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ABSTRAK 

DIAN DWI ANGGRAENI. Identifikasi Kukang jawa (Nycticebus javanicus) di Desa 

Cipaganti, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dibimbing oleh NYOTO SANTOSO dan 

KATHERINE HEDGER.  

 

Kukang jawa merupakan primata nokturnal dengan kategori Critically Endangered 

yang masuk ke dalam daftar 25 jenis primata paling terancam punah di dunia. Studi 

vokalisasi penting untuk dilakukan sebagai upaya konservasi kukang jawa karena memiliki 

pendekatan non-invasif dan dapat memperkirakan kepadatan populasinya. Penelitian ini 

bertujuan mengidentifikasi bentuk vokalisasi kukang jawa di Desa Cipaganti menggunakan 

alat perekam Song Meter Mini Bat (Wildlife Acoustic) yang diletakkan di salah satu home 

range keluarga kukang. Penelitian dilakukan selama tiga bulan di Stasiun Penelitian Little 

Fireface Project yang berada di Desa Cipaganti, Kabupaten Garut. Melalui penelitian ini 

ditemukan tiga bentuk vokalisasi kukang jawa yang terdiri dari suara sonik (20-20.000 Hz) 

dan ultrasonik (>20.000 Hz). Dua dari tiga vokalisasi tersebut telah teridentifikasi 

sebelumnya, yaitu panggilan “doublet click” dan panggilan “squeak”. Selain itu, ditemukan 

juga bentuk vokalisasi baru yang berpotensi menjadi vokalisasi kukang jawa. Vokalisasi 

yang paling banyak tercatat yaitu panggilan “doublet click” yang biasa digunakan kukang 

jawa untuk berkomunikasi dengan kelompok sosialnya. Frekuensi minimum panggilan 

kukang jawa berada pada 5.000 Hz dan maksimum pada 50.000 Hz. 

 

Kata kunci: alat perekam, kukang jawa, ultrasonik, vokalisasi 

 

ABSTRACT 

DIAN DWI ANGGRAENI. Identification of Javan Slow Loris Vocalization in Cipaganti, 

Garut regency, West Java. Supervised by NYOTO SANTOSO and KATHERINE HEDGER.  

Javan slow loris is a nocturnal primate with Critically Endangered category which is 

included in the list of the 25 most endangered primate species in the world. Studying 

vocalizations is crucial for Javan slow loris conservation because it uses a non-invasive 

approach and can estimate the population density effectively. This research aims to identify 

the vocalizations of the Javan slow loris in Cipaganti Village using a Song Meter Mini Bat 

(Wildlife Acoustic) recording device that placed in one of the loris family's home ranges. 

The research was conducted for 3 months at the Little Fireface Project Research Station in 

Cipaganti Village, Garut Regency. Through this research, three forms of Javanese loris 

vocalization were found, consisting of sonic (20-20,000 Hz) and ultrasonic (>20,000 Hz) 

sounds. There are three forms of vocalization that have been previously identified, namely 

"doublet click" and “squeak”. We also discovered new Javan slow loris vocalization’s 

potential. The most frequently recorded vocalization is the "doublet click" call that usually 

used by the Javan loris to communicate with its social group. The minimum call frequency 

of the Javan slow loris is 5,000 Hz and the maximum is 50,000 Hz. 
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