  

a.Kelas Amphineura (Kiton) 

 Kelompok hewan yang termasuk kelas Amphineura merupakan hewan yang 

simetris bilateral.  Mempunyai mantel yang mengandung insang, kaki memanjang 

ventral, bersifat hermafrodit dan melakukan pembuahan secara eksternal, hidup 

dilaut dan pada bagian permukaan dorsal ditutupi oleh spikula berlendir. Hewan ini 

banyak ditemukan pada bebatuan dengan menempel pada batu. Contoh hewan pada 

kelas ini adalah Cryptochiton sp (Toby, 2017).  

b. Kelas Gastropoda (Hewan Berkaki Perut) 

 Kelas gastropoda merupakan kelas yang mengcakup semua keong dan 

kerabatnya yang tidak memiliki cangkang atau biasa disebut siput telanjang 

disebabkan cangkangnya yang tunggal. Hewan ini memiliki kepala dan mata yang 

mudah dilihat atau jelas yang terdapat diatas tangkai. Keong ada yang hidup dilaut 

dan ada juga yang hidup diair tawar bahkan ada yang di darat, kelas gastropoda ini 

merupakan kelas yang terbesar pada filum Mollusca (Toby, 2017). 

c. Kelas Scaphopoda (Siput Gading Gajah) 
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 Kelas Scaphopoda ini merupakan kelompok hewan yang memiliki ukuran 

kecil, dapat hidup dalam pasir maupun lumpur. Bentuk cangkang pada jenis ini 

seperti gigi ular yang tipis dan panjang, terkadang memiliki cangkang yang 

meruncing dari ujubg depan ke ujung belakang, hewan ini juga biasanya memiliki 

cangkang yang melengkung dan berongga pada bagian dalamnya dan pada 

umumnya kelompok hewan ini biasa disebut keong gigi (Toby, 2017).  

d. Kelas Pelecypoda (Hewan Berkaki Pipih) 

Kelompok hewan ini memiliki ciri-ciri berupa cangkang setangkup yang 

memiliki bentuk simetris dengan variasi bentuk dan ukurannya. Kakinya berbentuk 

pipih yang terletak antara ventral seperti kapak, juga memiliki insang berlapis-lapis 

yang terletak didalam rongga mantel (Triwiyanto, 2015). 

e. Kelas Cephalopoda (Hewan Berkaki Kepala) 

 Kelas hewan ini memiliki cangkok luar dan bagian kakinya terleetak 

dibagian kepala, dimana berfungsi untuk memegang, sedangkan mantelnya 

berfungsi untuk berenang, dimana seluruh tubuhnya ditutupi oleh mantel. Insang 

hewan ini teletak didalam rongga mantelnya disebelah kanan dan kiri tubuh. 

Kelompok hewan ini memiliki ukuran tubuh yang besar dan contoh hewannya 

adalah Octopus atau gurita (Triwiyanto, 2015).  

 

D. Tinjauan Umum tentang Faktor Lingkungan 

Faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan organisme pada suatu habitat 

khususnya organisme perairan seperti makrozoobentos dapat diketahui dengan cara 

melakukan pengukuran parameter lingkungan: 
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1. Suhu 

Suhu merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan derajat panas suatu 

benda. Suhu digambarkan sebagai ukuran energi gerakan molekul. Suhu berperan 

dalam mengendalikan kondisi suatu ekosistem perairan. Suhu juga memengaruhi 

segala proses yang terjadi pada peraran baik secara fisika, kimia dan biologi 

perairan (Effendi, 2003). Organisme akuatik mempunyai kisaran suhu tertentu yang 

disukai untuk pertumbuhannya. Semakin tinggi kenaikan suhu air, maka semakin 

sedikit oksigen yang terdapat di dalamnya. Makrozoobentos dapat berbahaya 

apabila suhu mencapai 35oC 9 (Retnowati, 2003). 

2. pH 

Organisme perairan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam 

menolirir pH suatu perairan. Batas toleransi organisme terhadap pH pun berbeda-

beda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu suhu, oksigen terlarut, alkalinitas, 

anion dan kation serta jenis dan stadia organisme. Sebagian besar organisme 

perairan dapat hidup pada pH berkisar antara 5,0-9,0. Hal ini dapat menunjukkan 

adanya kelimpahan dari makrozoobentos, dimana sebagian besar organisme dasar 

perairan seperti polycaheta, mollusca dan bivalvia yang memiliki tingkat asosiasi 

terhadap pH yang berbeda-beda (Hawkes, 1978). Pengaruh pH terhadap komunitas 

organisme perairan ditunjukkan dalam tabel 2.1 

Tabel 2.1 Pengaruh pH terhadap organisme perairan (Effendi, 2003) 

Nilai pH Pengaruh Umum 

6,0 – 6,5 
Keanekaragaman bentos sedikit menurun, kelimpahan total, 

biomassa dan produktifitas tidak mengalami perubahan 

5,5 – 6,0 

Penurunan nilai keanekaragaman bentos semakin tampak, 

kelimpahan total, biomassa dan produktifitas masih belum 

mengalami perubahan yang berarti 
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Nilai pH Pengaruh Umum 

5,0 – 5,5 
Penurunan keanekaragaman dan komposisi jenis bentos semakin 

besar, terjadi penurunan kelimpahan total dan biomassa bentos 

4,5 – 5,0 
Penurun keanekaragaman dan komposisi jenis bentos semakin 

besar, penuruan kelimpahan total dan biomassa bentos 
 

pH tanah di kawasan mangrove adalah salah satu faktor yang dapat 

berpengaruh terhadap keberadan makrozoobentos. Jika tingkat keasaman tanah 

berlebih, maka dapat mengakibatkan tanah sangat peka terhadap proses biologi, 

misal proses dekomposisi bahan organik oleh makrozoobentos. Proses penguraian 

bahan organik pada umumnya dapat mengurangi suasana asam, sehingga 

makrozoobentos akan tetap aktif melakukan aktivitasnya (Arief, 2003). 

3. Salinitas 

Perubahan salinitas atau kadar garam dapat berpengaruh terhadap 

keseimbangan di dalam tubuh organisme. Semakin besar tekanan osmosis maka, 

semakin tinggi salinitas yang ada. Sehingga organisme harus mempunyai 

kemampuan beradaptasi terhadap perubahan salinitas sampai batas tertetu melalui 

mekanisme osmoregulasi yaitu kemampuan mengatur konsentrasi garam atau air di 

cairan internal. Organisme yang tinggal di daerah intertidal memiliki kemampuan 

beradaptasi untuk menoleri perubahan salinitas hingga 150/00. Salinitas yang 

dianggap layak untuk kehidupan makrozoobentos berkisar 15-450/00, karena 

perairan yang mempunyai salinitas yang rendah maupun tinggi dapat ditemukan 

makrozoobentos seperti siput, cacing (Annelida) dan kerang-kerangan (Nybakken, 

1992) 

4. Oksigen terlarut (DO) 
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Oksigen terlarut adalah kebutuhan dasar yang dapat menunjang kehidupan 

organisme di perairan. Oksigen terlarut dalam perairan merupakan hasil fotosintesis 

organisme laut atau tumbuhan air dan difusi dari udara. Konsentrasi O2 terlarut yang 

terdapat di dalam air dapat dipengaruhi oleh koloidal di dalam air maupun jumlah 

larutan limbah yang terlarut di dalam air. Oksigen terlarut sangat penting bagi 

organisme atau hewan bentos dan organisme-organisme akuatik lainnya (Odum, 

1993). Kadar O2 terlarut pada perairan alami biasanya kurang dari 10 mg/L 

(Effendi, 2003). 

 

E. Tinjauan Umum tentang Kawasan Mangrove Desa Manyampa  

Kabupaten Bulukumba merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan jarak 153 km dari Makassar. Kabupaten Bulukumba 

memiliki luas wilayah sekitar 1.154,7 km2 atau berkisar 2,5 persen dari luas wilayah 

Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba terletak antara 05o20’ 05o40’ LS dan 

119o58’ – 120o28’ BT yang terdiri dari 10 kecamatan dengan batas wilayah yaitu 

sebelah Utara berbatasan Kabupaten Sinjai, sebelah Timur berbatasan Teluk Bone, 

sebelah Selatan berbatasan Laut Flores dan sebelah Barat berbatasan Kabupaten 

Bantaeng (Aulia et al., 2018). 

Kabupaten Bulukumba terdiri dari beberapa kecamatan salah satunya yaitu 

Kecamatan Ujung Loe. Kawasan pesisir Kecamatan Ujung Loe seluas 40,49 km2. 

Desa yang memiliki luas wilayah paling besar yaitu Desa Manyampa dengan luas 

24,05 km2 sedangkan untuk desa yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu Desa 

Manjalling dengan luas yaitu 7,02 km2. Kecamatan Ujung Loe memiliki luas hutan 
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mangrove yaitu 170 Ha yang terletak pada 3 desa yaitu Desa Manyampa dengan 

luas 79,67 Ha atau sekitar 46,87% dari luas mangrove di Kecamatan Ujung Loe. 

Desa Manjalling yang memiliki luas 73,37 Ha atau 43,16% dari luas mangrove di 

Kecamatan Ujung Loe dan yang terakhir yaitu Desa Garanta dengan luas 16,94 Ha 

atau 9,97% dari luas mangrove di Kecamatan Ujung Loe (Aulia et al., 2018). 

 

 
Gambar 2.8Peta Adminitrasi Desa Manyampa (Arsip Kantor Desa Manyampa, 

2020). 
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F. KerangkaPikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INPUT 

PROSES 

Hutan mangrove yaitusuatu ekosistem alamiah yang 

memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. 

Makrozoobentos di kawasan mangrove dapat digunakan 

sebagai bioindikator untuk mengetahui kualitas perairan 

- Penentuan stasiun 

- Pengambilan sampel 

- Identifikasi sampel 

- Menghitung indeks 

keanekaragaman 

- Menghitung indeks 

Keseragaman 

- Menghitung indeks Dominansi 

Bioindikator adalah suatu kelompok organisme yang dapat 

hidup dan rentan terhadap perubahan lingkungan sebagai 

akibat dari aktivitas manusia dan kerusakan yang terjadi 

secara alami 
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OUTPUT 

antibiotik 

 

Ditentukan kualitas perairan di Kawasan 

tersebut.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan 

mengidentifikasi jenis makrozoobentos yang di Kawasan Wisata Mangrove Desa 

Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 

 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli - Agustus 2021 dan pengambilan 

sampel dilakukan di Kawasan Wisata Mangrove Desa Manyampa Kecamatan 

Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Lokasi pengambilan sampel dilakukan dengan 

metode purposive sampling dari tiga titik pengambilan sampel berdasarkan 

karakteristik lokasi penelitian. Selanjutnya dilakukan identifikasi keanekaragaman 

makrozoobentos di Laboratorium Zoologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menggunakan buku 

identifikasi populasi makrozoobentos. 
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Gambar 3.1Peta Lokasi Penelitian 

 

Keterangan: 

Stasiun I : Daerah Pertambahan dan DAS 

Stasiun II : Daerah padat aktivitas nelayan 

Stasiun III : Kawasan wisata mangrove Luppung 

 

C. Variabel Penelitian 

Adapun variabel penelitian yang terdapat pada penelitian ini merupakan 

variabel tunggal yaitu keanekaragaman jenis makrozoobentos di Kawasan 

Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 
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D. Definisi Operasional Variabel 

Keanekaragaman jenis makrozoobentos merupakan hasil dari pengamatan 

atau identifikasi secara morfologi spesies yang ditemukan di lokasi penelitian 

dengan melihat indeks keanekaragaman, indeks keseragaman dan indeks dominansi 

dari Shannon-Wiener. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada rencana penelitian ini menggunakan 

metode pengumpulan data yang telah dimodifikasi dari Kusnaedi (2016) dengan 

menentukan titik penelitian. Penentuan stasiunnya berdasarkan pada karakteristik 

pada kawasan mangrove tersebut. Pengambilan sampel dilakukan pada saat air laut 

surut menggunakan metode Transek Kuadran dengan ukuran 10 × 10 m. Setiap 

transek memiliki jarak 10 m dari bibir pantai yang dilakukan pada 3 stasiun 

penelitian. 

 

F. Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Alat 

Adapun alat yang digunakan yaitu tali rafia, DO meter, kamera, alat tulis, 

baskom, botol sampel, lup atau kaca pembesar, plot 1 × 1 m, pH meter, ayakan 0,5 

– 1 mm dan penggaris atau meteran dengan ketelitian 1 cm. 
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2. Bahan 

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah aquades, label, 

alkohol 70% dan sampel makrozoobentos. 

 

G. Prosedur Kerja 

1. Penentuan stasiun penelitian 

Penentuan stasiun penelitian dengan menggunakan Purposive Sampling 

Method (penempatan titik sampel dengan teknik survei). Metode ini merupakan 

penentuan lokasi yang diambil secara sengaja yang dianggap representatif untuk 

melakukan penelitian. Berdasarkan luas wilayah dan letak kawasan mangrove pada 

lokasi penelitian ini, maka diambil tiga titik penelitian berdasarkan karakteristik 

yang dianggap representatif yang dapat menggambarkan kondisi kawasan 

mangrove di lokasi penelitian tersebut. 

2. Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel makrozoobentos dilakukan dengan menggunakan 

metode transek kuadran dengan ukuran 10 × 10 m dalam satu stasiun penelitian. 

Pengambilan sampel menggunakan alat Ekman grab dan dibersihkan dengan 

alkohol 70% kemudian diberi label. 

3. Parameter Pengamatan 

Pengukuran parameter lingkungan dilakukan pada saat melakukan 

pengambilan sampel makrozoobentos. Adapun parameter lingkungannya yaitu: 
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a. Pengukuran Suhu Air 

Pengukuran suhu air ditentukan dengan menggunakan alat DO meter 

dengan memasukkan alat tersebut pada permukaan air di setiap stasiun pengamatan 

pada saat sebelum melakukan pengambilan sampel. 

b. Pengukuran Salinitas Air 

Pengukuran salinitas air diukur menggukan DO meter pada pengukuran 

salino. Sebelum melakukan pengukuran alat tersebut dibilas terlebih dahulu 

menggunakan aquades yang memiliki tujuan yaitu untuk membersihkan kaca objek 

dan sebagai kalibrasi. 

c. Pengukuran pH Air 

Pengukuran pH air mengunakan pH meter, alat tersebut dicelupkan ke 

dalam permukaan air.  

d. Pengukuran DO Meter 

Pengukuran DO atau Dissolved Oxygen merupakan pengukuran konsentrasi 

oksigen yang terdapat di dalam air menggunakan DO meter. Penggunaan alat ini 

dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam air lokasi sampel. 

e. Identifikasi Makrozoobentos 

Identifikasi makrozoobentos dilakukan dengan cara menyesuaikan/ 

menyamakan sampel yang telah ditemukan pada buku kerang-kerangan Indonesia 

dan buku Invertebrates Third edition, Brusca (2016). 

 

 

f. Analisis Keanekaragaman 
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Data yang didapatkan pada penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel 

dan gambar. Kemudian jenis makrozoobentos yang didapatkan dihitung 

menggunakan indeks keanekaragaman dan indeks keseragaman serta indeks 

dominansi Shannon-Wienner. Jika indeks dominansi yang didapatkan semakin 

kecil maka menunjukkan tidak ada spesies yang mendominasi sedangkan jika nilai 

dominansi besar maka menandakan adanya spesies yang mendominasi (Odum 1993 

dalam Sirait 2018). Analisis data yang dilakukan dengan cara menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

1. Indeks Keanekaragaman 

Menurut (Odum, 1971), indeks keanekaragaman dapat dihitung 

menggunkan rumus yaitu: 

 

 

Keterangan:  

H’ = Indeks Keanekaragaman 

Pi = ni/N  

Ni = Jumlah individu jenis ke-1  

N = Jumlah total individu 

Adapun kategori rendah, sedang dan tinggi indeks keanekaragaman jenis 

(H’) dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

Tabel 3.1.Kategori Indeks Keanekaragaman Jenis (H’)  

H’ = - ∑Pi ln Pi ; Pi = ni/N 
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Indeks Keanekaragaman Kategori 

H’ ≤  2,0 Rendah 

2,0 < H’≤ 3,0 Sedang 

H’  ≥ 3,0 Tinggi 

 

2. Indeks Keseragaman 

Menurut (Odum, 1993), Indeks keseragaman dihitung dengan 

menggunakan rumus Evennes-Indeks, sebagai berikut: 

𝐸 =
H’

ln 𝑆
 

 

Keterangan : 

E   = Indeks Keseragaman Jenis 

H’ = Indeks Keanekaragaman Jenis 

S   = Jumlah jenis Organisme 

Adapun kategori tertekan, tidak stabil dan stabil indeks keseragaman jenis 

(E) dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.2. Kategori Indeks Keseragaman Jenis (E)    

Indeks Keseragaman Kategori 

0,0 < E ≤ 0,50 Tertekan 

0,50 < E ≤ 0,75 Tidak stabil 

0,75  < E ≤ 1,00 Stabil 
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3. Indeks dominansi 

Menurut (Odum, 1971), Indeks Dominansi dihitung dengan rumus 

Dominance of Simpson, sebagai berikut; 

 

Keterangan : 

D =  Indeks dominansi 

 ni  = Jumlah Individu setiap jenis 

 N   =  Jumlah total individu 

Adapun tidak mendominasi dan mendominasi indeks dominansi (D) dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.3. Kategori Indeks Dominansi (D)  

 

 

  

2. Kriteria Derajat Pencemaran Menggunakan Metode Indeks Keanekargaman 

Shannon & Wienner  

Tabel 3.4.Kriteria Pencemaran Indeks Shannon & Wienner 

Derajat Pencemaran Indeks Keanakeragaman 

Komunitas Biota tidak stabil  

(kualitas air tercemar berat) 
H’<1 

Komunitas Biota sedang  

(kualitas air tercemar sedang) 
1<H’<3 

Komunitas Biota stabil  

(kualitas air bersih) 
H’>3 

Sumber: (Basmi, 1999 dalam Prasiwi dkk, 2018) 

 

 

 

Indeks dominansi Kategori 

0 < C≤ 0,5 Tidak Mendominasi 

0,50 < C ≤ 0,75 Mendominasi 

D = ∑(ni/N) 2 
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H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Adapun jenis data yang digunakanadalah 1) Data Makrozoobentos yang 

didapatkan meliputi kelas, ordo, family, genus dan spesies. 2) Habitat, meliputi: 

Tanggal dan waktu pengambilan data, nama lokasi, suhu air laut, salinitas air laut, 

pH air laut dan DO air laut. Selanjutnya dilakukan analisis data yaitu a) perhitungan 

Indeks Keanekaragaman b) perhitungan Indeks Keseragaman c) Indeks Dominansi 

(Izzah, 2016). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan di Kawasan Mangrove 

Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, maka diperoleh 

hasil sebagai berikut:  

1. Hasil Identifikasi Makrozoobentos di Kawasan Mangrove Manyampa 

Hasil identifikasi makrozoobentos di kawasan mangrove Desa Manyampa 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba yang dilakukan pada tiga stasiun 

maka didapatkan 25 spesies dan 3 kelas yang termasuk kedalam makrozoobentos. 

Adapun hasil yang disajikan dalam bentuk tabel 4.1 dan gambar 4.1  

 

Tabel 4.1Hasil Identifikasi Makrozoobentos Kawasan Mangrove Desa Manyampa 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba 

No Kelas Ordo Family Spesies Morfologi 

1 

Malakostraka Dekapoda 

Ocypodidae 

Ocypoda 

ceratophthalmus 

Memiliki panjang badan 3,5 

cm, berwarna cokelat dan 

lubus berukuran 0,8 mm 

2 Uca perplexa 

Memiliki panjang badan 2,5 

cm, berwarna hitam dengan 

memiliki capit yang 

asimetris berwarna putih, 

dan lubus berukuran 1 cm 

3 Secarmidae 
Episesarma 

versicolor 

Memiliki panjang badan 

12,3 cm, karapaks berbentuk 

persegi dan sedikit datar, 

berwarna hitam kecokelatan 

dengan sedikit berwarna 

ungu pada bagian capit, dan 

lubus berukuran 2 mm 

4 Bivalvia Arcoida Arcidae Anadara antiquata 

Memiliki panjang badan 4 

cm, berwarna putih 

kecokelatan dan ditemukan 

bulu-bulu kecil pada bagian 

ujung atau mulut cangkang 
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No Kelas Ordo Family Spesies Morfologi 

dan dengan bentuk 

keseluruhan hampir bulat 

5 

Veneroida 

Carditidae 
Venericardia 

aculeata 

Memiliki panjang badan 5 

cm, berwarna putih 

kecokelatan dengan garis 

pertumbuhan yang tampak 

jelas berbentuk vertikal 

6 Mactridae Lutraria maxima 

Memiliki panjang badan 2 

cm, berwarna abu-abu 

dengan ukuran yang sedikit 

kecil. 

7 Myoida Myidae Arenaria oonogai 

Memiliki panjang badan 2 

cm dan memiliki warna 

putih dan abu-abu dengan 

bintik hitam bagian 

cangkangnya 

8 Mytilida Mytilidae Mytilus trossulus 

Memiliki panjang badan 2,7 

cm, memiliki warna cokelat 

kehitaman dan berbentuk 

agak lonjong 

9 

Ostreida Ostreidae 

Magallana gigas 

Memiliki panjang badan 3,6 

cm, berwarna cokelat abu-

abu atau putih pucat dengan 

permukaan cangkang yang 

menonjol 

10 Crassostrea gigas 

Memiliki panjang badan 2,5 

cm, berwarna abu-abu 

kecokelatan, memiliki 

lipatan radial yang jelas, 

kasar dan tajam 

11 Ostrea edulis 

Memiliki panjang badan 2,2 

cm, berwarna putih 

kekuningan dengan 

permukaan yang kasar 

dengan bentuk pipih 

12 Myoida Teredinidae Teredo navalis 

Memiliki panjang 11,5 cm, 

dan berwarna putih 

kecokelatan, bentuknya 

menyerupai cacing 

13 Venerida Tillinidae 
Phacosoma 

japonicum 

Memiliki panjang badan 2,5 

cm, periostrakum berwarna 

kecokelatan dengan 

permukaan yang sedikit 

halus 
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No Kelas Ordo Family Spesies Morfologi 

14 Poecilosclerida 

Unionidae 

Pygonodon grandis 

Memiliki panjang badan 6 

cm, berwarna cokelat 

kehitaman dengan garis 

pertumbuhan yang kecil 

mengelilingi permukaan 

cangakang 

15 

Unionidae 

Pseudanodonta 

complanata 

Memiliki panjang badan 8,7 

cm, dengan permukaan 

cangkang berwarna cokelat 

keemasan dengan memiliki 

bentuk yang pipih 

16 Unio pictorum 

Memiliki panjang badan 6 

cm, dengan permukaan 

cangkang berwarna hitam 

kecokelatan 

17 

Veneroida Veneridae 

Meretrix meretrix 

Memiliki panjang badan 2,5 

cm, dengan permukaan 

cangkang berwarna putih 

kekuningan dengan bentuk 

sedikit bulat 

18 Katelysia japonica 

Memiliki panjang badan 4 

cm, dengan permukaan 

cangkang berwarna 

kecokelatan dan garis 

pertumbuhan yang 

mengelilingi permukaan 

cangkang dengan bentuk 

horizontal 

19 
Ruditapes 

philippinarum 

Memiliki panjang badan 3,5 

cm, berwarna cokelat 

keemasan dengan pola 

cangkang yang jelas 

20 

Gastropoda 

Ellobiida Elobiidae Cassidula sp. 

Memiliki panjang badan 1,4 

cm, berwarna hitam dengan 

bagian bawah cangkang 

berwarna putih pucat dengan 

permukaan yang agak kasar 

21 Littorinimorpha Littorinidae Littoraria angulifera 

Memiliki panjang badan 2,5 

cm, dengan permukaan 

berwarna cokelat 

kekuningan memiliki 

lingkaran yang lebih kecil 

dan binti-bintik putih dan 

beberapa garis gelap pada 

permukaan cangkangnya 

22 Cerithioidea Pachychilidae Faunus ater 

Memiliki panjang badan 4,4 

cm, periostrakum yang 

berwarna gelap atau hitam 

dengan permukaan yang 

licin 
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No Kelas Ordo Family Spesies Morfologi 

23 

Cerithioidea 

Planaxidae Planaxis sulcatus 

Memiliki panjang badan 3 

cm, memiliki tubuh yang 

berwarna hitam kecokelatan 

dengan permukaan yang 

agak kasar dan ditemukan 

pada daerah bebatuan atau 

akar bakau 

24 

Potamididae 

Terebralia sulcata 

Memiliki panjang badan 2,1 

cm, memiliki permukaan 

cangkang yang kasar dan 

berwarna hitam dengan 

lingkaran yang berwarna 

kecokelatan serta bentuk 

yang sedikit lonjong 

25 
Telecospium 

telescopium 

Memiliki panjang badan 6 

cm, cangkangnya tebal dan 

membentuk kerucut dengan 

sisi lurus, berwarna hitam 

kecokelatan dan memiliki 

garis cangkang yang jelas 

 

Jumlah makrozoobentos didapatkan berdasarkan blok (stasiun) di kawasan 

mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba yaitu 

terdapat 228 individu sampel dari 17 famili dan 12 ordo makrozoobentos yang 

diidentifikasi dan jumlah terbanyak diperoleh pada stasiun III yaitu 114 individu.  

Tabel 4.2Hasil Jumlah Individu Makrozoobentos pada 3 stasiun di Kawasan 

Mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba 

No Class 
Ordo 

Family Spesies 
Stasiun 

I 

Stasiun 

II 

Stasiun 

III 
Jumlah 

1 

Malakostraka Dekapoda 

Ocypodidae 

Ocypoda 

ceratophtalmus 
3 2 6 11 

2 Uca perplexa 4 0 7 11 

3 Sesarmidae 
Episesarma 

versicolor 
2 1 5 8 

4 

Bivalvia 

Arcoida Arcidae Anadara antiquata 3 2 8 13 

5 
Veneroida 

Carditidae Venerida aculeata 4 1 5 10 

6 Mactridae Lutraria maxima 3 4 0 7 

7 Myoida Myidae Arenaria oonogai 5 0 0 5 

8 Mytilida Mytilidae Mytilus trossulus 0 5 12 17 

9 

Ostreida Ostreidae 

Magallana gigas 2 9 7 18 

10 Crassostrea gigas 2 6 4 12 

11 Ostrea edulis 1 6 12 19 

12 Myoida Teredinidae Teredo navalis 0 0 1 1 

13 Venerida Tilinidae 
Phacosoma 

japonicum 
3 1 2 6 
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No Class 
Ordo 

Family Spesies 
Stasiun 

I 

Stasiun 

II 

Stasiun 

III 
Jumlah 

14 Poecilosclerida 

Unionidae 

Pyganodon grandis 0 2 4 6 

15 
Unionidae 

Pseudanodonta 

complanata 
4 1 8 13 

16 Unio pictorum 3 0 0 3 

17 

Veneroida Veneridae 

Meretrix meretrix 4 0 1 5 

18 Katelysia japonica 2 5 10 17 

19 
Ruditapes 

philipinarum 
0 1 3 4 

20 

Gastropoda 

Ellobiida Elobiidae Cassidula sp. 5 0 1 6 

21 Littorinimorpha Littorinidae 
Littoraria 

angulifera 
3 2 3 8 

22 

Cerithioidea 

Pachychilidae Faunus ater 2 0 2 4 

23 Pianaxidae Planaxis sulcatus 1 1 2 4 

24 

Potamididae 

Terebralia sulcata 3 3 4 9 

25 
Telecospium 

telecospium 
3 1 7 11 

Total   25 62 53 114 228 
 

Jumlah individu makrozoobentos yang didapatkan pada 3 stasiun yaitu 

sebanyak 228 individu dari 17 family dan 12 ordo dengan jumlah individu 

terbanyak ditemukan pada stasiun 3 dengan jumlah yaitu 114 individu. 

 
Gambar 4.1Diagram Kelimpahan Makrozoobentos  

Persentase jumlah yang sditemukan disetiap stasiun di kawasan mangrove 

Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dan 

disajikan dalam bentuk diagram 4.2 
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Gambar 4.2Diagram Perbandingan Jenis Makrozoobentos disetiap Stasiun  

Presentase jumlah spesies disetiap family makrozoobentos yang ditemukan 

di kawasan mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba dapat dilihat dan disajikan dalam bentuk diagram 4.3 

 
Gambar 4.3Diagram Perbandingan Jenis Spesies pada Famili Makrozoobentos 

yang didapatkan disetiap stasiun  
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2. Indeks Ekologi Makrozoobentos di Kawasan Mangrove Manyampa 

Berdasarkan hasil indeks ekologi yang telah dilakukan diperoleh hasil 

dimana pada indeks keanekaragaman, indeks kemeratan dan indeks dominansi 

memiliki hasil yang berbeda-beda pada setiap stasiun. Hasil indeks ekologi 

disajikan pada tabel 4.3 

Tabel 4.3Indeks Keanekaragaman Makrozoobentos 

Stasiun H' E D 

I 2,97 0,97 0,05 

II 2,61 0,90 0,08 

III 2,88 0,93 0,06 

Total 2,82 0,93 0,06 

 

Keterangan :  

H’ = Indeks Keanekaragaman 

E = Indeks Kemerataan 

D = Indeks Dominansi 

             Berdasarkan data indeks ekologi tersebut telah diperoleh hasil dimana nilai 

yang di dapatkan dari indeks keanekaragaman sedang pada tiga stasiun, hal ini 

dikarenakan nilai H’< 3, sedangkan pada nilai kemerataan diperoleh nilai yang 

menunjukkan keadaan komunitas yang stabil hal ini dikarenakan 0,75 < E < 1,00 

dan pada indeks dominansi diperoleh hasil yaitu tidak mendominasi hal ini 

dikarenakan nilai yang didapatkan 0 < D ≤ 0,5. 
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3. Faktor Lingkungan di Kawasan Mangrove Manyampa 

Berdasarkan hasil pengukuran faktor lingkungan yang telah dilakukan, 

maka didapatkan hasil pengukuran suhu, salinitas air, pH air dan DO meter yang 

mempunyai hasil berbeda di setiap stasiun. Hasil pengukuran faktor lingkungan 

disajikan pada tabel 4.2 

Tabel 4.4Indikator Lingkungan pada Setiap Stasiun 

STASIUN PENGULANGAN 

Faktor Lingkungan 

Suhu 

Air (oC) 
pH Air 

Salinitas 

(ppt) 

DO 

(mg/L) 

I 

i 26.6 9.7 0.47 11,9 

ii 27.5 9.6 0.50 86,8 

iii 17.6 9.1 0.48 14,06  

II 

i 17.8 7.90 0.50 16,13 

ii 18.5 7.80 0.50 16,46 

iii 18.6 7.90 0.49 15,84 

III 

i 18 7.67 4.8 19,70 

ii 18.8 8.11 0.50 20,56 

iii 18.8 7.82 0.49 21,05 

 

B. Pembahasan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tiga stasiun di 

kawasan mangrove Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba 

yaitu terdapat 228 individu dari 12 ordo dan 17 Famili makrozoobentos yang telah 

diidentifikasi.  

1. Hasil Identifikasi Makrozoobentos di Kawasan Mangrove Manyampa 

Penelitian ini dilakukan pada tiga stasiun dimana penentuan stasiunnya 

ditetapkan berdasarkan karakteristik lokasi penelitian. Stasiun I merupakan daerah 

pertambakan kawasan mangrove dan berdekatan dengan daerah aliran sungai 

(DAS), Stasiun II merupakan daerah yang memiliki aktivitas penduduk yang padat 

dan stasiun III merupakan daerah kawasan wisata mangrove. Berdasarkan tabel 4.2 
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jumlah individu terbanyak diperoleh pada stasiun III dengan jumlah 114 individu, 

lalu pada stasiun I sebanyak 62 individu, kemudian stasiun II hanya didapatkan 

sebanyak 53 jumlah individu dengan jumlah total individu yang didapatkan yaitu 

sebanyak 228 individu dan jumlah 25 spesies dengan 17 famili dan 12 ordo. 

Faktor yang memengaruhi kurangnya individu yang didapatkan pada stasiun 

II yaitu karena pada daerah tersebut merupakan daerah yang padat akibat aktivitas 

penduduk (nelayan) dan juga terdapat area pertambakan sehingga membuat habitat 

makrozoobentos di daerah tersebut terganggu untuk pertumbuhannya dan kurang 

memadai untuk kehidupan makrozoobentos.Menurut Rahayu (2015),terdapat 

beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingginya tingkat kelimpahan 

makrozoobentos yaitu ketersediaan bahan makanan dan aktivitas manusia. Selain 

itu, tingkat kelimpahan makrozoobentos juga dapat dipengaruhi oleh tingkat 

adaptasi, kompetisi dan predatorisme.Sedangkan pada stasiun III memiliki jumlah 

individu terbanyak dikarenakan kawasan wisata tersebut jarang dilalui oleh nelayan 

dan aktivitas di daerah perairan sehingga memungkinkan untuk ditemukan 

makrozoobentos lebih banyak dibandingkan dengan kedua stasiun yang lain. 

Hamdani, dkk (2016) menjelaskan bahwa kualitas air sangat menentukan 

keberlangsungan hidup biota termasuk makrozoobentos yang memiliki sifat relatif 

menetap dengan pergerakan yang terbatas sehingga dapat terkena dampak akibat 

perubahan kualitas air atau tercemarnya suatu perairan. Pada penelitian ini jenis 

makrozoobentos yang paling banyak ditemukan pada daerah penelitian ini yaitu 

Ostrea edulis dengan jumlah 19 individu, Magallanaa gigas dengan jumlah 18 

individu kemudian Mytilus trossulus dengan 17 jumlah individu yang didapatkan 
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dan rata-rata ditemukan paling banyak pada stasiun III dimana spesies tersebut 

menyukai substrat berlumpur dan ketersediaan makanan yang tersedia di kawasan 

mangrove serta kurangnya aktivitas di kawasan tersebut yang memungkinkan 

pertumbuhan dan kelangsungan kehidupan dari spesies ini. Isnaningsih et al., 

(2018) mengatakan, bahwa banyaknya bivalvia dan gastropodadikarenakan spesies 

yang termasuk kelas ini adalah jenis yang sering dijumpai pada ekosistem 

mangrove dan berperan sebagai dekomposer serasah mangrove. 

Famili Ostreidae merupakan famili yang paling banyak ditemukan yaitu 49 

jumlah individu dalam 3 jenis, famili ini hidup pada perairan dengan mempunyai 

ciri-ciri morfologi yang tajam pada bagian cangkangnya, berbentuk pipih dan 

memiliki ukuran tubuh 40 mm. Pada penelitian ini salah satu contoh spesies yang 

telah ditemukan yaitu Magallana gigas yang merupakan salah satu kerang laut 

golongan tiram yang menempel pada akar mangrove (Roots) hal ini disebabkan 

karena spesies ini membutuhkan inang untuk melekatkan byssus. M. gigas juga 

sering ditemukan menempel pada permukaan yang keras atau berbatu di perairan 

hingga kedalaman 40 m, juga dapat melekat pada daerah berpasir atau berlumpur.  

Famili Veneridae merupakan bivalvia yang memiliki ligament posterior 

eksternal, biasanya area anterior berbatas tegas yang dikenal sebagai iunule dan tiga 

struktur yang sangat mengunci (disebut gigi cardinal) dibagian atas setiap katup; 

beberapa subfamily juga memiliki gigi lateral anterior, anterior gigi kardinal; satu 

di katup kiri, dan dua (kadang-kadang tidak jelas) di katup kanan. Bagian dalam 

bagian bawah bagian katup dapat bergigi halus atau halus. Salah satu contoh spesies 

yang ditemukan pada penelitian ini yaitu Katelysia japonica yang merupakan 
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anggota kelas bivalvia sebagian besar gonochoric beberapa hermaprodit 

protandtric. Siklus hidup dari spesies ini yaitu embrio berkembang menjadi larva 

trophore yang berenang bebas digantikan oleh bivalve veliger, menyerupai kerang 

hidup. Famili veneridae memiliki jumlah individu sebanyak 26 dengan 3 jumlah 

spesies yang ditemukan. 

Famili Ocypodidae merupakan famili yang memiliki jumlah individu 

sebanyak 22 dengan 2 jumlah spesies. Ciri-ciri salah satu spesies pada famili ini 

adalah Uca perplexa merupakan spesies yang biasa ditemukan di substrat berpasir 

pada muara sungai atau pantai terlindung seperti hutan bakau. Famili Unionidae 

mempunyai jumlah individu sebanyak 22 dengan 3 jumlah spesies. Salah satu 

spesies dari famili ini yaitu Pyganodon grandis yang memiliki ciri-ciri yaitu 

mempunyai cangkang yang besar, cakram tidak berkerut dan bergelombang 

melintang, berwarna cokelat kekuningan gelap dan spesies ini tumbuh cepat dan 

besar serta spesies ini dapat ditemukan pada daerah berlumpur.  

Famili Sesarmidae memiliki 8 jumlah individu dari 1 spesies, famili 

Carditidae mempunyai 10 jumlah individu dari 1 spesies, famili Mytilidae 

mempunyai 17 jumlah individu dari 1 spesies, famili Arcidae memiliki 13 jumlah 

individu dari 1 spesies, famili Myidae memiliki 5 jumlah individu dari 1 spesies, 

famili Tilinidae mempunyai 6 jumlah individu dari 1 spesies, famili Mactridae 

mempunyai 7 jumlah individu dari 1 spesies, famili Teredinidae memiliki jumlah 

individu sebanyak 1 dari 1 spesies, famili Potanididae mempunyai 20 jumlah 

individu dari 2 spesies, famili Littorinidae memiliki 8 jumlah individu dari 1 

spesies, famili Pachychilidae mempunyai 4 jumlah individu dari 1 spesies, famili 
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Planaxidae memiliki 4 jumlah individu dari 1 spesies dan famili Elobiidae 

mempunyai 6 jumlah individu dari 1 spesies. Ostrea edulis dan Magallana gigas 

merupakan spesies yang paling mendominasi dan juga merupakan spesies dari 

famili Ostreidae yang paling banyak ditemukan pada penelitian ini kemudian, dari 

famili Veneridae dengan spesies yang banyak ditemukan yaitu Katelysia japonica. 

Hal ini disebabkan famili Ostreidae paling sering ditemukan pada daerah berkayu 

atau menempel pada permukaan yang agak keras seperti pada akar mangrove yang 

terdapat pada kawasan penelitian ini. Kelimpahan spesies ini di tiga 

stasiundikarenakan makrozoobentos yang termasuk kelas ini menyukai substrat 

dasar perairan yang berlumpur dan berbatu seperti pada kawasan 

mangrove(Marmita, 2013). 

Famili makrozoobentos yang paling sedikit ditemukan pada penelitian ini 

yaitu famili Teredinidae dengan 1 jumlah individu, kemudian dari famili Unionidae 

yaitu spesies Unio pictorum dengan jumlah individu 3 pada stasiun I serta famili 

Myidae yaitu spesies Arenaria oonogai dengan jumlah individu 5 hanya pada 

stasiun I. Menurut Nayli (2018), sedikitnya ditemukan spesies ini dari kelas 

Bivalvia dapat disebabkan oleh faktor suhu yang tinggi pada saat penelitian dapat 

menyebabkan kondisi air pun surut sehingga spesies ini sangat sedikit ditemukan. 

 Penurunan kualitas air juga dapat berpengaruh padakondisi fisik, kimia dan 

biologisnya. Perubahan yang terjadi juga dapat berdampak terhadap kerusakan 

habitat sehingga dapat mengakibatkan penurunan keanekaragaman organisme yang 

hidup di suatu perairan termasuk makrozoobentos. Makrozoobentos adalah salah 

satu organisme akuatik yang dapat dijadikan sebagai bioindikator kualitas perairan. 
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Hal ini disebabkan karena organisme ini menetap di dasar perairan, memiliki 

pergerakan yang relatif lambat sehingga mempunyai kemampuan dalam merespon 

terjadinya  perubahan kondisi perairan (Nangin, 2015).  

2. Indeks Ekologi Makrozoobentos di Kawasan Mangrove Manyampa 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan nilai 

indeks keanekaragaman makrozoobentos yang dihitung menggunakan indeks 

keanekaragaman Shannon-wienner. Perhitungan nilai indeks keanekaragaman 

memiliki tujuan agar dapat mengetahui tingkat keanekaragaman makrozoobentos 

di kawasan mangrove untuk mengetahui tingkat kualitas perairan di kawasan 

mangrove tersebut. Semakin banyak jumlah spesies yang ditemukan maka semakin 

tinggi tingkat kenakeragamannya. Semakin tinggi kelimpahan spesies yang 

didapatkan maka semakin baik pula kualitas perairan di Kawasan tersebut. Hasil 

penelitian pada Kawasan mangrove di Desa Manyampa Kecamatan Rilau Ale 

Kabupaten Bulukumba (Tabel 4.3) didapatkan nilai indeks keanekaragaman pada 

stastiun I sebesar 2.97 dengan nilai indeks kemeratan 0.97 dan dominansi 0.05, 

kondisi perairan tersebut dapat dikatakan memiliki tingkat keanekaragaman yang 

tergolong sedang disebabkan nilai H’ yang didapatkan < 3,0 dan tidak terdapat 

spesies yang mendominasi.  

Pada stasiun II mempunyai nilai indeks keanekaragaman sebesar 2.61, 

indeks kemerataan 0.90 dan dominansi 0.08 Pada stasiun III mempunyai nilai 

indeks keanekaragaman sebesar 2.88, indeks kemeratan 0.93 dan dominansi 0.06. 

kedua stasiun tersebut memiliki nilai indeks keanekaragaman sedang hal ini 

disebabkan karena nilai H’ < 3,0 dengan tidak ada spesies yang mendominasi yaitu 
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dengan nilai 0 < C < 0,5. Sedangkan nilai keseragaman ketiga stasiun yaitu stabil 

hal ini dikarenakan nilai E < 1,0. Berdasarkan rata-rata nilai indeks 

keanekaragaman dari ketiga stasiun tersebut maka kondisi perairan termasuk 

kedalam derajat pencemaran komunitas biota sedang (kualitas air tercemar sedang) 

dengan nilai indeks keanekaragaman yaitu 1 < H’ < 3. Menurut Simamora (2012), 

ketika tingkat pencemaran suatu perairan makan nilai indeks keanekaragaman 

semakin tinggi. Setiap stasiun mempunyai indeks keanekaragaman yang 

tinggi namun mempunyai indeks dominansi yang rendah, hal ini berarti bahwa pada 

setiap stasiun tidak ada spesies tertentu yang mendominasi sehingga masih dapat 

terkontrol dikarenakan nilai indeks kemerataan yang didapatkan masih stabil. 

3. Faktor Lingkungan di Kawasan Mangrove Manyampa 

Ada beberapa faktor lingkungan yang memengaruhi pertumbuhan dan 

kehidupan makrozoobentos (Tabel 4.4) seperti pengukuran DO (Dissolved Oxygen) 

yang merupakan pengukuran kadar oksigen pada perairan, dimana kadar oksigen 

dapat memengaruhi kehidupan organisme dan berperan dalam siklus kehidupan 

laut. Pada pengukuran DO dari penelitian ini berkisar antara 24,7 mg/L yang 

menandakan kadar konsentrasi oksigen di Kawasan Mangrove Desa Manyampa 

Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba mendukung kehidupan komunitas 

atau organisme hidup. Pengukuran kadar pH dalam air dan hasil yang didapatkan 

yaitu kisaran 7-8 dimana makrozoobentos menyukai pH netral atau 6 – 7 (Tabel 

2.1), sedangkan untuk pengukuran suhu didapatkan hasil 18-26 oC. Menurut 

Simamora (2012), jika indeks keanekaragaman makrozoobentos tinggi, maka 

tingkat pencemarannya pun semakin rendah.Makrozoobentos merupakan 
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organisme yang menyukai tipe habitat yang berbatu, kecepatan arus tinggi, suhu 

(24°C - 26°C), penetrasi cahaya sampai ke dasar perairan. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu didapatkan 12 ordo, 17 

famili dan 3 kelas, yaitu Bivalvia, Gastropoda dan Malakostraka dari 25 spesies 

makrozoobentos yaitu Episesarma versicolor, Ocypoda ceratophthalmus, Uca 

perplexa, Pyganodon grandis, Venericardia aculeata, Mytilus trossulus, Anadara 

antiquata, Meretrix meretrix, Katelysia japonica, Arenaria oonogai, Phacosoma 

japonicum, Magallana gigas, Lutraria maxima, Crassostrea sp., Pseudanodonta 

complanate, Teredo navalis, Ruditapes philippinarum, Unio pictorum, Ostrea sp., 

Telescopium telescopium, Littoraria angulifera, Terebralia sulcate, Faunus ater, 

Planaxis sulcatus, dan Cassidula sp. dengan total individu sebanyak 228, indeks 

keanekaragaman (H’) yang didapatkan nilai rata-rata yaitu 2,82 dan indeks 

kemerataan (E) dengan nilai rata-rata 0,93 yang berarti stabil dan nilai dominansi 

dengan rata-rata 0,06 yang menunjukkan bahwa spesies yang berada di Kawasan 

tersebut tidak mendominasi kawasan tersebut. Kriteria tingkat pencemaran pada 

Kawasan mangrove ini berdasarkan nilai indeks keanekaragaman yang didapatkan 

dengan nilai rata-rata 2,82 maka dapat disimpulkan bahwa komunitas biota 

sedang(kualitas air pada perairan ini tercemar sedang) dimana H’ yang didapatkan 

yaitu 1 <H’ < 3.  
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat saya sampaikan adalah sumber referensi terkait 

keanekaragaman makrozoobentos khususnya pada kabupaten Bulukumba masih 

sangat kurang dan juga diharapkan adanya penelitian lanjutan terkait nilai Biology 

Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) pada Kawasan 

perairan ini serta terhadap nutrient yang terdapat pada sedimen/substrat untuk dapat 

lebih mengetahui kondisi kualitas perairan dengan lebih baik dengan melihat 

keragaman makrozoobentos serta penelitian tentang hubungan kekerabatan 

masing-masing spesies makrozoobentos yang ditemukan dengan analisis 

keragaman genetik. 
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LAMPIRAN 

Lampiran I Foto Sampel Makrozoobentos di Kawasan Mangrove Desa Manyampa 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba 

No NAMA SPESIES GAMBAR 

1.  
Ocypoda 

ceratophthalmus 

 

 
 

2. Uca perplexa 
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3. 
Episesarma 

versicolor 

 
 

4. Anadara antiquata 

 
 

5. Venerida aculeata 
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6. Lutraria maxima 

 
 

7. Arenaria oonogai 

 
 

8. Mytilus trossulus 
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9. Magallana gigas 

 
 

10. Crassostrea gigas 

 
 

11. Ostrea edulis. 
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12. Teredo navalis 

 
 

13. 
Phacosoma 

japonicum 

 
 

14. Pyganodon grandis 
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15. 
Pseudanodonta 

complanata 

 
 

16. Unio pictorum 

 

 

17. Meretrix meretrix 
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18. Katelysia japonica 

 
 

19. 
Ruditapes 

philippinarum 

 
 

20. Cassidula sp. 
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21. Littoraria angulifera 

 
 

22. Faunus ater 

 
 

23. Planaxis sulcatus 
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24. Terebralia sulcata 

 
 

25. 
Telescopium 

telescopium 
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Lampiran II Foto Pengambilan Sampel Makrozoobentos di Kawasan Mangrove 

Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba 
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Lampiran III Tabulasi Data Perhitungan Indeks Keanekaragaman (H'), indeks 

keseragaman (E) dan indeks dominansi (C) 
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