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ABSTRAK

Andi Mas Nenong, Seleksi Beberapa Genotipe Jagung Syntetik (Zea
mays) Toleran Kekeringan (dibimbing oleh Muh. Farid BDR dan
Nasaruddin)

Penelitian ini bertujuan memperoleh genotipe jagung syntetik yang toleran
dan memilki produksi yang tinggi pada lingkungan cekaman kekeringan
serta mengetahui variansi genetik dan heritabilitas beberapa karakter
agronomi, komponen hasil dan hasil beberapa genotipe jagung syntetik
yang ditanam pada kondisi cekaman kekeringan. Penelitian dilaksanakan
di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin,
Makassar, Sulawesi Selatan yang berlangsung sejak Juli sampai
Nopember 2017. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan
rancangan petak terpisah dengan petak utama adalah pengairan yang
terdiri dari interval pengairan normal dan pengairan cekaman kekeringan,
sedangkan anak petak adalah genotipe jagung yang terdiri dari 6 genotipe
yaitu Syn 2-1, Syn 2-2, Syn 2-4, Syn 2-8, Syn 2-15, Syn 2-16 dan 3
varietas pembanding yaitu varietas bisma,lamuru dan sukmaraga. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa genotipe jagung syntetik yang adaptif
tumbuh dan memberikan potensi hasil maksimal dan berbeda dengan
varietas pembanding Bisma dan Sukmaraga yaitu Syn 2-2, Syn 2-15 dan
Syn 2-16. Sedangkan genotipe yang berbeda dengan varietas
pembanding Bisma yaitu Syn 2-1. Genotipe jagung sintetik yang
memberikan potensi hasil >5.5 ton.ha-1pada cekaman lingkungan
kekeringan adalah Syn2-15 (6.00 t.ha-1) dan Syn2-16 (6.48 t.ha-1).Karakter
yang memiliki koefisien keragaman genetik luas dan nilai heritabilitas
tinggi pada pengujian lapangan dengan cekaman kekeringan yaitu tinggi
tanaman, penggulungan daun, panjang tongkol berbiji, bobot 1000 biji dan
produktivitas.

.
Kata kunci:  Jagung, Genotipe, Cekaman, kekeringan.
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ABSTRACT

Andi Mas Nenong, Selection of Several Genotypes of Synthetic Maize
(Zea mays) Tolerant of Drought (Supervisor: Muh. Farid BDR and
Nasaruddin)

The aim of this research is to obtain highly productive synthetic maize
genotypes that tolerant to drought environment and to understand the
genetic variability and heritability of some agronomic characters andyield
components of several synthetic maize genotypes under drought
stress.The experiment was conducted atexperimental field of Agriculture
Faculty of Hasanuddin University, Makassar, South Sulawesi, from July to
November 2017. The experiment was conducted using split plot design
with water availabilityas a main plot consisting of sufficient water and water
stress. This condition wascreated by varying irrigation interval;and
genotype of maize as subplot consisting of 6 genotypes that is Syn 2-1,
Syn 2-2, Syn 2-4, Syn 2-8, Syn 2-15, Syn 2-16  and 3 varieties that is
Bisma ,Lamuru and Sukmaraga. The results showed that the synthetic
maize genotype that grow better and give higher potential yield than
bothcomparison varieties Bisma and Sukmaraga are Syn 2-2, Syn 2-
15,and Syn 2-16. While Syn 2-1 is only different to genotypes with Bisma
comparison.The synthetic maize genotypes that give potential yield of
higher than 5.5 ton.ha-1under drought stress are Syn2-15 (6.00 t.ha-1) and
Syn2-16 (6.48 t.ha-1). Characters that have wide genetic diversity
coefficient and high heritability value on field testing with drought stress
are plant height, rolling leaf, seeded cobs length, seed weight, 1000 seed
weight and productivity.

Keywords: Maize, Genotypes, Stress, Drought.



ix

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN SAMPUL.............................................................................. i
HALAMAN PENGESAHAN.................................................................... iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS......................................................... iv
PRAKATA .............................................................................................. v
ABSTRAK .............................................................................................. vii
ABSTRACT............................................................................................ viii
DAFTAR ISI ........................................................................................... ix
DAFTAR TABEL .................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xiii
DAFTAR TABEL LAMPIRAN................................................................. xiv
DAFTAR GAMBAR LAMPIRAN............................................................. xv
BAB I. PENDAHULUAN......................................................................... 1

A. Latar Belakang........................................................................ 1
B. Rumusan Masalah .................................................................. 5
C. Tujuan Penelitian .................................................................... 5
D. Manfaat Penelitian .................................................................. 6
E. Ruang Lingkup Penelitian ....................................................... 6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA................................................................ 7
A. Pemuliaan Tanaman Jagung .................................................. 7
B. Keragaman Genetik dan Heritabilitas ..................................... 8
C. Keunggulan Jagung Varietas Syntetik .................................... 11
D. Kebutuhan Air bagi Tanaman Jagung..................................... 15
E. Mekanisme Toleransi Tanaman terhadap Kekeringan............ 17
F. Pengaruh Cekaman Kekeringan pada Tanaman Jagung ....... 22
G. Kerangka Konseptual ............................................................. 26
H. Hipotesis Penelitian. ............................................................... 27

BAB III. METODE PENELITIAN............................................................. 28
A. Tempat dan Waktu ................................................................. 28
B. Alat dan Bahan ...................................................................... 28



x

C. Rancangan Penelitian. ........................................................... 28
D. Pelaksanaan Penelitian. ......................................................... 29
E. Pengamatan ......................................................................... 31
F. Analisis Data .......................................................................... 36

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN..................................................... 38
A. Hasil Penelitian ...................................................................... 38
B. Pembahasan .......................................................................... 68

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................... 86
A. Kesimpulan ............................................................................ 86
B. Saran ..................................................................................... 86

DAFTAR PUSTAKA............................................................................... 87
LAMPIRAN............................................................................................. 94



xi

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman
1. Analisis ragam menggunakan rancangan petak terpisah ................ 37
2. Tinggi Tanaman (cm) Berbagai Genotipe Jagung pada Beberapa

Interval Pengairan. .......................................................................... 38
3. Jumlah Daun (helai) Berbagai Genotipe Jagung pada Beberapa

Interval Pengairan. .......................................................................... 39
4. Jumlah Daun Kering (helai) Berbagai Genotipe Jagung pada

Beberapa Interval Pengairan. .......................................................... 41
5. Umur Berbunga Betina (HST) Berbagai Genotipe Jagung pada

Beberapa Interval Pengairan ........................................................... 42
6. Umur Berbunga Jantan (HST) berbagai Genotipe Jagung pada

Beberapa Interval Pengairan. ......................................................... 43
7. ASI (Anthesis Silking Interval) (Hari) Berbagai Genotipe Jagung

pada Beberapa Interval Pengairan .................................................. 44
8. Umur Panen (HST) Berbagai Genotipe Jagung pada Beberapa

Interval Pengairan .......................................................................... 45
9. Diameter Batang (mm) Berbagai Genotipe Jagung pada

Beberapa Interval Pengairan. .......................................................... 46
10. Panjang Tongkol (cm) Berbagai Genotipe Jagung pada

Beberapa Interval Pengairan. .......................................................... 47
11. Diameter Tongkol (mm) Berbagai Genotipe Jagung pada

Beberapa Interval Pengairan. .......................................................... 48
12. Sudut Daun Berbagai Genotipe Jagung pada Beberapa Interval

Pengairan. ....................................................................................... 49
13. Luas Daun Berbagai Genotipe Jagung pada Beberapa Interval

Pengairan. ....................................................................................... 50
14. Penuaan daun (senescence) Berbagai Genotipe Jagung pada

Beberapa Interval Pengairan. .......................................................... 51
15. Absorbsi Berbagai Genotipe Jagung pada Beberapa Interval

Pengairan. ....................................................................................... 52
16. Refleksi berbagai Genotipe Jagung pada Beberapa Interval

Pengairan. ....................................................................................... 53
17. Kerapatan Stomata Berbagai Genotipe Jagung pada Beberapa

Interval Pengairan. .......................................................................... 54



xii

18. Indeks Klorofil Daun (mg/cm2) Berbagai Genotipe Jagung pada
Beberapa Interval Pengairan. .......................................................... 55

19. Penggulungan daun Berbagai Genotipe Jagung pada Beberapa
Interval Pengairan. ......................................................................... 57

20. Panjang Tongkol Berbiji (cm) Berbagai Genotipe Jagung pada
Beberapa Interval Pengairan .......................................................... 58

21. Rendemen Biji (%) Berbagai Genotipe Jagung pada Beberapa
Ketersediaan ................................................................................... 59

22. Bobot 1000 Biji (g) Berbagai Genotipe Jagung pada Beberapa
Ketersediaan ................................................................................... 60

23. Produktifitas (t.ha-1)Berbagai Genotipe Jagung pada Beberapa
Ketersediaan ................................................................................... 61

24. Serat Kasar (%) dan Abu (%) Berbagai Genotipe Jagung............... 63
25. Analisis Heritabilitas ........................................................................ 67



xiii

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman
1. Penggulungan daun. ....................................................................... 34
2. Diagram kandungan bahan ekstrak tanpa nitrogen (%). ................. 64
3. Diagram kandungan lemak kasar (%). ............................................ 65
4. Diagram kandungan protein kasar (%) ............................................ 66
5. Dinamika kadar air tanah................................................................. 68



xiv

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Nomor Halaman
1. Sidik Ragam Tinggi Tanaman, Jumlah Daun, Jumlah Daun

Kering dan Diameter Batang . ..................................................... 94
2. Sidik ragam Umur Berbunga Betina, Umur Berbunga Jantan, ASI

(Anthesis Silking Interval) dan Umur Panen .................................. 94
3. Sidik Ragam, Panjang Tongkol, Diameter Tongkol dan Sudut

Daun.............................................................................................. 95
4. Sidik Ragam Luas Daun, Penuaan Daun, Absorbs dan Refleksi .. 95
5. Sidik Ragam Kerapatn Stomata, Penggulungan Daun, Jumlah

Klorofil, Panjang Tongkol Berbiji.................................................... 96
6. Sidik Ragam Rendemen Biji, Bobot 1000 Biji dan Produktifitas .... 96
7. Sidik Ragam serat kasar, lemaka kasar, bahan ekstrak tanpa

nitrogen, protein kasar dan ABU.................................................... 97



xv

DAFTAR GAMBAR LAMPIRAN

Nomor Halaman
1. Lay Out di Lapangan .................................................................... 98
2. Penampakan morfologi 9 geotipe jagung pengairan normal ......... 99
3. Penampakan morfologi 9 geotipe jagung cekaman kekeringan .... 100
4. Penampakan morfologi 9 geotipe jagung pengairan normal 80

HST ............................................................................................... 101
5. Penampakan morfologi 9 geotipe jagung cekaman kekeringan 80

HST ............................................................................................... 102
6. Penampakan morfologi tongkol jagung 9 genotipe pada

pengairan normal........................................................................... 103
7. Kegiatan Membersihkan Wadah Instalasi Penampakan morfologi

tongkol jagung 9 genotipe pada cekaman kekeringan................... 104
8. Perbandingan tongkol jagung genotipe 4, 5 dan 6 pada

pengairan normal dan cekaman kekeringan.................................. 105
9. Perbandingan tongkol jagung genotipe 1, 3 dan 8 pada

pengairan normal dan cekaman kekeringan ................................. 106
9. Perbandingan tongkol jagung genotipe 2, 7 dan 9 pada

pengairan normal dan cekaman kekeringan.................................. 107
10. Morfologi tongkol biji 9 genotipe pada pengairan normal .............. 108
11. Morfologi tongkol biji 9 genotipe pada cekaman kekeringan ......... 109



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jagung adalah salah satu tanaman pangan terpenting di dunia

setelah padi dan gandum. Berbagai negara di dunia menjadikan jagung

sebagai sumber karbohidrat utama seperti di Amerika Tengah dan

Selatan. Amerika Serikat juga menjadikan jagung sebagai sumber pangan

alternatif. Di Indonesia sendiri, beberapa daerah seperti Madura dan Nusa

Tenggara pernah mengkonsumsi jagung sebagai sumber pangan utama.

Periode 2011-2015, produksi jagung di Indonesia mengalami

fluktuasi, produksi terendah 17,64 juta ton terjadi pada tahun 2011,

mengalami peningkatan pada tahun 2014 yaitu 19,0 juta ton dan pada

tahun 2015 laju pertumbuhan produksi meningkat 3,18% dengan produksi

mencapai 19,61 juta ton. Tahun 2016 23,19 juta ton (BPS,2016).

Berdasarkan Angka Ramalan II (Rakor ARAM II Ditjen Tan. Pangan dan

BPS) Peramalan produksi jagung tahun 2017 diperkirakan kembali akan

meningkat menjadi 24,84 juta, Peningkatan produksi jagung tahun 2017

ini dikarenakan peningkatan luas panen sebesar 1,83% atau meningkat

sekitar 80 ribu hektar dan peningkatan produktivitas sebesar 5,20%

(Nuryati dkk, 2016). Pemerintah terus mendorong upaya peningkatan

produksi jagung yang lebih signifikan. Hal tersebut dilandasi peningkatan

jumlah penduduk dan kebutuhan industri yang terus berkembang.
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Kondisi lima tahun terakhir 2011-2015 rata-rata neraca ekspor-

impor yang negatif, artinya selama periode itu rata-rata terjadi defisit

sebesar 2,91 juta ton. Pada tahun 2016 sampai dengan bulan Mei volume

impor jagung sebesar 880 ribu ton sedangkan volume ekspor sebesar 11

ribu ton, jadi terjadi defisit perdagangan sebesar 870 ribu ton (Nuryati dkk,

2016).

Tantangan dalam pengembangan tanaman pangan ke depan,

khususnya tanaman jagung adalah perubahan iklim yang mengakibatkan

tanaman akan sangat terganggu terutama akibat kondisi cuaca yang

suboptimal (cekaman kekeringan). Kendala yang dihadapi pada cekaman

kekeringan adalah tidak tercukupinya air dalam tanah untuk pertumbuhan

dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan pada fase tertentu sangat

berpengaruh besar terhadap hasil. Sehingga produktivitasnya rendah.

Kekeringan merupakan suatu keadaan dimana terjadi kekurangan air

dalam tanah dan tanaman dalam periode pertumbuhan berpengaruh

negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kebutuhan

air untuk pertumbuhan tanaman jagung bergantung pada keadaan iklim,

metode pengairan yang digunakan, dan varietas jagung yang ditanam.

Menurut Dahlan (2001), agar tanaman jagung dapat tumbuh baik,

memerlukan curah hujan rata-rata 25 mm/minggu. Menurut Levit (1980)

stress kekeringan pada tanaman disebabkan oleh dua hal: (1) kekurangan

suplai air di daerah perakaran dan (2) laju evapotranspirasi melebihi laju
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absorbsi air oleh akar tanaman. Faktor yang pertama banyak dialami oleh

tanaman yang ditanam pada lahan-lahan kering didaerah tropis.

Peningkatan produksi jagung dalam negeri masih sangat terbuka

baik melalui peningkatan produktivitas maupun pemanfaatan potensi

lahan kering marginal yang masih luas khususnya di luar Jawa. Luas

lahan kering Indonesia mencapai 144 juta ha atau sekitar 75% dari luas

daratan Indonesia (BBSDLP 2014).  Dari luasan tersebut, sekitar 94 juta

ha sesuai untuk pengembangan komoditas pertanian (Mulyani et al.,

2011).  Namun, kendala kekurangan air terutama pada musim kemarau

sering menyebabkan tejadinya cekaman kekeringan yang mengakibatkan

rendahnya produksi tanaman. Cattivelli et al., (2008) menyatakan bahwa

kekeringan merupakan cekaman lingkungan yang berdampak paling

signifikan terhadap kegiatan budidaya jagung. Jagung pada kondisi

tercekam kekeringan berat, umumnya tidak dapat berproduksi sehingga

mengalami fuso 100%, sedangkan pada kondisi cekaman kekeringan

sedang, produktivitas jagung berkurang 45-75% akibat terjadinya

gangguan selama masa pembungaan (Azrai, 2013). Untuk dapat

berproduksi optimal, tanaman jagung membutuhkan air 400-600 mm per

siklus produksi (Farhad et al., 2011). Kondisi ini diharapkan dapat

dipenuhi dari curah hujan pada periode akhir musim hujan dansisa

kelembaban tanah (soil residual moisture). Perubahan iklim global yang

berakibat pada cekaman kekeringan merupakan ancaman terhadap

produksi jagung nasional (Haryono, 2012). Pergeseran pola distribusi
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hujan berpengaruh terhadap pola tanam di lahan kering dan waktu tanam

sukar ditentukan, sehingga risiko gagal panen semakin besar (Azrai,

2013). Perluasan areal tanam jagung lahan suboptimal memerlukan

varietas toleran kekeringan. Tanaman dikatakan toleran terhadap kondisi

suboptimal (cekaman) apabila tanaman tersebut tetap dapat berproduksi

dengan baik walaupun ditumbuhkan pada lingkungan yang suboptimal

(Adriani, 2016).

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah

perakitan varietas jagung syntetik toleran cekaman kekeringan.Varietas

jagung syntetik diharapkan dapat menudukung penanaman jagung yang

lebih luas dan melibatkan petani yang kurang modal sehingga dapat

mendukung peningkatan produksi jagung nasional atau mempertahankan

swasembada jagung secara berkelanjutan. Selain itu produksi benih

varietas syntetik lebih mudah dan petani dapat menggunakan benih dari

hasil pertanamannya sendiri. Untuk varietas hibrida, petani harus membeli

benih setiap kali tanam, sehingga menambah biaya produksi. Berkaitan

dengan hal tersebut, pada penelitian ini akan dilakukan seleksi beberapa

genotipe jagung syntetik yang toleran terhadap kekeringan pada kondisi

lingkungan pengairan normal dan kekeringan.
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B. Rumusan Masalah

Penurunan produksi jagung dapat disebabkan keterbatasan suplai

air pada musim kering, hal ini merupakan kendala umum yang dihadapi

pada lahan kering dan sawah tadah hujan.Perakitan varietas jagung

syntetik unggul baru yang toleran kekeringan merupakan salah satu

alternatif upaya peningkatan produktivitas jagung pada lahan lahan kering

yang pada umumnya memiliki sumber air terbatas. Syarat utama untuk

merakit varietas unggul toleran kekeringan tersebut adalah tersedianya

materi genetik yang memiliki sifat ketahanan terhadap cekaman yang

terekspresi melalui penampilan fenotipe yang baik, produktivitas tinggi,

memiliki variabilitas yang luas dan heritablitas yang tinggi. Berdasarkan

hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat genotipe jagung syntetik yang toleran terhadap

cekaman kekeringan.

2. Bagaimana nilai heritabilitas beberapa karakter agronomi, komponen

hasil dan hasil beberapa genotipe jagung yang ditanam pada kondisi

cekaman kekeringan.

C. Tujuan Penelitian

1. Memperoleh genotipe jagung syntetik yang toleran terhadap

kekeringan

2. Mengetahui nilai heritabilitas beberapa karakter agronomi, komponen

hasil dan hasil beberapa genotipe jagung syntetik yang ditanam pada

kondisi cekaman kekeringan.
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D. Manfaat Penelitian

Genotipe terbaik dari hasil penelitian ini diharapkan, dapat

digunakan sebagai acuan untuk menentukan genotype yang berpotensi

toleran terhadap cekaman kekeringan. Evaluasi terhadap genotipe–

genotype terpilih dapat dilakukan pada tahap penelitian berikutnya,

sehingga nantinya dapat diidentifikasi genotipe yang dapat digunakan

perakitan varietas jagung syntetik toleran cekaman kekeringan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penanaman jagung yang tahan terhadap kekeringan merupakan

salah satu alternatif dalam pengembangan dan peningkatan hasil jagung

terutama pada lahan kering. Namun demikian, jumlah varietas jagung

syntetik toleran terhadap kekeringan belum banyak yang tersedia. Untuk

itu, perlu dilakukan perakitan varietas jagung syntetik tahan terhadap

cekaman kekeringan. Salah satu tahapan dalam produksi jagung syntetik

toleran kekeringan diantaranya adalah kegiatan seleksi dan evaluasi.

Ruang lingkup penelitian ini yaitu pada tahapan seleksi dan evaluasi

beberapa genotipe pada kondisi cekaman kekeringan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemuliaan Tanaman Jagung

Strategi pemuliaan tanaman jagung untuk mendapatkan varietas

unggul baru adalah dengan cara persilangan dan seleksi berulang

sebagai usaha pemuliaan jangka panjang, introduksi dari luar negeri dan

perbaikan populasi, serta seleksi untuk stabilitas hasil dilakukan pada

berbagai sentra produksi jagung. Untuk mendukung terlaksananya

kegiatan pemuliaan maka yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah

ketersediaan dari bahan genetik atau sumber daya genetik yang beragam.

Keanekaragaman plasma nutfah tanaman jagung digunakan sumber gen

bagi para pemuliaan untuk merakit varietas jagung yang lebih unggul

(Mejaya et al., 2003). Dalam upaya perbaikan genetik karakter yang

diinginkan melalui program pemuliaan perlu penambahan plasma nutfah

baru guna meningkatkan keragaman dalam populasi (Surjono et al.,

2005).

Data Nugraha et al. (2002), menunjukkan, luas areal tanam

jagung varietas unggul telah mencapai 75% (48% besari bebas, 27%

hibrida). Dari data tersebut nampak bahwa sebagian besar petani masih

menggunakan benih jagung bersari bebas. Hal ini terkait dengan harga

benih jagung bersari bebas lebih murah daripada benih jagung hibrida,

atau karena benih hibrida sukar diperoleh, terutama di daerah terpencil.



8

B. Keragaman Genetik dan Heritabilitas

Pemuliaan tanaman bertujuan untuk memperbaiki dan

meningkatkan potensi genetik tanaman sehingga didapatkan hasil yang

lebih unggul dengan karakter yang sesuai menurut selera konsumen dan

beradaptasi pada agroekosistem tertentu. Berbagai cara telah dilakukan

untuk meningkatkan potensi genetik tanaman, misalnya pada setiap

generasi dilakukan seleksi sehingga diperoleh genotipe-genotipe unggul.

Menurut Dudley dan Moll (1969) pada prinsipnya kegiatan pemuliaan

tanaman terdiri dari tiga tahap penting, yaitu mengumpulkan sumber

plasma nutfah yang beragam, melakukan seleksi terhadap plasma nutfah

tersebut dan mengumpulkan genotipe genotipe yang terseleksi untuk

dirakit menjadi kultivar unggul.

Variabilitas genetik yang luas pada suatu populasi tanaman

merupakan potensi dasar untuk dapat melakukan suatu program

pemuliaan tanaman.  Seleksi akan efektif apabila karakter yang diinginkan

mempunyai nilai keragaman genetik yang luas, sedangkan seleksi

terhadap karakter yang mempunyai keragaman genetik yang sempit sulit

dilakukan. Keragaman genetik yang luas bermakna bahwa seleksi

terhadap suatu karakter mempunyai arti terhadap peningkatan potensi

karakter tersebut pada generasi selanjutnya serta menandakan dapat

dilakukannya tahapan seleksi sesuai dengan arah pemuliaan yang

diinginkan. Perbedaan latar belakang genetik tetua yang luas dapat

berpengaruh langsung terhadap besarnya ragam genetik dalam populasi.
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Luasnya keragaman genetik biasanya dilihat dari nilai koefisien

keragaman genetik (KKG), Koefisien keragaman genetik adalah nisbah

akar kuadrat dari ragam genetik dengan nilai tengah karakter yang

bersangkutan. Keragaman genetik yang luas antar galur-galur inbred

dapat meningkatkan potensi genetik karakter dari hasil persilangannya

(Hallauer et al., 2010).

Nilai koefisien keragaman genetik, heritabilitas dan korelasi

menjadi informasi penting dalam pemuliaan (Saleh et al., 2002). Seleksi

secara visual yaitu dengan memilih fenotipe yang baik belum memberikan

hasil yang memuaskan tanpa berpedoman pada nilai parameter genetik

yaitu nilai heritabilitas, ragam genetik, ragam fenotipe dan koefisien

keragaman genetik (KKG) (Bahar dan Zen, 1993).

Secara mutlak tidak bisa dikatakan apakah suatu karakter

ditentukan oleh faktor genetik atau lingkungan. Faktor genetik tidak akan

memperlihatkan karakter yang dibawanya, kecuali dengan adanya faktor

lingkungan yang diperlukan. Sebaliknya, bagaimana pun orang melakukan

perbaikan–perbaikan teradap faktor-faktor lingkungan tak akan

menyebabkan perkembangan suatu karakter, kecuali kalau faktor genetik

yang diperlukan terdapat pada individu atau populasi tanaman yang

bersangkutan. Keragaman yang diamati pada suatu karakter harus dapat

dibedakan apakah disebabkan terutama faktor genetik atau faktor

lingkungan. Sebagian besar keragaman fenotipe akan diwariskan dan

diukur oleh parameter yang disebut heritabilitas (Syukur dkk, 2012).
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Heritabilitas adalah perbandingan antara besaran ragam genotie

dengan besaran total ragam fenotipe dari suatu karakter. Hubungan ini

menggambarkan seberapa jauh fenotipe yang tampak merupakan refleksi

dari genotipe. Heritabilitas diperlukan untuk menjelaskan peranan faktor

genetik relative terhadap faktor-faktor lingkungan dalam memberikan

penampilan akhir atau fenotipe yang diamati (Syukur dkk, 2012).

Sesuai dengan komponen ragam genetiknya, heritabilitas

dibedakan menjadi heritabilitas dalam arti luas (broad sense heritability)

(h2
(BS)) dan heritablitas dalam arti sempit (narrow sense heritability) (h2

(NS).

Heritabilitas dalam arti luas merupakan perbandingan antara ragam

genetik total dan ragam fenotipe (h2
(BS) = σ2

G / σ2
P.  Heritabilitas dalam arti

sempit merupakan perbandingan antara ragam aditif dan ragam fenotipe

(h2
(NS) = σ2

A / σ2
P) (Syukur, 2012).

Nilai heritabilitas sangat menentukan keberhasilan seleksi pada

lingkungan tertentu karena nilai duga heritabilitas akan memberikan

gambaran apakah suatu karakter lebih dipengaruhi oleh faktor genetik

atau oleh faktor lingkungan. Galur S1 jagung Bisma menunjukkan adanya

perbedaan nilai duga heritabilitas pada semua karakter yang diamati. Ada

enam karakter yang mempunyai nilai heritabilitas tinggi, yaitu tinggi

tanaman, tinggi tongkol, umur keluar tepung sari, masak fisiologis dan

hasil pipilan kering; satu karakter yang nilai heritabilitasnya sedang, yaitu

umur keluar rambut tongkol; dan satu karakter yang nilai heritabilitasnya
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rendah, yaitu ASI.  Semua karakter yang diamati mempunyai keragaman

genetik yang luas kecuali ASI.

C. Keunggulan Jagung Varietas Syntetik

Varietas jagung syntetik adalah jenis bersari bebas atau komposit

yang dibentuk dari hasil silang dari sejumlah (10 – 14) tetua galur (inbrida)

murn. Galur galur murni dihasilkan dari kegiatan silang diri (selfing)

beberapa generasi dari program perbaikan populasi atau program jagung

hibrida. Kegiatan pemuliaan untuk membentuk varietas syntetik terdiri atas

beberapa tahap. Setiap tahap melibatkan kegiatan evaluasi yang

menghasilkan bahan terpilih. Metode pemilihan dan rancangan percobaan

pada setiap tahap berbeda (Yasin dan Kasim, 2000).

Varietas Sintetik merupakan hasil persilangan acak dengan

menggunakan model persilangan multiple cross melalui polinasi terbuka

antara beberapa galur inbred sampai diperoleh keturunan dengan

frekuensi yang stabil. Hal tersebut yang membedakan varietas syntetik

dengan varietas hibrida karena varietas syntetik mempunyai komposisi

genetik yang lebih beragam sehingga tingkat ketahanan terhadap

pengaruh lingkungan lebih besar. Dalam pemuliaan tanaman, upaya

mempertahankan heterosis jagung syntetik setelah beberapa generasi

penanaman senantiasa dilakukan untuk mengontrol dan memberikan

jaminan kualitas genetik yang baik (Poehlman, 1979)

Varietas jagung bersari bebas dapat berupa varietas sintetik

maupun komposit. Varietas sintetik dibentuk dari beberapa galur inbrida
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yang memiliki daya gabung umum yang baik, sedangkan varietas

komposit dibentuk dari galur inbrida, varietas bersari bebas, dan hibrida.

Dalam pembentukan varietas bersari bebas yang perlu diperhatikan

adalah populasi dasar yang akan diperbaiki dan metode yang digunakan

dalam perbaikan populasi tersebut. Varietas sintetik adalah populasi

bersari bebas yang berasal dari silang sesamanya (intercross) antar galur

inbrida, yang diikuti oleh perbaikan melalui seleksi. Pembentukan varietas

sintetik diawali dengan pengujian silang puncak (persilangan galur dengan

penguji) untuk menguji galur, terutama untuk menentukan daya gabung

umum galur-galur yang jumlahnya banyak. Oleh karena itu varietas

sintetik merupakan hasil sementara dari program pembentukan hibrida.

puncak dapat dibuat di dalam petak terisolasi, di mana semua bunga

jantan dari galur-galur yang akan diuji dicabut dan penguji berfungsi

sebagai induk jantan. Jenis penguji yang dipakai bergantung pada

evaluasi yang diinginkan, yaitu untuk daya gabung umum (DGU) atau

daya gabung khusus (DGK). Nilai daya gabung memberi informasi tentang

galur-galur yang dapat membentuk hibrida-hibrida yang baik, bila

disilangkan dengan galur yang lain. Galur-galur yang daya gabungnya

baik juga dapat digunakan dalam perakitan varietas sintetik.

Produksi benih varietas sintetik lebih mudah dan petani dapat

menggunakan benih dari hasil pertanamannya sendiri. Untuk varietas

hibrida, petani harus membeli benih setiap kali tanam, sehingga

menambah biaya produksi. Hasil biji varietas sintetik diduga berdasarkan
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formula: Y2 = Y1 – (Y1 –Y0)/n, di mana: Y2 = rata-rata varietas sintetik

yang didapat dari kawin acak (intercross) semua silang tunggal dari n

galur murni; Y1 = rata-rata nilai semua silang tunggal dari n galur murni;

dan Y0 = rata-rata nilai dari n tetua (galur murni) (Mejaya et al., 2003)

Program pemuliaan jagung di era 1980an menekankan

pengembangan Varietas Bersari Bebas karena perakitan varietas baru

lebih mudah dan murah, produksi benih sumber dan benih sebar juga

lebih mudah, dan petani tidak harus membeli benih setiap awal musim.

Produksi benih varietas syntetik lebih murah dan mudah dilakukan karena

benih untuk pertanaman berikutnya dapat menggunakan biji hasil

pertanaman sebelumnya dengan memenuhi daya adaptasi lebih besar

(Mangoendidjojo, 2003).

Periode 1990an, dilepas sejumlah Varietas Bersari Bebas (VBB)

dengan potensi hasil di atas 5 t/ha, seperti Bayu, Antasena, Wisanggeni,

Lagaligo, Bisma, dan Surya. Lagaligo yang dilepas 1996 merupakan

perbaikan dari varietas bersari bebas Arjuna dan tidak berkembang luas

karena program diseminasinya kurang intensif. Pada periode ini terjadi

transisi program litbang jagung nasional yang dipindahkan ke Sulawesi

Selatan. Varietas Bisma yang berumur sedikit lebih dalam daripada Arjuna

dan daya hasil 5,7 t/ha  ternyata belakangan menjadi popular di kalangan

petani  jagung (Zubachtirodin dan Kasim, 2012).

Varietas Bisma tergolong stabil dan variasi hasil rendah akibat

perubahan lingkungan. Berkembangnya  varietas Bisma  tidak  terlepas
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dari kegiatan  pengembangan  jagung  yang  terarah  oleh Kementerian

Pertanian melalui program SUTPA dan SUP pada saat itu. Benih jagung

varietas bersari bebas dapat menyebar luas bahkan melalui sesama

petani (penyebaran varietas berbasis komunitas). Dalam prakteknya, biji

pipilan hasil panen dapat diseleksi untuk digunakan kembali sebagai benih

pada musim berikutnya (farm-saved seed), Hal ini dapat disebabkan

karena pertanaman varietas bersari bebas di kalangan petani masih luas

meskipun penyediaan benih unggul bermutu tidak selalu cukup pada

setiap musim (Zubachtirodin dan Kasim, 2012).

Varietas Bersari Bebas yang lebih baru seperti Lamuru,

Sukmaraga, dan Srikandi Kuning sudah meluas ditanam, terutama di

daerah-daerah target spesifik di mana varietas tersebut adaptif. Lamuru

sangat diminati oleh petani di Nusa Tenggara Timur  (NTT), Nusa

Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, dan Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY), karena disamping memiliki daya hasil tinggi juga agak

toleran kekeringan. Varietas Lamuru adalah pemicu dan sebagai titik

bangkit pada awal kemajuan jagung di Gorontalo. Sukmaraga yang

merupakan varietas toleran tanah masam ditanam meluas di Kalimantan

Barat (sekitar 9.000 ha pada 2009), Kalimantan Selatan, Jambi, dan

Lampung Utara. Varietas Surya banyak dikembangkan disentra produksi

jagung komposit di Jawa Timur. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa

varietas ini juga disukai dan dikembangkan oleh petani di Sumba Barat.

Dalam lima tahun terakhir, sejumlah daerah merakit dan memurnikan SDG
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lokal setempat dan telah melepasnya sebagai varietas bersari bebas

unggul. Pada tahun 2009, Jawa Timur melepas tiga varietas lokal yaitu

Talango, Guluk-Guluk dan Manding. Gorontalo melepas varietas Motoro

Kiki dan NTT melepas Piet Kuning (Puslitbang Tanaman Pangan, 2009).

D. Kebutuhan Air bagi Tanaman Jagung

Air merupakan komponen utama pada tanaman. Menurut Fitter

dan Hay (1994) kandungan air pada tanaman dapat mencapai 70-90%

dari bobot segar jaringan danorgan tanaman, dan sebagian besar

dikandung dalam sel. Noggle dan Fritz (1983) menjelaskan fungsi air bagi

tanaman yaitu : (1) sebagai senyawa utama pembentuk protoplasma, (2)

sebagai pelarut bagi masuknya mineral-mineral dari larutan tanah ke

tanaman dan sebagai pelarut mineral nutrisi yang akan diangkut dari

suatu bagian sel ke bagian sel yang lain, (3) sebagai media terjadinya

reaksi-reaksi metabolik, (4) menjaga turgiditas sel dan berperan sebagai

tenaga mekanik pembesaran sel. Dari peran tersebut, maka konsekuensi

langsung atau tidak langsung bila air tidak cukup tersedia akan

mempengaruhi semua proses metabolik tanaman, sehingga menurunkan

pertumbuhan dan produksi tananam.

Tanaman membutuhkan air dalam jumlah yang berbeda,

bergantung pada jenis tanaman, umur, dan fase pertumbuhan, waktu

tanam dan pola tanam serta jenis tanah (Doorebos dan Pruitt, 1977).

Kebutuhan air untuk tanaman jagung bergantung pada keadaan iklim,

metode pengairan, dan varietas yang ditanam.  Menurut Dahlan (2001),
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agar dapat tumbuh baik, tanaman jagung memerlukan curah hujan rata-

rata 25 mm/minggu. Petani umumnya menanam jagung pada awal musim

hujan, sehingga tanaman sering mengalami kekurangan air pada fase

pertumbuhan awal. Sebaliknya pertanaman jagung diakhir musim hujan

mengalami kekurangan air pada fase berbunga atau fase pengisian biji.

Menurut Agus et al. (2002) kebutuhan air pada tanaman jagung

berbeda-beda pada tiap fase pertumbuhan, pada fase perkecambahan

atau awal pertumbuhan membutuhkan air 56 mm, fase vegetatif 167 mm,

fase pembungaan 115 mm, fase pembentukan biji 250 mm dan fase

pemasakan 62 mm. Tanaman jagung dengan berat kering 454 gram

menyerap air kira-kira 205 liter namun yang digunakan hanya sekitar 5%

saja dan selebihnya hilang melalui stomata. Menurut Monneveux et al.

(2005) kebutuhan air paling banyak pada tanaman jagung adalah periode

taselling (keluarnya bunga jantan) sampai dua minggu setelah silking

(keluarnya bunga betina).

Tanaman jagung memerlukan pengaturan pemberian air secara

terencana, khususnya pada kondisi kekurangan air. Kekeringan dapat

terjadi pada awal pertumbuhan, fase pengisian biji, dan fase berbunga

sampai panen. Frekuensi pemberian air untuk tanaman jagung dalam satu

musim tanam berkisar antara 2-5 kali. Dalam kondisi tidak ada hujan dan

ketersediaan air irigasi sangat terbatas maka pemberian air untuk

tanaman jagung selama fase vegetatif dapat dikurangi dan difokuskan

pada periode pembungaan (fase 2) dan pembentukan biji (fase 3).
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Dengan irigasi yang tepat waktu dan tepat jumlah maka diharapkan

diperoleh hasil jagung 6-9 t/ha (Aqil et al. 2007).

E. Mekanisme Toleransi Tanaman terhadap Kekeringan

Kekeringan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terjadi

kekurangan air dalam tanah dan tanaman, dalam periode yang

berpengaruh negatif pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Cekaman kekeringan merupakan istilah untuk menyatakan bahwa

tanaman mengalami kekurangan air akibat keterbatasan air dari

lingkungannya yaitu media tanam. Cekaman kekeringan pada tanaman

dapat disebabkan kekurangan suplai air di daerah perakaran dan

permintaan air yang berlebihan oleh daun akibat laju evapotranspirasi

melebihi laju absorpsi air walaupun keadaan air tanah cukup tersedia.

Faktor yang pertama banyak dialami oleh tanaman yang ditanam pada

lahan-lahan kering di daerah tropis (Levit, 1980).

Menurut Fukai dan Cooper (1995) dalam Efendi (2009)

berdasarkan kemampuan genetik tanaman, terdapat empat mekanisme

adapatasi pada kondisi cekaman kekeringan yaitu:

1. Melepaskan diri dari cekaman kekeringan (drought escape), yaitu

kemampuan tanaman menyelesaikan siklus hidupnya sebelum

mengalami defisit air yang parah. Mekanisme ini ditunjukkan dengan

perkembangan sistem pembungaan yang cepat. Namun mekanisme

adaptasi tersebut memiliki kelemahan. Genotipe genjah dengan umur
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pendek umumnya berdaya hasil rendah dibandingkan dengan yang

berumur panjang.

2. Toleransi dengan potensial air jaringan yang tinggi (dehydration

avoidance), yaitu kemampuan tanaman tetap menjaga potensial

jaringan dengan meningkatkan penyerapan air atau menekan

kehilangan air. Pada mekanisme ini biasanya tanaman mempunyai

kemampuan untuk meningkatkan sistem perakaran, kemampuan

menurunkan hantaran epidermis untuk regulasi stomata, pengurangan

absorbsi radiasi dengan pembentukan lapisan lilin, bulu yang tebal,

dan penurunan permukaan evapotranspirasi melalui penyempitan luas

daun serta pengguguran daun tua.

3. Toleransi dengan potensial air jaringan yang rendah (dehydration

tolerance), yaitu kemampuan tanaman untuk menjaga tekanan turgor

sel dengan menurunkan potensial airnya melalui akumulasi solut

seperti gula, asam amino dan prolin. Prolin yang terbentuk pada

tanaman berasal dari karbohidrat melalui pembentukan alfa-

ketoglutarate dan glutamate. Pada kondisi cekaman kekeringan,

tanaman mengakumulasi prolin dalam jumlah yang besar, namun

setelah keadaan normal terjadi oksidasi prolin dengan cepat untuk

menjaga kandungan prolin yang rendah dalam tanaman.

4. Mekanisme penyembuhan (drought recovery), dimana proses

metabolisme berjalan normal kembali setelah mengalami cekaman
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kekeringan. Mekanisme ini penting manakala cekaman kekeringan

terjadi pada awal perkembangan tanaman

Pengaruh cekaman kekeringan bergantung pada genetik

tanaman, dimana perbedaan morfologi, anatomi dan metabolisme akan

menghasilkan respon yang berbeda terhadap cekaman kekeringan. Pada

umumnya tanaman yang mengalami cekaman kekeringan akan

menggunakan lebih dari satu mekanisme tersebut untuk menjaga

kelangsungan hidupnya. Tanaman yang tidak mampu beradaptasi pada

kondisi cekaman kekeringan akan mati apabila mengalami cekaman lebih

lanjut (Mitra 2001 dalam Sopandie 2006).

Pada kondisi cekaman kekeringan, tanaman mampu melakukan

strategi adapatsi yang berbeda untuk mengurangi efek kerusakan akibat

cekaman kekeringan. Adaptasi tersebut dapat terjadi secara mofologi,

fisiologi dan biokimia (Davies et al., 1986). Bentuk morfologi, anatomi dan

metabolisme tanaman yang berbeda menyebabkan tanaman memiliki

respon yang beragam. Turner (1982) menjelaskan bahwa secara

morfologis, mekanisme toleransi terhadap kekeringan dicirikan oleh

penyesuaian pertumbuhan akar, pertambahan luas daun dan tebal

kutikula. Perkembangan akar terutama ke arah vertikal, sedangkan

pertumbuhan tajuk dihambat. Tanaman dengan panjang akar yang dalam

dan perluasan akar yang besar akan mampu meningkatkan absorbsi air

pada lapisan tanah yang lebih dalam, sementara kehilangan air melalui

proses transpirasi dari tajuk ditekan (Karmer 1980; Sammons et. al. 1980;
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Creellman et al. 1990; Herawati 2000 dalam Efendi, 2009). Hal tersebut

yang menyebabkan rasio bobot kering akar/pucuk meningkat pada kondisi

cekaman kekeringan. Pertumbuhan akar berupa panjang, densitas akar,

dan bobot kering akar yang tinggi merupakan suatu indikasi tanaman

menghindar dari cekaman kekeringan. Menekan kehilangan air dari tajuk

dengan cara (a) mengurangi luas daun (b) mengubah sudut daun pada

posisi hampir sejajar dengan datangnya cahaya agar suhu daun tidak

cepat meningkat, dan (c) memiliki jumlah stomata daun yang rendah.

jumlah stomata pada tiap genotipe akan berbeda dan dikendalikan secara

genetik. Tanaman yang memiliki jumlah stomata daun yang lebih kecil

akan mengalami laju tranpirasi yang lebih rendah namun demikian tidak

mempengaruhi laju fotosintesis.

Respon fisiologi tanaman untuk beradaptasi pada kondisi

cekaman kekeringan diantaranya adalah kemampuan tanaman

mempertahankan tekanan turgor dengan meningkatkan potensial osmotik

(Jones et al., 1981). Menurut Hale dan Orchutt (1987), beberapa faktor

yang dapat membantu mempertahankan turgor adalah (1) meningkatkan

potensial osmotik, (2) kemampuan mengakumulasi zat-zat terlarut, (3)

elastisitas sel, dan (4) ukuran sel yang kecil. Beberapa senyawa yang

berperan dalam penyesuaian osmotik sel antara lain mannitol, fructan,

trehalose, ononitol, prolin, glycinebetaine, ectoine dan betain. Senyawa

tersebut dapat menjaga turgor dan menurunkan potensial air sel (Gupta

1997; Ober & Sharp 2003 dalam Efendi, 2009).  Respon fisiologi lain
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adalah akumulasi Asam Absisat (ABA) dan senyawa antioksidan. Akar

yang mengalami cekaman kekeringan menurut Salisbury dan Ross (1992)

akan membentuk ABA lebih banyak dan diangkut melalui xylem menuju

daun untuk menutup stomata. Pembentukan Senyawa antioksidan dan

berguna untuk intervensi awal yang memutuskan rentetan rantai reaksi

untuk mencegah produksi reactiveoxygen spesies (ROS) yang meningkat

pada kondisi cekaman air. Peningkatan produksi antioksidan antara lain:

superoxide dismutase (SOD), ascorbate peroxidase (APX), catalase

(CAT), guaiacol peroxydase (POD), indolacetate oxidase (IAA ox) dan

polyphenoloxidase (PPO).pada tanaman merupakan komponen yang

penting sebagai mekanisme perlindungan tanaman terhadap cekaman

kekeringan (Levitt, 1980)

Pendekatan utama yang sering digunakan untuk melihat

kemampuan tanaman beradaptasi pada kondisi cekaman kekeringan

adalah: (a) kemampuan akar mengabsorbsi air secara maksimal dengan

perluasan dan kedalaman perakaran; (b) kemampuan tanaman

mempertahankan turgor melalui penurunan potensial osmotik sel (Tardieu

1997 dalam Sopandie 2006). Menurut Dubrovsky dan Go´mez-lomeli

(2003) bahwa strategi tanaman toleran menghadapi kondisi cekaman

kekeringan dimulai pada saat fase perkecambahan dan pertumbuhan

vegetatif untuk membentuk formasi akar yang dalam dan percabangan

akar yang banyak. Perakaran tersebut berpengaruh positif terhadap

absorbsi air. Hal ini merupakan ciri penting dari sifat tanaman yang toleran



22

kekeringan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa

varietas jagung yang memiliki akar primer yang lebih dalam ternyata

mampu mengabsorbsi air lebih banyak (Weele et al. 2000, Efendi 2009).

Selain melakukan modifiksi perakaran pada kondisi cekaman kekeringan,

tanaman jagung juga melakukan mekanisme pengaturan tekanan osmotik

sel dengan cara akumulasi solut kompatibel di dalam sel. Salah satu

senyawa solut tersebut adalah prolin. Menurut Sharp dan Davies (1979)

menyatakan bahwa prolin berkontribusi lebih dari 50% pada osmotic

adjustment (OA).

Gorashy et al.,(1971) menyatakan bahwa tanaman yang toleran

terhadap cekaman kekeringan dicirikan oleh beberapa sifat antara lain,

jumlah stomata yang membuka per luas daun lebih banyak, yang

menunjukkan dalam kondisi tercekam stomatanya masih mampu untuk

membuka yang menandakan proses fotosintesis masih berjalan dengan

baik. Ciri selanjutnya adalah dinding sebelah luar epidermis dan kutikula

lebih tebal, posisi daun tegak dan jumlah per unit area daun lebih banyak

dan ukurannya lebih kecil serta perakaran panjang dan lebat.

F. Pengaruh Cekaman Kekeringan pada Tanaman Jagung

Ketersediaan air yang cukup sangat diperlukan untuk semua

proses metabolisme dalam tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan

sel-sel tanaman sangat ditentukan oleh ketersediaan air (Gardner et al.

1991; Taiz dan Zeiger 2002). Ketersediaan air dalam tanah merupakan

faktor yang sangat penting dalam proses-proses fisiologi pada tumbuhan



23

seperti perkecambahan benih, penyerapan dan translokasi unsur hara dan

asimilat transpirasi serta fotosintesis. Rendahnya kandungan air tanah

dapat membatasi penyerapan unsur hara oleh akar tanaman (Marschner

1995). Taiz dan Zeiger (2002) mengemukakan bahwa kekurangan air

dapat menyebabkan penurunan kandungan air relatif daun dan bobot

kering tanaman.

Kekeringan merupakan salah satu kendala produksi tanaman

jagung. Kebutuhan air untuk tanaman jagung per siklus produksi berkisar

antara 400- 600 mm (Bray, 1997). Kekeringan pada setiap stadia

pertumbuhan tanaman jagung sangat mempengaruhi produktivitas

tanaman (Boger, Therson 1975; Herrero Johnson 1981; Baneti, Wesgate

1992). Tanaman jagung sangat sensitif terhadap cekaman kekeringan

terutama pada periode 1 minggu sebelum keluar bunga sampai dua

minggu setelah keluar bunga. Kekeringan pada periode tersebut akan

terjadi peningkatan nilai Anthesis Silking Interval (ASI) pada tongkol

sehingga penyerbukan tidak sinkron (Edmeades et al., 1992). Swastika et

al. (2004) melaporkan bahwa jagung yang di tanam di lahan kering

memiliki produktivitas yang rendah. Beberapa hasil penelititan lain

melaporkan bahwa pada daerah tropis dengan cekaman kekeringan

mengakibatkan penurunan hasil jagung 15-16 % (monneveux et.al, 2006;

Amin Nur et al., .2007; dan Azrai, 2013). Tanaman jagung yang

mengalami cekaman kekeringan sedang  pada waktu berbunga atau fase

pengisian biji, hasilnya hanya 30–60%  sedangkan kekeringan pada fase
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berbunga sampai panen hasilnya 15–30% dari hasil tanaman yang tidak

tercekam kekeringan (Banziger et al.2000).

Tanaman jagung lebih toleran terhadap kekurangan air pada fase

vegetative (fase 1) dan fase pematangan/masak (fase 5). Penurunan

terbesar terjadi apabila tanaman mengalami kekurangan air pada fase

pembungaan, bunga jantan dan bunga betina muncul, dan pada saat

terjadi proses penyerbukan (fase 2). Penurunan hasil tersebut disebabkan

oleh kekurangan air sehingga proses pengisian biji terhambat karena

tongkol/bunga betina mengering, sehingga jumlah biji dalam tongkol

berkurang. Kekeringan menjelang, saat, dan setelah pembungaan

menurunkan hasil masing-masing 25, 50, dan 21%, masa kritis tanaman

jagung terhadap kekurangan air adalah pada waktu berbunga dan

hasilnya berkurang sampai 22% (Fischer et al., 1983).

Kekeringan mempengaruhi proses fisiologis tanaman dan juga

mempengaruhi ketersediaan unsur hara dan transfor unsur hara dari akar

ke pucuk serta defisiensi ketidakseimbangan unsur hara (Hu dan

Schmidhalter, 2005). Kekeringan pada tanaman jagung menyebabkan

penutupan stomata, penggulungan dan senenscence daun serta

degradasi klorofil. Penggulungan daun disebabkan oleh rendahnya

turgiditas sel daun dengan potensial air daun tanaman mencapai -1.5

MPa. Kekeringan juga dapat menyebabkan pertumbuhan luas daun, tinggi

dan batang menjadi menurun serta organ reproduktif yang terbentuk lebih

kecil dari ukuran normal.
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Terdapat beberapa pertimbangan dalam menentukan karakter

yang digunakan untuk menyeleksi genotipe toleran kekeringan. Karakter-

karakter tersebut haruslah beragam secara genetis, memiliki keterkaitan

dengan hasil panen, memiliki nilai heritabilitas tinggi, mudah diukur,

diamati sebelum atau pada saat pembungaan, serta mampu

memperkirakan potensi hasil sebelum panen (Edmeades et al. 1996).

Beberapa karakter yang disarankan oleh Banziger et al. (2002) antara lain

interval antara umur berbunga jantan dan betina (anthesis silking interval,

ASI), jumlah tongkol per tanaman, ukuran bunga jantan, penuaan daun

(leaf senescene), dan penggulungan daun (leaf rolling).
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G. Kerangka Konseptual

Peningkatan Produksi
Jagung

Intensifikasi Ektensifikasi

Perbaikan Varietas Lahan Subur

Perakitan Varietas
Unggul/Adaptif

Seleksi beberapa
Genotipe Jagung

Syntetik

Lahan Marjinal

pada Lokasi target

Cekaman
Kekeringan

Lahan Kering
Genotipe Harapan

Toleran
Cekaman Kekeringan

Penyediaan Benih
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H.  Hipotesis Penelitian

1. Terdapat satu atau lebih interaksi antara genotipe dengan cekaman

kekeringan yang menghasilkan pertumbuhan dan produksi maksimal

tanaman jagung.

2. Terdapat satu atau lebih geotipe yang dapat beradaptasi lebih baik

pada cekaman kekeringan.

3. Terdapat nilai heritabilitas karakter agronomi, komponen hasil dan

hasil beberapa genotipe jagung syntetik yang ditanam pada kondisi

cekaman kekeringan.
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BAB III

METODOLOGI  PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian

Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian

dilaksanakan Juli – Nopember 2017.

B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah traktor, cangkul, sprayer, meteran,

tugal, papan perlakuan, mesin pompa air, selang air, mistar, jangka

sorong digital, lab miniature leaf streptik CI 7010, klorofil meter SPAD 502,

kamera digital, papan alas, timbangan, spidol dan alat tulis menulis

lainnya.

Bahan tanaman yang digunakan dalam percobaan ini adalah 6

genotipe jagung syntetik yaitu Syn 2-1, Syn 2-2, Syn 2-4, Syn 2-8, Syn 2-

15, Syn 2-16 dan 3 varietas pembanding yaitu sukmaraga, lamuru dan

bisma. Bahan lain yang digunakan adalah pupuk Urea, SP36, KCL,

furadan, kantong benih, bambu, tali raffia, isolasi bening, deglas, kuteks,

gelas plastik, dan kertas label.

C. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan

petak terpisah dengan 3 ulangan. Petak utama adalah pengairan (p) yang

terdiri dari pengairan normal (p0) dan pengairan cekaman (p1). Anak

petak adalah genotipe (G) yang terdiri dari 6 genotipe yaitu Syn 2-1 (g1),
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Syn 2-2 (g2), Syn 2-4 (g3), Syn 2-8 (g4), Syn 2-15 (g5), Syn 2-16 (g6) dan

3 varietas pembanding yaitu varietas bisma (g7), lamuru (g8) dan

sukmaraga (g9). Berdasarkan jumlah perlakuan yang dicobakan, maka

diperoleh 18 kombinasi perlakuan yang diulang sebanyak tiga kali

sehingga terdapat 54 unit prcobaan.

D.  Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Benih

Benih jagung yang akan digunakan diberikan metalaksil untuk

mencegah penyakit bulai.

2. Pengolahan tanah dan pembuatan plot

Pengolahan tanah menggunakan traktor. Setelah pengolahan

tanah, lokasi pertanaman dibuatkan petak– petak sesuai perlakuan

dengan menggunakan cangkul dan meteran. Mengelompokkan lokasi

pertanaman menjadi 6 petak utama. Setiap petak utama memilki jarak 1

meter dengan petak utama yang lain. Petak utama dibagi menjadi 9 anak-

anak petak dengan luas 3 x 3,5 m dengan tinggi 30 cm dan jarak anatara

anak-anak petak adalah 30 cm, sehingga jumlah anak-anak petak menjadi

54 petak. Tiap petakan diberi label perlakuan dengan menggunakan

bambu dan papan.

3. Penanaman

Sebelum penanaman, tiap guludan dibuatkan lubang tanam

sesuai jarak tanam dengan menggunakan kayu sebagai tugal. Benih

ditanam 2 biji per lubang. Sebelum ditanam benih diberikan metalaksil
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untuk mencegah penyakit bulai kemudian benih ditanam pada lubang

tanam yang diberi Carbofuran 30% dengan dosis 15 kg.ha-1 untuk

menghindari serangan hama. Setiap perlakauan genotipe ditanam dengan

jarak tanam 80 cm x 20 cm.

4. Pemupukan

Pemupukan dilakukan dengan cara menugal di sekitar titik tumbuh

tanaman jagung dengan Interval pemupukan sebanyak tiga kali.

Pemupukan pertama (pemupukan dasar) dilakukan saat tanaman

berumur 7 hari setelah tanam (HST) dengan dosis pupuk yaitu SP36 150

kg.ha-1, KCl 100 kg.ha-1 dan Urea 70 kg.ha-1. pemupukkan kedua

diaplikasikan saat tanaman berumur 28 hari setelah tanam ( HST )

dengan dosis pupuk yang digunakan yaitu NPK 100 kg.ha-1 dan Urea 65

kg.ha-1. Pemupukan ketiga diaplikasikan pada saat tanaman berumur 40

hari setelah tanam (HST) dengan dosis pupuk yaitu KCl 100 kg.ha-1 dan

Urea 65 kg.ha-1.

5. Pengairan

Pengairan akan dilakukan dengan menggunakan mesin pompa air

dan selang air. Pengairan dilakukan dengan cara menggenangi petakan

yang diairi hingga setinggi guludan.  Metode cekaman kekeringan merujuk

pada metode CIMMYT (Banzinger et al, 2000), yaitu pemberian air

dihentikan pada saat tanaman berumur 40 hari setelah tanam (HST)

kemudian tidak diairi selama selama 30 hari, kemudian pemberian air
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diberikan kembali pada saat tanaman berumur 70 hari sampai menjelang

masak fisiologis.

6. Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman yang akan dilakukan meliputi penyiangan,

pembumbunan, penyemprotan dan penjarangan. Penyiangan pertama

akan dilakukan pada saat tanaman berumur 14 HST. Penyiangan kedua

bersamaan dengan kegiatan pembumbunan yaitu pada 28 HST dengan

menggunakan cangkul. Aplikasi insektisida akan menyesuaikan dengan

jenis hama yang menyerang. Penjarangan akan dilakukan apabila kedua

benih jagung yang ditanam dalam satu lubang tanam tumbuh semua.

Penjarangan dilakukan dengan cara mematahkan tanaman jagung.

7. Panen

Panen dilakukan secara serentak dan dilakukan secara manual

dengan mengambil tongkol jagung pada setiap tanaman dengan cara

memutar tongkol dengan klobotnya atau dapat juga dilakukan dengan

cara mematahkan tangkai buah jagung. Setelah dipanen, jagung tersebut

dimasukkan ke dalam plastik sesuai dengan genotipe.

D. Pengamatan

1. Analisis kandungan air tanah pada kedalaman 0–20 cm dan 21–40 cm

dari permukaan tanah, pengambilan sampel tanah dilakukan pada

saat tanaman 40 HST sampai 90 HST.

2. Tinggi tanaman (cm), diukur dari permukaan tanah sampai pangkal

terakhir bunga jantan, dilakukan seminggu menjelang panen.
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3. Jumlah daun (helai), dihitung berdasarkan rata-rata jumlah daun yang

dihasilkan 10 sampel tanaman dalam satu petak pada saat

pertanaman 40 HST.

4. Jumlah daun kering (helai), dihitung berdasarkan jumlah daun yang

mengalami kekeringan 90% setelah dilakukan cekaman kekeringan.

5. Berbunga betina (silking) (HST), dihitung pada saat 50% rambut telah

keluar dengan panjang >2 cm dari jumlah tanaman per guludan.

6. Berbunga jantan (anthesis) (HST), dihitung pada saat 50% telah

diproduksinya serbuk sari (pollen) dari jumlah tanaman per guludan.

7. Anthesis Silking Interval (ASI) (Hari), dihitung berdasarkan selisih

umur berbunga jantan dan betina.

8. Umur panen (HST), dihitung pada saat 90% tanaman mulai

mengering dalam satu petak.

9. Diameter batang (mm), diukur pada ruas buku pertama dari atas

permukaan tanah, dilakukan saat tanaman berumur 70 HST.

10. Panjang tongkol (cm), diukur dari pangkal sampai ujung tongkol yang

berbiji.

11. Diameter tongkol (mm), diukur di pertengahan tongkol dengan

menggunakan mistar geser/jangka sorong.

12. Sudut daun, sudut daun yang diukur adalah daun diatas tongkol

dengan menggunakan angel meter, dilakukan pada saat tanaman

berumur 60 HST.
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13. Luas Daun (cm2), daun yang diukur adalah daun yang terletak diatas

tongkol dan dilakukan pada saat tanaman 60 HST dengan 10 sampel

tanaman setiap genotipe.

Luas Daun = panjang daun (cm) x lebar daun (cm) x 0.75

14. Skor penuaan daun pada saat tanaman berumur 80 HST. Skor

penuaan daun diperoleh dengan menghitung jumlah daun yang masih

hijau dengan jumlah daun yang telah mengering.  Cara

menghitungnya dengan menggunakan rumus:

Jumlah daun hijau
Senesence= X 100 %

Jumlah daun keseluruhan

Skor senescence mengacu pada pedoman pengamatan CIMMYT.

 0 (daun tetap hijau)
 1 (10% daun mengering)
 2 (20% daun mengering)
 3 (30% daun mengering)
 4 (40% daun mengering)
 5 (50% daun mengering)
 6 (60% daun mengering)
 7 (70% daun mengering)
 8 (80% daun mengering)
 9 (90% daun mengering)
 10 (semua daun mengering

15. Tingkat absorbsi dan refleksi dengan menggunakan lab miniature leaf

streptik CI 7010, diukur pada saat tanaman 70 HST.

16. Kerapatan stomata, dihitung dengan metode aplikasi kuteks-cellulose

acetate kemudian dihitung menggunakan mikroskop dengan

pembesaran 40 kali. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari

jam 8.30-10.00 dengan koefisien luas bidang pandang 0.045.
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Kerapatan Stomata =

17. Indeks klorofil daun (mg/cm2), diukur pada daun diatas tongkol pada

saat tanaman berumur 60 HST dengan alat klorofil meter SPAD 502

dan diambil data hasil averagenya (-121 + 129 x (ccl)0.42.

18. Skor penggulungan daun (skor 1-5), diamati pada kondisi berlangsung

cekaman kekeringan pada saat tanaman berumur 50-70 HST dan

waktu pengamatan pada jam 12.00- 14.00. Skor 1 jika daun normal

atau tidak menggulung, skor 2 jika daun kelihatan mulai menggulung.

Skor 3 jika bagian tengah menggulung dan ujungnya berbentuk V,

skor 4 jika daun menggulung menutupi lidah daun dan skor 5 jika

daun menggulung seperti bawang  (CIMMYT 1994  dan  Zaidi et al.,

2007).

Penggulungan daun (skor 1-5), diamati pada kondisi berlangsung

cekaman kekeringan dan waktu pengamatan pada jam 12.00 -14.00.

Skor 1 Skor 2 Skor 3 Skor 4 Skor 5

Skor 1 Skor 2 Skor 3 Skor 4 Skor 5

Gambar 2. Ilustrasi skor penggulungan daun
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19. Panjang tongkol berbiji (cm), diukur menggunakan mistar mulai dari

pangkal tongkol yang berbiji sampai ujung tongkol yang menghasilkan

biji.

20. Rendemen biji (%), diukur dengan menimbang 10 tongkol kupasan

basah kemudian dipipil. Janggel tongkol di timbang kembali sehingga

rendemen dapat diketahui dengan rumus:

Bobot 10 tonggkol kupasan basah – Bobot Janggel
Rendemen = --------------------------------------------------- X 100 %

Bobot 10 tongkol kupasan basah

21. Bobot 1000 biji (g), pada kadar air 15 %. Bobot 100 biji dalam kadar

air 15 %. Untuk pengukuran ini tidak harus menunggu kadar air 15 %’

biji yang sejumlah ± 100 butir dapat langsung ditimbang dan diukur

kadar air biji kemudian dikonversi pada kadarair 15%.

22. Produktifitas (t.ha-1), dihitung menggunakan persamaan (Sujiprihati et

al, 2006). Konversi Hasil pengamatan bobot tongkol kupasan basah

per petak (kg) dengan persamaan sebagai berikut :

10000 100-KA
Hasil (kg/ha)   = ----------- x ----------- x   B   x  SP

L.P 100-15

K.A  =Kadar Air biji waktu panen
L.P  = Luas Panen (m2).
B    = Bobot Tongkol Kupasan (kg)
SP= Rata-rata ‘shelling percentage/rendemen’

23. Indeks toleran cekaman (ITC), berdasarkan produksi biji, dihitung

menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Fischer dan Maurer

(1978):

ITC = (Ypi x Ysi)/Yp2
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Keterangan:

Ysi = Rata-rata suatu genotipe yang mendapat cekaman kekeringan

Ypi = Rata-rata suatu genotipe yang tidak mendapat cekaman

kekeringan

YP = Rata-rata dari seluruh genotipe yang tidak mendapat cekaman

kekeringan

Kriteria untuk menentukan tingkat toleran terhadap cekaman

kekeringan adalah jika nilai ITC≤0.5 maka genotipe tersebut peka, jika

0.5<ITC≤1.0 maka genotipe tersebut medium toleran, dan jika ITC>1.0

maka genotipe tersebut toleran

24. Analisis proksimat sampel tanaman yang tercekam kekeringan

F. Analisis Data

Data yang telah direkapitulasi akan dianalisis ragam, analisis

heritabilitas dan analisis keragaman genetik. Analisis ragam untuk

mengetahui perbedaan respon antar genotipe.  Jika pada analisis ragam

diperoleh respon genotipe yang berbeda nyata maka dilanjutkan dengan

uji lanjut BNT pada taraf 95 %.

Analisis heritabilitas menggunakan hasil analisis sidik ragam.

Untuk satu lokasi dalam satu musim (Syukur et al, 2012). Model analisis

sidik ragam disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Analisis ragam menggunakan model acak

Sumber
keragaman

Derajat
Bebas

Ragam
(MS)

Kudrat tengah harapan

Ulangan r-1 M6 2
e + g 2

ϒ +pg 2
R

Petak Utama (P) p-1 M5 2
e + g 2

ϒ+ r 2
PG + rg 2

P

Error (p) (r-1)(p-1) M4 2
e + g 2

ϒ

Genotipe (G) g -1 M3 2
e + r 2

PG + rp 2
G

P x G (p-1)(g-1) M2 2
e+ r 2

PG

Error (g) p(r-1) (g-1) M1 2
e

Total rpg-1

Keterangan : r = ulangan; g = genotipe, 2
e =ragam lingkungan, 2

G =
ragam genotipe, 2

PG = ragam interaksi, 2
P = ragam cekaman

kekeringan.

2
e = M1

2
PG =  M2- M1

2
G = (M3 – (M2+M1)) / (r x p)

2
p = 2

G + 2
e

Heritabilitas dalam arti luas dihitung dengan formula:
2
g

H  =
2
P

Nilai heritabilitas dikelompokkan menurut Bahar dan Zen (1993):

- Heritabilitas rendah  :   < 20 %
- Heritabilitas sedang  :   20- 50 %
- Heritabilitas tinggi    : 50 % < H ≤ 100 %
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Tinggi Tanaman

Analisis statistik tinggi tanaman beberapa genotipe jagung pada Tabel

Lampiran 1. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan interval

pengairan, perlakuan genotipe dan perlakuan interaksi antara genotipe dan

interval pengairan berpengaruh nyata sampai sangat nyata terhadap tinggi

tanaman jagung.

Tabel 2. Tinggi tanaman (cm) berbagai genotipe jagung pada beberapa
interval pengairan.

Genotipe Interval Pengairan
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 162.07 150.50
g2 (Syn 2-2) 194.70 a 177.40
g3 (Syn 2-4) 181.54 154.89
g4 (Syn 2-8) 188.03 151.73
g5 (Syn 2-15) 198.87 a 175.47
g6 (Syn 2-16) 194.53 a 181.45 bc
g7 (Bisma)        a 178.41 175.54
g8 (Lamuru)      b 202.50 165.27
g9 (Sukmaraga) c 182.91 161.60
Rata-Rata 187.06 165.98
NP BNT0.05 14.78
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.

Uji BNT Tabel 2 menujukkan bahwa g2 (Syn 2-2), g5 (Syn 2-15) dan

g6 (Syn 2-16) memberikan tinggi tanaman terbaik pada perlakuan pengairan
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normal (p0) dan berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a). Pada

perlakuan cekaman kekeringan (p1) menghasilkan g6 (Syn 2-16) yang

memberikan tinggi tanaman terbaik dan berbeda nyata dengan varietas

pembanding Lamuru (b) dan Sukmaraga (c).

Jumlah Daun

Analisis statistik jumlah daun beberapa genotipe jagung pada Tabel

Lampiran 1. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan interval

pengairan, perlakuan genotipe dan perlakuan interaksi antara genotipe dan

interval pengairan berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah daun tanaman

jagung.

Tabel 3. Jumlah daun (helai) berbagai genotipe jagung pada beberapa
interval pengairan.

Genotipe Interval Pengairan
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 10.53 9.57
g2 (Syn 2-2) 11.67 a 11.10 abc
g3 (Syn 2-4) 11.27 9.97
g4 (Syn 2-8) 11.17 10.60 bc
g5 (Syn 2-15) 11.97 a 11.07 abc
g6 (Syn 2-16) 11.63 a 11.30 abc
g7 (Bisma)        a 10.87 10.30
g8 (Lamuru)      b 11.87 9.77
g9 (Sukmaraga) c 11.53 9.67
Rata-Rata 11.39 10.37
NP BNT0.05 0.636
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.
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Uji BNT Tabel 3 menujukkan bahwa g5 (Syn 2-15) dan g6 (Syn 2-16)

memberikan jumlah daun terbaik pada perlakuan pengairan normal (p0) dan

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a). Pada perlakuan

cekaman kekeringan (p1) menghasilkan g2 (Syn 2-2), g5 (Syn 2-15) g6 (Syn

2-16) yang memberikan jumlah daun tanaman terbaik dan berbeda nyata

dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan Sukmaraga (c),

sedangkan g4 (Syn 2-8) berbeda nyata dengan varietas pembanding Lamuru

(b) dan Sukmaraga (c).

Jumlah Daun Kering

Analisis statistik jumlah daun kering beberapa genotipe jagung pada

Tabel Lampiran 1. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan

interval pengairan, perlakuan genotipe dan perlakuan interaksi antara

genotipe dan interval pengairan berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah

daun kering tanaman jagung.

Uji BNT Tabel 4 menujukkan bahwa g2 (Syn 2-2), g5 (Syn 2-15) dan g6

(Syn 2-16) memberikan jumlah daun kering terbaik pada perlakuan pengairan

normal (p0) dan berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a) dan

Sukmaraga (c). Pada perlakuan cekaman kekeringan (p1) menghasilkan g6

(Syn 2-16) yang memberikan jumlah daun kering tanaman terbaik dan

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
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Sukmaraga (c), sedangkan g1 (Syn 2-1), g2 (Syn 2-2) dan g5 (Syn 2-15)

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a) dan Lamuru (b).

Tabel 4. Jumlah daun kering (helai) berbagai genotipe jagung pada beberapa
interval pengairan.

Genotipe Interval Pengairan
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 1.60 2.53 ab
g2 (Syn 2-2) 1.07 ac 2.57 ab
g3 (Syn 2-4) 1.73 3.20
g4 (Syn 2-8) 1.27 3.10
g5 (Syn 2-15) 1.23 ac 2.57 ab
g6 (Syn 2-16) 1.20 ac 2.07 abc
g7 (Bisma)        a 1.63 3.30
g8 (Lamuru)      b 1.17 3.10
g9 (Sukmaraga) c 1.63 2.93
Rata-Rata 1.39 2.82
NP BNT0.05 0.420
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.

Umur Berbunga Betina

Analisis statistik umur berbunga betina beberapa genotipe jagung

pada Tabel Lampiran 2. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa

perlakuan interval pengairan, perlakuan genotipe dan perlakuan interaksi

antara genotipe dan interval pengairan berpengaruh nyata sampai sangat

nyata terhadap umur berbunga betina tanaman jagung.

Uji BNT Tabel 5 menujukkan bahwa g1 (Syn 2-1) dan g6 (Syn 2-16)

memberikan umur berbunga betina terbaik pada perlakuan pengairan normal

(p0) dan berbeda nyata dengan varietas pembanding Sukmaraga (c). Pada
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perlakuan cekaman kekeringan (p1) menghasilkan g6 (Syn 2-16) yang

memberikan umur berbunga betina tanaman terbaik dan berbeda nyata

dengan varietas pembanding Lamuru (b) dan Sukmaraga (c), sedangkan g5

(Syn 2-15) berbeda nyata dengan varietas pembanding Sukmaraga (c).

Tabel 5. Umur berbunga betina (HST) berbagai genotipe jagung pada
beberapa interval pengairan.

Genotipe Interval Pengairan
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 53.00 c 58.00
g2 (Syn 2-2) 54.33 57.00
g3 (Syn 2-4) 54.33 58.67
g4 (Syn 2-8) 55.00 56.33
g5 (Syn 2-15) 54.67 56.00 c
g6 (Syn 2-16) 54.00 c 54.67 bc
g7 (Bisma)        a 53.33 54.67
g8 (Lamuru)      b 53.67 57.00
g9 (Sukmaraga) c 55.33 57.33
Rata-Rata 54.19 56.63
NP BNT0.05 1.280
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.

Umur Berbunga Jantan

Analisis statistik umur berbunga jantan beberapa genotipe jagung pada

Tabel Lampiran 2. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan

interval pengairan, perlakuan genotipe dan perlakuan interaksi antara

genotipe dan interval pengairan berpengaruh nyata sampai sangat nyata

terhadap umur berbunga jantan tanaman jagung.
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Uji BNT Tabel 6 menujukkan bahwa dan g1 (Syn 2-1) dan g5 (Syn 2-15)

memberikan umur berbunga jantan terbaik pada perlakuan pengairan normal

(p0) dan berbeda nyata dengan varietas pembanding Sukmaraga (c). Pada

perlakuan cekaman kekeringan (p1) menunjukkan g4 (Syn 2-8), g5 (Syn 2-

15) dan g6 (Syn 2-16) yang memberikan umur berbunga jantan tanaman

terbaik dan berbeda nyata dengan varietas pembanding Sukmaraga (c).

Tabel 6. Umur berbunga jantan (HST) berbagai genotipe jagung pada
beberapa interval pengairan.

Genotipe Interval Pengairan
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 51.67 c 53.33
g2 (Syn 2-2) 52.33 54.33
g3 (Syn 2-4) 52.67 54.67
g4 (Syn 2-8) 53.33 53.00 c
g5 (Syn 2-15) 51.67 c 53.00 c
g6 (Syn 2-16) 52.67 52.67 c
g7 (Bisma)        a 51.33 51.00
g8 (Lamuru)      b 50.67 53.67
g9 (Sukmaraga) c 53.00 54.67
Rata-Rata 52.15 53.37
NP BNT0.05 1.462
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.

ASI (Anthesis Silking Interval)

Analisis statistikASI beberapa genotipe jagung pada Tabel Lampiran 2.

Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan interval pengairan,

perlakuan genotipe dan perlakuan interaksi antara genotipe dan interval
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pengairan berpengaruh nyata sampai sangat nyata terhadap ASI tanaman

jagung.

Tabel 7. ASI (Anthesis Sylking Interval) (Hari) berbagai genotipe jagung pada
beberapa interval pengairan.

Genotipe Interval Pengairan
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 1.33 b 4.67
g2 (Syn 2-2) 2.00 2.67
g3 (Syn 2-4) 1.67 b 4.00
g4 (Syn 2-8) 1.67 b 3.33
g5 (Syn 2-15) 3.00 3.00
g6 (Syn 2-16) 1.33 b 2.00 ab
g7 (Bisma)        a 2.00 3.67
g8 (Lamuru)      b 3.00 3.33
g9 (Sukmaraga) c 2.33 2.67
Rata-Rata 2.04 3.26
NP BNT0.05 1.187
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.

Uji BNT Tabel 7 menujukkan bahwa dan g1 (Syn 2-1), g3 (Syn 2-4), g4

(Syn 2-8) dan g6 (Syn 2-16) memberikan ASI terbaik pada perlakuan

pengairan normal (p0) dan berbeda nyata dengan varietas pembanding

Lamuru (b). Pada perlakuan cekaman kekeringan (p1) menghasilkan g6 (Syn

2-16) yang memberikan ASI tanaman terbaik dan berbeda nyata dengan

varietas pembanding Bisma (a) dan Lamuru (b).

Umur Panen

Analisis statistik umur panen beberapa genotipe jagung pada Tabel

Lampiran 2. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan interval
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pengairan dan perlakuan genotipe berpengaruh nyata sampai sangat nyata

terhadap umur panen tanaman jagung.

Tabel 8. Umur panen (HST) berbagai genotipe jagung pada beberapa
interval pengairan.

Genotipe Interval Pengairan Rata-Rata
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 97.00 93.00 95.00
g2 (Syn 2-2) 100.00 96.67 98.33 bc
g3 (Syn 2-4) 98.00 93.67 95.83
g4 (Syn 2-8) 99.33 95.00 97.17 bc
g5 (Syn 2-15) 101.00 94.67 97.83 bc
g6 (Syn 2-16) 100.00 99.00 99.50 bc
g7 (Bisma)        a 97.00 97.33 97.17
g8 (Lamuru)      b 97.00 92.67 94.83
g9 (Sukmaraga) c 96.00 94.67 95.33
Rata-Rata 98.37 95.19
NP BNT0.05 2.478
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.

Uji BNT Tabel 8 menujukkan bahwa g2 (Syn 2-2), g4 (Syn 2-8), g5 Syn

(2-15) dan g6 (Syn 2-16) memberikan umur panen terbaik dan berbeda nyata

dengan varietas pembanding Lamuru (b) dan Sukmaraga (c).

Diameter Batang

Analisis statistik diameter batang beberapa genotipe jagung pada

Tabel Lampiran 1. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan

interval pengairan dan perlakuan genotipe berpengaruh nyata terhadap

diameter batang tanaman jagung.
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Uji BNT Tabel 9 menujukkan bahwa g2 (Syn 2-2), g5 Syn (2-15) dan

g6 (Syn 2-16) memberikan diameter batang terbaik dan berbeda nyata

dengan varietas pembanding Sukmaraga (c).

Tabel 9. Diameter batang (mm) berbagai genotipe jagung pada beberapa
interval pengairan.

Genotipe Interval Pengairan Rata-Rata
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 19.87 18.88 19.38
g2 (Syn 2-2) 20.94 19.54 20.24 c
g3 (Syn 2-4) 19.81 17.53 18.67
g4 (Syn 2-8) 20.66 17.92 19.29
g5 (Syn 2-15) 20.67 19.60 20.14 c
g6 (Syn 2-16) 21.42 19.34 20.38 c
g7 (Bisma)        a 20.37 18.53 19.45
g8 (Lamuru)      b 20.67 19.31 19.99
g9 (Sukmaraga) c 19.39 17.32 18.35
Rata-Rata 20.42 18.66
NP BNT0.05 1.239
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.

Panjang Tongkol

Analisis statistik panjang tongkol beberapa genotipe jagung pada

Tabel Lampiran 3. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan

interval pengairan, perlakuan genotipe dan perlakuan interaksi antara

genotipe dan interval pengairan berpengaruh nyata sampai sangat nyata

terhadap panjang tongkol tanaman jagung.
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Tabel 10. Panjang tongkol (cm) berbagai genotipe jagung pada beberapa
interval pengairan.

Genotipe Interval Pengairan
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 17.82 17.13
g2 (Syn 2-2) 20.24 a 18.34 c
g3 (Syn 2-4) 18.94 16.29
g4 (Syn 2-8) 18.61 14.48
g5 (Syn 2-15) 18.19 17.49
g6 (Syn 2-16) 19.26 18.47 c
g7 (Bisma)        a 18.39 17.01
g8 (Lamuru)      b 19.73 18.67
g9 (Sukmaraga) c 20.08 16.23
Rata-Rata 19.03 17.12
NP BNT0.05 1.720
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.

Uji BNT Tabel 10 menujukkan bahwa g2 (Syn 2-2) memberikan

panjang terbaik pada perlakuan pengairan normal (p0) dan berbeda nyata

dengan varietas pembanding Bisma (a). Pada perlakuan cekaman

kekeringan (p1) menghasilkan g2 (Syn 2-2) dan g6 (Syn 2-16) yang

memberikan panjang tongkol tanaman terbaik dan berbeda nyata dengan

varietas pembanding Sukmaraga (c).

Diameter Tongkol

Analisis statistik diameter tongkol beberapa genotipe jagung pada

Tabel Lampiran 3. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan

interval pengairan, perlakuan genotipe, perlakuan interaksi antara genotipe
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dan interval pengairan berpengaruh nyata sampai sangat nyata terhadap

diameter tongkol tanaman jagung.

Tabel 11. Diameter tongkol (mm) berbagai genotipe jagung pada beberapa
interval pengairan.

Genotipe Interval Pengairan
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 23.10 22.73 a
g2 (Syn 2-2) 22.66 21.99
g3 (Syn 2-4) 23.39 19.71
g4 (Syn 2-8) 22.92 22.50 a
g5 (Syn 2-15) 27.06 ac 22.34 a
g6 (Syn 2-16) 24.80 23.44 ab
g7 (Bisma)        a 24.00 20.41
g8 (Lamuru)      b 25.85 20.87
g9 (Sukmaraga) c 24.68 22.44
Rata-Rata 24.27 21.83
NP BNT0.05 1.768
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.

Uji BNT Tabel 11 menujukkan bahwa g5 (Syn 2-15) memberikan

diameter tongkol terbaik pada perlakuan pengairan normal (p0) dan berbeda

nyata dengan varietas pembanding Bisma (a) dan Sukmaraga (c). Pada

perlakuan cekaman kekeringan (p1) menghasilkan g6 (Syn 2-16) yang

memberikan diameter tongkol tanaman terbaik dan berbeda nyata dengan

varietas pembanding Bisma (a) dan Lamuru (b), sedangkan g1 (Syn 2-1), g4

(Syn 2-8) dan g5 (Syn 2-15) berbeda nyata dengan varietas pembanding

Bisma (a).
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Sudut Daun

Analisis statistik sudut daun beberapa genotipe jagung pada Tabel

Lampiran 3. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan interval

pengairan dan perlakuan genotipe berpengaruh nyata sampai sangat nyata

terhadap sudut daun tanaman jagung.

Tabel 12. Sudut daun berbagai genotipe jagung pada beberapa interval
pengairan.

Genotipe Interval Pengairan Rata-Rata
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 22.78 31.78 27.28
g2 (Syn 2-2) 22.33 32.63 27.48
g3 (Syn 2-4) 26.11 34.56 30.33
g4 (Syn 2-8) 28.30 34.44 31.37
g5 (Syn 2-15) 25.56 29.15 27.35
g6 (Syn 2-16) 22.33 27.60 24.96 c
g7 (Bisma)        a 24.67 29.78 27.23
g8 (Lamuru)      b 25.56 30.71 28.13
g9 (Sukmaraga) c 27.22 31.82 29.52
Rata-Rata 24.98 31.39
NP BNT0.05 3.229
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.

Uji BNT Tabel 12 menujukkan bahwa g6 (Syn 2-16) memberikan sudut

daun terbaik dengan nilai rata-rata 24,96dan berbeda nyata dengan varietas

pembanding Sukmaraga (c).
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Luas Daun

Analisis statistik luas daun beberapa genotipe jagung pada Tabel

Lampiran 4. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan interval

pengairan dan perlakuan genotipe berpengaruh nyata terhadap luas daun

tanaman jagung.

Tabel 13. Luas daun berbagai genotipe jagung pada beberapa interval
pengairan.

Genotipe Interval Pengairan Rata-Rata
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 435.17 410.45 422.81
g2 (Syn 2-2) 604.17 435.34 519.75 c
g3 (Syn 2-4) 457.54 415.69 436.61
g4 (Syn 2-8) 479.71 349.68 414.70
g5 (Syn 2-15) 561.18 493.50 527.34 c
g6 (Syn 2-16) 485.12 462.40 473.76
g7 (Bisma)        a 505.53 443.78 474.65
g8 (Lamuru)      b 513.80 413.48 463.64
g9 (Sukmaraga) c 495.65 375.22 435.44
Rata-Rata 504.21 422.17
NP BNT0.05 76.836
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.

Uji BNT Tabel 13 menujukkan bahwa g2 (Syn 2-2) dan g6 (Syn 2-16)

memberikan luas daun terbaik dengan nilai rata-rata masing-masing 519,75,

527,34 dan berbeda nyata dengan varietas pembanding Sukmaraga (c).
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Penuaan Daun (Senesence)

Analisis statistikpenuaan daun beberapa genotipe jagung pada Tabel

Lampiran 4.Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan interval

pengairan dan perlakuan genotipe berpengaruh sangat nyata terhadap

penuaan daun tanaman jagung.

Tabel 14. Penuaan daun (senescence) berbagai genotipe jagung pada
beberapa interval pengairan.

Genotipe Interval Pengairan Rata-Rata
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 78.83 62.78 70.81 a
g2 (Syn 2-2) 75.71 52.46 64.09
g3 (Syn 2-4) 78.41 58.28 68.34
g4 (Syn 2-8) 78.26 64.97 71.61 a
g5 (Syn 2-15) 79.93 62.23 71.08 a
g6 (Syn 2-16) 73.48 57.71 65.60
g7 (Bisma)        a 73.43 58.23 65.83
g8 (Lamuru)      b 79.75 60.62 70.18
g9 (Sukmaraga) c 79.47 55.81 67.64
Rata-Rata 77.48 59.23
NP BNT0.05 4.075
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.

Uji BNT Tabel 14 menujukkan bahwa g2 (Syn 2-2) dan g6 (Syn 2-16)

memberikan penuaan daun terendah dengan nilai rata-rata masing-masing

60,09, 65,60 dan berbeda nyata dengan varietas pembanding Lamuru (b).
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Absorbsi

Analisis statistik absorbsi beberapa genotipe jagung pada Tabel

Lampiran 4. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan interval

pengairan dan perlakuan genotipe berpengaruh nyata terhadap absorbsi

tanaman jagung.

Tabel 15. Absorbsi berbagai genotipe jagung pada beberapa interval
pengairan.

Genotipe Interval Pengairan Rata-Rata
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 0.97 0.56 0.76
g2 (Syn 2-2) 0.90 0.77 0.83 c
g3 (Syn 2-4) 0.86 0.60 0.73
g4 (Syn 2-8) 1.14 0.59 0.86 c
g5 (Syn 2-15) 1.27 0.68 0.98 abc
g6 (Syn 2-16) 1.13 0.79 0.96 abc
g7 (Bisma)        a 1.01 0.47 0.74
g8 (Lamuru)      b 0.87 0.62 0.74
g9 (Sukmaraga) c 0.89 0.50 0.69
Rata-Rata 1.00 0.62
NP BNT0.05 0.156
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.

Uji BNT Tabel 15 menujukkan bahwa g5 (Syn 2-15) dan g6 (Syn 2-16)

memberikan absorbsi terbaik dan berbeda nyata dengan varietas

pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan Sukmaraga (c), sedangkan g2 (Syn

2-2) dan g4 (Syn 2-8) berbeda nyata dengan varietas pembanding

Sukmaraga (c).
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Refleksi

Analisis statistik refleksi beberapa genotipe jagung pada Tabel

Lampiran 4. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan interval

pengairan, perlakuan genotipe dan perlakuan interaksi perlakuan genotipe

dan perlakuan interval pengairan berpengaruh nyata sampai sangat nyata

terhadap refleksi tanaman jagung.

Tabel 16. Refleksi berbagai genotipe jagung pada beberapa interval
pengairan.

Genotipe Interval Pengairan
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 0.0874 0.1603 b
g2 (Syn 2-2) 0.0946 c 0.1701 abc
g3 (Syn 2-4) 0.0936 c 0.1350
g4 (Syn 2-8) 0.0897 0.1560
g5 (Syn 2-15) 0.0944 0.1706 abc
g6 (Syn 2-16) 0.0861 c 0.1658 abc
g7 (Bisma)        a 0.0886 0.1455
g8 (Lamuru)      b 0.0865 0.1321
g9 (Sukmaraga) c 0.0736 0.1440
Rata-Rata 0.0883 0.1533
NP BNT0.05 0.01683
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.

Uji BNT Tabel 16 menujukkan bahwa g2 (Syn 2-2), g3 (Syn 2-4) dan

g6 (Syn 2-16) memberikan refleksi cahaya terbanyak pada perlakuan

pengairan normal (p0) dan berbeda nyata dengan varietas pembanding

Sukmaraga (c). Pada perlakuan cekaman kekeringan (p1) menghasilkan g2

(Syn 2-2), g5 (Syn 2-15) dan g6 (Syn 2-16) yang memberikan refleksi



54

tanaman terbaik dan berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a)

Lamuru (b) dan Sukmaraga (c), sedangkan g1 (Syn 2-1) berbeda nyata

dengan varietas pembanding Sukmaraga (c).

Kerapatan Stomata

Analisis statistic kerapatan stomata beberapa genotipe jagung pada

Tabel Lampiran 5. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan

interval pengairan dan perlakuan genotipe berpengaruh nyata sampai

sangat nyata terhadap kerapatan stomata tanaman jagung.

Tabel 17. Kerapatan stomata berbagai genotipe jagung pada beberapa
interval pengairan.

Genotipe Interval Pengairan Rata-Rata
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 302.70 266.91 284.80 a
g2 (Syn 2-2) 300.58 270.70 285.64 a
g3 (Syn 2-4) 262.36 265.39 263.88
g4 (Syn 2-8) 290.42 318.47 304.44 a
g5 (Syn 2-15) 290.42 262.36 276.39
g6 (Syn 2-16) 301.03 277.53 289.28 a
g7 (Bisma)        a 265.39 250.23 257.81
g8 (Lamuru)      b 313.92 282.83 298.38
g9 (Sukmaraga) c 298.00 272.98 285.49
Rata-Rata 291.65 274.15
NP BNT0.05 25.263
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.

.
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Uji BNT Tabel 17 menujukkan bahwa g1 (Syn 2-1), g2 (Syn 2-1), g4

(Syn 2-8) dan g6 (Syn 2-16) memberikan kerapatan stomata terbaik dan

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a).

Indeks Klorofil Daun

Analisis statistik indeks klorofil daun beberapa genotipe jagung pada

Tabel Lampiran 5. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan

interval pengairan, perlakuan genotipe dan perlakuan interaksi perlakuan

genotipe dan perlakuan interval pengairan berpengaruh nyata sampai

sangat nyata terhadap indeks klorofil daun tanaman jagung.

Tabel 18. Indeks klorofil klorofil (mg/cm2) berbagai genotipe jagung pada
beberapa interval pengairan.

Genotipe Interval Pengairan
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 1093.58 1086.39 b
g2 (Syn 2-2) 1094.99 1091.20 b
g3 (Syn 2-4) 1085.83 1080.95
g4 (Syn 2-8) 1099.21 1085.01 b
g5 (Syn 2-15) 1107.60 ab 1085.53 b
g6 (Syn 2-16) 1085.21 1095.75 ab
g7 (Bisma)        a 1085.42 1077.51
g8 (Lamuru)      b 1086.69 1061.68
g9 (Sukmaraga) c 1097.97 1086.08
Rata-Rata 1092.94 1083.34
NP BNT0.05 14.003
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.
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Uji BNT Tabel 18 menujukkan bahwa g5 (Syn 2-15) memberikan

indeks klorofil daun terbanyak pada perlakuan pengairan normal (p0) dan

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a) dan Lamuru (b). Pada

perlakuan cekaman kekeringan (p1) menghasilkan g6 (Syn 2-16) yang

memberikan indeks klorofil daun tanaman terbaik dan berbeda nyata dengan

varietas pembanding Bisma (a) Lamuru (b), sedangkan g1 (Syn 2-1), g2 (Syn

2-2), g4 (Syn 2-8) dan g5 (Syn 2-15) berbeda nyata dengan varietas

pembanding Lamuru (b).

Penggulungan Daun

Analisis statistik penggulungan daun beberapa genotipe jagung pada

Tabel Lampiran 5. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan

interval pengairan, dan perlakuan interaksi antara genotipe dan interval

pengairan berpengaruh nyata sampai sangat nyata terhadap penggulungan

daun tanaman jagung.

Uji BNT Tabel 19 menujukkan bahwa g2 (Syn 2-2), g5 (Syn 2-15) dan

g6 (Syn 2-16) memberikan karakter penggulungan daun terendah pada

perlakuan pengairan normal (p0) dan berbeda nyata dengan varietas

pembanding Bisma (a) dan Lamuru (b). Pada perlakuan cekaman kekeringan

(p1) menghasilkan g2 (Syn 2-2), g4 (Syn 2-8), g5 (Syn 2-15) dan g6 (Syn 2-

16) yang memberikan karakter penggulungan daun tanaman terendah dan

berbeda nyata dengan varietas pembanding Lamuru (b) dan Sukmaraga (c).
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Tabel 19. Penggulungan daun berbagai genotipe jagung pada beberapa
interval pengairan.

Genotipe Interval Pengairan
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 2.40 3.70
g2 (Syn 2-2) 2.17 ab 3.43 bc
g3 (Syn 2-4) 2.37 3.57
g4 (Syn 2-8) 2.23 3.50 bc
g5 (Syn 2-15) 2.17 ab 3.43 bc
g6 (Syn 2-16) 2.20 ab 3.47 bc
g7 (Bisma)        a 2.33 3.50
g8 (Lamuru)      b 2.33 3.73
g9 (Sukmaraga) c 2.20 3.70
Rata-Rata 2.27 3.56
NP BNT0.05 0.131
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.

Panjang Tongkol Berbiji

Analisis statistik panjang tongkol berbiji beberapa genotipe jagung

pada Tabel Lampiran 5. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa

perlakuan interval pengairan, perlakuan genotipe dan perlakuan interaksi

perlakuan genotipe dan perlakuan interval pengairan berpengaruh nyata

sampai sangat nyata terhadap panjang tongkol berbiji tanaman jagung.
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Tabel 20. Panjang tongkol berbiji (cm) berbagai genotipe jagung pada
beberapa interval pengairan.

Genotipe Interval Pengairan
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 16.29 15.19
g2 (Syn 2-2) 17.25 c 15.01
g3 (Syn 2-4) 16.95 14.21
g4 (Syn 2-8) 16.65 11.73
g5 (Syn 2-15) 17.35 c 15.95 c
g6 (Syn 2-16) 17.14 c 16.05 c
g7 (Bisma)        a 17.80 15.40
g8 (Lamuru)      b 18.35 15.89
g9 (Sukmaraga) c 17.01 14.65
Rata-Rata 17.20 14.90
NP BNT0.05 0.988
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.

Uji BNT Tabel 20 menujukkan bahwa g2 (Syn 2-2), g5 (Syn 2-15) dan

g6 (Syn 2-16) memberikan panjang tongkol berbiji terpanjang pada perlakuan

pengairan normal (p0) dan berbeda nyata dengan varietas pembanding

Sukmaraga (c). Pada perlakuan cekaman kekeringan (p1) menghasilkan g5

(Syn 2-15) dan g6 (Syn 2-16) yang memberikan panjang tongkol berbiji

tanaman terpanjang dan berbeda nyata dengan varietas pembanding

Sukmaraga (c).

Rendemen Biji

Analisis statistik rendemen biji beberapa genotipe jagung pada Tabel

Lampiran 6. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan interval
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pengairan dan perlakuan genotipe berpengaruh sangat nyata terhadap

rendemen biji tanaman jagung.

Tabel 21. Rendemen biji (%) berbagai genotipe jagung pada beberapa
ketersediaan

Genotipe Interval Pengairan Rata-Rata
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 75.84 71.25 73.55 b
g2 (Syn 2-2) 75.40 71.95 73.68 b
g3 (Syn 2-4) 75.74 71.30 73.52 b
g4 (Syn 2-8) 76.49 69.73 73.11
g5 (Syn 2-15) 77.75 71.42 74.59 ab
g6 (Syn 2-16) 75.40 73.49 74.44 ab
g7 (Bisma)        a 76.16 68.22 72.19
g8 (Lamuru)      b 73.91 68.49 71.20
g9 (Sukmaraga) c 76.55 70.55 73.55
Rata-Rata 75.92 70.71
NP BNT0.05 2.025
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.

Uji BNT Tabel 21 menujukkan bahwa g5 (Syn 2-15) dan g6 (Syn 2-16)

memberikan rendemen biji tertinggi dan berbeda nyata dengan varietas

pembanding Lamuru (b) dan Sukmaraga (c), sedangkan perlakuan g1 (Syn

2-1), g2 (Syn (2-2) dan g3 (Syn 2-4) berbeda nyata dengan varietas

pembanding Lamuru (b).

Bobot 1000 Biji

Analisis statistik bobot 1000 biji beberapa genotipe jagung pada Tabel

Lampiran 6. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan interval
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pengairan, perlakuan genotipe dan perlakuan interaksi perlakuan genotipe

dan perlakuan interval pengairan berpengaruh nyata sampai sangat nyata

terhadap bobot 1000 biji tanaman jagung.

Tabel 22. Bobot 1000 biji (g) berbagai genotipe jagung pada beberapa
ketersediaan

Genotipe Interval Pengairan
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 293.78 284.94
g2 (Syn 2-2) 345.37 326.51
g3 (Syn 2-4) 357.32 321.32
g4 (Syn 2-8) 316.48 313.10
g5 (Syn 2-15) 382.23 ac 337.15 c
g6 (Syn 2-16) 372.29 ac 355.22 ac
g7 (Bisma)        a 339.19 329.64
g8 (Lamuru)      b 384.82 339.16
g9 (Sukmaraga) c 340.19 303.49
Rata-Rata 347.96 323.39
NP BNT0.05 19.950
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.

Uji BNT Tabel 22 menujukkan bahwa g5 (Syn 2-15) dan g6 (Syn 2-16)

memberikan bobot 1000 biji terberat pada perlakuan pengairan normal (p0)

dan berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a) dan Sukmaraga

(c). Pada perlakuan cekaman kekeringan (p1) menghasilkan g6 (Syn 2-16)

yang memberikan bobot 1000 biji tanaman terberat dan berbeda nyata

dengan varietas pembanding Bisma (a) dan Sukmaraga (c), sedangkan g5

(Syn 2-15) hanya berbeda nyata dengan varietas pembanding Sukmaraga

(c).
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Produktifitas

Analisis statistik produktifitas beberapa genotipe jagung pada Tabel

Lampiran 6. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan interval

pengairan, perlakuan genotipe dan perlakuan interaksi perlakuan genotipe

dan perlakuan interval pengairan berpengaruh sangat nyata terhadap

produktifitas tanaman jagung.

Tabel 23. Produktifitas (t.ha-1) berbagai genotipe jagung pada beberapa
ketersediaan

Genotipe Interval Pengairan
p0 (Pengairan Normal) p1 (Cekaman Kekeringan)

g1 (Syn 2-1) 8.06 5.46 a MT
g2 (Syn 2-2) 9.47 ac 5.69 ac MT
g3 (Syn 2-4) 8.44 4.76 P
g4 (Syn 2-8) 7.92 4.90 P
g5 (Syn 2-15) 10.14 abc 6.00 ac MT
g6 (Syn 2-16) 10.74 abc 6.48 ac MT
g7 (Bisma)        a 8.11 4.78 P
g8 (Lamuru)      b 9.41 5.82 MT
g9 (Sukmaraga) c 8.58 4.99 MT
Rata-Rata 8.98 5.43
NP BNT0.05 0.483
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom anak petak (a,b,c) berarti

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan
Sukmaraga (c) pada uji BNT α=0.05.

Uji BNT Tabel 23 menujukkan bahwa g5 (Syn 2-15) dan g6 (Syn 2-16)

memberikan produktifitas tertinggi pada perlakuan pengairan normal (p0) dan

berbeda nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan

Sukmaraga (c), sedangkan g2 (Syn 2-2) berbeda nyata dengan varietas



62

pembanding Bisma (a) dan Sukmaraga (c). Pada perlakuan cekaman

kekeringan (p1) menghasilkan g2 (Syn 2-2), g5 (Syn 2-15) dan g6 (Syn 2-16)

yang memberikan produktifitas tanaman tertinggi dan berbeda nyata dengan

varietas pembanding Bisma (a) dan Sukmaraga (c), sedangkan g1 (syn 2-1)

hanya berbeda dengan varietas pembanding Bisma (a). Perlakuan interval

pengairan (p0) menunjukkan g1 (Syn 2-1), g2 (Syn 2-2), g5 (Syn 2-15) dan

g6 (Syn 2-16) memberikan respon medium toleran. Perlakuan g6 (Syn 2-16)

memberikan produktifitas tertinggi untuk rata-rata keseluruhan dan berbeda

nyata dengan varietas pembanding Bisma (a), Lamuru (b) dan Sukmaraga

(c), sedangkan perlakuan g2 (Syn 2-2) dan g5 (Syn 2-15) berbeda nyata

dengan varietas pembanding Bisma (a) dan Sukmaraga (c). Perlakuan

pengairan cekaman kekeringan (p1) menunjukkan g5 (Syn 2-15) dan g6 (Syn

2-16) memberikan respon toleran.

Serat Kasar dan ABU

Analisis statistik serat kasar dan abu beberapa genotipe jagung pada

Tabel Lampiran 7. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan

genotipe berpengaruh nyata terhadap serat kasar dan abu tanaman jagung.

Uji BNT Tabel 24 menunjukkan bahwa g4 (Syn 2-8) memberikan

kandungan serat kasar terbaik dengan nilai rata yaitu 4.82 dan tidak berbeda

nyata dengan g1 (Syn 2-1). Perlakuan g1 (Syn 2-1) memberikan jumlah
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kandungan abu tertinggi dengan nilai rata-rata 2.27 dan tidak berbeda nyata

dengan g3 (Syn 2-4).

Tabel 24. Serat kasar (%) dan abu (%) berbagai genotipe jagung.

Genotipe Rata-rata
Serat Kasar Abu

g1 (Syn 2-1) 4.68 bc 2.27 ac
g2 (Syn 2-2) 4.27 1.60
g3 (Syn 2-4) 3.73 2.13 ac
g4 (Syn 2-8) 4.82 bc 1.89
g5 (Syn 2-15) 3.36 1.56
g6 (Syn 2-16) 3.71 1.99
g7 (Bisma)        a 4.28 1.62
g8 (Lamuru)      b 3.42 1.87
g9 (Sukmaraga) c 3.45 1.55
Rata-Rata 0.86 0.41
Keterangan: Angka yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom (a,b,c) berarti tidak

berbeda nyata dengan varietas lain pada uji BNT α=0.05.

Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen

Analisis statistik bahan ekstrak tanpa nitrogen beberapa genotipe

jagung pada Tabel Lampiran 7. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa

perlakuan genotipe tidak berpengaruh nyata terhadap bahan ekstrak tanpa

nitrogen tanaman jagung.

Gambar 3 menunjukkan bahwa perlakuan genotipe Syn 2-16 (g6)

memberikan kandungan bahan ekstrak tanpa nitrogen tertinggi dengan nilai

rata-rata yaitu 77.44 dibandingkan dengan perlakuan genotipe yang lain.
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Gambar 3. Diagram kandungan bahan ekstrak tanpa nitrogen (%) pada

tanaman tanaman jagung.

Lemak Kasar

Analisis statistik lemak kasar beberapa genotipe jagung pada Tabel

Lampiran 7. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan genotipe

tidak berpengaruh nyata terhadap lemak kasar tanaman jagung.
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Gambar 4. Diagram kandungan lemak kasar (%) pada tanaman tanaman

jagung.

Gambar 4 menunjukkan bahwa perlakuan genotipe lamuru (g8)

memberikan kandungan lemak kasar tertinggi dengan nilai rata-rata yaitu

6.92 dibandingkan dengan perlakuan genotipe yang lain.

Protein Kasar

Analisis statistik protein kasar beberapa genotipe jagung pada Tabel

Lampiran 7. Hasil Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan genotipe

tidak berpengaruh nyata terhadap protein kasar tanaman jagung.
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Gambar 5. Diagram kandungan protein kasar (%) pada tanaman tanaman

jagung

Gambar 5 menunjukkan bahwa perlakuan genotipe Syn 2-4

memberikan kandungan protein kasar tertinggi dengan nilai rata-rata yaitu

13.51 dibandingkan dengan perlakuan genotipe yang lain.

Heritabilitas

Analisis heritabilitas (Tabel 25) menunjukkanbahwa karakter yang

diamati memilki nilai heritabilitas rendah, sedang dan tinggi. Karakter yang

memilki nilai heritabilita tertinggi ditunjukkan oleh karakter Produktifitas

dengan nilai 86.80 %.
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Tabel 25. Analisis Heritabilitas.

No Parameter Heritabilitas Keterangan

1 Tinggi Tanaman 51.58 Tinggi
2 Jumlah Daun 49.92 sedang
3 Jumlah Daun Kering 42.84 sedang
4 Umur Berbunga Betina 15.04 Rendah
5 Umur Berbunga Jantan 31.46 sedang
6 ASI (Anthesis Silking Interval) -22.68 Rendah
7 Umur Panen 25.85 sedang
8 Diameter Batang 27.20 sedang
9 Panjang Tongkol 26.00 sedang

10 Diameter Tongkol 10.13 Rendah
11 Sudut Daun 24.35 sedang
12 Luas Daun 18.68 Rendah
13 Penuaan Daun (Senesence) 26.22 sedang
14 Absorbsi 20.89 sedang
15 Refleksi 23.94 sedang
16 Kerapatan Stomata 20.49 sedang
17 Penggulungan daun 50.92 Tinggi
18 Indeks Klorofil Daun 23.57 sedang
19 Panjang Tongkol Berbiji 53.36 Tinggi
20 Rendemen Biji 8.66 Rendah
21 Bobot 1000 Biji 78.91 Tinggi
22 Produktifitas 86.80 Tinggi
23 Lemak Kasar -35.18 Rendah
24 Serat Kasar 47.94 Sedang
25 Berat Ekstrak Tanpa Nitrogen -19.87 Rendah
26 Abu 48.37 Sedang
27 Protein Kasar 24.39 Sedang

Keteragan: h2≤20 (rendah), 21<h2≤50 (sedang) dan h2>50 (tingggi)
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B. PEMBAHASAN

Pada saat perlakuan cekaman kekeringan dengan penghentian air pada

saat tanaman berumur 40 HST tidak terjadi hujan sehingga perlakuan

cekaman kekeringan tidak dipengaruhi oleh curah hujan. Rata-rata suhu

maksimum dan kelembaban udara pada bulan Juni yaitu 31oC dan

kelembaban 74,0 %. Suhu meningkat saat perlakuan cekaman kekeringan

dimulai pada awal Agustus menjadi 32,3 oC dan kelembaban udara semakin

menurun menjadi 68,4%, pada saat akhir perlakuan cekaman kekeringan,

rata-rata suhu udara 33,8 dan kelembaban 57,9% (BMKG, 2017).

Gambar 6. Dinamika kadar air tanah pada lahan percobaan kondisi optimum
dan cekaman kekeringan di KP Eksfarm Fakultas Pertanian
Unhas 2017.
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Pada saat perlakuan cekaman kekeringan yaitu saat tanaman berumur

40 HST (pemberian air dihentikan), kandungan air tanah setelah satu hari

pengairan berkisar 20.2–23.34%. Kandungan air tanah menurun pada saat

fase pembungaan (55-60 hst) dan tanaman mulai mengalami gejala kelayuan

pada yaitu pada kandungan air tanah sebesar 16.03% pada kedalaman 20

cm dan 18.67% pada kedalaman 40 cm. Kandungan air tanah semakin

menurun pada saat fase pengisian biji (70-80 hst) dan tanaman telah

mengalami gejala kelayuan pada kandungan air tanah sebesar 14.23% pada

kedalaman 20 cmdan 16.76% pada kedalaman 40 cm (Gambar 6).

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa interval pengairan dan

genotipe berpengaruh nyata hingga sangat nyata terhadap parameter

pengamatan tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah daun kering, diameter

batang, umur berbunga betina, umur berbunga jantan, ASI (Anthesis Silking

Interval), umur panen, panjang tongkol, diameter tongkol, sudut daun, luas

daun, penuaan daun, absorbsi, kerapatan stomata, refleksi, penggulungan

daun, indeks klorofil daun, panjang tongkol berbiji, rendemen biji bobot 1000

biji dan produktifitas. Interaksi perlakuan interval pengairan dan genotipe

berpengaruh sangat nyata terhadap parameter jumlah daun, julah daun

kering, umur berbunga betina, ASI (Interval Silking Interval), diameter tongkol

panjang tongkol berbiji dan produktifitas.

Pemberian perlakuan pengairan yang berbeda terhadap genotipe

jagung dapat menunjukkan respon tanaman yang berbeda meskipun
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ditempatkan pada lokasi tanam yang sama. Perlakuan pengairan cekaman

kekeringan pada tanaman jagung dapat mengalami defisiensi air, kerusakan

sel, kehilangan turgor, stomata tertutup, daun tanaman menuai lebih dini,

pertukaran gas terganggu dan akhirnya tanaman tidak dapat memberikan

pertumbuhan maksimal. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedia air yang cukup

untuk tanaman diarea perakaran sehingga dapat menyebabkan proses

pertumbuhan, produksi dan pembentukan makanan tidak maksimal. Hal ini

didukung oleh pendapat (Fitter dan Hay, 1991) yang mengatakan bahwa air

dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar dan mengisi bagian sel serta

jaringan lebih dari 80% berat basah keseluruhan tanaman. Oleh karena itu,

aktifitas metabolik sel tanaman akan terganggu seperti proses fisiologi dan

biokimia tanaman serta dapat menyebabkan terjadinya modifikasi bagian

morfologi dan anatomi tanaman jika mengalami kekurangan air akibat

cekaman kekeringan

Kekeringan pada tanaman dimulai karena permintaan kebutuhan air

tanaman melebihi pasokan air yang mampu disuplai oleh akar. Kekurangan

air yang mampu disuplai ke bagian tanaman mengakibatkan tanaman

tercekam kekeringan sehingga proses proses pertumbuhan, perkembangan

dan produksi tanaman mengalami gangguan. Kapasitas tanaman untuk

memenuhi permintaan air agar tanaman terhindar dari defisit air tergantung

pada "tekanan hidroliknya".Tekanan hidrolik melibatkan pengurangan radiasi

bersih yang diterima oleh kanopi, yang mencerminkan sebagian dari beban
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energi pada tanaman. Kedua, kemampuan untuk mengangkut sejumlah air

yang cukup dari tanah ke atmosfer melalui stomata untuk istirahat daun

melalui transpirasi. Air diangkut dari tanah ke tanaman terus ke atmosfer

secara kontinyu. Pengankutan air sebahagian besar dikendalikan oleh

resistensi akar, batang, daun, stomata dan hidrolik kutikular. Resistensi

umumnya merupakan fungsi dari anatomi dasar tanaman, perkembangan

dan metabolisme. Beberapa resistensi seperti stomata juga bervariasi

tergantung respon tanaman dan efek lingkungan (Nasaruddin, Farid dan Nur,

2018).

Cekaman kekeringan merupakan salah satu cekaman terluas yang

mempengaruhi pertumbuhan dan produksi di area pertanian yaitu sekitar

26% (Kalefetoglu and Ekmekci 2005) dengan penurunan hasil jagung  pada

daerah tropis  sekitar 17 - 60% (Monneveux et al. 2005). Kendala umum yang

dihadapai pada lahan tersebut adalah ketersedian air yang terbatas dan

lahan kurang subur (Swain et al. 2005).

Hasil pengamatan yang diperoleh dari pelakuan cekaman

kekeringanmenunjukkan bahwa respon produksi tertinggi pada cekaman

kekringan adalah genotipe Syn 2-16 (g6). Berdasar hasil tersebut maka

genotipe yang dapat dikatakan sebagai genotipe yang toleran terhadap

cekaman kekeringan. Hal ini didukung oleh karakter pengamatan seperti

tinggi tanaman, jumlah daun kering, diameter tongkol, jumlah klorofil, sudut

daun, absorbsi, panjang tongkol berbiji, rendemen biji dan produktifitas.
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Parameter tinggi tanaman menunjukkan bahwa genotipe Syn 2-15 (g5)

pada perlakuan kontrol (p0) memiliki nilai tinggi tanaman terbaik (198.87 cm)

dibandingkan dengan varietas pembanding Bisma. Parameter jumlah daun

(tabel 3) dan jumlah daun kering (tabel 4) juga menunjukkan Syn 2-15 (g5)

terbaik pada perlakuan kontrol (p0), masing-masing nilainya (11.97 helai)

berbeda nyata dengan varietas Bisma dan (1,23 helai) berbeda nyata dengan

varietas pembanding Bisma dan Lamuru. Pada perlakuan cekaman

kekeringan untuk parameter tinggi tanaman (tabel 2), jumlah daun (tabel 3),

dan jumlah daun kering (tabel 4) masing-masing terbaik pada genotipe Syn

2-16 (g6) dan berbeda nyata terhadap semua varietas pembading kecuali

pada parameter tinggi tanaman yang berbeda nyata terhadap varietas

pembanding Bisma dan Lamuru. Pada fase vegetatif, tanaman membutuhkan

ketersedian air yang cukup bagi pertumbuhannya. Kekurangan air dapat

menyebabkan pembesaran dan pertumbuhan sel menjadi terhambat. Hal ini

sesuai dengan pendapat (Sutomo; Samanhudi; dalam Aisyah, 2014) yang

menyatakan bahwa kekurangan air mempengaruhi pertumbuhan vegetatif

tanaman secara langsung sehingga pemanjangan sel akan terhambat

dikarenakan berkurangnya tekanan turgor pada sel.

Faktor lain yang mendukung hasil yang tinggi pada kondisi cekaman

kekeringan adalah diameter batang. Diameter batang berpengaruh secara

tidak langsung terhadap hasil melalui luas daun pada kondisi cekaman

kekeringan atau kombinasi cekaman kekeringan. Pada Tabel 8 menunjukkan
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bahwa genotipe toleran cekaman kekeringan (Syn 2-2, Syn 2-15 dan Syn 2-

16) memiliki diameter batang yang lebih besar yaitu 20.14-20,38 mm,

sedangkan pada luas daun genotipe yang memilki luas terbaik yaitu Syn 2-2

dan Sn 2-15 dengan nilai 519.75-527.34 cm2.Hal ini membuktikan bahwa

luasan daun yang dimilki tanaman berkorelasi nyata terhadap diameter

batang, luas daun menentukan jumlah cahaya yang dapat diserap untuk hasil

asimilat yang yang kemudian disimpan didalam organ tanaman. Selain itu,

pada tanaman monokotil daun merupakan organ hasil modifikasi dari organ

batang sehingga daun yang luas mempengaruhi luas diameter yang dimiliki

tanaman jagung.Menurut Chen et al. (2014)diameter batang merupakan

tempat cadangan asimilat pada kondisii ketersediaan N dan air tanah yang

terbatas, mampu meremobilisasi N dari batang ke organ sink pada kondisi

(biji) mencapai 45% dari seluruh remobilisasi N dari organ tanaman. Menurut

Araus et al. (2008), organ batang pada tanaman jagung merupakan tempat

akumulasi cadangan fotosintat dan pada saat fase pembungaan memainkan

peran penting untuk mempertahankan hasil yang tinggi dalam kondisi

cekaman atau proses fotosintesis terganggu.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa cadangan makan asimilat yang

besar tergambar dari ukuran batang yang besar. Cadangan asimilat yang

besar berdampak penting untuk mempertahankan hasil biji yang tinggi pada

kondisi cekaman kekeringan dan N rendah, dimana pada fase pasca

pembungaan, bila terjadinya gangguan proses fotosintesis akibat cekaman
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kekeringan, cadangan asimilat akan ditranslokasi ke organ sink atau biji.

Menurut Araus et al., (2012) bahwa kondisi cekaman kekeringan dan N

rendah kemampuan tanaman mempertahankan luas daun yang aktif

berfotosintesis akan lebih mengoptimalkan penangkapan cahaya untuk

proses fotosintesis sehingga dapat menjaga laju pembentukan asimilat untuk

pembentukan dan perkembangan biji.

Kekeringan pada tanaman jagung menyebabkan penutupan stomata

untuk mengurangi transpirasi. Menurut Sticik and Davies (2000)tanaman

jagung yang toleran lebih cepat (hipersensitif) menutup stomata dibanding

genotipe yang peka untuk mengurangi transpirasi. Namun penutupan

stomata mengakibatkan pertukaran gas CO2 menjadi terganggu sehingga

menghambat proses fotosintesis. Membukanya stomata maka pertukaran gas

CO2 dapat berlangsung sehingga proses fotosintesis dan asimilat yang

terbentuk dapat digunakan untuk menopang pertumbuhan akar dan

menghasilkan protein yang melindungi sel dari kerusakan sel akibat cekaman

kekeringan. Menurut Benesová et al. (2012) genotipe jagung yang toleran

cekaman kekeringan lebih mampu membuka stomata dibanding genotipe

peka, sehingga fotosintesis dapat berlangsung dan dapat memproduksi

enzim-enzim antioksidan untuk melindungi sel-sel dari kerusakan akibat

cekaman kekeringan. Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa genotipe toleran

Syn2-16, mampu mempertahankan jumlah daun hijau yang tinggi sehingga

proses fisiologis tanaman tetap berlangsung. Berdasarkan analisis kerapatan
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stomata (Tabel 17) menunjukkan bahwa jumlah stomata yang menyerap CO2

untuk fotosntesis berpengaruh positif terhadap jumlah biji/tongkol yang

dihasilkan. Bentuk ketahanan genotipe jagung pada suatu cekaman

kekeringan adalah memilki jumlah stomata yang tinggi dan kemampuan

membuka dan menutup dengan normal sehingga penyerapan air, respirasi

dan transisi tanaman menjadi tidak terganggu. Hal ini sesuai dengan

pendapat Courtois dan Lafitte (1999) yang menyatakan bahwa mekanisme

ketahanan kekeringan tersebut dibagi menjadi tiga kategori yaitu escape,

avoidan dan toleran. Yang termasuk dalam escape meliputi perkembangan

daun menjadi lebih sempit dan mempunyai lapisan kutikula tebal termasuk

jumlah stomata pada epidermis bagian bawah dan kemampuan stomata

menutup dengan cepat.

Pada kondisi cekaman kekeringan mengakibatkan waktu berbunga

jantan dan betina menjadi lebih lambat, dimana dampak pada terlambatnya

waktu berbunga betina lebih besar dibanding bunga jantan. Terlambatnya

pembentukan bunga betina mengakibatkan penurunan hasil dimana proses

pembentukan biji terhambat karena bunga betina mengering, sehingga

jumlah biji dalam tongkol berkurang. Menurut Monneveux et al. (2006)

kebutuhan air paling banyak pada tanaman jagung adalah periode taselling

(keluarnya bunga jantan) sampai dua minggu setelah silking (keluarnya

bunga betina). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan air pada

saat tasseling dan sesudah sliking menyebabkan penurunan produksi.
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Kekurangan air pada fase pengisian/pembentukan biji. Beberapa hasil

penelitian menunjukkan hal yang sama, bahwa cekaman kekeringan

mengakibatkan terlambatnya waktu berbunga dan menyebabkan tidak

sinkronya penyerbukan (Edmeades et al.1993; Bolafios and Edmeades 1996;

Betrán et al. 2003; Efendi and Azrai 2010), serta  mengakibatkan lemahnya

perkembangan ovari menjadi sink (Earl and Davis 2003), sehingga

mengakibatkan penurunan hasil (Bolafios and Edmeades 1996; Monneveux

et al. 2008; Efendi and Azrai 2010; Mhike et al. 2012; Ngugi et al. 2013;

Oyekunle et al. 2015).

Kondisi cekaman kekeringan mengakibatkan waktu berbunga jantan

dan betina menjadi lebih lambat, dimana dampak pada terlambatnya waktu

berbunga betina lebih besar dibanding bunga jantan.  Hal tersebut dapat

dilihat dari rata-rata umur berbunga jantan adalah 52.15 hari dan betina 54.19

hari pada kondisi optimum. Umur berbunga semakin lambat pada kondisi

cekaman kekeringan dimana rata-rata waktu berbunga betina menjadi 56.63

lebih lambat 3-4 hari dibanding kondisi optimum (Tabel 5), sedangkan waktu

berbunga jantan menjadi 53.37 hari, 2-3 hari lebih lambat dibanding kondisi

optimum (Tabel 6). Beberapa hasil penelitian menunjukkan hal yang sama,

bahwa cekaman kekeringan mengakibatkan terlambatnya waktu berbunga

dan menyebabkan tidak sinkronya penyerbukan (Edmeades et al. 1993;

Bolafios and Edmeades 1996; Betrán et al. 2003; Efendi and Azrai 2010),

serta  mengakibatkan lemahnya perkembangan ovari menjadi sink (Earl and
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Davis 2003), sehingga mengakibatkan penurunan hasil (Bolafios and

Edmeades 1996; Monneveux et al. 2008; Efendi and Azrai 2010; Mhike et al.

2012; Ngugi et al. 2013; Oyekunle et al. 2015).  Genotipe Syn2-16 memiliki

ASI yang nyata lebih rendah yaitu 2 hari dibanding Varietas Bisma dan

Lamuru dengan ASI berkisar 3.33-3.67 hari (Tabel 7). Hal tersebut konsisten

dengan beberapa hasil penelitian lainnya, bahwa genotipe yang toleran

cekaman kekeringan memiliki ASI yang rendah yaitu -1 sampai 3 hari (Efendi

and Azrai 2010; Badu-Apraku et al. 2012; Mhike et al. 2012; Ngugi et al.

2013).

Menurut Bolafios and Edmeades (1996) ASI yang semakin besar

mengakibatkan perkembangan ovari menjadi sink yang lemah, sehingga

kesuburan bunga betina menjadi menurun yang mengakibatkan hasil biji

menurun. Rendemen biji yang rendah menunjukkan bahwa partisi asimilat ke

biji lebih rendah dibanding kebagian organ lainnya seperti janggel. Hal ini

dapat terlihat dari rata-rata bobot 1000 biji yang dihasilkan pada kondisi

cekaman kekeringan menjadi sangat rendah yaitu 323.39 g dibanding pada

kondisi normal dengan rata-ratabobot 1000 biji adalah 347.96 g (Tabel 22).

Keragaman nilai ASI pada beberapa genotipe jagung syntetik secara

dominan dipengaruhi olef faktor lingkungan dibanding faktor genetik. Hal

tersebut dapat dilihat dari nilai heritabilitas ASI yang (h2
BS = -22.68 (Tabel

25), sehingga tidak dapat digunakan untuk karakter seleksi toleransi genotipe

jagung syntetik pada kondisi cekaman kekeringan.
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Penuaan daun (senescence) berdampak nyata terhadap penurunan

hasil pada kondisi lingkungan tercekam kekeringan. Semakin besar

senescence yang dialami tanaman maka semakin rendah produksi yang

diperoleh.  Pada kondisi cekaman kekeringan menunjukkan genotipe Syn2-

16 dan Syn2-2 mengalami laju penuaan daun yang nyata lebih rendah

dibanding varietas Lamuru. Persentase penuaan daun yang dialami Syn2-2

dan Syn2-16 berkisar 64.09–65.60% lebih rendah dibanding varietas Lamuru

dengan persentase penuaan daun berkisar 70.18% (Tabel 14). Banziger et

al. (1999 dan 2002) dan Omoigui et al. (2007) menyatakan bahwa

kemampuan genotipe jagung menunda senescence tidak hanya pada kondisi

cekaman kekeringan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan akar

mengabsorbsi air yang cukup tinggi. Suatu genotipe jagung yang mengalami

senescence yang lebih lambat (stay green) menunjukkan tingkat kandungan

air dan hara dalam daun masih cukup tinggi (Banziger et al. 1999; Bänziger

et al. 2002; Omoigui et al. 2007).  Beberapa hasil penelitian menyarankan,

bahwa kemampuan genotipe jagung mengalami senescence yang rendah

pada kondisi cekaman kekeringan perlu dipertimbangkan (Edmeades et al.

1999; Bänziger et al. 2000; Omoigui et al. 2007; Zhang et al. 2012). Hal

serupa juga disimpulkan oleh Zhang et al. (2012), bahwa dalam  genotipe

jagung yang toleran kekeringan dicirikan lebih lambat mengalami penuaan

daun sehingga keberlangsungan aktivitas fotosintesis dapat berlangsung

dengan periode yang lebih lama sehingga mampu mempertahankan hasil biji
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yang tinggi pada kondisi tanaman tercekam kekeringan(Elings et al. 1997;

Borrell et al. 2001; Omoigui et al. 2007)

Ukuran luas daun menentukan jumlah intensitas cahaya matahari

yang direfleksikan oleh daun tanaman. Makin luas daun tanaman maka tinggi

intensitas yang diterima oleh tanaman sehingga laju fotosintesis menjadi

meningkat. Menurut Maddonni and Otegui (1996) dan Earl and Davis (2003),

luas daun berkorelasi positif dengan hasil  namun peningkatan luas daun

atau indeks luas daun berkembang secara tidak proporsional justru

mengakibatkan persaingan antar daun dalam penerimaan cahaya matahari

sehingga mengakibatkan penurunan hasil. Dalam penelitian ini luas daun

yang cukup besar berkorelasi nyata dengan hasil terhadap hasil, dimana Syn

2-2 dan Syn 2-15 yang memilik luas daun paling besar pada kondisi cekaman

kekeringan mampu memproduksi biji sebesar 5.69-6 t.ha-1 lebih tinggi

dibanding genotipe peka yang memiliki ukuran daun yang lebih kecil dan

produksi hasil hanya 4.76-4.9 t.ha-1. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran luas

daun genotipe jagung sintetik yang toleran masih dalam tingkat ukuran luas

daun yang proporsional untuk mendukung peningkatan hasil pada kondisi

cekaman.

Daun yang membesar cenderung lebih efektif dalam merefleksikan

panjang gelombang yang lebih panjang dari pada sinar ultraviolet.

Permukaan lilin adalah reflektor yang sangat efektif dari radiasi ultraviolet

dan radiasi  gelombang panjang. Cekaman kekeringan cenderung
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mengurangi reflektivitas daun di seluruh spektrum. Tabel 16 menunjukkan

bahwa genotipe syn 2-2, Syn 2-15 dan Syn 2-16 menunjukkan nilai refleksi

yang tertinggi dengan rata-rata yaitu 0.1658-0.1706 dan relatif jauh berbeda

dengan genotipe yang lain dengan nilai 0.1350-0.1603.Menurut Nasaruddin,

farid dan nur (2018) bahwa daun yang membesar cenderung lebih efektif

dalam merefleksikan panjang gelombang yang lebih panjang dari pada sinar

ultraviolet. Permukaan lilin adalah reflektor yang sangat efektif dari radiasi

ultraviolet dan radiasi  gelombang panjang.

Kemampuan mempertahankan luas daun yang aktif berfotosintesis

dengan mengurangi laju senescence dan penggulungan daun serta

mempertahankan klorofil daun tetap tinggi sangat berguna untuk

mempertahankan proses fotosintesis tetap berlangsung selama kondisi

cekaman. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa kemampuan

tanaman toleran mengurangi laju senescence dan penggulungan daun yang

lebih lambat berkaitan dengan kemampuan tanaman dalam menjaga

kelangsungan pertumbuhan akar dalam periode waktu yang lebih lama

sehingga proses absorbsi air dan N dalam tanah dapat berlangsung pada

kondisi keterbatasan air dan N tanah (Banziger et al., 1999; Efendi and Azrai,

2010; Lu et al., 2011).

Kemampuan mempertahankan hijau daun untuk aktif berfotositesis

dengan laju senescence yang rendah dan klorofil, serta memiliki diameter
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batang yang besar sebagai organ penyimpanan cadangan asimilat dapat

mempertahankan hasil yang tinggi melalui  pembentukan panjang tongkol

yang lebih besar yaitu berkisar 17.49 – 18.47 cm dibanding genotipe yang

peka dengan kisaran 14,48 – 17,13 cm (Tabel 10).

Tanaman jagung yang mengalami laju senescence daun dan skor

penggulungan daun yang tinggi pada kondisi cekaman kekeringan

mengindikasikan bahwa tanaman jagung telah mengalami cekaman

kekeringan dikarenakan akar mengabsorpsi air dalam jumlah tidak cukup

(Efendi and Azrai, 2010; Lu et al., 2011), dimana potensial air daun menjadi

rendah yaitu berkisar -1,20 sampai -2,30 (Saglam et al., 2014). Menurut

Lopes et al. (2011), tanaman akan mengurangi transpirasi dengan

penggulungan daun, menutup stomata dan mempercepat senescence daun

namun hal tersebut justru menurunkan laju fotosintesis untuk menghasilkan

fotosintat yang di translokasi ke biji (Betrán et al., 2003; Lu et al., 2011).

Tanaman jagung akan mengalami kelayuan akibat cekaman

kekeringan yang ditandai dengan menggulungnya daun. Penggulungan daun

merupakan  mekanisme tanaman untuk mengurangi transpirasi (Saglam et al.

2014), namun gejala penggulungan daun mengindikasikan bahwa tanaman

jagung kurang mengabsorbsi air dalam jumlah yang cukup,  sementara

transpirasi lebih besar (Bolafios and Edmeades 1996; Kadioglu and Terzi

2007; Efendi and Azrai 2010; Lu et al. 2011; Saglam et al. 2014).

Berdasarkan rata-rata skor penggulungan daun menunjukkan bahwa
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genotipe Syn2-2, Syn2-8, Syn 2-15 dan Syn2-16 mengalami tingkat kelayuan

yang lebih rendah dengan skor penggulungan daun 3.43 – 3.47 dibanding

genotipe lainnya dengan skor 3.5 – 3.73 pada kondisi cekaman kekeringan

(Tabel 19). Menurut Saglam et al. (2014), penggulungan daun

mengakibatkan konduktan stomata dan CO2 dalam intra sel menjadi

berkurang sehingga berdampak negatif terhadap  laju fotosintesis dan

produksi asimilat menjadi menurun. Genotipe jagung yang lebih lambat

mengalami penggulungan daun pada kondisi cekaman kekeringan

mengindikasikan tanaman tersebut lebih toleran cekaman kekeringan

dibanding genotipe jagung yang lebih awal mengalami penggulungan daun.

Kondisi air yang terbatas, produktivitas tanaman ditentukan oleh

kemampuan tanaman mengadsorbsi air dalam tanah dan menggunakannya

dengan efisien dengan cara mengurangi penggunaan air. Tingkat

menyerapan air yang tinggi terjadi pada genotipe Syn 2-15 dan Syn 2-16

dengan nilai 0.96-0.98 dan berbeda dengan genotipe yang peka dengan

kisaran 0.73-0.86. Penggunaan air dapat ditekan dengan cara mempersempit

luas daun dan mengurangi jumlah malai (tasel) (Xu and Hsiao, 2004;

Oosterom et al., 2011). Ukuran malai mempengaruhi jumlah konsumsi air

pada tanaman jagung, semakin besar ukuran malai semakin banyak air yang

dikonsumsi. Pada kondisi cekaman kekeringan ukuran malai (bobot kering

malai) berkorelasi negatif dengan bobot tongkol, semakin besar bobot malai
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semakin besar pengurangan partisi asimilat ke bagian tongkol (Monneveux et

al., 2008)

Jagung syntetik yang toleran cekaman kekeringan juga memiliki

rendemen biji yang tinggi yaitu berkisar 74.44-74.59 lebih besar dibanding

genotipe yang peka dengan rendemen biji hanya 7.11 – 73.68 (Tabel 21).

Rendemen biji yang besar menunjukkan bahwa rasio bobot biji lebih tinggi

dibanding rasio bobot janggel, dimana fotosintat lebih banyak ditranslokasi

untuk pembentukan dan pembesaran biji dibanding kebagian janggel.

Berdasarkan pengaruh tidak langsung terhadap hasil melalui rendemen biji

dapat diketahui variabel-variabel yang mempengaruhi rendemen biji pada

kondisi cekaman kekeringan.

Bobot 1000 biji pada perlakuan cekaman kekeringan (p1)

menunjukkan Syn 2-16 (g6) menghasilkan bobot terberat (355.22 g), jika

dibandingkan pada perlakuan kontrol (p0) bobot g6 lebih berat yaitu (372,29

g). Komponen generatif lain yang menurun pada kondisi cekaman kekeringan

antara lain jumlah tongkol per tanaman, jumlah biji per tanaman, dan bobot

1000 biji (Moser et al. 2006). Untuk Rendemen, Syn 2-15 (g5) menghasilkan

rendemen tertinggi (74.59%). Hal ini sesuai dengan pendapat Robi'in (2009)

yang menyatakan bahwa jika diameter tongkol suatu tanaman lebih besar

dibanding tanaman lain maka varietas tersebut memiliki rendemen hasil yang

tinggi.
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Parameter produktivitas (tabel 23) menunjukan bahwa materi genotipe

Syn 2-16 (g6) menghasilkan produktivitas tertinggi dibanding materi genotipe

lain yaitu (6.48 ton ha-1) dan berbeda nyata dengan varietas pembanding

bisma dan Sukmaraga, serta medium toleran terhadap cekaman kekeringan.

Menurut Wahyu dkk (2006) menyatakan bahwa terjadinya kekeringan selama

pengisian biji dapat menunda waktu masak dam mobilisasi karbohidrat di

dalam batang tanaman. Hal tersebut mengakibatkan penurunan hasil yang

tergantung dari tingkat ketahanan kekeringan masing masing genotipe.

Heritabilitas merupakan parameter penting dalam pemuliaan tanaman.

Semakin tinggi nilai heritabilitas suatu sifat yang diseleksi, maka semakin

tinggi peningkatan sifat yang diperoleh setelah seleksi. Tingginya nilai

heritabiltas diperlukan untuk mengetahui sejauh mana penampilan suatu

karakter tanaman apakah banyak dipengaruhi oleh faktor genetik atau faktor

lingkungan.

Heritabilitas pada (tabel 25) menunjukkan bahwa karakter yang

memiliki heritabilitas yang tinggi adalah karakter tinggi tanaman,

penggulungan daun, panjang tongkol berbiji, bobot 1000 biji, dan

produktivitas. Parameter yang memiliki nilai heritabilitas tinggi dapat dijadikan

sebagai acuan dalam memilih genotipe yang toleran terhadap cekaman

kekeringan. Basir (2001) menyatakan bahwa karakter yang memiliki

heritabilitas tinggi akan meningkatkan efektivitas seleksi karena karakter yang

diamati merupakan cerminan dari pengaruh faktor genetik dibandingkan
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dengan faktor lingkungan. Karakter kuantitatif yang mempunyai heritabilitas

tinggi akan menghasilkan suatu kemajuan seleksi bagi sifat-sifat diinginkan,

sedangkan apabila heritabilitas rendah kurang efektif untuk dijadikan bahan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Genotipe jagung syntetik yang adaptif tumbuh dan memberikan potensi

hasil maksimal dan berbeda dengan varietas pembanding Bisma dan

Sukmaraga yaitu Syn 2-2, Syn 2-15 dan Syn 2-16. Sedangkan genotipe

yang berbeda dengan varietas pembanding Bisma yaitu Syn 2-1.

2. Genotipe jagung sintetik yang memberikan potensi hasil ≥ 6.0 ton.ha-1pada

cekaman lingkungan kekeringanadalah Syn2-15 (6.00 t.ha-1) dan Syn2-16

(6.48 t.ha-1).

3. Karakter yang memiliki nilai heritabilitas tinggi pada pengujian lapangan

dengan cekaman kekeringan yaitu tinggi tanaman, penggulungan daun,

panjang tongkol berbiji, bobot 1000 biji dan produktivitas.

B. SARAN

Jagung syntetik unggul yang toleran dan produktivitas hasil tinggi pada

cekaman kekeringan seperti jagung Syn 2-2, Syn 2-15 dan Syn 2-16 perlu

dievaluasi kembali dengan jumlah lokasi dan dataran yang lebih banyak

untuk mengetahui stabilitas atau konsistensi tingkat toleransinya.
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LAMPIRAN

Tabel Lampiran 1. Sidik ragam tinggi tanaman, jumlah daun, julah daun kering dan diameter batang.

SK DB Kuadrat Tenga (KT)
Tinggi Tanman jumlah daun Jumlah Daun Kering Diameter batang

Kelompok 2.00 92.23 tn 0.34 * 0.06 tn 0.12 tn
Pengairan (n) 1.00 5998.52 ** 14.00 ** 27.45 ** 41.93 *
Galat (n) 2.00 44.34 0.02 0.07 1.59
Genotipe (v) 8.00 698.23 ** 1.45 ** 0.49 ** 3.01 *
n x v 8.00 193.06 * 0.58 ** 0.20 ** 0.52 tn
Galat (v) 32.00 79.04 0.15 0.06 1.11

KK n 4% 1% 13% 6%
KK v 5% 4% 12% 5%

Keterangan : tn : tidak nyata, * : nyata, dan ** : sangat nyata.

Tabel Lampiran 2. Sidik ragam umur berbunga betina, umur berbunga jantan, ASI (Anthesis Silking Interval) dan
umur panen.

SK DB Kuadrat Tenga (KT)
Umur Berbunga Betina Umur Berbunga Jantan ASI (Anthesis Silking Interval) Umur Panen

Kelompok 2.00 0.30 tn 1.24 tn 0.35 tn 2.72 tn
Pengairan (n) 1.00 80.67 * 20.17 * 20.17 ** 136.96 *
Galat (n) 2.00 0.89 1.06 0.17 5.57
Genotipe (v) 8.00 4.00 ** 4.21 ** 1.27 * 15.88 **
n x v 8.00 3.37 ** 2.08 * 1.83 ** 6.59 tn
Galat (v) 32.00 0.59 0.77 0.51 4.44

KK n 2% 2% 15% 2%
KK v 1% 2% 27% 2%

Keterangan : tn : tidak nyata, * : nyata, dan ** : sangat nyata.
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Tabel Lampiran 3. Sidik ragam tinggi letak tongkol, panjang tongkol, diameter tongkol dan sudut daun.

SK DB Kuadrat Tenga (KT)
Tinggi Letak Tongkol Panjang Tongkol Diameter Tongkol Sudut Daun

Kelompok 2.00 58.69 tn 2.10 tn 2.32 tn 21.03 tn
Pengairan (n) 1.00 1717.84 * 49.10 * 80.87 * 553.30 **
Galat (n) 2.00 60.87 2.35 1.17 5.42
Genotipe (v) 8.00 216.49 ** 4.92 ** 5.88 ** 22.40 *
n x v 8.00 149.31 * 2.66 * 5.11 ** 7.84 tn
Galat (v) 32.00 59.55 1.07 1.13 7.54

KK n 8% 8% 5% 8%
KK v 8% 6% 5% 10%

Keterangan : tn : tidak nyata, * : nyata, dan ** : sangat nyata.

Tabel Lampiran 4. Sidik ragam luas daun, Penuaan daun, absorbs dan refleksi.

SK DB Kuadrat Tengah (KT)
Luas Daun Penuaan Daun Absorbsi Refleksi

Kelompok 2.00 388.64 tn 0.07 tn 0.07 tn 0.00 tn
Pengairan (n) 1.00 90852.41 * 1.97 ** 1.97 * 0.06 **
Galat (n) 2.00 2895.94 0.02 0.02 0.00
Genotipe (v) 8.00 9762.18 * 0.06 ** 0.06 ** 0.00 **
n x v 8.00 3877.43 tn 0.04 tn 0.04 tn 0.00 *
Galat (v) 32.00 4268.73 0.02 0.02 0.00

KK n 12% 3% 18% 11%
KK v 14% 5% 16% 8%

Keterangan : tn : tidak nyata, * : nyata, dan ** : sangat nyata.
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Tabel Lampiran 5. Sidik ragam kerapatn stomata, penggulungan daun, jumlah klorofil, panjang tongkol berbiji

SK DB Kuadrat Tengah (KT)
Kerapatan stomata Penggulungan Daun Indeks Klorofil Daun Panjang Tongkol Berbiji

Kelompok 2.00 65.71 tn 0.01 tn 156.20 tn 0.93 tn
Pengairan (n) 1.00 4129.96 ** 22.56 ** 1244.23 * 71.67 *
Galat (n) 2.00 36.92 0.00 56.25 0.94
Genotipe (v) 8.00 1346.99 * 0.05 ** 297.95 ** 4.45 **
n x v 8.00 633.53 tn 0.02 * 166.79 * 2.02 **
Galat (v) 32.00 461.46 0.01 70.89 0.35

KK n 2% 2% 1% 6%
KK v 8% 3% 1% 4%

Keterangan : tn : tidak nyata, * : nyata, dan ** : sangat nyata.

Tabel Lampiran 6. Sidik ragam rendemen biji, bobot 1000 biji dan produktifitas.

SK DB Kuadrat Tenga (KT)
Rendemen Biji Bobot 1000 Biji Produktifitas

Kelompok 2.00 2.80 tn 75.75 tn 0.14 tn
Pengairan (n) 1.00 365.50 ** 8151.69 * 170.40 **
Galat (n) 2.00 1.52 210.70 0.18
Genotipe (v) 8.00 6.70 * 3634.07 ** 3.73 **
n x v 8.00 5.01 tn 403.89 * 0.40 **
Galat (v) 32.00 2.96 143.89 0.08

KK n
2%
2% 4% 6%

KK v 4% 4%
Keterangan : tn : tidak nyata, * : nyata, dan ** : sangat nyata.
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Tabel Lampiran 7. Sidik ragam SK, LK, BETN dan ABU.

Sk db
Kuadrat Tengah (KT)

Serat Kasar Lemak KasarBerat Ekstrak Tanpa Nitrogen Abu Protein Kasar

Ulangan 2 0.255433 tn 0.23 tn 21.65 tn 0.06 tn 1.762948 tn

Genotipe 8 0.92665* 0.32 tn 16.55 tn 0.21* 2.209326*

galat 16 0.246258 1.44 32.93 0.06 1.122598

kk 12% 19% 8% 13% 9%

Keterangan : tn : tidak nyata

* : nyata

** : sangat nyata.



98

DENAH

KELOMPOK

I II III
DRAINASE

Pengairan
Normal (p0)

g1

Cekaman (P1)

g1

Pengairan
Normal (p0)

g7
g6 g6 g9
g5 g5 g2
g9 g9 g4
g8 g8 g5
g3 g3 g1
g2 g2 g3
g4 g4 g8
g7 g7 g6

GULUDAN

Cekaman (P1)

g3

Pengairan
Normal (p0)

g7

Cekaman (P1)

g5
g7 g1 g6
g8 g2 g2
g2 g4 g4
g5 g6 g8
g4 g7 g3
g6 g9 g1
g9 g3 g9
g1 g5 g7

1 M

30 Cm

U
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Gambar Lampiran 1. Penampakan morfologi 9 geotipe jagung
pengairan normal.
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Gambar Lampiran 2. Penampakan morfologi 9 geotipe jagung cekaman
kekeringan.
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Gambar Lampiran 3. Penampakan morfologi 9 geotipe jagung pengairan
normal 80 HST.
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Gambar Lampiran 5. Penampakan morfologi 9 geotipe jagung cekaman
kekeringan 80 HST.



103

Gambar Lampiran 5. Penampakan morfologi tongkol jagung 9 genotipe
pada pengairan normal.

G1 G2 G3

G6G5G4

G9G8G7



104

Gambar Lampiran 5. Penampakan morfologi tongkol jagung 9 genotipe
pada cekaman kekeringan.

G1 G2 G3

G6G5G4
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Gambar Lampiran 6. Perbandingan tongkol jagung genotipe 4, 5 dan 6
pada pengairan normal dan cekaman kekeringan.
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Gambar Lampiran 7. Perbandingan tongkol jagung genotipe 1, 3 dan 8
pada pengairan normal dan cekaman kekeringan.
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Gambar Lampiran 7. Perbandingan tongkol jagung genotipe 2, 7 dan 9
pada pengairan normal dan cekaman kekeringan.
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Gambar Lampiran 8. Morfologi tongkol biji 9 genotipe pada pengairan
normal.
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Gambar Lampiran 8. Morfologi tongkol biji 9 genotipe pada cekaman
kekeringan.
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