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ABSTARK 

Nama     : Alda Ramadani A. Sofyan  

NIM     : 60300118021 

Judul Skripsi  : Studi Etnobotani Tanaman Rempah-rempah Oleh 

Masyarakat di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan 

Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara 

 

Sebagian besar penduduk Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, 

tempat Desa Sukamaju berada, merupakan masyarakat asli Luwu yang teguh 

menjunjung adat istiadat dalam memanfaatkan rempah-rempah sebagai obat 

tradisional atau bumbu masakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

jenis tumbuhan, komposisi kimianya, bagian tumbuhan yang dimanfaatkan dalam 

pengobatan tradisional, cara pengolahan tumbuhan dalam pengobatan tradisional, 

serta pemahaman dan penerimaan masyarakat Sukamaju terhadap pemanfaatan 

tumbuhan obat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang 

menggunakan database (database tanaman dari website Kanaya and PubChem) 

serta metode survei dan wawancara Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 

25 spesies tanaman rempah-rempah yang digunakan dalam pengobatan tradisional 

dan juga sebagai bumbu masakan, 20 spesies tanaman yang berpotensi sebagai 

pemanfaatan. Organ tanaman yang digunakan meliputi daun, rimpang, buah, biji, 

daun, batang dan umbi. Teknik pengolahan tanaman obat yang digunakan yaitu 

teknik direbus, ditumbuk, diblender, diparut, dihaluskan, diiris, diperas, digebrek, 

diremas dan tanpa diramu. Penerimaan dan pemahaman masyarakat dalam 

menggunakan memanfaatkan tanaman rempah untuk meningkatkan daya tahan 

tubuh dan sebagai bumbu masakan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor umur 

responden, pendidikan responden dan pekerjaan responden. Dengan demikian, 

senyawa yang ada pada 20 spesies tanaman tersebut dapat menjadi dasar untuk 

dilakukan uji potensi secara in vitro sehingga nantinya dapat dirujuk sebagai 

khasiat obat.  

 

Kata kunci: Tanaman rempah, Senyawa bioaktif, Kelurahan Sukamaju 
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ABSRACT 

Nama    : Alda Ramadani A. Sofyan  

NIM    : 60300118021 

Judul Skripsi  : Ethnobotanical Study of Spice Plants in Sukamaju 

Village, Sukamaju District, North Luwu Regency 

Most of the residents of Sukamaju District, North Luwu Regency, where 

Sukamaju Village is located, are native Luwu people who firmly uphold their 

customs of using spices as traditional medicine or cooking seasoning. The aim of 

this research is to determine the types of plants, their chemical composition, the 

parts of plants used in traditional medicine, how to process plants in traditional 

medicine, and the understanding and acceptance of the Sukamaju community 

towards the use of medicinal plants. This research is a qualitative descriptive 

study that uses a database (the plant database from the Kanaya and PubChem 

websites) as well as survey and interview methods. The results of this research 

show that of the 25 spice plant species used in traditional medicine and as cooking 

spices, 20 have potential for use. Plant organs used include leaves, rhizomes, fruit, 

seeds, leaves, stems, and tubers. The medicinal plant processing techniques used 

are boiling, pounding, blending, grating, mashing, slicing, squeezing, crushing, 

kneading, and mixing without mixing. Community acceptance and understanding 

of the use of medicinal herbs to increase immunity and as a cooking spice This is 

influenced by the respondent's age, education, and occupation. Thus, the 

compounds present in these 20 plant species can be the basis for in vitro potency 

testing so that later they can be referred to as having medicinal properties. 

Kata kunci: Herbs, bioactive compounds, Sukamaju village 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia mempunyai porsi keanekaragaman hayati dunia yang cukup 

besar. Lebih dari 2.039 jenis tumbuhan berpotensi sebagai obat dan memiliki 

manfat untuk kesehatan manusia, yang merupakan hotspot keanekaragaman hayati 

dengan lebih dari 239 jenis tanaman pangan (Anggraini, 2016). Masyarakat 

Indonesia memanfaatkan beragam tanaman, termasuk tanaman rempah-rempah, 

sebagai obat alami. Jauh sebelum layanan medis profesional dengan obat-obatan 

sintetis, masyarakat Indonesia sudah mengetahui dan menggunakan tanaman obat 

dan rempah-rempah untuk mengendalikan penyakit. (Anggraini, 2016).  

 Masyarakat Indonesia mendapat manfaat besar dari tingginya 

keanekaragaman hayati di negara ini dalam hal makanan, pakaian, bahan 

bangunan, pengobatan tradisional, perlengkapan kerajinan, persyaratan budaya, 

dan aspek kehidupan sehari-hari lainnya. Indonesia merupakan negara kepulauan, 

sehingga tidak hanya kaya akan biodiversitas, Indonesia juga kaya akan 

keanekaragaman suku dan budaya. Keanekaragaman tersebut antara lain tercermin 

dari 700 bahasa lokal (Hiwasaki et al., 2014). Keanekaragaman bahasa atau 

lingustik dan keanekaragam budaya ini, menurut para ahli etnobotani juga 

memiliki kaitan erat dengan keanekaragaman hayati (Maffi et al, 2014).  

Budaya berperan penting dalam melandasi hubungan manusia dengan 

lingkungan, termasuk jenis-jenis tanaman (Milton, 2010). Lebih lanjut, bentuk 

interaksi masyarakat dengan tanaman dapat dilihat melalui cara masyarakat



2 
 

 
 

memanfaatkan dan mengelola sumber daya tanaman dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Iskandar (2018), Cara kelompok etnis tertentu memandang dunia dan 

norma, nilai, dan hukum yang berlaku dalam komunitas sosialnya memberikan 

wawasan tentang bagaimana kelompok tersebut berinteraksi dengan lingkungan 

sekitarnya. Pengetahuan lokal pada akhirnya dihasilkan sebagai hasil interaksi 

masyarakat dengan lingkungannya dalam kurun waktu yang panjang. Di dalam 

kehidupan sehari-hari, tanaman paling umum dimanfaatkan manusia sebagai 

bahan pangan. Tanaman pangan merujuk pada jenis tumbuhan berbatang, berakar, 

berdaun, yang dikonsumsi manusia (Apriliani et al., 2014). Tanaman pangan 

biasanya dikonsumsi dengan cara diolah atau dimakan mentah. Pengolahan 

tanaman dengan cara dimasak biasanya menggunakan rempah sebagai bumbu. Di 

pekarangan, kebun, dan hutan berbagai tanaman rempah yang digunakan untuk 

memasak dapat ditemukan. Rempah juga diperjual belikan di pasar-pasar 

tradisional 

Pasar tradisional, selain menjadi salah satu tempat berbelanja kebutuhan 

pangan, juga menjadi penyedia rempah untuk berbagai keperluan. Pasar 

tradisional juga berfungsi sebagai tempat pertukaran informasi pengetahuan lokal 

antar pedagang, antar pembeli, dan antar pembeli dan pedagang (Silalahi et al., 

2015). Oleh karena itu, penurunan jumlah pasar tradisional di Indonesia, dapat 

mempengaruhi hilangnya sumber pengetahuan yang disimpan secara lokal 

(Sujarwo et al., 2014). Di Jawa Barat misalnya, jumlah pasar-pasar desa 

mengalami penurunan drastis karena munculnya minimarket yang juga 
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menawarkan bahan kebutuhan masyarakat (Iskandar et al., 2020). Hal ini 

mengancam kelestarian kearifan lokal mengenai etnobotani. 

Kajian etnobotani adalah metode untuk mencatat kearifan masyarakat 

tradisional atau masyarakat umum yang mengandalkan tumbuhan berbeda untuk 

menopang cara hidup mereka (Mutaqin et al., 2016). Penelitian ini berupaya 

menggambarkan peran pasar tradisional, tidak hanya sebagai penyedia rempah 

tetapi juga sebagai pelestari pengetahuan masyarakat tentang rempah, dengan 

menggunakan kajian etnobotani. 

 Tumbuhan rempah adalah tumbuhan yang salah satu atau lebih 

komponennya, misalnya daun, batang, akar, atau bunga, mengandung zat aktif 

yang dapat dimanfaatkan sebagai ramuan, bahan obat, atau bahan makanan. Tiga 

kategori tanaman obat tradisional, tanaman terapi kontemporer, dan tanaman 

dengan dukungan ilmiah digunakan untuk mengkategorikan tanaman tersebut. 

Tanaman obat tradisional adalah tanaman yang mempunyai reputasi mempunyai 

manfaat terapeutik dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai landasan 

pengobatan tradisional. Terdapat tumbuhan yang mempunyai potensi sebagai 

obat, yaitu jenis tumbuhan yang belum diketahui pemanfaatannya secara ilmiah 

atau medis dan masih sulit dilacak pemanfaatannya sebagai obat tradisional, 

namun mengandung komponen aktif yang berkhasiat sebagai obat dan 

kegunaannya. dapat diterima secara medis. 

 Meski rempah-rempah diakui memberikan beragam manfaat, namun kini 

masih kurang apresiasi terhadapnya. Generasi muda saat ini umumnya masih 

asing dengan banyaknya jenis rempah-rempah. Kelangsungan hidup rempah-
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rempah sangat terancam oleh modernisasi dan perubahan pola makan sehari-hari. 

Para peneliti mengingatkan bahwa cepatnya perubahan adat dan budaya 

masyarakat Indonesia akan mengakibatkan hilangnya pengetahuan tentang 

rempah-rempah serta jarangnya penggunaan rempah-rempah tertentu. Hal ini 

sungguh paradoks mengingat Indonesia memiliki kekayaan rempah-rempah yang 

sangat melimpah yang dimanfaatkan dalam berbagai cara oleh banyak suku di 

Indonesia. Pelestarian rempah-rempah sangat diperlukan, khususnya di daerah 

yang dapat tumbuh secara alami (Hakim, 2015). Jauh sebelum pengobatan 

modern masuk ke Indonesia, nenek moyang kita sudah mengetahui pemanfaatan 

tanaman rempah sebagai obat tradisional atau jamu (Hakim, 2015). 

 Kajian etnobotani memiliki dua keuntungan karena melindungi jenis 

tumbuhan yang dimanfaatkan, Selain membantu masyarakat dan lingkungan. 

Walaupun nama etnobotani mengacu pada studi tentang bagaimana berbagai 

masyarakat di seluruh dunia memanfaatkan tanaman, pada kenyataannya, 

etnobotani adalah studi tentang bagaimana populasi lokal atau tradisional 

memanfaatkan tanaman. Etnobotani mempelajari hubungan antara berbagai 

komunitas (etnis), termasuk bagaimana mereka memanfaatkan, mengelola, dan 

melestarikan tumbuhan. Kajian interaksi sering kali fokus pada tradisi, legenda, 

dan budaya yang sudah mengakar dalam komunitas lokal (etnis) tertentu 

(Efremila, 2015).  

Menurut Chandur (2010), etnobotani merupakan cabang studi yang 

menyelidiki bagaimana komunitas lokal dan lingkungan berinteraksi secara timbal 

balik, termasuk pengetahuan asli tentang sumber daya tanaman. Etnobotani 
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merupakan cara lain suatu kelompok masyarakat untuk mengekspresikan 

pengetahuan tradisionalnya mengenai keanekaragaman sumber daya hayati, 

konservasi, dan budaya. Hal ini disebabkan Indonesia mempunyai 

keanekaragaman tumbuhan yang sangat beragam (Rahmah, 2021).  

 Karena banyaknya keragaman peradaban Indonesia, beberapa pengetahuan 

dan budaya tradisional ada di sana (Verma, 2011). Kajian etnobotani sangat 

berharga bagi masyarakat karena dapat memanfaatkan berbagai tanaman rempah 

yang digunakan sebagai obat herbal atau tradisional sesuai pengetahuan lokal 

masyarakat. Menurut Holilah (2015), kearifan lokal adalah cara pandang terhadap 

kehidupan, pengetahuan, dan strategi hidup yang digunakan kelompok lokal untuk 

beradaptasi dengan kebutuhan mereka. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

daerah disebut dengan kearifan lokal. Hal ini berkaitan dengan kearifan kolektif 

lingkungan sekitar. Pengetahuan lokal yang digunakan dalam konteks ini 

mengacu pada pengetahuan budaya, kepercayaan, dan adat istiadat setempat yang 

berasal dari cara masyarakat setempat berinteraksi dengan tanaman yang 

digunakan dalam pengobatan herbal atau tradisional (Utomo, 2018).  

Dalam hal ini, penting untuk memahami tanaman apa saja yang 

dimanfaatkan warga Desa Sukamaju sebagai bumbu tradisional dan cara 

pemanfaatannya. Desa dan kecamatan Sukamaju dijadikan sebagai lokasi 

penelitian ini. Sukamaju, Luwu Utara, merupakan tempat yang kaya akan rempah-

rempah meski setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam memanfaatkan 

tanaman untuk membuat rempah-rempah tradisional. Dengan menggunakan 

pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun temurun, tanaman yang 
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berasal dari sumber daya alam daerah tersebut dimanfaatkan sebagai bumbu 

masakan, pengawet, pewarna, penambah rasa, dan aromatik.  

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Apa saja jenis tanaman rempah-rempah yang dimanfaatkan sebagai obat 

oleh masyarakat kelurahan sukamaju, Kabupaten Luwu Utara? 

2. Organ apa saja dari tanaman rempah-rempah yang dimanfaatkan sebagai 

obat oleh masyarakat kelurahan sukamaju, Kabupaten Luwu Utara? 

3. Bagaimana cara pemanfaatan tanaman rempah-rempah sebagai obat oleh 

masyarakat kelurahan sukamaju, Kabupaten Luwu Utara? 

4. Apa saja kandungan senyawa kimia yang terdapat pada tanaman rempah-

rempah di kelurahan sukamaju? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini keanekaragaman jenis rempah-rempah 

di alam khususnya pada kawasan kelurahan, kec. sukamaju, luwu utara. Proses 

penelitian ini menggunakan metode pengamatan  langsung, di lakukan pada zona 

pemanfataan yang akan dilakukan pengamatan secara langsung ke perkebunan 

atau lahan masyarakat. 
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D. Kajian Pustaka 

1. Tambaru, (2017) dengan judul “Keragaman Jenis Tumbuhan Obat Indigenous Di 

Sulawesi Selatan”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan 

jenis-jenis tanaman obat yang ada di Sulawesi selatan. Berdasarkan penelitian 

tersebut diperoleh hasil bahwa sebanyak 9 spesies tanaman indigenous Sulawesi 

Selatan yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan tradisional yaitu bandotan 

(Geratum conyzoides L.), kirinyu (Eupatorium odoratum L), insulin (Tithonia 

diversifolia (Hemsl.) A. Gray), hiptis (Hyptis capitata Mart. & Gal), patikan kebo 

(Euphorbia hirta L.). tembelekan (Lantana camara L), senggani (Melastoma 

malabathricum L.), sirih-sirihan (Peperomia pellucida L. Kunth), dan ketepeng 

cina (Cassia alata L).  

2. Wahidah and Husain, (2018) dengan judul “Etnobotani Tumbuhan Obat Yang 

Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Desa Samata”. Berdasarkan hasil penelitian, 

masyarakat Desa Samata kerap memanfaatkan 26 jenis tumbuhan untuk 

mengobati berbagai penyakit, Kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa yaitu 

bandotan (Ageratum conizoides), cocor bebek (Kalanchoe blossfeldiana), 

kemangi (Ocimum basilicum), putri malu (Mimosa pudica), pala (Myristica 

fragrans), kelor (Moringa oleifera), merica (Piper betle L), salam (Eugenia 

aperculata), lengkuas merah (Alpinia purpurata), jahe (Zingiber officinale), 

Kencur (Kaempferia galanga L), pisang (Musa paradisiaca L), mentimun 

(Cucumis sativus L), pepaya (Carica papaya), dan mengkudu (Morinda 

citrifolia), pare (Momordica charantia), jambu biji (Psidium Guadjava), jarak 

pagar (Jatropha curcas), jeruk nipis (Citrus aurantifolia swingle), sirsak (Anona 

muricata), lidah buaya (Aloe vera), temu putih (Curcuma zedoaria), kunyit 
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(Curcuma domestica), kelapa (Cocos nucifera), bawang putih (Allium sativum) 

dan bawang merah (Allium cepa). 

3. Robi (2019) dengan judul “Etnobotani Rempah Tradisional Di Desa 

Empoto Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat”. Penelitian ini mengkaji 

rangkaian rempah-rempah tradisional di Desa Empoto, Sanggau Distrik, 

Kalimantan Barat. Penelitian tersebut dilakukan dengan mewawancarai, 

mengamati dan membuat spesimen bariumnya. Penelitian ini bertujuan 

untuk mencatat tumbuhan spesies gunakan sebagai rempah-rempah 

tradisional, dan jelajahi pola penggunaan tanaman sebagai rempah-rempah 

tradisional oleh pople di desa Empoto, Kecamatan Sanggau, Kalimantan 

Barat. Sebanyak 59 spesies tanaman dari 27 famili sebanyak 59 spesies 

tradisional digunakan oleh masyarakat di desa Empoto sebagai rempah-

rempah tradisional. Yang paling banyak digunakan untuk keluarga 

tumbuhan adalah Zingiberaceae (8 spesies). Pemanfaatan tanaman sebagai 

rempah-rempah tersebut yang berasal dari suku Dayak, diikuti oleh suku 

Melayu dan pemanfaatan simultan dari kedua ini suku, (100%, 28% dan 

28% respeetively). Pola pemanfaatan rempah-rempah yang digunakan oleh 

people di Desa Empoto, Kecamatan Sanggau, Kalimantan Barat 

dikelompokkan menjadi 7 pola yaitu rempah-rempah sebagai rempah-

rempah, penambah rasa, aromatik, pengawet, naturalizers, melunak dan 

pewarna. 

4. Suminto (2018) dengan judul “Kandungan Aflatoksin Pada Lada (Piper 

nigrum L.) Indonesia Dalam Pengembangan Standar Internasional Codex”. 
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Salah satu tanaman rempah yang dihasilkan dari perkebunan adalah lada 

(Piper nigrum L.). Produk berbahan dasar lada dari Indonesia diekspor ke 

negara lain. Rempah-rempah yang mengandung aflatoksin saat ini menjadi 

topik perdebatan di sidang Codex. Untuk membantu pembuatan standar 

Codex, penelitian ini mencoba menentukan konsentrasi aflatoksin pada 

lada. Dalam penyelidikan ini, total 26 sampel lada digunakan. Pusat 

Pengujian Mutu Barang Kementerian Perdagangan, sebuah laboratorium 

yang bekerja sama, menguji sampel lada yang dikumpulkan. Metode 

pengujian yang digunakan dalam analisis data aflatoksin lada adalah 

Metode Resmi AOAC 991.31.2005. Aflatoksin B1 memiliki LOQ 1,07 

ppb, Aflatoksin B2 memiliki LOQ 0,39 ppb, Aflatoksin G1 memiliki LOQ 

1,35 ppb, dan Aflatoksin G2 memiliki LOQ 0,48 ppb dari 26 sampel lada 

yang diperiksa.  

5. Hakim (2015) dengan judul “Etnobotani Rempah-Rempah di Dusun 

Kopen Dukuh, Kabupaten Banyuwangi”. Di Dusun Kopen Dukuh, 

Kabupaten Banyuwangi, masyarakat Osing melakukan penelitian untuk 

mengidentifikasi jenis rempah-rempah yang ditanam di kebun tradisional. 

Masyarakat Osing di Kopen Dukuh menggunakan total 27 jenis tanaman 

rempah dalam kehidupan sehari-harinya, menurut penelitian ini. Sembilan 

dari spesies tumbuhan ini tidak tumbuh di kebun, sementara 18 spesies 

tumbuhan ditemukan tumbuh di pekarangan dan pemukiman. Di bawah 

ketiga spesies tersebut adalah lengkuas, jahe, kunyit, cabai, kencur, dan 

serai, yang semuanya berperan penting dalam penyiapan makanan dan 
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kehidupan masyarakat. Bumbu basah dan bumbu kering adalah dua cara 

berbeda dalam menggunakan bumbu dalam masakan. Bumbu keringnya 

juga mengandung cengkeh, ketumbar, jinten, merica, dan pala. Bumbu 

basah tersebut adalah jahe, serai, bawang bombay, kencur, temu kunci, 

kunyit, cabai, dan daun bawang.  

6. Titdoy (2021) dengan judul “Analisis Kadar Serat Pada Nugget Batang 

Lengkuas Muda (Alpinia Galanga L) Sebagai Penunjang Sumber Belajar 

Mata Kuliah EtnobotanI”. Indonesia adalah rumah bagi berbagai jenis 

tanaman, termasuk rempah-rempah. Salah satunya adalah lengkuas, bumbu 

masakan yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Tanaman yang 

termasuk dalam famili Zingiberaceae ini mengandung bahan aktif yang 

dapat menyembuhkan gangguan pencernaan, meredakan sakit perut, dan 

sebagai penangkal keracunan. , mencegah kejang, dan memiliki khasiat 

anti rematik Ekstrak rimpang lengkuas selain itu juga mengandung sifat 

anti tuberkulosis dan anti kanker Penelitian ini menggunakan metodologi 

deskriptif kualitatif.  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui jenis tanaman rempah-rempah yang dimanfaatkan 

sebagai obat oleh masyarakat sukamaju, kabupaten luwu utara. 
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2. Untuk mengetahui bagian organ dari tanaman rempah-rempah yang 

dimanfaatkan sebagai obat oleh masyarakat sukamaju, kabupaten luwu 

utara. 

3. Untuk mengetahui cara pemanfaatan tanaman rempah-rempah sebagai 

obat oleh masyarakat kelurahan sukamaju, kabupaten luwu utara. 

4. Untuk mengetahui kandungan senyawa kimia yang terdapat pada tanaman  

rempah-rempah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

      Manfaat di lakukannya penelitian ini yaitu: 

1. Untuk pemanfaatan tanaman rempah-rempah sebagai obat oleh masyarakat 

dapat dikaji secara ilmiah, sebagai data penunjang konservasi tanaman. 

2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya 

dalam bidang etnobotani. 

3. Kearifan lokal pemanfaatan tanaman rempah-rempah oleh masyarakat 

dapat terdokumentasikan. 

  



 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Rempah-Rempah dalam Perspektif Islam  

 Islam adalah agama agung yang diturunkan Allah SWT untuk membantu 

umat manusia mengolahnya demi kemaslahatan dirinya dan lingkungannya. Salah 

satu ciptaan Allah SWT, tumbuhan memiliki berbagai manfaat bagi seluruh 

makhluk hidup, khususnya manusia. Manusia sering kali memanfaatkan rempah-

rempah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memanfaatkannya dalam 

masakan untuk menambah cita rasa makanan. Allah Swt juga telah 

menyampaikan penciptaan rasa yang telah dilakukan terhadap berbagai tumbuhan. 

Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Qs. Qaf/ 50: 7-8 yang berbunyi : 

                                      

                

Terjemahnya: 

Dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya 

gununggunung yang kokoh dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanman yang 

indah, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali 

(tunduk kepada Allah swt.) (Kementrian Agama RI, 2012). 

Ayat di atas yang berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa 

Kami membentangkan bumi, yaitu kata lain yang mengembang dan 

12 
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merenggangkan, agar bumi dan penghuninya tidak miring dan goyang. Gunung-

gunung ini tegak di atas tanah dan dikelilingi air di semua sisinya. Kami 

membudidayakan berbagai tanaman, buah-buahan, tumbuhan, dan lain-lain di air 

ini, sehingga menciptakan pemandangan yang indah. Dengan melihat langit dan 

bumi terbentuk, serta bukti-bukti luar biasa akan kekuasaan-Nya yang Dia 

tempatkan di antara keduanya, sebagai saksi, bukti, dan teguran bagi setiap orang 

yang tunduk, gemetar, dan bertakwa kepada Allah SWT. 

Ayat dan penjelasan di atas menjelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan 

manusia untuk mempertimbangkan dan merenungkan bukti kekuasaan-Nya di 

dunia, salah satunya adalah Dia menciptakan berbagai tumbuhan dengan 

kemaslahatan yang berlimpah untuk umatnya dan kedua makhluk tersebut juga 

saling bergantung satu sama lain. Sebagai gambaran, misalnya suatu wilayah yang 

mayoritas masyarakat adatnya masih memanfaatkan tanaman rempah-rempah 

secara rutin. Penggunaan rempah-rempah oleh suku Jawa selama ini menjadi 

model bagaimana kelompok tradisional memanfaatkan tumbuhan. Hal ini 

membuktikan bahwa Allah swt. telah mengatur potensi, ukuran dan porsi dari 

setiap makhluknya dengan begitu rapi sesuai dengan fungsinya. Manusia 

diperintahkan untuk mengambil setiap pelajaran pada tumbuhan agar dapat 

meningkatkan rasa syukur dan keimanan manusia kepada Allah swt. 

Bukti kebesaran Allah SWT sebagai pencipta alam semesta dan seisinya 

adalah kesanggupan-Nya menghasilkan makhluk hidup sesuai dengan kehendak-

Nya. Segala sesuatu yang ada di planet kita ini mempunyai kelebihan karena 

Allah swt. yang menciptakan semuanya. Al-Qur'an menjelaskan bagaimana segala 
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sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan termasuk bagaimana tanaman dibuat 

dapat dicapai di bumi ini. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS Asy-

Syu’araa’/26:07 yang berbunyi: 

                         

Terjemahnya :  

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya 

kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? 

(Kementerian Agama RI, 2012). 

Adapun menurut Tafsir Al-Misbah Menurut ayat di atas dikatakan bahwa 

mereka akan terus mempercayai kebohongan, menolak memikirkan dan 

mengamati sebagian dari karya tangan Allah di muka bumi. Faktanya, individu 

pasti akan menemukan indikasinya jika terbuka untuk melakukan refleksi dan 

observasi. Kamilah yang mengekstraksi dari bumi berbagai macam tanaman 

bermanfaat. Dan hanya Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Kuasa yang mampu 

melakukan semua itu (Shihab, 2010).  

Itulah sebabnya Allah swt., sesuai dengan hubungan antara kitab dan 

tafsir. Dia telah menghasilkan berbagai tanaman bermanfaat di bumi yang 

dibutuhkan umat manusia, menurut Al-Qur'an berabad-abad yang lalu. Tumbuhan 

yang tepat adalah yang dapat memberikan berbagai manfaat bagi manusia sebagai 

sumber pangan. Untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan oleh 

manusia, berbagai jenis tumbuhan memiliki warna dan rasa yang beragam, 

rempah-rempah dapur, Hal ini dikarenakan pada setiap jenis tanaman terdapat 
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senyawa alami yang terkandung didalam bagian (organ) tanaman tersebut. 

Semuanya telah tercipta dengan serapi-rapinya dan sebaik-baiknya, tinggal 

bagaimana manusia mengolah dan mempelajarinya dengan memanfaatkan ilmu 

pengetahuan secara tradisional maupun modern. Sungguh Maha besar Allah swt. 

atas segala kuasanya  untuk orang-orang yang berfikir. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Etnobotani 

2.1. Pengertian Etnobotani 

 Kata etnologi dan botani merupakan cikal bakal dari etnobotani. Botani 

mempelajari tumbuhan, sedangkan etnologi adalah ilmu yang menyelidiki suku 

dan budaya yang ada di daerah tertentu. Menurut Iswandono dkk. (2015), ilmu 

etnobotani menyelidiki bagaimana manusia berinteraksi dengan tumbuhan dan 

sumber daya yang mereka gunakan secara rutin. Etnobotani adalah suatu bidang 

penelitian yang mengkaji hubungan antara kebudayaan manusia dengan tumbuhan 

asli yang ada di lingkungan terdekatnya tanpa merugikan atau memanfaatkannya. 

Pemanfaatan tumbuhan sebagai makanan, obat-obatan, kosmetik, objek ritual, dan 

sumber daya manusia lainnya tersebar luas. Enam kajian yang membentuk 

penelitian etnobotani adalah kajian botani, kajian etnofarmakologi, kajian 

etnoekologi, kajian etnoantropologi, kajian etnoekonomi, dan kajian 

etnolinguistik. Memahami etnobotani sangat penting untuk menentukan 

bagaimana manusia dan ekosistem yang berubah berinteraksi secara ekologis. 

Oleh karena itu, etnobotani juga berperan dalam konservasi tumbuhan, 

pengamanan persediaan pangan seseorang, pemajuan identitas etnis dan 
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nasionalisme, peningkatan ketahanan fungsi pertanian, dan pencarian obat-obatan 

baru. Karena adanya keterkaitan etnobotani dengan kehidupan desa setempat dan 

tanaman yang biasa ditemukan di sana, maka diperlukan penelitian (Rahmah, 

2021). 

 Ilustrasi hubungan antar kelompok etnis dan pemanfaatan tumbuhan 

praktis diberikan oleh etnobotani. Masyarakat dari berbagai suku di Indonesia 

telah lama memanfaatkan tumbuhan untuk berbagai macam ritual dan perayaan, 

antara lain upacara keagamaan, perkawinan adat, upacara pertunangan, upacara 

kematian, perayaan kehamilan, dan perayaan kelahiran, serta untuk makanan 

(sebagai bahan utama pembuatan kue). ). makanan sehari-hari dan sebagai bumbu 

masakan, sandang (sebagai bahan pakaian jadi), dan papan (sebagai bahan 

bangunan, perabot, dan perumahan). 

 Manusia secara tradisional memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber daya 

hayati di seluruh belahan bumi. Karena betapa pentingnya interaksi kita dengan 

tanaman, minat untuk meneliti tanaman semakin meningkat sepanjang sejarah 

bumi. Botani adalah sebutan untuk cabang ilmu tumbuhan yang mencakup 

berbagai topik, antara lain asal usul, keanekaragaman, dan kategorisasi tumbuhan 

serta kegunaannya dalam menunjang kehidupan manusia. Dengan meningkatnya 

ketergantungan manusia pada tanaman, maka kebutuhan akan pemahaman ini 

semakin meningkat. Menemukan pengobatan baru untuk berbagai penyakit baru 

yang membahayakan kelangsungan hidup manusia adalah salah satu contohnya.. 

Perawatan ini harus ditemukan di antara banyak zat yang ditemukan pada 

tumbuhan. Pada kenyataannya, krisis yang terjadi saat ini telah menargetkan 
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tanaman sebagai penghasil bahan bakar fosil yang potensial (Isna Rasdianah, 

2018). 

 Etnobotani adalah ilmu yang mengkaji tentang tumbuhan dan suku (suku), 

menurut Hakim (2014). Berbeda dengan Ifandi (2016) yang mengartikan 

etnobotani sebagai studi tentang etnisitas di lokasi tertentu dan pemanfaatannya, 

etnobotani sudah lama dikenal dan dijadikan sebagai ilmu dalam bidang 

pendidikan. Namun penerapannya tidak didokumentasikan secara luas. Tumbuhan 

digunakan dalam mitologi dan ritual serta untuk makanan, obat-obatan, warna, 

bahan bangunan, dan kebutuhan hidup lainnya. Etnobotani menurut Warit (2019) 

merupakan bidang studi yang melihat bagaimana masyarakat memandang sumber 

daya nabati di lingkungannya. Hal ini memerlukan pembelajaran tentang 

bagaimana masyarakat manusia yang berbeda berinteraksi dengan tanaman yang 

ada di lingkungan mereka dan digunakan untuk berbagai kebutuhan spiritual dan 

budaya serta kebutuhan dasar yang bermanfaat. Selain dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk keperluan ekonomi dan spiritual, pemanfaatannya juga 

berfungsi sebagai sumber pangan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya. 

Seorang ahli etnobotani dari Amerika Serikat menciptakan istilah “etnobotani” 

pada tahun 1895.  

 Sebelum istilah etnobotani diciptakan, pengetahuan tentang pemanfaatan 

tumbuhan untuk pengobatan sudah ada. Pada tahun 77 M, dokter Yunani 

Dioscorides menerbitkan "de Materia Medica", yang menjelaskan penggunaan 

lebih dari 600 tanaman di wilayah Mediterania. Purwanto (2011) menyatakan 

bahwa istilah “etnobotani” berakar pada “aboriginaly botanical” yang pertama 
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kali diperkenalkan oleh Power pada tahun 1875 dengan pembatasan penggunaan 

berbagai jenis tumbuhan oleh masyarakat lokal sebagai bahan bangunan, bahan 

makanan, obat-obatan, dan tujuan lainnya. Ungkapan “etnobotani” kemudian 

pertama kali muncul dalam tulisan yang ditulis oleh Evening Telegram pada 

tanggal 5 Desember 1895. Tujuan etnobotani dibahas pada konferensi tahun 

berikutnya oleh arkeolog J. W. Harsbeger. Topik yang dibahas mencakup (a) 

konteks budaya suatu kelompok etnis yang bergantung pada tumbuhan untuk 

makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya; (b) memahami sejarah sebaran jenis 

tumbuhan; dan (c) mengungkap berbagai macam tanaman yang bermanfaat. 

2.2. Peran dan Manfaat Etnobotani 

 Etnobotani menyelidiki bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan 

pemahaman kita tentang cara bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Dalam 

kaitannya dengan cara manusia berinteraksi dengan lingkungan, alam pada 

dasarnya menawarkan kekayaan yang dapat dimanfaatkan manusia demi bertahan 

hidup. Etnobotani merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menyoroti peran 

pola budaya dalam cara manusia berinteraksi dengan tumbuhan di sekitar mereka. 

Interaksi ini mewakili pandangan masyarakat dalam mendeskripsikan, 

mengkategorikan, dan memanfaatkan tumbuhan (Nasution, 2020). 

 Ada dua keuntungan dari peran dan pemanfaatan etnobotani, antara lain 

keuntungan finansial dan keuntungan dalam pelestarian keanekaragaman hayati. 

Manfaat konservasi sumber daya hayati diperoleh dari pemeliharaan dan 

perlindungan suatu spesies tertentu beserta habitatnya agar tidak rusak, sedangkan 
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manfaat ekonomi diperoleh dari penelitian tanaman obat yang memiliki potensi 

komersial yang besar (Purwanto, 2011). 

 Masyarakat Desa Empoto di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, terus 

memanfaatkan tanaman untuk pembuatan rempah-rempah tradisional, seperti 

bumbu penyedap rasa, pengawet, pewarna, penambah rasa, dan penyedap rasa, 

berdasarkan pengetahuan yang diturunkan secara turun temurun. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui lebih jauh tentang jenis tumbuhan 

dan kebiasaan penggunaan yang masyarakat Desa Empoto manfaatkan sebagai 

bumbu tradisional (Robi Yohanes, 2019). 

Tanaman herbal dan rempah-rempah dapat digunakan sebagai sumber 

pendidikan untuk mendorong kegiatan pembelajaran karena bersifat kontekstual 

atau dapat diterapkan dalam kehidupan siswa sehari-hari. Proses belajar siswa 

tentunya akan terpengaruh oleh penggunaan bumbu dan rempah sebagai alat 

pengajaran. Siswa akan lebih memahami isi kursus jika varietas bumbu dan 

rempah lokal digunakan sebagai sumber pengajaran. Siswa pada akhirnya akan 

dapat menghubungkan informasi yang dipelajarinya dengan skenario yang benar-

benar ada di dunianya. Hal ini sejalan dengan (Supriadi, 2017), yang menyatakan 

jika seluruh media belajar termasuk sistem penunjang, materi, dan lingkungan 

belajar berfungsi sebagai sumber bantuan bagi kegiatan pendidikan. 

Guru dapat membantu siswa mengembangkan cita-cita moral dengan 

memasukkan berbagai bumbu dan rempah ke dalam pelajaran mereka. Hal ini 

disebabkan karena setiap kegiatan pembelajaran akan meningkatkan kesadaran 

siswa terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga dengan menjaga lingkungan, 
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siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang senantiasa apresiatif. Kunjungan 

langsung ke daerah tempat tumbuhnya tanaman tersebut merupakan salah satu 

cara untuk memanfaatkan bumbu dan rempah sebagai sumber belajar (Robi, 

2019). 

Organ biji tanaman lada dan kemiri digunakan sebagai bumbu masakan 

daerah Buton. Masakan asli Buton menggunakan lebih banyak variasi organ 

tumbuhan sebagai bumbu. Rimpang tanaman seperti lengkuas, jahe, kunyit, dan 

lengkuas merupakan bagian yang dimanfaatkan sebagai bumbu. Tomat, cabai, 

mangga, jeruk nipis, tanaman kelapa, asam jawa, kecapi, dan asam patikala 

termasuk tanaman yang memanfaatkan organ buahnya sebagai bumbu masakan. 

Organ umbi ketupat/dayak, bawang merah, dan bawang putih digunakan sebagai 

bumbu masakan. Jatropha menggunakan organ daun dalam masakan lokal. 

Belimbing, kecapi, asam jawa, asam patikala, kedondong hutan, tomat, mangga, 

dan jeruk nipis termasuk di antara bumbu pedas yang sering digunakan dalam 

masakan tradisional masyarakat Buton. Saus asam ini mengubah rasa ikan dan 

menghilangkan bau amis. Salah satu bumbu dan rempah pedas yang sering 

digunakan dalam masakan asli masyarakat Buton adalah jahe, lengkuas, cabai, 

dan merica. 

Selain meningkatkan rasa, rempah-rempah memberikan rasa pedas yang 

menggugah selera. Bumbu dan rempah tambahan seperti kemiri, kunyit, lengkuas, 

bawang merah, bawang putih, dan kelapa digunakan untuk menambah cita rasa 

masakan. Jika ikan sudah layu (tidak segar), maka ditambahkan jarak pada 

masakan yang dimasak dengan ikan pindang dalam hal ini. Biasanya daging sapi 
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atau ayam direbus dengan ketupat/bohlam bawang Dayak untuk mempercepat 

proses pelunakan daging. Karena masyarakat Buton tinggal di sekitar pantai, 

maka masakan daerahnya mayoritas bercirikan asam dan pedas. Mereka lebih 

sering mengonsumsi makanan laut dalam kesehariannya, antara lain ikan, udang, 

kepiting, cumi-cumi, dan lain-lain. Makanan laut ini memiliki bau amis yang 

menyengat. Masakan lokal Buton sering kali menggunakan rempah-rempah yang 

rasanya asam untuk menutupi rasa amis dan memberikan rasa segar saat dicerna. 

Selain itu, masakan asli Buton menggunakan bumbu dan bumbu yang rasanya 

pedas untuk menambah nafsu makan (Pramesthi Dyah, 2020).  

 

 C. Tinjauan Umum Tanaman Rempah-rempah 

3.1. Pengertian Rempah-rempah 

 Rempah-rempah merupakan keaanekaragaman hayati yang sangat penting 

bagi manusia. Selain sebagai pemberi aroma dan citarasa khas, rempah-rempah 

dapat dimanfaatkan dalam jumlah kecil sebagai pengawet makanan, penambah 

rasa, pengharum, dan penyedap masakan. Diketahui bahwa batang, daun, kulit 

kayu, umbi-umbian, rimpang, akar, biji, bunga, atau bagian lain dari tubuh 

tumbuhan merupakan sumber rempah-rempah yang digunakan dalam seni kuliner 

(Robi Yohanes, 2019). 

 Bagian tubuh tumbuhan mengandung zat fitokimia yang dibuat oleh 

tumbuhan sebagai bagian dari proses metabolisme, menurut De Guzman dan 

Siemonsma (2015). Beberapa tumbuhan, seperti adas, jintan, dan ketumbar, 

memanfaatkan bijinya sebagai bumbu; lainnya, seperti jahe, kunyit, lengkuas, 
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jahe, dan kapulaga, menggunakan rimpangnya; dan yang lainnya lagi, seperti daun 

jeruk, daun salam, seledri, dan bawang bombay, menggunakan daunnya sebagai 

bumbu masakan. Aplikasi rempah dapat dibagi menjadi dua kategori: aplikasi 

basah dan aplikasi kering. Lada, pala, jinten, ketumbar, dan cengkeh termasuk 

dalam kategori bumbu kyering. Kunyit, lengkuas, jahe, serai, bawang bombay, 

cabai, dan bumbu basah lainnya termasuk dalam kelompok ini. Cengkih, merica, 

kayu manis, dan pala adalah beberapa rempah yang paling terkenal. Sebelum 

kelahiran Kristus, cengkeh telah dimanfaatkan selama ratusan tahun sebagai 

bumbu dan bahan wewangian (Nasution, 2020). 

3.2. Sejarah Rempah-rempah 

 Perdagangan rempah-rempah telah menjadi komponen perekonomian 

global sejak abad kedua Masehi karena adanya jalur sutra yang menghubungkan 

Asia dan Eropa. Saat ini ekspor utama banyak negara adalah rempah-rempah. 

Banyak negara mengandalkan penjualan rempah-rempah sebagai sumber 

pendapatan karena nilai ekonominya yang signifikan. Eksportir utama rempah-

rempah yang penjualannya cukup besar adalah yang berasal dari daerah tropis. 

Berbagai macam rempah-rempah dapat dengan mudah ditemukan di Indonesia. 

Rempah-rempah menjadi pelengkap bahan dapur, khususnya yang berkaitan 

dengan pengelolaan pangan, berbagai jenis sengaja ditanam. Kegunaan utama 

rempah-rempah adalah sebagai penyedap rasa, penambah rasa, pewangi, dan 

dalam beberapa kasus sebagai pewarna makanan alami. Keberagaman rempah-

rempah yang subur di tanah Indonesia, secara teori, tidak lepas dari kekayaan dan 

kekhasan masakan Indonesia. Selain memberikan cita rasa yang nikmat pada 
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makanan, banyak rempah-rempah yang terbukti efektif dalam pengobatan 

komunitas berbasis herbal. Salah satu topik yang kini banyak mendapat perhatian 

dalam kemajuan ilmu kesehatan manusia adalah kandungan antioksidan pada 

tumbuhan rempah. Bahkan rempah-rempat telah menjadi komponen kunci dalam 

industri kuliner modern dan wisata kesehatan. Salah satu sumber daya hayati yang 

mempunyai dampak signifikan terhadap sejarah manusia adalah rempah-rempah. 

Manusia kebanyakan memanfaatkan rempah-rempah untuk berbagai keperluan 

(Suminto, 2018). Serta sektor paket spa dan layanan kesehatan di lokasi wisata 

merupakan dua tanda berkembangnya pasar aromaterapi dan terapi kesehatan 

herbal. Pesatnya perkembangan pemanfaatan tumbuhan rempah akan menjadi 

prototype peningkatan permintaan pasar tumbuhan rempah (Supriadi, 2017). 

 Meski rempah-rempah memiliki sejumlah keunggulan, namun komplimen 

masih kurang, hal ini terbukti dengan minimnya pengetahuan tentang rempah-

rempah. Generasi muda saat ini umumnya masih asing dengan banyaknya jenis 

rempah-rempah. Kelangsungan hidup rempah-rempah sangat terancam oleh 

modernisasi dan perubahan pola makan sehari-hari yang mengikuti trand hidangan 

ala eropa yang tidak identik dengan rempah-rempah. Menurut para ahli, 

menurunnya penggunaan rempah-rempah dan hilangnya pengetahuan tentang 

rempah-rempah di Indonesia akan dipengaruhi oleh perubahan tradisi dan budaya 

yang sangat cepat. Hal ini sungguh aneh mengingat banyaknya rempah-rempah di 

Indonesia, dimana suku-suku yang berbeda memanfaatkannya untuk tujuan yang 

berbeda-beda. Pelestarian tanaman rempah-rempah sangatlah penting, terutama di 

daerah yang paling banyak terdapat tanaman rempah-rempah. Sudah tidak banyak 
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daerah yang yang mayoritas masyarakat tradisionalnya masih memanfaatkan 

tanaman rempah dalam kehidupan sehari-hari, tetapi desa Sukamaju di Kabupaten 

Luwu yang menjadi rumah bagi suku Jawa masih menanakan kearifan lokal 

mengenai pemanfaatan tumbuhan rempah. Pelestarian rempah-rempah di 

Kabupaten Luwu Utara akan meningkatkan daya saing wisata kuliner khas dan 

memperluas potensi atraksi agrowisata di wilayah tersebut, yang kini mengalami 

pertumbuhan industri pariwisata yang pesat (Hakim Luchman, 2015). 

 

D. Famili dari Tanaman Rempah-rempah 

4.1. Famili Zingiberaceae 

 Tanaman keluarga jahe (Zingiberaceae) mencakup sekitar 1300 spesies 

yang tersebar terutama di Asia Tenggara dan memiliki sifat aromatik dan obat 

yang kuat. Tanaman jahe juga terkenal dengan kualitas minyak atsiri dan 

oleoresinnya yang bernilai ekspor ekonomis. Analisis metabolomik anggota 

Zingiberaceae terutama difokuskan pada genus Curcuma dan Zingiber, meskipun 

beberapa catatan merekomendasikan penyelidikan lebih lanjut terhadap genera 

lain dalam famili ini. Tumbuhan yang termasuk dalam famili Zingiberaceae 

memiliki batang semu yang terbuat dari batang sukulen dengan daun yang rapat. 

Berbentuk roset dengan akar lanset, tulang sejajar, atau akar menyirip, daunnya 

diletakkan bergantian pada batang. Rimpang tanaman yang berbentuk umbi besar 

dengan akar yang besar ini mengandung minyak atsiri. Hanya satu dari 3-5 

benang sari pada bunga banci majemuk asimetris pada tanaman ini yang dapat 

bertahan; yang lainnya steril. Ovariumnya menukik, mempunyai tiga bakal biji, 
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banyak bakal biji tetapi sedikit berbiji, tidak ada endosperma, dan endospermanya 

tampak seperti tepung (Sudarsono,  2016). 

 Komunitas tersebut mengacu pada famili tumbuhan Zingiberaceae yang 

mencakup 8 varietas tanaman obat yang banyak digunakan, seperti empon-empon 

dan temu-temuan. Rimpang tanaman ini digunakan sebagai bumbu dan obat. 

Temulawak, lempuyang gajah, jahe, lempuyang wangi, kencur, kunyit, lengkuas, 

dan banglai merupakan delapan jenis tumbuhan yang berbeda. Salah satu ramuan 

yang paling populer dalam pengobatan tradisional adalah kunyit dan temulawak  

dalam pengobatan tradisional Tiongkok untuk mengobati pilek, sakit perut, dan 

mengurangi pembengkakan. Rimpang jahe dan kunyit banyak dikonsumsi dalam 

pengobatan tradisional dan industri makanan, serta banyak laporan mengenai sifat 

antikanker, anti-oksidatif, anti-inflamasi, antiplatelet, anti-maag, dan analgesik 

(Apriliani et al., 2018). 

4.2. Famili Piperaceae 

 Ciri-ciri anggota famili Piperaceae ini adalah memiliki daun tunggal, 

berurat bersirip, berkayu, batang basah, berbintil, akar menanjak menempel pada 

batang ortotropik, bunga berkelamin tunggal tersusun dalam bulir kecil, dan 

berkayu, batang basah berbintil. Buahnya merupakan buah batu, bijinya bersel 

minyak serta memiliki perisperm dan endosperma. Minyak atsiri terdapat di setiap 

bagian tumbuhan dalam keluarga Piperaceae. (Warit 2019). 

 Terdapat sekitar 40 spesies Piper di Indonesia dari 600 spesies yang 

termasuk dalam famili Piperaceae. Cabai jawa (Piper retrofractum Vahl. ), lada 

(Piper nigrum L.), sirih (Piper betle L.), sirih merah (Piper crocatum), dan 
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kemukus (Piper cubeba L.) merupakan beberapa jenis tanaman piper yang 

dibudidayakan di Indonesia. Jawa adalah rumah asli tanaman cabai Jawa, Piper 

retrofractum Vahl. Piper guineese, tanaman asli Afrika Barat yang digunakan 

sebagai pengganti lada hitam, juga dikenal sebagai lada hitam Afrika. Banyak 

varietas piper, terkadang dikenal sebagai cabai panjang, ditanam di India, 

termasuk Piper longum, Piper sylvaticum, Piper attenuatum, dan Piper 

officinarum (Melly, 2018). 

4.3. Famili Myrtaceae 

 Tanaman keluarga Myrtacea, menurut Pramesthi (2020), meliputi 

pepohonan dan perdu dengan bunga khas berbentuk jambu biji dan dedaunan 

beraroma harum. Sering kali anggota genus ini dimanfaatkan menjadi ramuan 

tradisional seperti juwet (Eugenia cumini), cengkeh (Syzygiumaromaticum L. syn. 

Eugeniaaromatica O.K.), kayu putih (Melaleuca leucadendron L.), salam 

(Eugenia polyantha), jambu biji (Psidium guajava L. 

 Budidaya komersial tanaman ini melalui kehutanan dan perkebunan, serta 

pembibitan dari stek atau pucuk akar. Tumbuhan ini memiliki habitat yang 

beragam, antara lain dataran rendah, rawa, dan dataran beriklim sedang 

(Pramesthi, 2020). 

4.4. Famili Lamiaceae 

 Lamiaceae merupakan famili yang mencakup tumbuhan dengan batang 

berkayu berbentuk persegi panjang, daun hijau dengan tepi bergerigi, bunga 

majemuk tampak bergerombol di ujung pucuk atau ketiak daun, serta daun yang 

mengandung minyak atsiri. Selain daun jintan (Coleus amboinicus Lour.) yang 
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sering menjadi komponen obat dan bumbu masakan, genus lain dari family ini 

adalah kemangi (Ocimum), yang juga banyak dimanfaatkan sebagai obat, 

penyedap rasa, dan pengharum (Efremila, S. 2015). 

4.5. Famili Apiaceae 

 Batang tanaman herba berumur pendek dalam famili Apiaceae atau 

Umbelliferae ini berlubang di bagian dalam dan beralur serta bergerigi di bagian 

luar. Tanaman ini memiliki siri khas lima bunga kecil berbentuk payung 

majemuk, yang sebagian besar merupakan bunga banci dan memiliki lima bunga. 

Karena mengandung minyak atsiri, kulit buah banyak dimanfaatkan sebagai 

bumbu masakan dan obat-obatan. Spesies yang umum dimanfaatkan dari familf 

ini antara lain dengan ketumbar (Coriandrum sativum L.), seledri (Apium 

graviolens L.), adas (Foeniculum vulgare Mill.) dan pegagan (Centella asiatica) 

(Ifandi, 2016). Tumbuhan seledri (Apium graviolens L.) salah satu Famili 

Apiaceae atau famili Umbelliferae. 

4.6 Fitokimia Tumbuhan Rempah-rempah  

Bidang ilmu fitokimia mengkaji zat metabolisme sekunder yang ada dalam 

jaringan tanaman. Kehadiran metabolit sekunder dalam tubuh tumbuhan sangat 

penting baik untuk pertahanan diri terhadap makhluk hidup lain maupun untuk 

memikat serangga yang membantu penyerbukan. Metabolit sekunder ini melayani 

berbagai organisme lain selain tubuh tumbuhan. Tumbuhan berfungsi sebagai 

sumber makanan bagi berbagai mikroorganisme, termasuk manusia, hewan, dan 

manusia itu sendiri. Keberadaan fitokimia tersebut juga dipengaruhi oleh 
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persaingan tanaman. Perebutan terhadap zat pertumbuhan yang memadai bagi 

kehidupan tumbuhan antar spesies (Julianto T, 2019). 

Tumbuhan menciptakan bahan kimia berupa metabolit sekunder untuk 

perlindungan, sehingga tumbuhan dapat menargetkan pertumbuhan sel berbahaya. 

Zat-zat ini mempunyai aktivitas umum atau tertarget terhadap hal yang dapat 

membahayakan tumbuhan, yang meliputi bakteri, virus, jamur, dan kanker 

(Julianto T, 2019).  

Tujuan metabolisme adalah untuk mempertahankan kehidupan suatu 

organisme melalui interaksi yang teratur dan tepat antar molekul dalam 

lingkungan sel yang disertai dengan perubahan. Jalur metabolisme adalah nama 

jalur yang terlibat. protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat adalah biomolekul 

penting. Gula menghasilkan karbohidrat, asam nukleat menghasilkan nukleotida, 

asam amino menghasilkan protein, dan gliserol menghubungkan tiga rantai asam 

lemak untuk menghasilkan lipid. 

Metabolit sekunder adalah zat yang dihasilkan melalui jalur metabolisme 

yang berbeda dan diperkirakan memiliki peranan yang kurang penting dalam 

pertumbuhan tanaman dibandingkan metabolit primer, yaitu zat yang terlibat 

langsung dalam pertumbuhan tanaman. Sekitar 200.000 senyawa yang dihasilkan 

oleh metabolit sekunder memiliki kegunaan bagi tanaman dalam jangka panjang, 

terutama sebagai bentuk pertahanan dan pemberian sifat khas berupa senyawa 

warna. Warna metabolit sekunder berfungsi sebagai ilustrasi sistem keseimbangan 

karena memungkinkan tanaman mempertahankan diri dari serangga serta menarik 

mereka untuk tujuan penyerbukan. Selain itu, mereka berfungsi sebagai pengatur 
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dan penanda metabolit utama, membantu tanaman dalam menjaga keseimbangan 

sistem ekologi yang rumit (Julianto T, 2019). 

Alkaloid, poliketida terpenoid, dan fenolat adalah beberapa contoh 

metabolit sekunder yang dapat ditemukan pada tumbuhan. senyawa fenolik adalah 

bahan kimia dengan karakteristik cincin aromatik yang terdapat pada tumbuhan 

dan mengandung 1-2 gugus hidroksi (OH), menurut Markham K.R. di Shabur 

(2019). Senyawa fenolik ini mempunyai sifat mudah larut dalam pelarut polar, 

mudah teroksidasi oleh basa kuat, dan mempunyai efek penggelapan akibat 

oksidasi udara. Zat-zat tersebut dipecah menjadi berbagai kelas, antara lain 

fenilpropanoid, fenol sederhana, asam fenolik, flavonoid, dan tanin. 

Sekitar 2000 jenis flavonoid telah ditemukan, termasuk senyawa flavonol, 

flavon, dan antosianin. Menurut Evizal R. (2013), flavonoid adalah golongan 

metabolit sekunder yang keberadaannya melimpah dan digunakan tumbuhan 

untuk pertahanan dan pengelolaan. Tanaman rempah seperti sirih, jahe, jahe, 

cengkeh, daun salam, kemangi, dan pala mengandung flavonoid. 15 atom karbon 

membentuk struktur dasar flavonoid, yang memiliki susunan C6-C3-C6 seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Kerangka Dasar Karbon Flavonoid 

(sumber : Julianto T, 2019) 
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Desmiati dkk. (2008) menggambarkan tanin sebagai bahan kimia yang 

rasanya pahit dengan efek antidiare, antibakteri, astringen, dan antioksidan. Tanin 

terdiri dari banyak bahan kimia fenolik yang sulit dipisahkan dan dikristalkan. 

Mereka mempunyai kemampuan untuk mengendapkan protein dari larutan, yang 

kemudian dapat digabungkan dengannya. 

Menurut Hagerman (2002), tanin dipisahkan menjadi dua kategori yakni 

tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Tanin terkondensasi lebih tahan 

terhadap reaksi hidrolisis dibandingkan tanin tidak terkondensasi. Selain itu, tanin 

ini berasal dari molekul yang disebut katekin, flavonoid, dan flavan-3,4-diol. 

Dengan adanya enzim atau asam, molekul ini dapat terurai menjadi plobapen. 

Istilah "tanin terhidrolisis" mengacu pada tanin yang dipecah oleh asam atau 

enzim untuk membentuk asam ellagic dan gallic. Daun tanaman kayu putih 

mengandung asam elagat, sedangkan tanaman rempah cengkeh mengandung asam 

galat. 

Selain manfaat yang telah dijelaskan, tanin berperan sebagai antioksidan. 

Banyak tanaman rempah, termasuk salam (Syzygium polyanthum), pala 

(Myristica fragrans Houtt), dan kunyit (Curcuma longa L.), mengandung tanin. 

Markham K.R. dalam Shabur (2019) menjelaskan bahwa fenol sederhana 

mendorong sekaligus menghambat perkecambahan. Beberapa tanaman rempah-

rempah, contohnya asam jawa (Tamarindus indica L.), mengandung bahan kimia 

ini. Struktur kimia asam ellagic dan asam galat pada Gambar 2 dan 3. 
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               Gambar 2. Asam Elagat      Gambar 3. Asam Galat 

               (Sumber : Julianto T, 2019)     (Sumber : Julianto T, 2019) 

Kelas metabolit sekunder tertentu adalah alkaloid. Alkaloid biasanya 

ditemukan di alam sebagai kombinasi alkaloid utama dan beberapa alkaloid basa 

yang lebih kecil, menurut Shabur (2019). Alkaloid biasanya menunjukkan ciri-ciri 

seperti bentuk padat amorf dalam bentuk kristal, rasa pahit, dan kemampuan larut 

dalam pelarut organik non-polar seperti kloroform, dieter, dan lain-lain. Semua 

alkaloid, kecuali kafein dan strychnine, berwarna kuning dan akan terurai jika 

dipanaskan. Alkaloid secara luas dapat dikategorikan menjadi dua kelompok: 

heterosiklik dan non-heterosiklik (Gambar 4 dan 5). 

Werdhany dkk. (2008) mengklaim bahwa alkaloid memiliki sifat 

antineoplastik yang memungkinkannya menekan proliferasi sel kanker. Banyak 

tanaman rempah-rempah, seperti pala (Myristica fragrans Houtt.) dan lada (Piper 

nigrum L.), juga mengandung alkaloid. 

Menurut Shabur (2019), terpenoid merupakan salah satu golongan bahan 

kimia hidrokarbon organik yang dihasilkan oleh tumbuhan yang mempunyai sifat 

memiliki bau yang menyengat sehingga berfungsi sebagai pencegah predator. 

Bahan utama dalam minyak esensial banyak tanaman termasuk terpenoid. 

Monoterpenoid metil jasmonat, ditunjukkan pada Gambar 6, adalah terpenoid 
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paling umum yang diidentifikasi pada tanaman melati, khususnya pada 

kelopaknya. 

Gambar 4 dan 5 masing-masing menunjukkan kerangka karbon alkaloid 

heterosiklik dan non-heterosiklik. 

 
Gambar 4. Alkaloid Heterosiklik 

(Sumber : Julianto T, 2019) 

 
Gambar 5. Alkaloid Non Heterosiklik 

(Sumber : Julianto T, 2019) 
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Gambar 6. Mentil Jasmonat dari Kelopak Melati 

(Sumber : Julianto T, 2019) 

Menurut Guenter dalam Hanief M., dkk. (2013), minyak nabati termasuk 

minyak atsiri yang disebut juga minyak eterik, yang mudah menguap pada suhu 

kamar dan mengeluarkan aroma harum yang khas. Minyak atsiri berbentuk cairan 

kental pada suhu kamar. Minyak atsiri terdapat pada berbagai tanaman herbal, 

antara lain kencur, jahe, temulawak, temugiring, temu Kunci, lengkuas, kapulaga, 

kunyit putih, kunyit, dan cengkeh. Minyak atsiri biasanya dimanfaatkan dalam 

aromaterapi dan pengharum parfum, menurut Julianto T. (2016). 

 Kurkuminoid merupakan metabolit sekunder yang terdapat pada 

temulawak dan kunyit yang berwarna kuning, menurut Nirmala A, 2016. Sebagai 

antioksidan, spasmolitik, antiinflamasi, antihepatotoksik, dan koleretik, kurkumin 

bermanfaat. Kadar kurkumin pada temulawak adalah 1,6-2,2%, dibandingkan 

10% pada kunyit. Ilustrasi susunan kimia kurkuminoid ditunjukkan pada Gambar 

7. 
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Gambar 7. Curcumis  

(Sumber : Setyowati A dan Lilis CS, 2013) 

 

E. Tinjauan Umum Sukamaju 

 Kecamatan Sukamaju di selatan berbatasan dengan Kecamatan Malangke 

dan di timur dengan Kabupaten Bone. Koordinat tepatnya adalah 2 0 25' 40" - 2 0 

45' 40" Lintang Selatan dan 1200 23' 45" - 1200 33' 23" Bujur Timur. Bone di 

sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mappedeceng dan di sebelah utara 

dengan Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Sukamaju 

memiliki luas sekitar 19.934,65 km2. Dengan luas wilayah 8.992,43 km2 atau 

sekitar 45,11 persen dari total luas seluruh desa di Kecamatan Sukamaju, 

Lampuawa menjadi desa dengan luas wilayah terluas. Sebaliknya, Desa Wonosari 

yang luasnya sekitar 902,9 persen dari total luas wilayah Kecamatan Sukamaju 

memiliki luas wilayah paling kecil. Luas wilayahnya 179,99 km2. 
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Gambar. 1. Peta Wilayah Desa Sukamaju (Dokumentasi pribadi, 2023) 

 

 
Gambar. 2. Peta Kependudukan Sukamaju (Dokumentasi pribadi, 2023) 

Kepadatan penduduk Kecamatan Sukamaju masih tergolong rendah 

hingga tahun 2020. Dengan jumlah penduduk sebanyak 27.965 jiwa dan luas 

wilayah 19.934,65 km2, kabupaten ini memiliki kepadatan penduduk yang rendah 

yaitu sekitar 134 jiwa per km2. Dengan kata lain, biasanya hanya ada 4 orang 
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yang tinggal dalam satu km2 di Kecamatan Sukamaju. Jumlah penduduk 

Kecamatan Sukamaju mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. 

Penduduk Kecamatan Sukamaju berjumlah 27.965 pada tahun 2020 dan penduduk 

pendatang sebanyak 134 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2020 

berjumlah 14.099 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan mencapai 13.866 jiwa. 

Meski fasilitas pendidikan di Kecamatan Sukamaju masih minim, namun 

dapat diakses sepenuhnya mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah 

Menengah Atas. Pada tahun 2020 akan terdapat 2 TK Negeri dan 13 TK Swasta di 

fasilitas pendidikan TK tersebut. Terdapat 4 SMP, 3 (tiga) SMP negeri dan 1 

(satu) SMP swasta, untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Desa Sukadamai, Sukamaju, dan Katulungan masing-masing mempunyai satu 

atau lebih SMP Negeri. Sementara itu, SMP swasta tersebar di desa Sukamaju. 

Dua sekolah menengah negeri dan dua sekolah menengah swasta masing-masing 

terletak di desa Sukamaju dan Minanga Tallu, dan keduanya merupakan fasilitas 

pendidikan sekolah menengah atas di komunitas tersebut. 

Kecamatan Sukamaju memiliki keterbatasan sarana dan prasarana 

kesehatan, yaitu hanya memiliki satu unit puskesmas dan dua puskesmas 

pembantu. Tenaga medis tersebut meliputi empat orang dokter, 14 orang bidan, 

dan lima orang dukun terlatih. Pada tahun 2020, jumlah pengunjung puskesmas 

meningkat menjadi 20.337 orang dengan cakupan imunisasi 100%.  

Kesehatan lingkungan Kecamatan Sukamaju berada dalam kondisi baik. 

Mayoritas masyarakat di 14 komunitas memiliki jamban sendiri. Namun, 

mayoritas penduduk setempat masih terus membakar sampah rumah tangga 
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sebagai salah satu cara pemusnahan sampah. 8.317 rumah tangga akan menjadi 

pengguna listrik PLN pada tahun 2020. 

Terdapat rumah ibadah di Kecamatan Sukamaju, antara lain masjid (42), 

musala (36), gereja Protestan (12), gereja Katolik (3), dan kelenteng (16), untuk 

meningkatkan kehidupan beragama. 

Pertanian di Kecamatan Sukamaju cukup menjanjikan. Pendapatan asli 

daerah Sukamaju diharapkan dapat meningkat dengan pengelolaan sektor 

pertanian yang sebaik-baiknya. Di lahan seluas 2.214,48 Ha, produksi padi sawah 

di kecamatan ini pada tahun 2020 berjumlah 12.662.536 ton. Selain itu, 122,50 

hektar jagung digunakan untuk menghasilkan 829.325 ton gabah. Sedangkan 

produksi tanaman hortikultura seperti durian, mangga, dan rambutan masing-

masing berjumlah 22.430 ton, 2.329 ton, dan 4.639 ton.  

Perikanan dan Peternakan banyak dimiliki masyarakat di Kecamatan 

Sukamaju terutama peternakan sapi. Jumlah sapi potong akan bertambah menjadi 

4.934 ekor pada tahun 2020. Selain itu juga terdapat babi sebanyak 4.955 ekor, 

kambing 2.449 ekor, dan kerbau 217 ekor. Serta jenis unggas yang terbanyak 

adalah ayam kampung sebanyak 116.842 ekor, ayam petelur sebanyak 11.097 

ekor, ayam broiler sebanyak 346.500 ekor, dan itik sebanyak 18.589 ekor. 

Untuk pelayanan pasar, terdapat enam minimarket, empat pasar tanpa 

bangunan, dan satu pasar dengan bangunan semuanya mendukung operasional 

perdagangan di Kecamatan Sukamaju. Selain itu, kecamatan ini memiliki 1 hotel 

yang melayani wisatawan (BPS Luwu Utara, 2021) 
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F.  Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keanekaragaman hayati yang tinggi memberikan manfaat 

bagi masyarakat Indonesia dalam banyak hal sebagai 

tanaman rempah-rempah, dan setiap lokasi mempunyai 

keunikan tersendiri dalam memanfaatkan tanaman untuk 

menghasilkan rempah-rempah tradisional suku jawa kec. 

Sukamaju. 

Input 

Output  

Proses 

1. Pengumpulan data meliputi: tahap observasi dan 

wawancara. 

2. Skrining Tanaman rempah-rempah meliputi, Pengumpulan 

Data Senyawa Bioaktif tanaman rempah tersebut. 

Diperoleh jenis tanaman rempah-rempah dan hasil 

skrining data senyawa tanaman rempah yang dimanfaatkan 

oleh  masyarakat sukamaju. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan pendekatan penelitian 

  Penelitian ini mengkaji tanaman rempah dari sudut pandang etnobotani. 

Ini dikategorikan sebagai jenis penelitian deskriptif kualitatif tertentu, yaitu 

penelitian yang menggunakan data kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif, atau 

penelitian yang mengolah data. Strategi PEA, atau Participatory Ethnobotanical 

Appraisal, serta berbagai metodologi wawancara, digunakan untuk melakukan 

penelitian ini. Strategi PEA melibatkan peneliti untuk berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan masyarakat yang memanfaatkan tanaman, khususnya rempah-rempah, di 

Kecamatan Sukamaju. 

 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

  Waktu penelitian mulai dilaksanakan pada bulan Februari - Maret 2023 

dan lokasi penelitian ini dilakukan pada masyarakat dusun bali purwa, dusun 

kesuma dan dusun mataram, di kelurahan sukamaju, kecamatan sukamaju kab. 

Luwu utara. 

 

C. Populasi dan Sampel 

  Adapun populasi pada penelitian ini yaitu masyarakat kelurahan sukamaju, 

kecamatan sukamaju kab. Luwu utara dan sampel penelitian yaitu masyarakat 

biasa, tokoh masyarakat, dukun (sanro), jenang (chef daerah), individu (orang) 
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tertua yang sudah berpengalaman dalam hal memanfaatkan tanaman rempah serta 

memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Pemanfaatan pengolahan rempah 

tersebut. 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah pengetahuan lokal masyarakat tentang 

tanaman rempah-rempah meliputi jenis tanaman, bagian/organ tanaman yang 

dimanfaatkan, persentase jenis dan persentase bagian/organ tanaman rempah yang 

dimanfaatkan, serta cara pemanfaatan dan perolehannya. Tanaman rempah dan 

kandungannya menjadi faktor dalam penelitian ini. bahan yang berasal dari 

tanaman rempah-rempah. 

 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel penelitian adalah rempah-rempahan yang 

mencakup beberapa jenis tumbuhan, bagian dan organ tumbuhan, serta penduduk 

Desa Sukamaju Kec. Masyarakat Sukamaju beranggapan bahwa keanekaragaman 

tanaman dapat meningkatkan cita rasa makanan dan senyawa yang terdapat pada 

tanaman rempah-rempah. Tanaman ini digunakan sebagai bumbu obat tradisional. 
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F. Instrumen Penelitian 

1. Alat 

Adapun alat-alat yang digunakan yaitu Alat tulis menjadi alat utama yang 

digunakan untuk mengumpulkan informasi dari informan, pedoman wawancara, 

Kamera untuk proses dokumentasi wawancara.  

2. Bahan 

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis tanaman 

rempah-rempah yang dimanfaatkan oleh masyarakat kelurahan sukamaju, 

kecamatan sukamaju. 

 

G. Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur kerja yang dilakukan pada saat penelitian yaitu:  

1. Pengumpulan data   

 Pengumpulan data dilakukan dengan melalui tahap observasi dan 

wawancara. Penentuan responden dilakukan dengan teknik snowball sampling 

atau pemilihan sampel secara bergulir yakni teknik pemilihan sampel yang telah 

diwawancarai sebelumnya untuk mendapatkan informasi dari informan. Melalui 

teknik snowball sampling, sampel ditentukan dari saran atau rekomendasi dari 

satu responden ke responden lainnya yang memenuhi kriteria yang sudah 

dipertimbangkan dan ditetapkan oleh peneliti. Observasi dalam penelitian ini 

perlu dilakukan agar peneliti mendapatkan gambaran tentang responden yang 

akan menjadi informan tepat dan sesuai dengan kriteria yang diperlukan peneliti. 

Observasi yang akan dilakukan di suku jawa adalah mencari informasi mengenai 
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masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan orang tertua yang mempunyai 

pengetahuan tentang tanaman rempah-rempah. 

Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi terstruktur berdasarkan 

kuesioner yang telah disiapkan yang berfungsi sebagai petunjuk wawancara untuk 

mengumpulkan data lisan dari responden. Responden dipilih dengan cara 

snowball sampling dengan kriteria responden masyarakat yang pernah 

menggunakan tanaman rempah untuk pemanfaatan dan memiliki pengetahuan 

yang cukup mengenai tumbuhan rempah dan penggunaannya. Data yang 

diperlukan dalam wawancara meliputi: (1) pemanfaatan responden mengenai 

tanaman rempah; (2) jenis tanaman rempah apa saja yang informan gunakan; (3) 

Bagian/ organ apa yang dimanfaatkan dan tanaman rempah. Selain itu diajukan 

juga pertanyaan untuk data pendukung seperti: (1) nama responden; (2) umur 

responden; (3) pekerjaan responden; dan (4) tingkat pendidikan responden. 

Selanjutnya, hasil wawancara dicatat pada lembar data wawancara dan direkam 

dengan menggunakan alat perekam.  

2. Skrining Tanaman Rempah-rempah 

a. Pengumpulan Data Senyawa Bioaktif Tanaman Rempah  

Tanaman Rempah-rempah hasil identifikasi diketahui kandungan senyawa 

bioaktif nya dengan memasukkan setiap nama ilmiah dari tanaman tersebut pada 

situs http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/top.html. Pada situs tersebut diperoleh 

data senyawa bioaktif yang terkandung dalam semua bagian tanaman, dengan 

senyawa bioaktif tanaman yang didapatkan dicari data canonical SMILESnya 

pada situs "https://pubchem.zcbi.nlm.nih.goov/".  
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H. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan analisis 

deskriptif kualitatif. Tabel dan gambar digunakan untuk menyajikan informasi 

yang diperoleh melalui wawancara dan pemeriksaan tanaman rempah. 

Berdasarkan data hasil wawancara responden dianalisis tingkat pemanfaatan dan 

penerimaan masyarakat Kelurahan sukamaju, Kecamatan Sukamaju Kabupaten 

Luwu Utara dalam penggunaan tanaman rempah-rempah. Berikut merupakan 

rumusan yang digunakan dalam penentuan persentase familia, habitus, bagian 

yang digunakan serta teknik yang digunakan. 

a. Persentase Familia tanaman yang digunakan  

Σ spesies familia tertentu 𝑥 100% 

       Σ seluruh spesies 

 

b. Persentase bagian tanaman yang digunakan  

         Σ  bagian yang digunakan                𝑥 100% 

     Σ seluruh spesies bagian yang digunakan 

 

c. Persentase teknik pengolahan tanaman yang digunakan  

 

          Σ teknik yang digunakan             𝑥 100% 

           Σ seluruh teknik yang digunakan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 Secara geografis kelurahan sukamaju desa sukamaju terletak pada 

koordinat 120
o
, 465’ 97” BT, -2,607’ 84” LS, dimana keluarahan sukamaju 

berbatasan : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kaluku, sebelah Selatan 

berbatsan dengan Desa Tolangi, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa 

Salulemo, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kaluku. Luas Wilayah Desa 

Sukamaju sekitar 4,73 KM
2
 terdapat 4 (empat) Dusun dengan jumlah penduduk 

sampai pada pertama Tahun 2021 adalah Laki-laki 2.173 jiwa dan Perempuan 

2.274 jiwa dengan jumlah total penduduk sebanyak 1.359 KK. Dimana memiliki 

potensial pada sector pertanian, perkebunan, perindustrian dan perdagangan. 

 Adapun Masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai responden terdiri dari 

100 responden meliputi 30 orang tetua, 30 tokoh masyarakat, 15 orang dukun desa 

dan 25 orang masyarakat biasa yang memiliki pengetahuan dan pengalaman 

tentang pemanfaatan tanaman rempah. Profesi sebagai responden bervariasi, di 

antaranya ketua RT/RW, guru SD, guru SMA, petani, pegawai kesehatan 

perawat/bidan, petugas pegawai kantor lurah, wiraswasta, satpam, tukang urut, 

peternak, pedagang, buruh harian dan tukang penjahit. 
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1. Hasil Inventarisasi Tanaman Rempah-rempah di Kelurahan 

Sukamaju Kecamatan Sukamaju 

Masyarakat Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu 

Utara memberikan informasi saat wawancara yang mengarah pada koleksi 25 

jenis tanaman rempah yang digunakan baik dalam kuliner maupun pengobatan 

tradisional. Hasilnya ditampilkan pada tabel di bawah ini (Tabel 4.1). 

Tabel 4.1 Hasil Inventarisasi Tanaman Rempah-rempah yang Terdapat di 

Kelurahan Sukamaju, Kec. Sukamaju Kab. Luwu utara, 2023. 
 

N

o. 

 

Nama 

Umum 

 

Nama 

Lokal 

 

Nama 

Ilmiah 

 

Familia 

 

Habit

us 

 

Organ 

 

Teknik 

Pengolahan 

1. Kunyit Kunyit 

bulawan 

Curcuma 

Longa 

Zingiberaceae Terna Rimpang Direbus/Dibl

ender/Tanpa 

diramu/Dire

mas 

2. Kunyit 

putih 

Kunyit 

mabusa 

Curcuma 

zedoaria 

Zingiberaceae Terna Rimpang Direbus/Dip

arut/Diblend

er/Diremas/

Tanpa 

diramu 

3. Jahe Passalalia Zingiber 

officinale 

Zingiberaceae Terna Rimpang DirebusDitu

mbuk/Diblen

der/Diremas 

4. Kencur Sa’ku Kaempferi

a galanga 

Zingiberaceae Terna Rimpang Direbus/Dip

arut/Diblend

er 

5. Temula

wak 

Kunyit 

tammu 

Curcuma 

zanthorrhi

za 

Zingiberaceae Terna Rimpang Direbus/Ditu

mbuk/diparu

t/diblender 

6. Kapula

ga 

Kapulaga Elettaria 

cardamom

um 

Zingiberaceae Terna Buah Ditumbuk 

7. Lempu

yang 

Limpujang Zingiber 

zerumbet 

Zingiberaceae Terna Rimpang Direbus/dipa

rut/diblender 

8. Lengku

as 

Likku  Alpinia 

galangal 

Zingiberaceae Terna Rimpang Direbus/Ditu

mbuk/Diblen

der 

9. Temuk

unci 

Kunci Boesenber

gia 

rotunda 

Zingiberaceae Terna Rimpang Direbus/Ditu

mbuk/Diblen

der 

10

. 

Lada Merica Piper 

nigrum L. 

Piperaceae Terna Biji Dihaluskan/

Direbus 

11

. 

Keman

gi 

Cemangi Ocimum 

basilicum 

Lamiaceae Perdu Daun Ditumbuk 
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12

. 

Ketum

bar 

Ketumbara Coriandru

m sativum 

Apiaceae Terna Biji Ditumbuk/D

ihaluskan/Di

rebus 

13

. 

Seledri Daun so’ Apium 

graveolens 

Apiaceae Herba Daun/Bat

ang 

Diiris 

14

. 

Jintan Jinten Cuminum 

cyminum 

Apiaceae Terna Biji Dihaluskan 

15

. 

Pala  Buah pala Myristica 

fragrans 

Houtt. 

Myristiaceae Perdu Buah Ditumbuk 

16

. 

Kemiri Kemiri Aleurites 

moluccana 

Euphorbiaceae Poho

n 

Buah Dihaluskan 

17

. 

Kayu 

manis 

Kaju 

canning 

Cinnamom

um 

zeylanicum 

Lauraceae Poho

n 

Batang Dimasak 

18

. 

Keluak Kaloa Pangium 

edule 

Achariaceae Poho

n 

Buah Dimasak 

19

. 

Bawan

g 

merah 

Lassuna 

mararang 

Allium 

cepa L. 

Amaryllidacea

e 

Herba Umbi Dihaluskan 

20

. 

Bawan

g putih 

Lassuna 

mabusa 

Allium 

sativum L. 

Amaryllidacea

e 

Herba Umbi Dihaluskan 

21

. 

Cabai 

rawit 

Lada 

londong 

Capsicum 

annuum 

Solanaceae Perdu Buah Diblender/Di

haluskan 

22

. 

Pandan Daun 

pandan 

Pandanus 

ammaryllif

olius 

Pandanaceae Perdu Daun Diblender/Di

remes 

23

. 

Sereh Daun 

sarre’ 

Cymbopog

on citratus 

Foaceae Herba Batang Direbus/Dig

ebrek/Diblen

der 

24

. 

Jeruk 

Purut 

Lemo 

purut 

Citrus 

hystrix 

Rutaceae Perdu Daun/ 

Buah 

Diiris/Dipera

s 

25

. 

 

Jeruk 

nipis 

Lemo nipi’ Citrus 

aurantifoli

a 

Rutaceae Perdu Buah Diiris/Dipera

s 

 

Merujuk pada hasil tabel 4.1, maka disimpulkan bahwa persentase 

terbanyak yang digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Sukamaju dalam 

pengobatan tradisional yaitu tanaman yang berasal dari familia Zingiberaceae 

dengan jumlah 34% (9 spesies) dan Apiaceae 11% (3 spesies)  
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Gambar 4.1 Diagram Persentase Jumlah Tumbuhan Rempah Berdasarkan 

Familia yang digunakan dalam Pengobatan Tradisional oleh 

masyarakat di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju 

Kabupaten Luwu utara. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sukamaju, 

Kecamatan Sukamaju, dan Kabupaten Luwu Utara mengenai pemanfaatan bagian 

tumbuhan dalam pengobatan tradisional, terdapat enam organ tumbuhan dari 25 

jenis tumbuhan berbeda yang sering dimanfaatkan masyarakat untuk pengobatan. 

Adapun bagian (organ) tanaman dengan persentase paling banyak digunakan 

adalah pada bagian rimpang sejumlah 8 spesies (30%), bagian buah sejumlah 6 

spesies (19%) dan yang paling sedikit digunakan adalah pada bagian biji 

berjumlah 3 spesies, daun berjumlah 4 spesies, batang berjumlah 2 spesies dan 

umbi berjumlah 2 spesies seperti yang terlihat pada diagram gambar 4.2. 

38% 

4% 
4% 

13% 
4% 

4% 

4% 

9% 

4% 

4% 
4% 

8% 

PERSENTASE FAMILIA TANAMAN 

Zingiberaceae Piperaceae Lamiaceae Apiaceae

Myristiaceae Euphorbiaceae Lauraceae Amarylidaceae

Achariaceae Solanaceae Pandanaceae Rutaceae
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Gambar 4.2 Diagram Persentase Organ Tanaman Rempah yang digunakan dalam 

Pengobatan Tradisional oleh masyarakat di Kelurahan Sukamaju 

Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara 

 

Berlandaskan informasi yang didapatkan saat wawancara terhadap 

masyarakat di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara 

tentang teknik pengolahan tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional, 

maka diperoleh hasil yaitu terdapat 10 teknik pengolahan dengan persentase 

paling banyak digunakan yaitu direbus sejumlah 11 spesies (11%) dan yang 

paling sedikit digunakan yaitu ditumbuk, dihaluskan, diiris, diparut, diremas dan 

tanpa diramu sejumla 2% (masing-masing 1 spesies) seperti yang dapat dilihat 

pada gambar 3.4. 

30% 

18% 
15% 

19% 

11% 

7% 

PERSENTASE BAGIAN TANAMAN YANG 

DIGUNAKAN 

Rimpang Buah Biji Daun Batang Umbi
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Gambar 4.3 Teknik Pengolahan Tanaman yang digunakan dalam Pengobatan 

Tradisional oleh masyarakat di Kelurahan Sukamaju Kecamatan 

Sukamaju Kabupaten Luwu utara 

 

2. Skrining Senyawa Bioaktif Tanaman rempah di Kelurahan Sukamaju 

Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara 

Berdasarkan hasil skrining senyawa bioaktif pada setiap spesies tanaman 

rempah yang digunakan oleh masyarakat Sukamaju dalam pengobatan tradisional 

diperoleh 20 spesies dari 25 spesies tumbuhan yang berpotensi sebagai kandungan 

senyawa tersebut memiliki aktivitas yang tinggi. 

Tabel 4.2 Data Senyawa Bioaktif Tanaman rempah sebagai berikut. 
No Nama Tumbuhan Nama Senyawa Rumus Molekul 

1 Kunyit (Curcuma longa) 1,8-Cineole C10H18O 

Espatulenol C15H24O 

beta-Eudesmol C9H8O3 

beta-Pinene C10H16 

(+)-Camphor C10H16O 

Limonene C10H16 

3-Carene C10H16  

beta-Myrcene C10H16  

18% 

22% 

4% 
13% 

24% 

7% 

4% 
2% 4% 2% 

PERSENTASE TEKNIK PENGOLAHAN 
TANAMAN YANG DIGUNAKAN 

Ditumbuk Diblender Diparut Dihaluskan
Direbus Diiris Diperas Digeprek
Diremas Tanpa Diramu
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Alpha terpinolene C10H16  

alpha-Phellandrene C10H16  

beta-Caryophyllene C15H24  

alpha-Cedrene C15H24  

E-beta-farnesene  C15H24 

alpha-Caryophyllene (obsol.) C15H24  

Thujopsene C15H24 

alpha-Zingiberene  C15H24 

Cholesterol  C15H24 

(-)-beta-Sitosterol  C27H46O 

beta-Sesquiphellandrene  C15H24 

beta-Phellandrene  C10H16 

[1S-[1alpha,2beta,5beta(R*)]]-5-  C15H26O2 

(1,5-Dimethyl-4-hexenyl)-2-

methyl-3- 

C15H24 

cyclohexene-1,2-diol C15H24  

(R)-(-)-alpha-Curcumene C15H22  

(-)-Curcuphenol C15H22O  

(R)-(-)-Xanthorrhizol  C15H22O  

(+)-ar-Turmerone  C15H20O 

beta-Curcumene  C15H24 

alpha-Turmerone  C15H22O  

Curlone C15H22O  

Turmerone  C15H22O  

(+)-alpha-Atlantone  C15H22O  

(Z)-alpha-Atlantone  C15H22O  

(+)-beta-Atlantone  C15H22O 

(-)-Germacrene D C15H24  

Germacrone  C15H22O  

Curdione  C15H24O2 

Dehydrocurdione C15H22O2  

(E,E,E)-2-(4,8-Dimethyl-10-oxo-

3,7- 
 C15H20O2 

cyclodecadien-1-ylidene)-

propanal 
C15H20O2  

delta-Elemene C15H24  
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(-)-gamma-Elemene  C15H24 

alpha-Elemene  C15H24 

(+)-Germacrone-4,5-epoxide  C15H22O2 

alpha-Guaiene  C15H24 

Procurcumenol  C15H22O2 

alpha-Himachalene  C15H24 

1,7-Bis(4-hydroxy-3-

methoxyphenyl)- 
C21H22O4  

1,4,6-heptatrien-3-one  C21H22O4 

1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,4,6-

heptatrien-3-one 
C21H24O6  

beta-Turmerone C15H22O  

2 Kunyit putih (Curcuma 

zedoaria) 

1,8-Cineole C10H18O 

Espatulenol C15H24O 

beta-Eudesmol C9H8O3 

alpha-Pinene  C10H16 

beta-Pinene  C10H16 

(+)-Camphor 152.23  C10H16O 

Curcumin 368.4  C21H20O6 

Camphene 136.23  C10H16 

E-beta-farnesene 206.37  C15H24 

trans,trans-Farnesol (222.37)  C15H26O 

beta-Eudesmene 204.35  C15H24 

alpha-Zingiberene 204.35  C15H24 

(+)-ar-Turmerone 216.32  C15H20O 

13-Hydroxygermacrone 234.33  C15H22O2 

Curdione 236.35  C15H24O2 

Dehydrocurdione 234.33 C15H22O2  

Curzerenone 230.30  C15H18O2 

(-)-Elemol 22.37  C15H26O 

(-)-gamma-Elemene 204.35  C15H24 

beta-Dictyopterol (220.35) C15H24O  

Curcolone (246.30)  C15H18O3 

(-)-alpha-Cadinol (222.37)  C15H26O 

alpha-Calacorene (200.32)  C15H20 

(+)-Curzeone (228.29)  C15H16O2 
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Pyrocurzerenone (212.29) C15H16O  

Curcumenol 234.33  C15H22O2 

Zedoarondiol 252.35  C15H24O3 

Cucumadiol 238.37  C15H26O2 

Procurcumenol 234.33  C15H22O2 

Oxycurcumenol 250.33  C15H22O3 

Zedoarol 246.30  C15H18O3 

Isosparthulenol 220.35  C15H24O 

beta-Himachalene 204.35  C15H24 

Guaidiol 238.37  C15H26O2 

2-Nonanone 142.24 C9H18O  

calarene (204.35 g/mol)  C15H24 

Curcarabranol B (252.35 g/mol)  C15H24O3 

Curcumadione (234.33 g/mol)  C15H22O2 

Curcumenolactone A (248.32 

g/mol) 
 C15H20O3 

Curcumenolactone B (248.32 

g/mol) 
C15H20O3  

Curcumenolactone C (264.32 

g/mol) 
 C15H20O4 

Curcumenone (234.33 g/mol) C15H22O2  

Furanodiene (216.32 g/mol)  C15H20O 

Zedoalactone B (280.32 g/mol)  C15H20O5 

Zedoarofuran (264.32 g/mol)  C15H20O4 

Zedoarolide A (296.31 g/mol)  C15H20O6 

Zedoarolide B (282.33 g/mol)  C15H22O5 

Isofuranodiene (216.32 g/mol)  C15H20O 

12-hydroxycurcumenol (250.33 

g/mol) 
 C15H22O3 

beta-Elemenone (218.33 g/mol)  C15H22O 

5-epi-Curzerenone (230.30 g/mol)  C15H18O2 

Curcumanolide B (234.33 g/mol)  C15H22O2 

Curcolonol (264.32 g/mol)  C15H20O4 

Zedoalactone C (266.33 g/mol)  C15H22O4 

Eudesmol (222.37 g/mol) C15H28O 

3 Jahe (Zingiber officinale) (-) Champhor (152.23)  C10H16O  
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1,8-Cineole (154.25) C10H18O 

Espatulenol (220.35) C15H24O 

alpha-Eudesmol (222.37)  C10H16 

beta-Eudesmol (222.37)  C10H16 

gamma-Eudesmol (222.37)  C15H26O 

alpha-Pinene (136.23 g/mol)  C10H16 

(-)-beta-Pinene (136.23 g/mol) C10H16 

beta-Pinene (136.23 g/mol) C10H16 

Limonene (136.23 g/mol)  C10H16 

3-Carene (136.23 g/mol) C10H16 

cis-beta-Ocimene (136.23 g/mol)  C10H16 

Citronellol ( 156.26 g/mol)  C10H20O 

(E)-geraniol (154.25 g/mol)  C10H18O 

(+)-Borneol (154.25 g/mol) C10H18O  

(-)-Borneol (154.25 g/mol)  C10H18O 

Zingiberenol (222.37 g/mol) C15H26O  

(R)-(-)-alpha-Curcumene (202.33 

g/mol) 
 C15H22 

alpha-Guaiene (204.35 g/mol)  C15H24 

(-)-Globulol (222.37 g/mol)  C15H26O 

Viridiflorol (222.37 g/mol)  C15H26O 

alpha-Gurjunene (204.35 g/mol)  C15H24 

allo-Aromadendrene (204.35 

g/mol) 
 C15H24 

alpha-Panasinsene (204.35 g/mol)  C15H24 

10-epi-gamma-Eudesmol (222.37 

g/mol) 
 C15H26O 

2-Carene (136.23 g/mol)  C10H16 

4 Kencur (Kaempferia 

galangal) 

Kaempferide (300.26 g/mol) C16H12O6 

Kaempferol (286.24 g/mol) C15H10O6 

beta-Phellandrene (136.23 g/mol) C10H16 

Car-3-en-5-one (150.22 g/mol) C10H14O 

5 Temulawak (Curcuma 

zanthorrhiza) 

Curcumin (368.4 g/mol) C21H20O6 

Monodemethoxycurcumin (338.4 

g/mol) 

C20H18O5 

6 Lempuyang (Zingiber (-)-Camphor (152.23 g/mol) C10H16O  
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zerumbet) alpha-Pinene (136.23 g/mol)  C10H16 

beta-Pinene (136.23 g/mol)  C10H16 

3-Carene (136.23 g/mol) C10H16  

Farnesyl pyrophosphate (382.33 

g/mol) 
 C15H28O7P2 

Camphene (136.23 g/mol)  C10H16 

alpha-Caryophyllene (obsol.) 

(204.35 g/mol) 
 C15H24 

All-trans-squalene  (410.7 g/mol)  C30H50 

(+)-Humulenol II (220.35 g/mol)  C15H24O 

Zerumbone (218.33 g/mol)  C15H22O 

(-)-beta-Caryophyllene epoxide 

(220.35 g/mol) 
 C15H24O 

Zerumboneoxide (234.33 g/mol)  C15H24O2 

5-Hydroxyzerumbone (234.33 

g/mol) 
 C15H22O2 

DMAPP (246.09 g/mol)  C5H12O7P2 

8-hydroxy-alpha-humulene 

(220.35 g/mol)  
 C15H24O 

7 Kapulaga (Elettaria 

cardamomum) 

alpha-Terpinene (136.23 g/mol) 
C10H16  

8 Temukunci (Boesenbergia 

rotunda) 

(E)-geraniol (154.25 g/mol) C10H18O  

Dihydrochrysin (256.25 g/mol)  C15H12O4 

Sakuranetin (286.28 g/mol)  C16H14O5 

Isopimaric acid (302.5 g/mol)  C20H30O2 

2',6'-Dihydroxy-4'-

methoxychalcone (270.28 g/mol) 
 C16H14O4 

Cardamomin (270.28 g/mol)  C16H14O4 

Flavokawin A (316.3 g/mol)  C18H18O5 

Boesenbergin A (404.5 g/mol)  C26H28O4 

Rubranine (390.5 g/mol)  C25H26O4 

(+)-Panduratin A (406.5 g/mol)  C26H30O4 

(-)-Alpinetin ( 270.28 g/mol)  C16H14O4 

(2S)-Pinocembrin (256.25 g/mol)  C16H14O4 

5,7-Dihydroxy-8-C-

geranylflavanone (392.5 g/mol) 
 C25H28O4 
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(-)-7,4'-Dihydroxy-5-

methoxyflavanone ( 756.7 g/mol) 
 C16H14O5 

2,4-Dihydroxy-6-phenethyl-

benzoic acid methyl ester (272.29 

g/mol) 

 C16H16O4 

(+)-Zeylenol (384.4 g/mol)  C21H20O7 

Crotepoxide (362.3 g/mol)  C18H18O8 

9 Lada (Piper nigrum L.) (-)-beta-Sitosterol (414.7 g/mol)  C29H50O 

Stigmasterol (412.7 g/mol) C29H48O  

Pipnoohine (361.6 g/mol)  C24H43NO 

Pipyahyine (383.5 g/mol)  C24H33NO3 

Sarmentine (221.34 g/mol)  C14H23NO 

[(2E,4E)-Dodecadienoyl]-

pyrrolidine (249.39 g/mol) 
 C16H27NO 

Hexadecanoylpyrrolidine ( 309.5 

g/mol) 
 C20H39NO 

(3beta,5alpha)-Stigmastan-3-ol 

(416.7 g/mol) 
 C29H52O 

10 Kemangi (Ocimum 

basilicum) 

1,8-cineole (154.25 g/mol) C10H18O  

Espatulenol (220.35 g/mol)  C15H24O 

Methyl jasmonate (224.30 g/mol)  C13H20O3 

Luteolin (286.24 g/mol)  C15H10O6 

cis-Sabinene hydrate ( 154.25 

g/mol) 
 C10H18O 

Menthyl acetate (198.30 g/mol)  C12H22O2 

Genkwanin (284.26 g/mol)  C16H12O5 

Nevadensin (344.3 g/mol)  C18H16O7 

Borneol (154.25 g/mol)  C10H18O 

trans-Citral (152.23 g/mol)  C10H16O 

Fenchone (152.23 g/mol)  C10H16O 

Acacetin (284.26 g/mol)  C16H12O5 

Ladanein (314.29 g/mol)  C17H14O6 

Salvigenin (328.3 g/mol) C18H16O6  

Xanthomicrol (344.3 g/mol)  C18H16O7 

Gardenin B (358.3 g/mol)  C19H18O7 

Hirsutrin (464.4 g/mol)  C21H20O12 
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Cyanidin ( 287.24 g/mol)  C15H11O6 

(-)-beta-Caryophyllene epoxide 

(220.35 g/mol) 
 C15H24O 

1-Epibicyclosesquiphellandrene 

(204.35 g/mol) 
 C15H24 

alpha-Guaiene (204.35 g/mol)  C15H24 

(-)-Globulol (222.37 g/mol)  C15H26O 

Ocimol (620.9 g/mol)  C39H56O6 

Cadinol (222.37 g/mol)  C15H28O 

11 Ketumbar (Coriandrum 

sativum) 

linalool (154.25 g/mol) C10H18O 

alpha-Terpinene ( 136.23 g/mol) C10H16 

gamma-Terpinene (136.23 g/mol) C10H16 

Platanoside (724.7 g/mol) C39H32O14 

delta-Tocopherol (402.7 g/mol) C27H46O2 

(+)-Limonene (136.23 g/mol) C10H16 

12 Seledri (Apium graveolens) Syringin  (372.4 g/mol) C17H24O9  

Espatulenol (220.35) C15H24O  

alpha-Eudesmol (222.37) C15H26O  

beta-Eudesmol (222.37)  C15H26O 

alpha-Thujene (136.23 g/mol)  C10H16 

Luteolin (286.24 g/mol)  C15H10O6 

alpha-Pinene (136.23 g/mol) C10H16  

beta-Pinene (136.23 g/mol)  C10H16 

(+)-Camphor (152.23 g/mol)  C10H16O 

Limonene (136.23 g/mol)  C10H16 

3-Carene (136.23 g/mol)  C10H16 

cis-beta-Ocimene (136.23 g/mol)  C10H16 

beta-Myrcene (136.23 g/mol)  C10H16 

alpha-Terpinolene (136.23 g/mol) C10H16  

trans-beta-Ocimene (136.23 

g/mol) 
 C10H16 

(+)-Catechin (290.27 g/mol)  C15H14O6 

(-)-Epicatechin (290.27 g/mol)  C15H14O6 

Apigenin 7-O-beta-D-

glucopyranoside (432.4 g/mol) 
 C21H20O10 

Apiin (564.5 g/mol)  C26H28O14 
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Chrysoeriol (300.26 g/mol)  C16H12O6 

beta-Cubebene (204.35 g/mol)  C15H24 

alpha-Ylangene (204.35 g/mol)  C15H24 

13 Jintan (Cuminum cyminum) alpha-Pinene (136.23 g/mol)  C10H16 

beta-Pinene (136.23 g/mol)  C10H16 

Limonene (136.23 g/mol)  C10H16 

Cuminal (148.20 g/mol)  C10H12O 

p-Cymene (134.22 g/mol)  C10H14 

linalool (154.25 g/mol)  C10H18O 

alpha-Terpinene (136.23 g/mol)  C10H16 

gamma-Terpinene (136.23 g/mol)  C10H16 

beta-Caryophyllene (204.35 

g/mol) 
 C15H24 

beta-Elemene (204.35 g/mol)  C15H24 

(-)-Carene(-)-3-Carene ( 272.5 

g/mol) 
 C10H16 

alpha-Terpineol (154.25 g/mol)  C10H18O 

Cuminoside A 410.5 g/mol)  C21H30O8 

14 Pala (Myristica fragrans 

Houtt.) 

Fragransin D1 (388.5 g/mol) C22H28O6 

Fragransin D2 (388.5 g/mol) C22H28O6 

Fragransol A (374.4 g/mol) C21H26O6 

Fragnasol B (374.4 g/mol) C19H22O5 

15 Kemiri (Aleurites 

moluccana) 

Linoleic acid (280.4 g/mol) C18H32O2 

Palmitic acid (256.42 g/mol) C16H32O2 

16 Kayu manis (Cinnamomum 

zeylanicum) 

linalool (154.25 g/mol) C10H18O 

beta-Caryophyllene (204.35 

g/mol) 

C15H24 

17 Illicium verum Schizandronic acid (454.7 g/mol) C30H46O3 

Verimol E (318.4 g/mol) C18H22O4 

18 Kluwak (Pangium edule) Gynocardin (303.26 g/mol) C12H17NO8 

19 Bawang merah (Allium 

cepa) 

Gibberellin A1 (348.4 g/mol) C19H24O6 

Gibberellin A4 (332.4 g/mol) C19H24O5 

Gibberellin A9 (316.4 g/mol) C19H24O4 

Gibberellin A12 (332.4 g/mol) C20H28O4 

Gibberellin A20 (332.4 g/mol) C19H24O5  

Gibberellin A24 (346.4 g/mol)  C20H26O5 
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Gibberellin A34 (348.4 g/mol)  C19H24O6 

Gibberellin A51 (332.4 g/mol)  C19H24O5 

Dihydroquercetin (304.25 g/mol)  C15H12O7 

Lunularin (214.26 g/mol)  C14H14O2 

Kaempferol (286.24 g/mol)  C15H10O6 

Quercetin (302.23 g/mol)  C15H10O7 

Hirsutrin (464.4 g/mol)  C21H20O12 

Quercetin 3-O-L-rhamnoside 

(448.4 g/mol) 
 C21H20O11 

Spiraeoside (464.4 g/mol)  C21H20O12 

Quercetin 3-sophoroside-7-

glucoside (788.7 g/mol) 
 C33H40O22 

Isorhamnetin 3-O-beta-D-

glucopyranoside (478.4 g/mol) 

Isorhamnetin 3,4'-diglucoside 

(640.5 g/mol) 

 C22H22O12 

Delphinidin chloride ( 338.69 

g/mol) 
 C15H11ClOCl 

20 Bawang putih (Allium 

sativum) 

Luteolin (286.24 g/mol) C15H10O6  

alpha-Pinene ((136.23 g/mol))  C10H16 

Limonene (136.23 g/mol)  C10H16 

alpha-Terpinolene ( 136.23 

g/mol) 
C10H16  

Farnesyl pyrophosphate (382.33 

g/mol) 
 C15H28O7P2 

(+)-Catechin (290.27 g/mol)  C15H14O6 

(-)-Epicatechin (290.27 g/mol)  C15H14O6 

Hesperidin (610.6 g/mol)  C28H34O15 

Naringenin (272.25 g/mol) C15H12O5  

Flavone (222.24 g/mol)  C15H10O2 

Myricetin (318.23 g/mol)  C15H10O8 

Biochanin A (284.26 g/mol)  C16H12O5 

Formononetin (268.26 g/mol)  C16H12O4 

Nerolidol (222.37 g/mol)  C15H26O 

All-trans-squalene (410.7 g/mol)  C30H50 

Apigenin (270.24 g/mol)  C15H10O5 
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Kaempferol (286.24 g/mol)  C15H10O6 

Quercetin (302.23 g/mol)  C15H10O7 

Hyperin (464.4 g/mol)  C21H20O12 

Rutin (610.5 g/mol)  C27H30O16 

Citral (152.23 g/mol)  C10H16O 

1,1-Dimethoxy-3,7-dimethylocta-

2,6-diene(198.30 g/mol) 
 C12H22O2 

21 Cabai rawit (Capsicum 

annuum) 

Luteolin (286.24 g/mol) C15H10O6  

Dihydroquercetin (304.25 g/mol)  C15H12O7 

beta-Citraurin (432.6 g/mol)  C30H40O2 

Geranylgeranyl diphosphate 

(450.4 g/mol) 
 C20H36O7P2 

Lycopene (536.9 g/mol)  C40H56 

Neurosporene (538.9 g/mol)  C40H58 

15-cis-Phytofluene (542.9 g/mol)  C40H62 

beta-Carotene (536.9 g/mol)  C40H56 

Canthaxanthin (564.8 g/mol)  C40H52O2 

Zeaxanthin (568.9 g/mol)  C40H56O2 

Ampelopsin (320.25 g/mol)  C15H12O8 

(+)-Catechin ( 290.27 g/mol)  C15H14O6 

Eriodictyol (288.25 g/mol)  C15H12O6 

Fustin (288.25 g/mol)  C15H12O6 

Hesperetin (302.28 g/mol)  C16H14O6 

Hesperidin (610.6 g/mol)  C28H34O15 

Liquiritigenin (256.25 g/mol)  C15H12O4 

Naringenin (272.25 g/mol)  C15H12O5 

Naringin (580.5 g/mol)  C27H32O14 

Sakuranetin (286.28 g/mol)  C16H14O5 

22 Pandan (Pandanus 

ammaryllifolius) 

6E-Pandanamine (317.4 g/mol) C10H16O 

Pandamarilactonine E (323.4 

g/mol) 

C10H16O 

23 Sereh (Cymbopogon 

citratus) 

Orientin (448.4 g/mol)  C21H20O11 

Swertiajaponin (462.4 g/mol) C22H22O11  

TriacBiochanin A ( 284.26 

g/mol)ontane (422.8 g/mol) 

C22H22O11 

Genistein (270.24 g/mol) C15H10O5  
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Genistein 7-O-glucoside (432.4 

g/mol) 
 C21H20O10 

Prunetin ( 284.26 g/mol)  C16H12O5 

trans-Citral (152.23 g/mol)  C10H16O 

cis-Citral (152.23 g/mol) C10H16O  

p-Cymene (134.22 g/mol)  C10H14 

linalool (154.25 g/mol)  C10H18O 

Phytol (296.5 g/mol)  C20H40O 

Cinaroside (448.4 g/mol)  C21H20O11 

Lonicerin ( 594.5 g/mol)  C27H30O15 

Astragalin (448.4 g/mol)  C21H20O11 

Nicotiflorin (594.5 g/mol) C27H30O15  

Hirsutrin (464.4 g/mol)  C21H20O12 

Rutin (610.5 g/mol)  C27H30O16 

Isorhamnetin 3-O-rutinoside 

(624.5 g/mol) 
 C22H22O12 

Genistein 8-C-glucoside (432.4 

g/mol) 
 C21H20O10 

Carlinoside (580.5 g/mol)  C26H28O15 

Isoorientin 2’’-O-rhamnoside 

(594.5 g/mol) 
 C27H30O15 

Perillene (150.22 g/mol)  C10H16O 

Carveol (152.23 g/mol) C10H16O  

(-)-beta-Caryophyllene epoxide 

(220.35 g/mol) 
 C10H14 

Cassiaoccidentalin B (576.5 

g/mol) 
 C10H18O 

Heptadecane (240.5 g/mol)  C20H40O 

Nonadecane (268.5 g/mol)  C21H20O11 

Octadecane (254.5 g/mol)  C27H30O15 

Tetracosane (338.7 g/mol)  C21H20O11 

Citral (152.23 g/mol) C27H30O15  

Citronellal (154.25 g/mol)  C21H20O12 

2-Tridecanone (198.34 g/mol)  C27H30O16 

Myrtenol (152.23 g/mol)  C22H22O12 

Myrtanal ( 152.23 g/mol)  C21H20O10 
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Photocitral A ( 152.23 g/mol)  C26H28O15 

trans-Carveol ( 152.23 g/mol)  C27H30O15 

alpha-Camphorene (272.5 g/mol)  C10H14O 

Cymbopogone (426.7 g/mol)  C10H16O 

Cymbopogonol ( 426.7 g/mol)  C15H24O 

Gomphrenin III (726.6 g/mol) C27H28O14  

Gomphrenin II (696.6 g/mol)  C17H36 

Isogomphrenin II (696.6 g/mol)  C19H40 

Isogomphrenin III ( 726.6 g/mol)  C18H38 

24 Jeruk purut (Citrus hystrix) alpha-Thujene (136.23 g/mol)  C24H50 

alpha-Pinene ( 136.23 g/mol)  C10H16O 

beta-Pinene (136.23 g/mol)  C10H18O 

Limonene (136.23 g/mol)  C13H26O 

beta-Myrcene (136.23 g/mol)  C10H16O 

alpha-Terpinolene (136.23 g/mol)  C10H16O 

n-Pentadecane (212.41 g/mol)  C10H16O 

Indole (117.15 g/mol)  C10H16O 

p-Cymene (134.22 g/mol) C20H32  

linalool (154.25 g/mol) C30H50O  

alpha-Terpinene (136.23 g/mol)  C30H50O 

alpha-Copaene (204.35 g/mol)  C34H34N2O16 

beta-Bisabolene (204.35 g/mol)  C33H32N2O15 

beta-Elemene (204.35 g/mol)  C33H32N2O15 

(-)-S-Citronellal (154.25 g/mol)  C34H34N2O16 

delta-Elemene (204.35 g/mol)  C15H24 

Calamenene (202.33 g/mol)  C15H22 

4(10)-Thujene (136.23 g/mol)  C10H16 

(E)-Ocimene (136.23 g/mol)  C10H16 

Citronellal (154.25 g/mol)  C10H18O 

2,6-Dimethyl-2,4,6-octatriene 

(136.23 g/mol) 
 C10H16 

alpha-Bergamotene (204.35 

g/mol) 
C15H24  

alpha-Myrcene (136.23 g/mol)  C10H16 

Neo-allo-ocimene (136.23 g/mol)  C10H16 

Sabinene hydrate (154.25 g/mol)  C10H18O 
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25 Jeruk nipis (Citrus 

aurantifolia) 

alpha-Thujene (136.23 g/mol) C10H16  

cis-3-Hexen-1-ol (100.16 g/mol) C6H12O  

alpha-Pinene (136.23 g/mol) C10H16 

beta-Pinene (136.23 g/mol) C10H16   

Limonene (136.23 g/mol) C10H16  

Citronellol (156.26 g/mol)  C10H20O 

(E)-geraniol (154.25 g/mol) C10H18O  

beta-Myrcene ( 136.23 g/mol) C10H16  

beta-Nerol ( 154.25 g/mol)  C10H18O 

alpha-Terpinolene (136.23 g/mol) C10H16  

 

Tabel 4.3 Pengelompokan Senyawa Bioaktif tanaman rempah di Kelurahan 

Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu utara 
No. Golongan Senyawa Nama Senyawa 

1. Tepenoid 1,8-Cineole 

Espatulenol 

p-Coumaric acid 

Alpha-pinene 

(R)-(-)-alpha-Curcumene 

(-)-Curcuphenol 

(+)-ar-Turmerone 

beta-Curcumene 

alpha-Turmerone. 

Curcarabranol B 

Curcumadione 

Curcumenolactone A  

Curcumenolactone B  

Curcumenolactone C 

Curcumenone 

Furanodiene 

Zedoalactone B 

Zedoarofuran 

Zedoarolide A 

Zedoarolide B 

Isofuranodiene 

12-hydroxycurcumenol 
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beta-Elemenone 

5-epi-Curzerenone 

Curcumanolide B 

Curcolonol 

Zedoalactone C 

Eudesmol 

beta-Phellandrene 

Car-3-en-5-one 

3-Carene 

 (E)-geraniol 

Sakuranetin 

2',6'-Dihydroxy-4'-methoxychalcone 

Cardamomin 

Boesenbergin A 

(-)-beta-Sitosterol 

Stigmasterol 

Pipnoohine 

Pipyahyine 

Sarmentine 

[(2E,4E)-Dodecadienoyl]-pyrrolidine 

Hexadecanoylpyrrolidine 

Gardenin B 

(-)-beta-Caryophyllene epoxide 

alpha-Guaiene 

linalool 

alpha-Terpinene 

gamma-Terpinene 

Platanoside 

delta-Tocopherol 

(+)-Limonene 

Apigenin 7-O-beta-D-glucopyranoside 

p-Cymene 

Fragnasol B 

Linalool 

beta-Caryophyllene 

Gibberellin A1 

Gibberellin A4 
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Gibberellin A9 

Gibberellin A12 

Gibberellin A20 

Gibberellin A24 

Gibberellin A34 

Gibberellin A51 

1,1-Dimethoxy-3,7-dimethylocta-2,6-diene 

Citronellol 

Beta-Carotene 

Beta-Cryptoxanthin 

Pandamarilactonine E 

alpha-Thujene 

beta-Nerol 

alpha-Terpinolene 

beta-Myrcene 

Sabinene hydrate 

alpha-Bergamotene 

n-Pentadecane 

Indole 

p-Cymene 

linalool 

alpha-Terpinene 

alpha-Copaene 

beta-Bisabolene 

beta-Elemene 

(-)-S-Citronellal 

delta-Elemene 

Calamenene 

4(10)-Thujene 

(E)-Ocimene 

Citronellal 

2,6-Dimethyl-2,4,6-octatriene 

 

2. Flavanoid Cinnamaldehyde 

Stigmasterol 

beta-Sesquiphellandrene. 

Galangin 
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Quercetin 

5-Hydroxy-3,7,3',4'-tetramethoxyflavone 

3,5,7,3',4'-Pentamethoxyflavone 

(+)-Dihydrokaempferol 

3,5,7,4'-Tetramethoxyflavone. 

Kaempferide 

Kaempferol 

Dihydrochrysin 

(-)-Alpinetin 

(2S)-Pinocembrin 

Luteolin 

Acacetin 

Ladanein 

Salvigenin 

Xanthomicrol 

Dihydroquercetin 

Quercetin 3-O-L-rhamnoside 

Spiraeoside 

Isorhamnetin 3-O-beta-D-glucopyranoside 

Delphinidin chloride 

(+)-Catechin 

(-)-Epicatechin 

Formononetin 

Rutin 

Hyperlin 

Apigenin 

Ampelopsin 

Eriodicityol 

Fustin 

Hesperidin 

Liquiritigenin 

Naringenin 

Naringin 

Sakuranetin 

Genistein 

Genistein 7-O-glucoside 

Biochanin A 
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Prunetin 

 

 

Berdasarkan hasil skrining pada 22 spesies berpotensi imunostimulan dari 

25 spesies tumbuhan obat tipe Herbaceus yang digunakan oleh masyarakat 

Sukamaju dalam pengobatan tradisional diperoleh 134 senyawa bioaktif yang 

berasal dari beberapa golongan senyawa seperti yang tertera pada tabel 4.3. 

Adapun hasil skrining fitokimia disakikan pada tabel 4.3, maka disimpulkan 

bahwa persentase terbanyak yang didapatkan yaitu dari senyawa golongan 

Terpenoid berjumlah 79 senyawa (79%), flavonoid berjumlah 42 senyawa (42%) 

dan senyawa lainnya berjumlah 13 senyawa (13%) seperti yang dapat dilihat pada 

diagram berikut. 

 
Gambar 4.4 Diagram Persentase Jumlah Senyawa Berdasarkan Kelompok 

Senyawa yang Diperoleh dari Hasil Skrining pada Situs PubChem 

 

Berlandaskan informasi yang diperoleh dari informan di Kelurahan 

Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara mengenai tingkat 

59% 

31% 

10% 

PERSENTASE PENGELOMPOKKAN SENYAWA 

Terpenoid Flavanoid Senyawa Lain
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pemahaman dan penerimaan masyarakat mengenai penggunaan tanaman sebagai 

upaya pemanfaatan diperoleh hasil bahwa penerimaan dan pemahaman 

masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor seperti pendidikan responden. Adapun 

persentase terbanyak yaitu pada responden yang tidak bersekolah berjumlah 46 

orang (46%), SD berjumlah 18 orang (18%), SMP berjumlah 13 orang (13%), 

SMA berjumlah 15 orang (15%) dan S1 berjumlah 8 orang (8%). Seperti yang 

dapat dilihat pada diagram berikut. 

 
Gambar 4.5 Diagram Persentase Penerimaan dan Pemahaman Masyarakat di 

Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu 

utara Berdasarkan Pendidikan Responden 
 

Berlandaskan informasi yang diperoleh dari informan di Kelurahan 

Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara mengenai tingkat 

pemahaman dan penerimaan masyarakat di Kelurahan Sukamaju Kecamatan 

Sukamaju Kabupaten Luwu utara mengenai penggunaan tanaman sebagai 

pemanfaatan diperoleh hasil bahwa penerimaan dan pemahaman masyarakat 

46% 

18% 

13% 

15% 

8% 

PERSENTASE RESPONDEN BERDASARKAN 
PENDIDIKAN 

Tidak Sekolah SD SMP SMA S1
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dipengaruhi oleh faktor pekerjaan responden. Adapun persentase terbanyak yaitu 

dari responden lanjut usia berjumlah 42 orang (42%) dan usia dewasa berjumlah 

58 orang (58%) seperti yang dapat dilihat pada diagram berikut. 

 
Gambar 4.6 Diagram Persentase Penerimaan dan Pemahaman Masyarakat di 

Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara 

Berdasarkan Usia Responden 

 

Berlandaskan informasi yang diperoleh dari informan di Kelurahan 

Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara mengenai tingkat 

pemahaman dan penerimaan masyarakat tentang penggunaan tanaman sebagai 

pemanfaatan diperoleh hasil bahwa penerimaan dan pemahaman masyarakat 

dipengaruhi oleh faktor pekerjaan responden. Adapun persentase terbanyak yaitu 

petani berjumlah 20 orang (20%), peternak berjumlah 8 orang (8%), pegawai 

kesehatan berjumlah 7 orang (7%), pedagang berjumlah 29 orang (29%), tukang 

jahit berjumlah 3 orang (3%), tukang urut berjumlah 19 orang (19%), guru 

berjumlah 5 orang (5%), buruh harian berjumlah 7 orang (7%), dan satpam 

42% 

58% 

PERSENTASE RESPONDEN BERDASARKAN 
USIA 

Lansia Dewasa
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berjumlah 2 orang (2%) seperti yang dapat dilihat pada diagram berikut (Gambar 

8). 

 
Gambar 4.7 Diagram Persentase Penerimaan dan Pemahaman Masyarakat di 

Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu 

utara Berdasarkan Pekerjaan Responden 
 

B.  Pembahasan 

Masyarakat memanfaatkan tanaman rempah-rempah sebagai bagian dari 

adat istiadat yang diwariskan nenek moyang sebagai salah satu upaya untuk 

memerangi penggunaan tanaman rempah sebagai bahan bumbu masakan. 

Pelestarian tanaman terus dilakukan masyarakat saat ini berdasarkan temuan uji 

coba yang dilakukan masyarakat untuk menyesuaikan kebutuhan penggunaan 

bumbu masak pada tanaman yang terdapat disekitarnya. Adapun kemampuannya 

dalam mengolah dan menggunakan tanaman rempah-rempah didapatkan secara 

langsung melalui mulut ke mulut atau dengan melalui ilham/mimpi kepada 

anggota keluarga atau orang tertentu yang diyakini dan dipercaya memiliki 

20% 

8% 

7% 

29% 
3% 

19% 

2% 
5% 7% 

PERSENTASE RESPONDEN BERDASARKAN 
PEKERJAAN 

Petani Peternak
Pegawai Kesehatan Pedagang
Tukang Jahit Tukang Urut
Satpam Guru
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kemampuan dan keahlian dalam melestarikan dan menjaga warisan pengetahuan 

tersebut.  

 Masyarakat di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu 

Utara memanfaatkan 25 varietas tanaman rempah berbeda dari 14 famili berbeda 

sebagai bumbu masakan tradisional, berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan. Temuan tersebut disajikan pada (Tabel 4.1) yang berisi daftar 

keanekaragaman jenis tanaman rempah dari berbagai famili, dan (Gambar 4.2) 

yang menunjukkan jumlah spesies dari setiap famili. Semua spesies tumbuhan 

yang dianggap memiliki rasa tertentu pada makanan dianggap rempah-rempah.  

1. Kunyit (Curcuma longa) 

 Tanaman tahunan kunyit (Curcuma longa), memiliki nama lokal kunyit 

bulawan, tingginya mencapai 40–100 cm. Batang (caulis) bersifat semu berbentuk 

bulat (teres), tumbuh tegak lurus (erectus), berwarna hijau kekuningan, dan 

tersusun atas pelepah daun (vagina). Daun (folium) meliputi daun tunggal dengan 

bangun lanset (lanceolatus) panjang mencapai 10–40 cm, tekstur permukaan daun 

kasar (hispidus), pertulangan daun menyirip (penninervis) berwarna hijau pucat, 

ujung daun runcing (apex), pangkal daun acutus, dan daun merupakan jenis daun 

lengkap karena memiliki semua bagian-bagian daun. Bunga majemuk 

(inflorescentia), pilosus dan bersisik serta tumbuh di cabang batang semu, 

warnanya putih atau kekuningan, dengan mahkota bunga (corolla) berwarna 

putih. Rimpang primer, atau umbi kunyit, dan pucuk atau cabang rimpang 

membentuk elips. Banyak pucuk pendek, lurus atau melengkung yang tumbuh 

secara diagonal, horizontal, atau melengkung cenderung tumbuh melebihi 
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rimpang utama. Kulit rimpang kunyit berwarna kecoklatan atau hampir kuning 

kehitaman. Daging rimpangnya berwarna kuning sampai jingga kekuningan, 

mempunyai bau dan rasa yang menyengat, agak pahit dan pedas. Rimpang ranting 

kunyit akan terus tumbuh hingga menghasilkan cabang baru dan batang semu 

hingga membentuk rumpun. Akar serabut (radix adventicia), yang berwarna 

coklat muda, membentuk sistem akar (Tjitrosoepomo, 2013). 

 Adapun klasifikasi tanaman kunyit (Curcuma longa) yaitu: 

Regnum : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta 

Classis  : Liliopsida 

Ordo  : Zingiberales 

Familia : Zingiberaceae  

Genus  : Curcuma 

Species : Curcuma longa (Stennis, 2013). 

  Tanaman kunyit yang juga dikenal dengan nama “Kunyit Bulawan” ini 

memiliki beragam kandungan kimia bermanfaat yang dapat dimanfaatkan secara 

medis. Sama halnya dengan warga Desa Sukamaju, Pilek, rematik, hidung 

tersumbat, diare, disentri, kadar lemak darah berlebih (hyperlipidemia), nyeri 

dada, asma, kembung pada perut dan dada (dispepsia), mati rasa pada bahu, dan 

menstruasi hanyalah beberapa penyakit yang bisa terjadi. diobati dengan kunyit. 

tidak teratur, sakit perut pasca melahirkan, radang hidung, telinga, gusi, dan 

rahim, keputihan, radang usus buntu, radang amandel, hepatitis, batu empedu 
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(cholethiasis), darah tinggi, sakit maag atau sariawan, penambah stamina, dan 

menghilangkan bau badan hanyalah beberapa kondisi yang dapat diobati. 

Rimpang mengandung 2-5% minyak atsiri, termasuk turmeron, 

zingiberene, phellandrene, sesquiterpene alkohol, dan borneol, serta 45–55% pati, 

8% protein, 10% kurkumin (pewarna kuning), desmetoxycurcumin, 

bidesmethoxycurcumin, tanin, resin , vitamin C, dan mineral seperti zat besi, 

fosfor, dan kalsium. Kunyit adalah bumbu yang ditambahkan ke berbagai 

makanan dan minuman, memberikan warna kuning yang menyenangkan. Sektor 

kosmetik, makanan, farmasi, dan konveksi memanfaatkannya sebagai pewarna. 

Meski digunakan sebagai pewarna pakaian, namun warnanya cepat memudar. 

Kunyit merupakan salah satu unsur mentah yang penting dalam produksi obat 

herbal.  

2. Kunyit putih (Curcuma zedoria) 

 Kunyit putih (Curcuma zedoaria) dikenal dengan nama daerah (Kunyi 

mabusa) termasuk tanaman tahunan (parennial) dengan pola tumbuh bercabang 

dengan tinggi tanaman mencapai 40-80 cm atau lebih. Batang (caulis) termasuk 

batang semu, tumbuh tegak lurus (erectus), bulat (teres) dan terasa agak lunak 

(herbaceus) karena tersusun dari pelepah daun (vagina) yang saling menutup satu 

sama lain. Daun (folium) termasuk daun lengkap tersusun atas pelepah daun 

(vagina), tangkai daun (petiolus) dan helaian daun (lamina). Daun tunggal 

(folium) berbentuk bulat telur (ovatus) memanjang, bagian tepi daun (margo) rata 

(integer), ujung daun (apex) runcing (acutus) dan pangkal daun (basis) tumpul 

(obtusus) dan memiliki tipe pertulangan daun menyirip (penninervis) berwarna 



73 

 

 
 

keunguan serta pada bagian lainnya berwarna hijau. Kunyit putih (Curcuma 

zedoaria) memiliki bunga majemuk yang berbentuk corong yang muncul pada 

bagian batangnya. Mahkota bunga (corolla) berwarna kuning muda atau juga 

hijau keputihan yang memiliki panjang 2,5 cm. Rimpang (rhizoma) merupakan 

umbi berbentuk lingkaran yang bertunas dari umbi utama dan membelah menjadi 

rumpun. Rimpang muda memiliki daging berwarna kuning muda, sedangkan 

rimpang tua memiliki daging berwarna oranye terang dengan sedikit warna 

kuning. Rimpangnya mempunyai rasa sedikit pahit dan harum. Sistem akar terdiri 

dari akar serabut seperti benang (radix adventicia) yang menempel pada rimpang. 

Akar (radix) berukuran panjang sekitar 22,50 cm dan berwarna coklat muda.  

 Adapun klasifikasi tanaman kunyit putih (Curcuma zedoria) yaitu: 

Regnum  : Plantae 

Divisio  : Tracheophyta  

Classis  : Magnoliopsida  

Ordo   : Zingiberales  

Familia  : Zingiberaceae  

Genus   : Curcuma  

Species  : Curcuma zedoaria 

 Kunyit putih (Kunyi mabusa) memiliki banyak kandungan senyawa yang 

bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Dapat digunakan untuk mengobati 

penghangat badan, tonik, penambah nafsu makan, obat luka, limpa, epilepsi, 

cacingan, wasir, menghilangkan bau mulut, obat pencahar, obat perangsang, dan 

sakit gigi, sangat mirip dengan masyarakat desa Sukamaju. Kunyit putih menurut 
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(Evizal, 2013) mengandung 55,5% pati, 0,9% minyak atsiri, dan 3,8% serat. 

Senyawa cineole, bersama dengan camphene, zingiberene, borneol, camphor, 

curcumin, zedoarin, dan resin, terdapat dalam minyak atsiri. Curcuma zedoaria 

mengandung 1,8 cineol (18,5%), cymene (18,42%), dan α-phellandrene (14,9%) 

minyak atsiri. Rimpang kunyit putih ditemukan mengandung 

cyclopropanosesquiterpene, curcumenone, dan dua spirolactones yang disebut 

curcumanolide A dan curcumanolide B. Tunas belum menghasilkan C. zedoaria 

mengandung (+)-germacrone-4,5-epoxide. Kunyit putih digunakan dalam 

pengobatan kanker serviks karena dianggap efektif antara lain sebagai antioksidan 

dan antikanker. Perubahan kromosom resisten terhadap efek antimutagenik dari 

ekstrak air C. zedoaria. 

1. Jahe (Zingiber officinale) 

 Jahe (Zingiber officinale) dikenal dengan nama daerah (Passalalia) 

merupakan tanaman tahunan (parenial) yang tumbuh dengan tinggi 30 cm- 1 m. 

Batang (caulis) termasuk batang semu, tidak bercabang, tumbuh batang tegak 

lurus (erectus), bentuk batang bulat (teres) yang tersusun atas lembaran pelepah 

daun (vagina) berwarna hijau kemerahan. Daun (folium) berwarna hijau tua 

dikelompokkan dalam pola bergantian. Berbeda dengan bagian bawah, permukaan 

daun bagian atas berwarna lebih terang, mempunyai urat lanset (penninervis), tepi 

rata (integra), ujung daun (apex), dan pangkal daun runcing (acutus). Bunga (flos) 

termasuk bunga majemuk yang tampak seperti malai dan cukup berduri, tumbuh 

di tanah berbentuk batang ramping atau lonjong. Rimpang (rhizoma) umumnya 

mempunyai bentuk yang montok, pipih, dan seperti buku. Daging rimpangnya 
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dilapisi kulit agak tebal sehingga mudah dikupas. Rimpangnya berwarna merah 

sampai jingga muda, berbau rempah-rempah yang menyengat, dan rasanya sangat 

pedas. Akar berserat (radix adventicia), yang warnanya berkisar dari putih hingga 

coklat muda dan berbentuk bulat, tipis, dan berserat, merupakan bagian dari 

sistem akar. 

 Adapun klasifikasi tanaman jahe (Zingiber officinale) yaitu: 

Regnum : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Classis  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Zingiberales 

Familia : Zingiberaceae 

Genus  : Zingiber 

Species : Zingiber officinale 

 Tanaman jahe (Passalalia) memiliki banyak kandungan senyawa yang 

bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Seperti di kelurahan Sukamaju, 

Batuk, flu, rematik pada persendian, sakit kepala, kolik pada bagal, dan penyakit 

lainnya semuanya bisa diobati dengan jahe sebagai obatnya. Juga menyembuhkan 

osteoartritis, menurunkan kadar gula darah, menurunkan risiko penyakit jantung, 

dan menghindari masalah pencernaan. Kram menstruasi tidak terlalu 

menyakitkan, kanker (terutama kanker ovarium, payudara, dan pankreas) dapat 

dicegah, fungsi kognitif ditingkatkan, dan risiko tertular berbagai penyakit 

menular berkurang. 
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Menurut Kaban dkk. (2016), berbagai kelas bahan kimia metabolit sekunder, 

seperti alkaloid, flavonoid, fenolik, triterpenoid, dan saponin, terdapat dalam jahe. 

Flavonoid terdapat pada rimpang jahe merah, menurut Herawati dan Saptarini 

(2019) ditemukan kandungan flavonoid sekitar 0,0068% dan flavonoid yang 

ditemukan adalah 7,4'-dihidroksiflavon. Evizal (2013) menegaskan bahwa 

molekul zingiberene atau zingiberol yang terdapat pada rimpang jahe 

mengandung minyak atsiri. Gingerol, shogaol, dan resin merupakan zat yang 

menyebabkan rasa pedas. efek terkait obat Afrodisiak adalah zat yang 

meningkatkan keinginan untuk melakukan aktivitas seksual. Istilah lain untuk 

stimulan termasuk stimulan karminatif, yg mengeluarkan keringat, dan stimulan 

kentut.  

2. Lengkuas (Alpinia galangal) 

 Lengkuas (Alpinia galanga) dikenal dengan nama daerah (Likku) 

merupakan tanaman tahunan (parennial) berhabitus terna atau herba (herbaceus) 

yang tumbuh dengan merumput dan juga sangat rapat dengan tinggi tanaman 

mampu mencapai 2 meter dengan daun yang rimbun dan berukuran panjang. 

Tanaman lengkuas (Alpinia galanga) memiliki batang yang tumbuh dengan tegak 

(erectus), batang semu (caulis) berbentuk bulat (teres), terdiri dari beberapa 

pelepah daun dengan warna yang bervariasi dari hijau muda hingga hijau tua. Dari 

pangkal bawah hingga pangkal atas, batang muda (caulis) ini akan muncul tunas-

tunas segar. Daun (folium) terdiri dari satu helai daun (Folium simplex), 

bertangkai pendek, berwarna hijau, tersusun berselang-seling, berbentuk lanset 

memanjang (lanceolatus), ujung daun (apex) dan pangkal daun (basal) berbentuk 
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acutus, tepi daun (margo) rata (integer), dan mempunyai jenis duri daun menyirip 

(penninervis) dengan warna daun hijau. Bunga (flos) termasuk bunga majemuk 

(inflorescentia), yang memiliki bunga berbentuk lonceng dengan wangi yang 

manis, berwarna putih kehijauan atau putih kekuningan, dan bertempat di gagang 

panjang di ujung batang. Buah buni yang berbentuk bulat dan keras penyusun 

buah tanaman ini (fructus) berwarna hijau saat muda dan merah kehitaman saat 

tua. Rimpang (rhizoma) berdaging, tebal, bercabang, dan berbentuk silinder. 

Seiring bertambahnya usia rimpang, bagian dalam rimpang menjadi berwarna 

putih kekuningan dan berserat. Bagian luar rimpang berwarna agak coklat 

kemerahan dengan sisik. 

 Adapun klasifikasi tanaman lengkuas (Alpinia galanga) yaitu: 

Regnum : Plantae  

Divisio  : Magnoliophyta  

Classis  : Liliopsida  

Ordo  : Zingiberales 

Familia  : Zingiberaceae 

Genus   : Alpinia 

Species  : Alpinia galanga L. Swartz 

 Tanaman lengkuas (Likku) memiliki banyak kandungan senyawa 

metabolit sekunder yang bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Rimpang 

tanaman lengkuas, seperti di Kecamatan Sukamaju, dimanfaatkan untuk 

melancarkan haid, mengobati sariawan parah, sakit tenggorokan, nyeri otot, 

masuk angin, demam, diare, gangguan pencernaan, atau kolik. 
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Buah-buahan mengandung acetoxychavicol, acetoxyeugenol, 

caryophyllene oksida, caryophyllenol, pentadecane, kaempferide, galangan kapal, 

dan dimethoxyflavone, menurut pernyataan Evizal Rusdi tahun 2013. Minyak 

atsiri yang terdapat pada rimpang antara lain cineol, methylcinnamate, camphor, 

pinene, galangin, eugenol, camphor, galangol, sesquiterpene, cadinen, dan 

cadelen. Analgesik, karminatif, diuretik, antijamur, stimulan, afrodisiak, dan 

stomak adalah beberapa efek farmakologisnya. Fraksi metanol rimpang lengkuas 

dan minyak atsiri telah ditunjukkan dalam penelitian Yuharmen et al. (2012) 

memiliki kemampuan menekan pertumbuhan berbagai bakteri dan jamur. 

Lengkuas mengandung sifat antibakteri, sitotoksik, larvasida, antioksidan, dan 

vasodilator. Lengkuas mengandung triterpenoid/steroid, tanin, flavonoid, alkaloid, 

dan saponin sebagai salah satu metabolit sekundernya (Nopitasari, 2017). 

3. Kencur (Kaempferia galanga) 

Kencur (Kaempferia galanga) dikenal dengan nama daerah (Sa’ku) 

merupakan tanaman herba tahunan (parennial) yang memiliki batang pendek dan 

tumbuh dalam rumpun. Daun (folium) termasuk daun tunggal, berwarna hijau, 

memiliki bentuk daun bulat telur (ovatus), ujung daun (apex) runcing (acutus), 

pangkal daun (basis) tumpul (obtusus) dan tepi daun (margo) berombak 

(repandus). Tanaman Kencur (Kaempferia galanga) tumbuh mendatar, hampir 

rata dengan permukaan. Tanaman kencur memiliki jumlah daun maksimal 2-3 

helai yang tersusun berpola saling berhadapan, dengan pelepah daun berdaging 

dan tersembunyi di dalam tanah. Permukaan daun bagian atas tidak mempunyai 

bulu, sedangkan bagian bawah mempunyai bulu-bulu halus. Bunga (flos) terdiri 
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dari satu bunga berbentuk terompet dengan benang sari kuning, putik berwarna 

putih agak keunguan, dan mahkota bunga (corolla) yang terdiri dari empat hingga 

dua belas kelopak berwarna putih. Mengenai rimpang (rhizome) berukuran kecil, 

berbentuk seperti jari tumpul, dan berwarna coklat. Kulit rimpangnya berwarna 

coklat mengkilat, dan baunya khas. Bagian dalam kencur berwarna putih dan 

teksturnya seperti daging dan tidak berserat. Akar serabut (radix adventicia) 

dengan rona agak coklat kekuningan merupakan bagian dari sistem perakaran. 

 Adapun klasifikasi tanaman kencur (Kaempferia galanga) yaitu: 

Regnum : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta 

Classis  : Liliopsida 

Ordo  : Zingiberales 

Familia : Zingiberaceae 

Genus  : Kampferia 

Species : Kaempferia galanga 

 Tanaman kencur (Sa’ku) memiliki banyak kandungan senyawa metabolit 

sekunder yang bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Karena rimpangnya 

antara lain mengandung saponin, flavonoid, fenol, dan minyak atsiri, maka 

tanaman kencur dimanfaatkan sebagai obat penambah nafsu makan, obat batuk, 

masuk angin, dan sakit perut, seperti halnya di Kecamatan Sukamaju. 

(Syamsuhidayat dan Johny, 2010). Metabolit sekunder suatu tumbuhan antara lain 

bahan kimia safonin, flavanoid, fenol, dan minyak atsiri yang terdapat pada 

kencur (Indrayanto, 2011). 
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6. Temulawak (Curcuma zanthorrhiza) 

Temulawak (Curcuma zanthorrhiza) dikenal dengan nama daerah (Kunyi 

tammu) merupakan tanaman terna tahunan (parennial) yang tumbuh dengan 

tinggi batangnya mencapai lebih dari 1 m. Batang (caulis) termasuk batang semu 

dengan bentuk batang bulat (teres) berwarna hijau atau coklat gelap. Daun 

(folium) memiliki bentuk bulat telur, ujung daun (apex) runcing (acutus), pangkal 

daun (basis) tumpul (obtusus) dan tepi daun (margo) rata (integer), tipe 

pertulangan daun menyirip (penninervis), sifat permukaan daun dengan warna 

daun berwarna keunguan pada bagian tengah daun dan pada bagian lainnya 

berwarna kehijauan. Bunga (flos) termasuk tipe bunga majemuk bentuk bulir, 

memiliki mahkota bunga (corolla) berbentuk tabung dengan kelopak bunga 

(calys) berwarna putih. Dua bentuk rimpang (rhizoma) yang berbeda adalah 

rimpang cabang dan rimpang utama (empu). Rimpang utama berwarna oranye 

kecokelatan di bagian dalam dan kuning tua di bagian luar. Rimpang utama 

dibelah menjadi rimpang cabang yang lebih kecil dan berwarna lebih terang. Akar 

rimpang (radix) berbentuk persis, bercabang banyak, dan berwarna hijau tua. 

Ujung akar temulawak berbentuk lebar.  

Adapun klasifikasi tanaman temulawak (Curcuma zanthorrhiza) yaitu: 

Regnum : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Classis  : Monocotyledonae 

Ordo   : Zingiberales 

Familia  : Zingiberaceae 
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Genus  : Curcuma 

Species : Curcuma xanthorrhiza 

 Temulawak (Kunyi tammu) memiliki banyak kandungan senyawa yang 

bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Seperti di Kecamatan Sukamaju, 

jahe dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, antara lain 

demam, penyegar badan, penyakit kuning, nyeri, sembelit, nafsu makan hilang, 

obat setelah melahirkan/menstruasi, sembelit, jerawat, dan bau keringat. Ini juga 

dapat digunakan untuk meningkatkan aliran ASI. Menurut (Evizal 2013), rimpang 

jahe kaya akan pati (60%) dan antioksidan kurkumin (1,6-2,2%) dan minyak atsiri 

(1,5%). Phelandren, kapur barus, turmerol, borneol, sineal, dan xanthorrhizol 

merupakan komponen minyak atsiri. Kombinasi xanthorrhizol dan kurkumin 

diyakini memiliki potensi terapeutik.  

7. Temu kunci (Boesenbergia rotunda) 

Temu kunci (Boesenbergia rotunda) dikenal dengan nama daerah (Kunci) 

merupakan tanaman terna atau herba (herbaceus) tahunan (parennial) dengan 

tinggi 30-80 cm. Batang aslinya (caulis) berupa rimpang berwarna kuning 

kecoklatan, aromatik, lebih tebal yang tumbuh di bawah tanah. Batang yang 

berada di atas tanah merupakan batang semu. Daun tegak (folium) tanaman ini 

seluruhnya berjumlah 3–7 helai, dan bagian pangkalnya ditutupi oleh pelepah 

daun berwarna kemerahan (vagina), memiliki bentuk daun yaitu bulat telur 

(ovatus), ujung daun (apex) runcing (acutus), pangkal daun (basis) tumpul 

(obtusus), tepi daun (margo) rata (integer), sifat permukaan daun halus tetapi pada 

bagian bawah daunnya sedikit berambut, memiliki tipe pertulangan daun menyirip 
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(penninervis), tangkai daunnya beralur tetapin tidak berambut dengan daunnya 

berwarna hijau muda. Bunga (flos) tanaman ini berupa susunan bulir tidak 

berbatas, memiliki kelopak bunga, mahkota bunga (corolla) berbentuk tabung 

berwarna merah muda atau putih-kuning, memiliki benang sari, kepala sari dan 

putik. Rimpang bawah tanah (rhizoma) berdiameter hingga 2 cm, berwarna 

kuning cerah di bagian dalam dan kuning kecokelatan di bagian luar. Akar (radix) 

yang berdaging dan menghasilkan umbi-umbian, mempunyai bau yang khas.  

 Adapun klasifikasi tanaman Temu kunci (Boesenbergia rotunda) yaitu: 

Regnum  : Plantae  

Divisio  : Magnoliophyta 

Classis  : Liliopsida 

Ordo  : Zingiberales 

Familia  : Zingiberaceae 

Genus   : Boesenbergia rotunda 

Species  : Boesenbergia rotunda 

Tanaman temukunci (Kunci) memiliki banyak kandungan senyawa yang 

bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Temu Kunci digunakan sebagai 

obat tradisional, seperti di Kecamatan Sukamaju, untuk mengobati kondisi seperti 

diare dan sakit lambung (Chahyadi et al., 2014). Berdasarkan skrining fitokimia 

yang dilakukan (Jitvaropas et al., 2012), ditemukan bahwa ekstrak jahe 

mengandung sejumlah besar bahan kimia flavonoid, alkaloid, dan fenolik. Kalkon, 

flavanon, dan flavon merupakan flavonoid utama yang terdapat pada ekstrak temu 

Kunci (Chahyadi et al., 2014). Zat-zat ini memiliki aktivitas antibakteri yang 
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tinggi dan potensi besar untuk memberikan pertahanan antioksidan terhadap 

kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. (Chahyadi et al., 2014; 

Jitvaropas et al., 2012). 

8. Cabai rawit (Capsicum annuum) 

Cabai rawit (Capsicum annum) dikenal dengan nama daerah (Lada 

londong) merupakan tanaman semusim berhabitus perdu dengan tinggi tanaman 

sekitar 20-28 cm. Batang (caulis) utama tanaman ini tumbuh tegak, berkayu 

(lignosus), berbuku-buku, memiliki tipe percabangan menggarpu dengan jumlah 

cabang yang banyak berwarna hijau dan berambut halus pada cabang mudah. 

Daun (folium) termasuk daun tunggal, letak daun tersebar, memiliki bentuk daun 

bulat telur, ujung daun (apex) meruncing (acuminatus), pangkal daun (basis) 

tumpul (obtusus), tepi daun (margo) rata (integer), tipe pertulangan daun menyirip 

(penninervis), daun berwarna hijau tua pada bagian permukaan atas dan berwarna 

hijau muda pada bagian permukaan bawah daun. Bunga (flos) mengandung bunga 

lengkap, yang terdiri dari putik (stigma), benang sari (semen), mahkota bunga 

(corolla), dan kelopak bunga (calyx). Karena benang sari dan putik berada pada 

tangkai yang sama, maka kepala putik berbentuk terompet, berwarna putih, dan 

berwarna kuning kehijauan. Hal ini memberikan bunga penampilan berkelamin 

dua. Satu bunga berisi enam benang sari dan satu putik, masing-masing berwarna 

putih dan memiliki kepala sari berwarna biru ungu. Buah (fructus) bertangkai 

pendek, berbentuk kerucut memanjang, permukaan halus mengkilat, ujung lurus 

dan meruncing, serta didalamnya terdapat ari-ari (tempat biji-biji saling bertautan 
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secara terstruktur). Ia juga memiliki rasa pedas dan memiliki plasenta di 

dalamnya. 

 Adapun klasifikasi tanaman cabai rawit (Capsicum frustescens) yaitu: 

Regnum  : Plantae   

Divisio  : Magnoliophyta 

Classis  : Magnoliopsida 

Ordo  : Solanes 

Familia  : Solanaceae 

Genus   : Capsicum 

Species  : Capsicum frustescens 

 Tanaman cabai rawit (Lada londong) banyak digunakan masyarakat 

sukamaju untuk mengobati penyakit kulit, serta mengobati migrain (sakit kepala 

sebelah). Rematik, gangguan lambung, dan masuk angin semuanya dapat diobati 

secara eksternal dengan cabai rawit (Tjitrosoepomo, 2000). Cabai rawit memiliki 

beberapa keunggulan selain digunakan sebagai penghias taman, kata Hapshoh 

dkk. (2016), terutama bila digunakan sebagai bumbu makanan untuk menambah 

sensasi pedas. Selain itu, buah dari tanaman ini membantu meningkatkan nafsu 

makan, menguatkan tangan dan kaki yang lemah, serta meredakan hidung 

tersumbat akibat sinusitis. Cabai rawit juga memiliki efek antimikroba yang 

menjadi keunggulannya. Menurut Jawetz dkk. (2008), cabai rawit telah lama 

digunakan sebagai pengawet tradisional untuk mencegah kontaminasi bakteri 

pada makanan. Selain itu, ekstrak cabai rawit menunjukkan tindakan antibakteri 

terhadap bakteri Gram positif Staphylococcus aureus, menurut temuan penelitian 
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Fatmawati dkk. (2019). Buah cabai rawit diketahui mengandung sejumlah zat 

kimia, antara lain alkaloid capsaicin, capsanthin, karotenoid, damar, dan minyak 

atsiri. Selain itu, cabai rawit merupakan sumber vitamin A, B, dan C yang baik. 

Dianggap memiliki kualitas antimikroba adalah komponen capsaicin yang 

terdapat pada buah cabai rawit. Ekstrak etanol cabai rawit diketahui mengandung 

komponen flavonoid dan steroid atau terpenoid yang berfungsi sebagai 

antibakteri, menurut penelitian Elmitra et al., yang dipublikasikan pada tahun 

2019. 

9. Kemangi (Ocimum basilicum) 

Tanaman kemangi (Ocimum basilicum) dikenal dengan nama daerah 

(Cemangi) merupakan tanaman tahunan (parennial) berhabitus semak dengan 

arah tumbuh tegak dengan memiliki banyak cabang. Tanaman ini memiliki batang 

pokok yang tidak jelas dengan bentuk batang bulat (teres), berkayu (lignosus), 

berwarna hijau kecoklatan dan sifat permukaan batang kasar. Daun (folium) 

termasuk daun tunggal dengan letak daun berhadapan tersusun dari bawah keatas, 

memiliki bentuk daun bulat telur, ujung daun (apex) runcing (acutus), pangkal 

daun (basis) tumpul (obtusus). Tepi daun (margo) rata (integer), tipe pertulangan 

daun menyirip (penninervis), sifat permukaan daun berambut halus dan berwarna 

kehijauan. Bunga (flos) termasuk bunga majemuk berkelamin ganda 

(hermaphroditus) berwarna putih dan berbau harum yang tersusun pada tangkai 

bunga berbentuk menegak. Ciri-cirinya yang berhubungan dengan buah antara 

lain kelopak berwarna hijau atau ungu, mahkota (corolla) putih dengan benang 

sari disisipkan di pangkal mahkota, dan kepala putik bercabang tetapi berbeda. 
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Ujung buah (fructus) berbentuk lingkaran berbentuk kait, berbentuk kotak tegak, 

cekung, berwarna coklat tua. Tiap buah mempunyai empat biji (semen), berukuran 

kecil, keras, dan berwarna coklat tua. Sistem akar primer berwarna putih dan 

disebut akar tunggang. 

Adapun klasifikasi tanaman kemangi (Ocimum basilicum) yaitu: 

Regnum  : plantae 

Divisio  : Spermatophyta  

Classis  : Magnoliopsida 

Ordo   : Lamiales  

Familia  : Lamiaceae  

Genus   : Ocimum  

Species  : Ocimum basilicum  

 Kemangi (Cemangi) memiliki banyak kandungan senyawa yang 

bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Mirip dengan Kecamatan 

Sukamaju, tanaman ini secara tradisional digunakan untuk mengobati sakit kepala, 

diare, sembelit, kutil, cacingan, kerusakan ginjal, penyakit kardiovaskular, dan 

menghilangkan stres (Maggio, 2016). Daun kemangi merupakan komponen 

tanaman yang paling sering dimanfaatkan (Nurmashita, 2015). Karena wanginya 

yang kuat, daun kemangi dapat digunakan untuk memberi rasa dan 

mengharumkan makanan, minuman, rempah-rempah, dan produk perawatan 

mulut (Abbasy, 2015). Karena sifatnya yang wangi, kemangi kadang disebut 

sebagai tanaman aromatik yang sering dimanfaatkan, khususnya untuk penyedap 
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masakan (Silva, 2015). Salah satu tanaman yang mampu membunuh kuman 

adalah kemangi. Menurut Elansary (2016), kemangi memiliki sifat antioksidan, 

antibakteri, dan antijamur serta sifat anti penuaan, antiinflamasi, dan 

antikarsinogenik (Guez, 2017).  

Kantong Kemangi Konstituen utama minyak atsiri kemangi adalah 

linalool, yang kemudian diikuti oleh cineole, geraniol, germacrene D, cadinene, 

ecadinol, dan methyl chavicol. Selain itu mengandung Pinene, Elemene,  

Bulnesene, Sabinene, Bicyclogermacrene, Limonene, Fenchone, Camphor, 

Terpineol, Copaene, Caryophyllene, Geranyl acetate, Bergamotene, Guaiene, 

Muurola-3,5-diene, Terpinen, Humulene, Ocimene, Methyl eugenol, Myrcene, 

Calamenene, di-epi-Cubenol, α-Cadinol (Evizal, 2013). Vitamin A dan C, serta 

mineral termasuk kalsium, fosfor, zat besi, dan belerang, semuanya terdapat 

dalam daun kemangi. Eugenol, cineol, dan metil chavicol adalah beberapa minyak 

atsiri yang ditemukan di daun dan batang. Bijinya mengandung pliferol, 

flavonoid, dan saponin (Silva, 2015). 

10. Kayu Manis (Cinnamomum burmanni) 

 Kayu manis (Cinnamomum burmanni) dikenal dengan nama daerah (Kaju 

canning) merupakan tanaman berhabitus pohon dengan tinggi tanaman 5-15 m. 

Batang (caulis) termasuk batang berkayu (lignosus) berwarna kecoklatan, 

bercabang, memiliki bentuk batang bulat (teres), sifat permukaan batang halus 

dan memiliki kulit batang tebal yang memiliki bau khas. Daun (folium) termasuk 

daun tunggal, kaku seperti kulit dengan letak daun berseling, bentuk daun lanset 

(lanceolatus), ujung daun (apex) dan pamgkal daun (basis) runcing (acutus), tepi 
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daun (margo) rata (integer), sifat permukaan atas daun licin (leavis) dan pada 

permukaan bawah daun berwarna keabu-abuan, memiliki tipe pertulangan daun 

melengkung (cervinervis). Adapun daun yang masih muda berwarna merah pucat 

sedangkan daun yang sudah tua berwarna hijau. Bunga (flos) termasuk bunga 

majemuk yang memiliki kelamin sempurna (flos completus) berwarna 

kekuningan, berbentuk malai yang tumbuh di sela-sela daun, memiliki benang sari 

berambut halus, mahkota bunga (corolla) berwarna kuning. Kotak sari beruang 

empat dengan proses penyerbukan dibantu oleh serangga. Buah (fruit) termasuk 

buah buni berbiji satu dan berdaging dengan bentuk buah bulat memanjang 

berwarna hijau tua saat masih muda dan berwarna hitam saat tua. Biji berbentuk 

bulat berukuran kecil dan berwarna hijau saat masihn muda dan berwarna coklat 

saat biji sudah tua. Sistem perakarannya yaitu akar tunggang (radix primaria) 

berpembuluh dan berwarna kecoklatan.  

 Adapun klasifikasi tanaman kayu manis (Cinnamomum verum) yaitu : 

Regnum : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Laurales 

Familia : Lauraceae 

Genus  : Cinnamomum 

Spesies : Cinnamomum verum 

Kayu manis (Kaju canning) memiliki banyak kandungan senyawa yang 

bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Seperti di kelurahan Sukamaju, 
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Simplisia kayu manis digunakan dalam pengobatan sakit lambung, kehilangan 

nafsu makan, sakit perut yang disebabkan oleh pilek, diare, muntah, sariawan, 

rematik kronis, sakit punggung, asma, pilek, batuk, tekanan darah tinggi, 

memperlancar ASI, melegakan pernapasan. , penyegar nafas, tonik otak, 

melancarkan haid, sakit kepala, migrain, serta meredakan nyeri otot dan sendi. 

Minyak atsiri, resin, asam sinamat, sinamaldehida, dan sinamat merupakan 

komponen kulit kayu manis. Trans-cinnamaldehyde, caryophyllene oxide, L-

borneol, L-bornyl acetate, eugenol, b-caryophylene, E-nerolidol, dan cinnamyl 

acetate merupakan salah satu penyusun minyak atsiri. Terpinolene, -Terpineol, -

Cubebene, dan -Thujene merupakan konstituen tambahan (Evizal Rusdi, 2013). 

Menurut jenis, varietas, iklim, dan umur kayu, sinamaldehida yang berkisar antara 

51-76% merupakan komponen utama minyak kulit kayu manis. Eugenol, 

sebaliknya, berkisar antara 5-18%. Eugenol, yang konsentrasinya berkisar antara 

60 hingga 85%, merupakan komponen utama dalam minyak daun kayu manis, 

sedangkan sinamaldehida hanya berjumlah kurang dari 5%. Kamper, yang 

menghasilkan sekitar 60% minyak akar kayu manis, merupakan bahan utamanya. 

Kayu manis mempunyai efek farmakologis yang meliputi antioksidan, anti maag, 

antimikroba, antidiabetes, karminatif (meredakan kentut), yg mengeluarkan 

keringat (mengurangi keringat), antirematik, merangsang nafsu makan (stomakis), 

pereda nyeri (analgesik), menurunkan kolesterol, dan mencegah kanker (Evizal, 

2013). 
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11. Kapulaga (Amomum compactum) 

Kapulaga (Amomum compactum), disebut juga gandimong di negara 

asalnya, merupakan tanaman herba tahunan (parennial) yang tumbuh setinggi 1 

hingga 2,5 meter. Karena adanya pelepah daun (vagina) berwarna hijau 

kemerahan yang menutupi batang (caulis), berbentuk batang melingkar (teres) dan 

tumbuh tegak, maka batang tersebut disebut batang semu. Rimpang yang tumbuh 

di bawah permukaan tanah merupakan sumber dari pelepah daun ini. Daun 

(folium) terdiri atas daun tunggal yang menyebar, berbentuk lanset (lanceolatus), 

ujung runcing, tepi rata (margo), pangkal runcing (acutus), tersusun dari tulang 

daun menyirip (penninervis), dan berwarna hijau. Bunga majemuk tanaman 

kapulaga (Amomum compactum) mempunyai kelopak sepanjang 12,5 cm dan 

berbentuk punuk pada pangkal tangkai. Stigmanya bulat dan tidak berbulu. 

Mahkota bunga, atau kepala bunga, berwarna putih atau putih kekuningan. Setiap 

tandan buah (fructus) mempunyai 5-8 buah yang tersusun rapat. Buahnya 

berbentuk bulat dan berjauhan, memiliki 14–16 biji di dalamnya, dan memiliki 

kulit halus berwarna putih kekuningan atau kuning keabu-abuan. Ruang buah 

(fructus) masing-masing dipisahkan oleh selaput tipis setebal kertas. Lima hingga 

tujuh biji kecil berwarna coklat atau hitam dengan aroma khas terdapat di setiap 

ruangan. Benih disebar memanjang dalam dua baris dan disatukan dalam ruangan 

ini.  

 Adapun klasifikasi tanaman kapulaga (Amomum compactum) yaitu: 

Regnum  : Plantae 

Divisio  : Magnolyophyta 
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Classis  : Liliopsida 

Ordo   : Zingiberales 

Familia : Zingiberaceae 

Genus   : Amomum  

Species  : Amomum compactum 

Tanaman kapulaga (Amomum compactum) memiliki banyak kandungan 

senyawa yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai obat. Misalnya tanaman 

kapulaga yang dimanfaatkan sebagai obat radang amandel, gangguan pencernaan, 

sakit maag, sakit perut, batuk, dan gatal tenggorokan di Kecamatan Sukamaju. 

Rimpangnya digunakan untuk menyembuhkan sakit perut, keringat berbau, 

demam, dan antipiretik. Minyak atsiri kapulaga dikatakan mengandung 

monoterpenes, cineole, alfaterpineol, alpha-pinene,  terpinyl, myrcene, sabinene, 

borneol, sesquiterpenes, dan camphor, menurut Evizal (2013). Secara 

fenomenologis, hasilnya dianggap mempunyai dampak kuratif. Dipercaya bahwa 

penyakit tertentu telah berkurang atau mungkin sembuh setelah menggunakan 

terapi buah kapulaga. Oleh karena itu, banyak masyarakat tradisional yang 

beranggapan bahwa buah kapulaga tidak hanya mempunyai khasiat untuk 

mengobati penyakit-penyakit di atas, tetapi juga berbagai macam penyakit 

lainnya. 
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12. Sereh (Cymbopogon citratus) 

Sereh (Cymbopogon citratus) dikenal dengan nama daerah (Daun sarre’) 

merupakan tanaman tahunan (parennial) berhabitus terna (herbaceus) yang 

tergolong suku rumput-rumputan dengan tinggi mencapai 1-1,5 m. Batang 

(caulis) tumbuh tegk (erectus) di atas permukaan tanah, bergerombol, berumbi 

(tuber), memiliki sifat batang kaku, mudah patah dan berongga. Umbi pada pucuk 

batang (caulis), berwarna putih kekuningan di bagian dalam dan kadang-kadang 

berwarna putih keunguan. Daun (folium) tumbuhan ini berwarna hijau, tanpa 

batang, berbentuk pita (ligulatus), dengan panjang daun mencapai 50 cm. Puncak 

dan pangkal daun keduanya runcing (acutus), dan tepinya kasar dan tajam 

(margo). Permukaan daun bagian bawah dan atas berbentuk duri daun sejajar 

(rectinervis), yang tersebar di seluruh batang, halus dan beraroma kuat. Ia juga 

memiliki daging daun yang tipis (intervenium). Bunga jarang ditemukan pada 

tanaman serai (Cymbopogon citratus). Jika ada, bunganya biasanya berwarna 

putih, berbentuk paku majemuk, bertangkai atau duduk, tanpa mahkota, dan 

mengandung bracts asli. Buah (fructus) dan biji hanya kadang-kadang ada, 

kalaupun ada. Sistem perakarannya yaitu akar serabut (radix adventicia) yang 

berimpang pendek. 

Adapun klasifikasi tanaman sereh (Cymbopogon citratus) yaitu: 

Regnum  : Plantae  

Divisio  : Magnoliophyta  

Classis  : Monocotyledonae 

Ordo   : Poales  
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Familia  : Poaceae/Graminae 

Genus   : Cymbopogon  

Species  : Cymbopogon citratus 

 Tanaman sereh (Daun sarre’) memiliki banyak kandungan senyawa yang 

bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Mirip dengan Kecamatan 

Sukamaju, serai dapur digunakan untuk mengobati luka, menurunkan demam, 

meredakan kejang otot, meredakan sakit perut, memperlancar haid, mengobati 

infeksi lambung, usus, saluran kencing, dan luka, serta untuk obat kumur, obat 

batuk, perawatan nifas, dan untuk meredakan batuk dan gangguan pencernaan. 

Daun serai mengandung minyak atsiri antara lain geranial (trans-sitral, -sitral), 

neral (cis-sitral, -sitral), geranyl butyrate, lomonen, eugenol, metileugenol citrate, 

citronellol, a-pinene, kamfen, sabinen, mirsen, felandren beta, p-simen, lim Bahan 

yang memberi aroma unik pada serai, senyawa geranial, memiliki aroma lemon 

yang lebih kuat sedangkan neral memiliki aroma lemon yang kurang kuat namun 

lebih manis. Meskipun citral alami dapat diperoleh dari tanaman Litsea cubeba, 

citral digunakan dalam produksi vitamin A. Citral memiliki sifat antibakteri, 

antiinflamasi, diuretik, antikanker, dan penghambat tumor. Ini juga meningkatkan 

fungsi sistem saraf pusat. Serai juga memiliki sifat antioksidan, antijamur, 

antibakteri, antipasmodik, analgesik, dan antirematik. 

13. Lempuyang (Zingiber zerumbet) 

Lempuyang (Zingiber zerumbet) dikenal dengan nama daerah (Limpujang) 

merupakan tanaman tahunan (parennial) berhabitus terna atau herba (herbaceus) 

yang tumbuh dengan tinggi mencapai 1 meter. Tanaman ini memiliki batang semu 
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yang terbentuk dari pelepah daun (vagina) berwarna hijau dan batang asli berupa 

rimpang di bawah tanah. Daun (folium) termasuk daun tunggal, berwarna hijau 

dengan letak daun berseling, bentuk daun lanset (lanceolatus), ujung daun (apex) 

dan pangkal daun (basis) runcing (acutus), tepi daun (margo) rata (integer), tipe 

pertulangan daun menyirip (penninervis), sifat permukaan daun licin (leavis) dan 

pafda permukaan bawah daun berbulu. Bunga (flos) termasuk bunga majemuk tipe 

bulir atau bongkol berbentuk bulat, tumbuh pada bagian rimpang yang muncul di 

atas tanah. Memiliki mahkota bunga (corolla) berwarna kuning terang, memiliki 

benang sari, kepala sari dan putik. Buah (fructus) tanaman ini memiliki bentuk 

seperti bulat telur berwarna merah. Adapun bagian biji (semen) berbentuk bulat 

memanjang berwarna hitam. Rimpang (rhizoma) berukuran lebih besar, 

berdaging, berwarna kuning muda pada bagaian dalam dan berwarna kuning pucat 

pada bagaian luar rimpangnya sertau berbau aromatik. Sistem perakarannya yaitu 

akar serabut (radix adventicia).  

 Adapun klasifikasi tanaman lempuyang (Zingiber zerumbet) yaitu: 

Regnum  : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta  

Classis  : Liliopsida  

Ordo   : Zingiberales 

Familia  : Zingiberaceae  

Genus   : Zingiber  

Species  : Zingiber zerumbet 



95 

 

 
 

Tanaman lempunyang (Zingiber zerumbet) memiliki banyak kandungan 

senyawa metabolit sekunder yang bermanfaat tanaman obat, Tanaman ini 

dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Sukamaju sebagai jamu lempu yang 

berkhasiat mengobati kram perut, rasa tidak nyaman pada kandung empedu, 

menghangatkan tubuh, merangsang rasa lapar, mengobati diare dan disentri, sesak 

napas, kelumpuhan, dan obat cacing. Baik limonene yang memiliki efek 

karminatif maupun zerumbon yang memiliki efek antikonvulsan ditemukan dalam 

minyak atsiri Lempuyang Wangi. Menghangatkan badan, mengobati masuk angin, 

flu, batuk, asam urat, radang lambung, sakit perut, dan menambah nafsu makan 

adalah semua manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan rimpang lempuyang 

aromatik. 

Rimpang lempuyang mengandung 60% pati, 0,8% minyak atsiri, dan 6,5% 

serat, menurut analisis Evizal Rusdi tahun 2013. Ini juga termasuk plavanoid dan 

seskuiterpen. Zerumbone, humulene, camprene, dan camphene semuanya 

termasuk dalam minyak esensial. Zerumbone, senyawa seskuitern monosiklik, 

memiliki efek antiinflamasi, kemoterapi, dan pencegahan kanker. Perawatan 

kemoterapi, anti-HIV, anti tumor, sitotoksik, dan antibakteri semuanya melibatkan 

ekstrak rimpang. Alkaloid, flavonoid, dan terpenoid adalah tiga kategori utama 

metabolit sekunder. Tumbuhan menghasilkan berbagai metabolit sekunder dengan 

beragam aktivitas, antara lain sebagai antifeedant, antimikroba, dan antigrazing. 

Di beberapa organ, tumbuhan menyimpan metabolit sekunder. Rimpang Zingiber 

zerumbet mengandung minyak atsiri dan flavonoid, seperti kaempferol, quercetin, 

dan kurkumin (Dung et al.1995; Yob et al. 2011). 
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14. Bawang merah (Allium cepa L.) 

Bawang merah (Allium cepa) dikenal dengan nama daerah (Lassuna 

mararang) merupakan tanaman herba (herbaceus) yang tumbuh sebagai tanaman 

semusim. Tanaman ini memiliki batang (caulis) berbentuk cakram, beruas-ruas 

dan berukuran pendek dengan diameter yang bertambah seiring dengan 

pertumbuhan tanaman. Bagian bawah cakram adalah tempat tumbuhnya akar-akar 

dan pada batang semu (pseudostem) akan terbentuk anakan batang baru yang 

berasal dari pelepah-pelepah daun (vagina). batang semu yang tumbuh di dalam 

tanah akan berubah menjadi umbi lapis (bulbus) dan seiring pertumbuhannya 

tunas atau anakan baru akan terus bertambah jumlahnya sehingga umbi akan 

tumbuh berhimpitan dan dapat disebut dengai siung. Daun (folium) berbentuk 

bulat atau silindris kecil memanjang, berwarna hijau, berongga, melekat padai 

tangkai yang ukurannya relatif lebih kecil dan pada ujung daun (apex) runcing 

(acutus). Bunga (flos) termasuk bunga majemuk (inflorescentia) berbentuk tandan 

(racemus), yang tumbuh dari ujung tanaman (titik tumbuh) kuntum bunga dan 

setiap bunga berjejer melingkar menyerupai bentuk payung, tiap kuntumnya 

terdiri dari terdiri atas 5-6 helai daun bunga berwarna putih, 6 benang sari 

(stamen) berwarna hijau atau kekuning-kuningan, memiliki 1 putik (pistilum) 

dengan daum bunga berwarna hijau bergaris keputihan dan bakal buah duduk 

diatas membentuk suatu bangunan seperti kubah. Berbentuk bulat dengan ujung 

tumpul, buah tanaman ini (fructus) mengandung dua hingga tiga biji. Semen 

adalah biji pipih berwarna putih yang jika bertambah tua akan berubah menjadi 

hitam. memiliki sistem perakaran pendek yang kedalamannya tidak lebih dari 30 
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cm di bawah permukaan tanah. Batangnya menghasilkan sejumlah akar serabut 

(radix adventicia). Akar petualang berkembang biak pada tahap awal 

pertumbuhan, namun seiring dengan bertambahnya usia umbi, laju kematian akar 

melebihi laju pertumbuhan kembali akar.. 

Adapun klasifikasi tanaman bawang merah (Allium cepa) yaitu: 

Regnum : Plantae  

Divisio  : Spermatophyta  

Classis  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Liliales 

Familia : Liliaceae 

Genus  : Allium 

Species : Allium cepa 

Tanaman bawang merah (Lassuna mararang) dimanfaatkan oleh 

masyarakat Sukamaju selain sebagai penyedap bumbu dapur juga dimanfaatkan 

sebagai obat tradisional yang dapat menyembuhkan penyakit seperti demam, 

masuk angin, mengobati sakit gigi serta sebagai pengusir setan. Tanaman bawang 

merah (A. cepa) mengandung golongan senyawa flavonoid seperti quercetin, 

thiosulphinate (Kumar et al., 2010), protein, lemak, β-karoten, mineral, 

antosianin, sulfur, karbohidrat, niasin, kalium, asam askorbat dan serat (wiboho, 

2007). Alium cepa, bahan aktif dalam umbi bawang merah, membantu 

mengeluarkan racun berbahaya dari tubuh dengan cara menetralisirnya di dalam 

tubuh. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa tanaman bawang merah (A. cepa) 

yang berfungsi sebagai antioksidan alami yang dapat mengurangi karsinogenisitas 
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bahan kimia radikal bebas tersebut memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan 

(Kuswardhani, 2016). 

15. Bawang putih (Allium sativum L.) 

 Bawang putih (Allium sativum) dikenal dengan nama daerah (Lassuna 

mabusa) merupakan tanaman herba (herbaceus) semusim yang pertumbuhannya 

mirip dengan bawang merah. Daun (folium) termasuk daun tunggal, berbentuk 

pita yang pipih, pelepah daun (vagina) yang panjang tersusun membentuk satu 

kesatuan menjadi batang semu. Bagian tepi daun (margo) rata (integer), ujung 

daun (apex) runcing (acutus), beralur, pangkal daun (basis) menebal, berdaging, 

dan mengandung cadangan makanan yang disebut umbi. Bunga (flos) termasuk 

bunga majemuk (inflorescentia), bertangkai panjang membentuk payung yang 

muncul pada setiap siung, memiliki mahkota bunga (corolla) berjumlah 6 helai 

berwarna putih atau putih kehijauan. Umbi majemuk bawang putih yang 

berdiameter 4-6 cm dan berbentuk hampir bulat, masing-masing berisi 8–20 

siung. Cengkih ini memiliki bagian depan bersudut, tetapi bagian belakang dan 

samping membulat. Tiga sampai lima lapisan selaput putih tipis mengelilingi 

seluruh cengkeh. Masing-masing siung kemudian sekali lagi dibungkus dengan 

dua lapisan selaput tipis, selaput bagian dalam berwarna merah muda keputihan 

yang menempel pada siung tetapi mudah dicabut. Selaput luar berwarna putih dan 

agak longgar. Satu tangkai vegetatif dengan satu tunas dan satu hingga dua daun 

terdapat pada setiap siung. Adapun tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut 

(radix adventicia). 

 Adapun klasifikasi tanaman bawang putih (Allium sativum) yaitu: 
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Regnum : Plantae  

Divisio  : Spermatophyta  

Classis  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Liliales 

Familia : Liliaceae 

Genus  : Allium 

Species  : Allium sativum 

Tanaman bawang putih (Lassuna mabusa) sering digunakan dalam 

pengobatan tradisional oleh masyarakat Sukamaju untuk mengobati penyakit 

seperti obat menurunkan tekanan darah, mengobati infeksi telinga ringan, 

meringankan sakit gigi, serta mencegah flu. Menurut (Arreola et al., 2015) 

menyatakan bahwa umbi bawang putih (A. sativum) mengandung senyawa utama 

yakni dially thiosulfonate (allicin), dially sulfide , dially disulfide, dially 

trisulfide, S-ally-cysteine sulfoxide, ajoene, allylpropyl disulfide, vinyldithiines, 

dan S-alilmercaptocystein. Allicin adalah salah satu senyawa organusulfur yang 

berperan penting dalam meningkatkan sistem imun tubuh. Isolat murni allicin dan 

allin diuji, dan hasilnya menunjukkan peningkatan aktivitas makrofag dan sel T. 

16. Pala (Myristica fragrans Houtt) 

 Pala (Myristica fragrans) dikenal dengan nama daerah (Buah pala) 

merupakan tanaman tahunan (parennial) berhabitus pohon yang tingginya 

mencapai 10-25 meter menjulang tinggi keatas. Batang (caulis) bentuknya bulat 

(teres), berkayu (lignosus), percabangan yang tersebar, memiliki sifat permukaan 

batang yang kasar dan berwarna kecoklatan. Daun (folium) termasuk daun tunggal 
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dengan dedaunan yang rapat dan letak daun berselang-seling secara teratur. 

Helaian daun berbentuk jorong (ellipticus), ujung daun (apex) meruncing 

(acuminatus), pangkal daun (basis) tumpul (obtusus), tepi daun (margo) rata 

(integer), tipe pertulangan daun menyirip (penninervis), sifat permukaan daun 

mengkilat (nitidus) berwarna hijau tua. Bunga tanaman ini (flos) bersifat 

dioecious, artinya mempunyai dua rumah. Bunga jantan dan bunga betina terletak 

pada pohon yang berbeda. Bunga jantan mekar berwarna putih dengan semburat 

kekuningan dan bentuknya lebih lonjong. Bunga betina lebih berbentuk piramida 

dengan pangkal bunga lebar dan mempunyai kelopak serta mahkota, meskipun 

perkembangannya tidak sesempurna bunga jantan yang bunganya lebih banyak 

dan rimbun, dengan jumlah bunga 3 sampai 10 bunga per tandan bunga. mahkota 

bunga (corolla) yang menyatu dari pangkalnya, kelopak bunga yang berkembang 

tidak sempurna, dan benang sari berbentuk silinder menempel pada tangkai 

membentuk barisan 8 berpasangan. Gading yang berkisar dari putih hingga 

kekuningan pada bunga. Selama satu hari, bunga betina mekar dan bersifat 

reseptif. Bunga betina akan mengering dan rontok jika tidak diserbuki selama 

sehari. Tanaman ini menghasilkan buah yang beragam, ada yang berbentuk bulat 

dan lonjong dengan ukuran mulai dari kecil hingga besar. Buah pala berwarna 

kuning kemerahan dan ada yang hijau kekuningan. Pericarp buah, atau dagingnya 

yang tebal, sangat asam dan teksturnya kuat. Bentuknya bulat lonjong, berwarna 

coklat, dan bagian luarnya mengkilat terdapat bijinya (semen). Biji pala yang 

berwarna putih kehitaman menunjukkan bahwa biji pala masih muda atau belum 

matang, sedangkan biji pala yang berwarna hitam mengkilat menunjukkan bahwa 
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biji tersebut sudah matang. Akar tunggang (radix primaria) adalah sebutan untuk 

sistem akar. 

Adapun klasifikasi tanaman pala (Myristica fragrans) yaitu: 

Regnum  : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Classis  : Dicotyledonae 

Ordo   : Myristicales 

Familia  : Myristicaceae 

Genus   : Myristica 

Species  : Myristica fragrans Houtt. 

 Pala (Buah pala) memiliki banyak kandungan senyawa yang bermanfaat 

dan dapat di gunakan sebagai obat. Seperti halnya di Kecamatan Sukamaju, pala, 

khususnya bijinya, dimanfaatkan untuk obat demam, pereda nyeri, penyegar 

badan, masuk angin, radang, sakit maag, suara serak, kencing manis, rematik, 

mual dan muntah, sulit tidur, dan penambah daya ingat. Selain camphene, 

elemicin, eugenol, isoelemicin, isoeuglenol, dan methoxyeugenol, pala juga 

mengandung terpenoid, fenolik, alkaloid, saponin, antrakuinon, glikosida jantung, 

flavonoid, dan phlobatin. Kandungan utama minyak daun pala adalah sabinene, -

pinene, 4-terpineol, limonene, dan -pinene. Bahan utama minyak biji pala antara 

lain asam miristat, trimiristin, gliserida, stearat, laurat, linoleat, dan asam palmitat. 

Menurut (Evizal, 2013), pala memiliki beragam khasiat obat, antara lain stimulan, 

narkotika, karminatif, astringen, afrodisiak, hipolipidemik, antitrombotik, anti 
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agregasi trombosit, antijamur, antidisentri, antiinflamasi, anxiogenik, obat 

penenang, analgesik, antimikroba, antidepresan, antidiabetes, antioksidan.  

17. Seledri (Apium graveolens) 

 Seledri (Apium graveolens) dikenal dengan nama daerah (Daun so’) 

merupakan tanaman dua tahunan berhabitus terna atau herba (herbaceus) yang 

tumbuh dalam pola roset dan memiliki banyak anakan. Batang (caulis) beralur, 

bercabang, tumbuh tegak dan berwarna hijau pucat. Daun (folium) tipe majemuk 

menyirip ganjil lima atau tujuh helai daun dan tangkai daun panjang berdaging 

yang menghubungkan batang dengan daun terdapat di antara daun. Tumbuhan ini 

mempunyai tepi (margo)  daun menyirip dengan tepi bergerigi pada pangkal daun 

dan ujung daun runcing (acutus). Tangkai daunnya berwarna hijau atau 

kekuningan, tumbuh lurus ke atas atau ke samping. Bunga (flos) merupakan 

bunga majemuk kecil yang mempunyai lima benang sari dan dua putik, berwarna 

hijau kekuningan, mempunyai tangkai kelopak sepanjang 2,5 cm, berkelamin dua 

(hermaphroditus). Bunga dapat melakukan pembuahan sendiri, namun serangga 

penyerbuk memainkan peran utama dalam penyerbukan bunga. Buahnya sangat 

kecil (fructus) dengan diameter 1 mm. Biji kecil berbentuk lonjong disebut air 

mani. Sistem akar terdiri dari akar serabut berongga dan menyebar (radix 

adventicia), banyak di antaranya merupakan akar bawahan yang berada dekat 

dengan permukaan tanah sehingga terlihat dari luar.  

 Adapun klasifikasi tanaman seledri (apium graveolens) yaitu: 

Regnum : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 
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Classis  : Dicotyledonae 

Ordo  : Umbelliferles  

Familia : Umbelliferae (Apiaceae) 

Genus  : Apium 

Species : Apium graviolens L. 

Dalam pengobatan secara tradisional Tanaman seledri (Daun so’) 

dimanfaatkan oleh masyarakat Sukamaju sebagai obat penurun tekanan darah 

tinggi dan penambah nafsu makan. Demam, hipertensi, penurunan kolesterol, 

radang sendi, rematik, asam urat, induksi menstruasi, sulit tidur, dan kecemasan 

adalah kondisi-kondisi yang dapat diobati dengan seledri. Glukosida apiin, apiol, 

dan plavanoid serta minyak atsiri hingga 3%, dengan limonena sebagai unsur 

utamanya, semuanya dapat ditemukan dalam buah kering tanaman fructus apii, 

yang digunakan sebagai obat. Daunnya juga mengandung minyak atsiri, vitamin 

A, B1, B2, dan C, serta mineral seperti kalsium, fosfat, dan zat besi (Fazal dan 

Singla, 2012). Seledri mengandung asam isovalaric, a-selinene, caryophyllene, 

epoxy limonene, dimetil styrere, sablnene, linalool, trans-dihydrocarvone, b-

elemne, cis-dihydrocarvone, N-butyl phthalide, N-pertyl benzene, trepinene, 

sedanenolide, trans-p-menth-2,8-diene-1-ol, alphaterpineol, carvone, trans-8-diene 

1-ol, perialdehyde, 1-cis-p-menth-2,8-diene -1-ol, dan timol. Afrodisiak, 

anthelmintik, antispasmodik, karminatif, diuretik, emenagogik, pencahar, obat 

penenang, stimulan, antiseptik, antijamur, antikanker, dan antiinflamasi adalah 

beberapa efek farmakologisnya.  
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18. Ketumbar (Coriandrum sativum) 

Ketumbar (Coriandrum sativum) dikenal dengan nama daerah 

(Ketumbara) merupakan tanaman berhabitus terna (herbaceus) yang tumbuh 

dengan tinggi 35-100 cm. Batang (caulis) tanaman ini berbatang lunak, beralur 

dan penampangannya berlubang dengan warna batang ungu hingga hijau. Daun 

(folium) termasuk daun majemuk menyirip yang melekat pada batang dengan 

tangkai daun panjang dan berdaging. Tanaman ini memiliki tepi daun (margo) 

bergerigi, dengan tangkai daun tumbuh tegak ke atas atau kepinggir dengan 

daunnya berwarna hijau. Bunga (flos) termasuk bunga majemuk berbentuk seperti 

payung, memiliki daun pembalut berukuran kecil. Memiliki mahkota bunga 

(corolla) berwarna putih, merah mudah dengan ukuran panjang bunga sekitar 3-4 

mm. Buah (fructus) tanaman ini bergerombol, memiliki bentuk bulat berwarna 

hijau saat muda dan akan berubah warna menjadi cokelat muda saat sudah tua 

serta memiliki bau aromatik yang khas. Biji (semen) berukuran kecil dengan 

bentuknya yang bulat. Adapun sistem perakarannya yaitu akar tunggang (radix 

primaria) yang memiliki cabang. 

  Adapun klasifikasi tanaman ketumbar (Coriandrum Sativum) yaitu: 

Regnum : Plantae  

Divisio  : Tracheophyta 

Classis  : Magnoliopsida 

Ordo   : Apiales 

Familia  : Apiaceae 

Genus   : Coriandrum 
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Species  : Coriandrum Sativum L. 

Tanaman ketumbar (Ketumbara) secara empiris Masyarakat Kecamatan 

Sukamaju memanfaatkan C. sativum sebagai obat jantung kolesterol dengan cara 

mencampurkan 2 sendok teh atau setara 5 gram dengan 1 gelas air. Airnya 

kemudian direbus hingga mendidih, dituangkan ke dalam gelas berisi C. sativum, 

dan ditunggu 15 menit sebelum disaring dan diminum selagi masih hangat. 

Buah ketumbar matang mengandung serat (23-26%), karbohidrat (20%), 

asam lemak (16–28%), protein (11–17%), minyak atsiri (0,3-2,7%), dan 

komponen lain seperti mineral, menurut Evizal (2013). Hidrokarbon monoterpen 

(seperti cymonene, camphene, limonene atau dipentene, pinene, dan terpinene), 

oksida monoterpen (seperti kamper, cineole, linalol, dan carvone), alkohol 

monoterpen, ester monoterpen, seskuiterpen, fenol, dan bahan kimia alifatik 

merupakan senyawa esensial. komposisi minyak ketumbar. Tindakan 

farmakologis analgesik, karminatif, stomakikum, dan antimual. Momin dkk. 

(2012) mencantumkan efek farmakologis tambahan sebagai anti-inflamasi, anti-

kanker, ansiolitik, hepatoprotektif, anti-protozoa, anti-ulkus (bisul, bisul), 

antifertilitas, antioksidan, antidiabetik, anti -konvulsan, diuretik, antimutagenik, 

sedatif-hiponetik, anti-helmintik, penurun kolesterol, serta dapat melindungi dari 

racun. 

19. Lada (Piper nigrum L.) 

Lada (Piper nigrum) dikenla dengan nama daerah (Merica) merupakan 

tanaman tahunan (parennial) yang tumbuh memanjat (scandens). Batang (caulis) 

tanaman ini berupa sulur memanjang berbentuk silindris dan berbuku-buku, 
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berwarna hijau pada batang muda sedangkan pada batang tua berkayu 

(lignosus)dengan panjang buku ruas mencapai 5-12 cm. Tanaman lada dimorfik 

(Piper nigrum) mempunyai dua sulur utama: sulur buah dan sulur memanjat. Ruas 

dengan ruas yang menghasilkan akar yang panjang dan lengket terdapat pada 

sulur yang memanjat, namun tidak dapat menghasilkan buah. Sulur buah tumbuh 

mendatar (plagiotrop) dan mempunyai struktur percabangan simpodial. Akar 

sulur buah tidak disatukan ke buku oleh sulur. Selain kedua varietas tersebut, 

tanaman cabai juga dapat menghasilkan sulur tanah dan sulur gantung. Sulur 

tanah tumbuh menyebar di permukaan tanah, sedangkan sulur gantung tumbuh 

menggantung di permukaan kanopi. Kedua tumbuhan tersebut tidak memiliki akar 

yang menyambung dan memiliki ruas yang relatif panjang, diameter batang yang 

pendek, dan helaian daun yang lebih sempit. Daun (folium) termasuk daun 

tunggal, tumbuh berselang-seling pada setiap buku batang,tipe pertulangan 

daunnya menyirip (penninervis), memiliki bentuk daun bulat telur (ovatus), ujung 

daun (apex) meruncing (acuminatus), pangkal daun (basis) tumpul (obtusus), tepi 

daun (margo) rata (integer), bertangkai panjang dan membentuk aluran di atas 

nya. Warna daunya hijau tua dan tampak ada titik-titik kelenjar. Bunga majemuk 

(flos) yang warnanya bervariasi dari hijau muda sampai kekuningan, berbentuk 

malai yang rebah ke bawah, bertumpu pada batang induk tanpa terlihat tangkai 

bunga, dan tersusun spiral. Yang ada hanya bunga betina saja, bunga jantan saja, 

atau hermafrodit (biseksual) dalam istilah bunga tanaman ini (flos). Buahnya 

(fructus) berdaging, bulat (teres), dan berwarna hijau saat muda. Saat matang, 

kulit buahnya lembut, berair, berwarna merah jingga, dan mudah terkelupas. Biji 
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(semen) tanaman ini memiliki kulit biji halus berwarna putih kecoklatan dengan 

diameter 3–4 mm. Pada tanaman cabai, terdapat dua macam akar: akar yang 

muncul dari buku-buku tanah, menghasilkan akar lateral, dan berfungsi sebagai 

penyerap unsur hara, dan akar yang tumbuh di atas tanah dan berfungsi sebagai 

akar lengket. Akar lateral tanaman lada merupakan akar tunggang selain 

mempunyai pangkal batang berserat. Meski tidak menyebar dan berfungsi sebagai 

penahan tanaman agar tetap tegak, akar lengket yang tumbuh dari ruas batang di 

atas tanah tidak menyebar. 

Adapun klasifikasi tanaman lada (Piper nigrum L.) yaitu: 

Regnum : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Classis  : Dicotyledoneae 

Ordo   : Piperales 

Familia  : Piperaceae 

Genus  : Piper 

Species : Piper nigrum L. 

 Tanaman lada (Merica) memiliki banyak kandungan senyawa metabolit 

sekunder yang bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Seperti di 

kelurahan Sukamaju, Tanaman lada berkhasiat sebagai antimikroba dan antidiare 

selain dimanfaatkan sebagai bumbu dapur (Izza, 2023). Menurut Ganesh dkk. 

(2014). Alkaloid lada yang dikenal sebagai piperine dapat melisiskan dinding sel 

bakteri untuk membunuh kuman dan mengubah sifat protein. Lapisan ganda lipid 

pada dinding sel bakteri dapat dipecah oleh saponin, yang juga dapat menurunkan 
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tegangan permukaan (Hasriyania et al., 2020). Alkaloid, tanin, saponin, kumarin, 

fenol, glikosida, flavonoid, dan minyak atsiri merupakan komponen kimia buah 

lada hitam (Nahak dan Sahu, 2011; Trivedi et al., 2011). Penelitian telah 

dilakukan untuk mengetahui apakah zat aktif seperti flavonoid, tanin, alkaloid, 

terpenoid, minyak atsiri, dan senyawa fenolik mempunyai pengaruh terhadap 

bakteri Propionibacterium acnes (Singh et al., 2011). 

20. Kemiri (Aleurites moluccanus) 

Kemiri (Aleurites moluccanus) dikenal dengan nama daerah (Kemiri) 

merupakan tanaman tahunan (parennial) berhabitus pohon tinggi dapat mencapai 

20 m. Batang tanaman (caulis) berbentuk bulat (teres), berkayu (lignosus), dan 

permukaannya relatif halus dengan garis-garis vertikal indah berwarna abu-abu 

kecoklatan. Biasanya memiliki bentuk cabang yang memanjang dan bengkok 

yang menggantung dari cabang samping dan meliuk-liuk. Daun (folium), yang 

biasanya memiliki 3-5 helai daun dari pangkalnya, mudah dikenali dari bentuknya 

yang khas, tersusun secara berselang-seling, memiliki bentuk daun delta 

(deltoideus), ujung daun (apex) runcing (acutus), pangkal daun (basis) rata 

(truncatus), tepi daun (margo) berombak (repandus), tipe pertulangan daun 

menyirip (penninervis), sifat permukaan daun mengkilap berwarna hijau dan pada 

permukaan bawah daunnya berbulu halus. Bunganya (flos) berwarna putih 

kehijauan, harum, dan hermafrodit, artinya mempunyai bunga jantan dan bunga 

betina pada pohon yang sama. Bunga jantannya banyak dan kecil, mengelilingi 

bunga betina dalam tandan yang panjangnya 10-15 cm. Lima kelopak (kalyx) 

berwarna putih kusam yang menyusun mahkota bunga (corolla) berbentuk 
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lonjong dan panjang 1,3 cm. Bentuk buah (fructus) berkisar dari lonjong hingga 

bulat dan berwarna hijau hingga kecoklatan. Satu buah kemiri biasanya 

mempunyai dua sampai tiga biji, namun buah kemiri jantan hanya boleh 

mempunyai satu biji. Jika dipanggang terlebih dahulu, bijinya (fructus) bisa 

dimakan. Kulit biji kemiri biasanya berbentuk elips, kasar, hitam, dan keras. Akar 

tunggang (radix primaria) adalah sebutan untuk sistem perakaran. 

Adapun klasifikasi tanaman kemiri (Aleurites moluccana L) yaitu: 

Regnum : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta 

Classis  : Magnoliopsida 

Ordo   : Malpighiales 

Familia  : Euphorbiaceae 

Genus   : Aleurites 

Species  : Aleurites moluccana L 

 Tanaman kemiri (Kemiri) memiliki banyak kandungan senyawa yang 

bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Daunnya digunakan untuk 

mengobati sakit kepala dan kencing nanah, seperti di Desa Sukamaju yang 

dimanfaatkan sebagai obat diare, sariawan, dan disentri. Minyak kemiri telah 

terbukti bekerja dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan rambut. Saponin, 

flavonoid, dan polifenol (kandungan senyawa pada biji), daun, dan akar Aleurites 

moluccana. Minyak lemak juga terdapat pada bijinya. Korteks memiliki tanin di 

dalamnya. Kegunaan dan Khasiat Kulit bijinya berfungsi sebagai anti tumor, 

sedangkan daging bijinya bersifat pencahar (Sulhatum, 2020). 
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21. Keluak (Pangium edule) 

 Keluak (Pangium edule) dikenal dengan nama daerah (kaloa) merupakan 

tanaman berhabitus pohon yang tinggi batangnya bisa mencapai puluhan meter. 

Batang (caulis) tanaman ini bentuknya bulat (teres), berkayu (lignosus), berwarna 

kecoklatan, sifat permukaan batangnya kasar dengan cabang dan ranting yang 

tidak kokoh. Daun (folium) termasuk daun tunggal, bertangkai panjang, 

berkumpul pada ujung ranting, memiliki helaian daun berlekuk tiga saat muda dan 

helaian daun tua berbentuk bulat telur (ovatus), ujung daun (apex) meruncing 

(acuminatus), pangkal daun (basis) tumpul (obtusus), tepi daun (margo) rata 

(integer), memiliki tipe pertulangan daun menyirip (penninervis), memiliki sifat 

permukaan atas daun licin (leavis) dengan warna hijau mengkilap, Rambut coklat 

dan urat menonjol terdapat di permukaan bawah daun, yang sangat rapat. 

Tanaman ini mempunyai bunga (flos) berwarna coklat kehijauan yang tumbuh di 

ketiak daun atau praktis di ujung dahan. Bunga betina tumbuh sendiri-sendiri di 

ujung cabang, sedangkan bunga jantan berkumpul dalam malai. Buah (fructus) 

termasuk buah buni, bentuknya lonjong, kulitnya berwarna coklat dengan 

permukaan kasar, daging buahnya berwarna kuning pucat, empuk, dan setiap 

buahnya berbiji 18 buah. Biji (semen) bertekstur keras dan kulit biji yang tebal. 

Adapun sistem perakarannya yaitu akar tunggang (radix primaria) dan berbanir. 

 Adapun klasifikasi tanaman kluwak (Pangium edule) yaitu: 

Regnum : Plantae 

Divisio  : Tracheophyta 

Classis  : Magnoliopsida 
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Ordo  : Malpighiales 

Familia : Archariaceae 

Genus  : Pangium 

Species : Pangium edule Reinw.  

Keluak (Kaloa) memiliki kandungan senyawa antioksidan yang berfungsi 

sebagai antikanker, kluwak dapat di gunakan sebagai obat. Seperti di kelurahan 

Sukamaju, keluak sebagai obat penyakit jantung. Menurut Mamuaja, 2017 

mengatakan Sekelompok bahan kimia polifenol yang dikenal sebagai tanin 

memiliki sifat polar dan larut dalam gliserol, alkohol, minuman hidroalkohol, air, 

dan aseton. Mamuaja mengklaim bahwa tanin tidak larut dalam benzena, 

petroleum eter, dan kloroform. Vitamin C, ion besi, -karoten, dan senyawa 

flavonoid yang mempunyai sifat antibakteri seperti asam sianida, asam 

khaulmograte, asam hidrokarpat, asam gorlat, dan tanin semuanya terdapat pada 

daging biji kluwek. Zat antioksidan lain yang berfungsi sebagai agen anti kanker 

juga termasuk vitamin C, ion besi, dan tanin. 

22. Jintan hitam (Nigella sativa) 

 Jintan hitam (Nigella sativa) yang umunya disebut sebagai Jintan 

merupakan tanaman berhabitus herba (herbaceus) yang tumbuh tegak dengan 

tinggi tanaman mencapi 70 cm. Batang (caulis) berbentuk bulat (teres), berwarna 

hijau dan berbulu kasar serta memiliki banyak percabangan. Daun (folium) 

tersusun secara berselang-seling, helain daun berbentuk lonjong, ujung daun 

(apex) dan pangkal daun (basis) runcing (acutus), memiliki tipe pertulangan daun 
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menyirip (penninervis) dengan daun berwarna hijau. Bunga (flos) tanaman ini 

berwarna putih atau biru pucat, memiliki kelopak bunga (calix) berjumlah 5 helai 

berbentuk bulat telur, memiliki mahkota bunga (corolla) berjumlah 8 dengan 

bentuk agak memanjang serta berbulu jarang dan pendek. Buah (fructus) 

berbentuk bumbung, keras seperti buah buni. Biji (semen) berwarna hitam, 

berukuran kecil, pendek dan berkelenjar. Akar tanaman ini termasuk akar 

tunggang (radix primaria).  

 Adapun klasifikasi tanaman jintan hitam (Nigella sativa) yaitu: 

Regnum : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta 

Classis  : magnoliopsida 

Ordo  : Ranuculales 

Familia : Ranuculaceae 

Genus  : Nigella 

Species : Nigella sativa Linn. 

 Jintan (Jintan) memiliki banyak kandungan senyawa yang bermanfaat dan 

dapat di gunakan sebagai obat. Seperti di kelurahan Sukamaju, mengobati sakit 

kepala, hidung tersumbat, sakit gigi, dan cacing usus. Menurut Claudia et al., 

2010 mengatakan Kandungan kimia pada biji jintan hitam adalah minyak atsiri, 

minyak lemak, thymoquinone, saponin, melantin, nigellon, dithymoquinone, 

nigellein, hymohydroquinone, zat samak, thymol, serta komponen gizi seperti 

karbohidrat, protein esensial, lemak, unsur mineral, asam amino, vitamin, 

monosakarida berupa glukosa, arabinose, xilosa, dan rhamnosa. Thymoquinone 
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memainkan peran penting dalam aktivitas farmakologi jintan hitam (Mozaffari et 

al., 2000). Zat nonpolar yang disebut timokuinon dapat ditemukan dalam minyak 

esensial jintan hitam. Konsentrasi minyak atsiri biji jintan hitam menurut 

penelitian ElTahir dkk. (1993), sebesar 0,40-0,45%, dengan kandungan 

timokuinon mencapai 27,8% dan kandungan monoterpen lainnya sebesar 46%, 

antara lain p-cimene dan r-pinene. Menurut penelitian tambahan, kadar 

timokuinon minyak atsiri jintan hitam adalah 1,65%. 

23. Pandan (Pandanus amaryllifolius) 

 Pandan (Pandanus amaryllifolius) dikenal dengan nama daerah (Daun 

pandan) merupakan tanaman tahunan (parennial) berhabitu perdu yang tumbuh 

dengan tinggi mencapai 2 meter. Batang (caulis) tanaman ini berbentuk bulat 

(teres) dengan bekas dudukan daun, bercabang, menjalar dengan akar tunjang 

sekitar pangkal batang dan akar udara dari cabangnya. Daun (folium) berbentuk 

pita berwarna hijau muda, tersusun spiral dengan bagian ujung daun (apex) 

runcing (acutus), pangkal daun (basis) tumpul (obtusus), tepi daun (margo) 

berduri dengan tipe pertulangan daun sejajar. Bunga (flos) termasuk bunga 

majemuk berbentuk bongkol berwarna putih, kemudian pada tongkol bunga jantan 

berdiri sendiri, menggantung, memiliki daun pelindung berbentuk lanset 

(lanceolatus), bertunas, berwarna putih kekuningan dan memiliki aroma yang 

harum. Buah (fructus) berbentuk buah batu, menggantung, berbentuk bola, 

berwarna orange-kekuningan, bagian dinding buah berserabut dengan banyak 

ruang. Adapun sistem perakaran tanaman ini yaitu akar tunggang (radix 

primaria). 
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 Adapun klasifikasi tanaman pandan (Pandanus amaryllifolius) yaitu: 

Regnum : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Classis  : Monocotyledone 

Ordo  : Pandanales 

Familia : Pandanaceae 

Genus  : Pandanus 

Species : Pandanus amaryllifoius Roxb. 

 Daun tanaman pandan yang digunakan untuk membuat obat mengandung 

berbagai macam zat bermanfaat. Misalnya daun pandan yang sering dimanfaatkan 

sebagai obat tradisional penderita diabetes di Kecamatan Sukamaju. Polifenol, 

tanin, alkaloid, safonin, dan flavonoid semuanya terdapat dalam daun pandan. 

Beberapa zat tersebut memiliki sifat anti inflamasi dan hipoglikemik (Suryani 

et.al, 2017). 

24. Jeruk nipis 

Jeruk nipis (Citrus aurantifolia) dikenal dengan nama daerah (Lemo nipi’) 

merupakan tanaman berhabitus perdu dengan tinggi tanaman mencapai 3,5 m 

serta memiliki cabang yang lebat dan tidak beraturan. Tanaman ini memiliki 

bentuk batang (caulis) bulat (teres), berkayu (lignosus), cabang dan rantingnya 

berduri, keras dan berwarna putih kehijauan. Daun (folium) termasuk daun 

majemuk menyirip beranak daun satu (unifoliolatus), berbentuk elips dengan 

ujung daun (apex) membulat, pangkal daun (basis) tumpul (obtusus) dan tepi daun 
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(margo) beringgit serta memiliki tipe pertulangan daun menyirip (penninervis). 

Bunga (flos) termasuk bunga majemuk tipe tandan pendek yang tumbuh di ketiak 

daun pada pucuk yang baru merekah. Banyaknya bunga pada tiap tandan 

berjumlah 10 kuntum, mahkota bunga (corolla)  berjumlah 4-6 helai, benang sari 

berjumlah 20-25 utas dan tangkai putiknya mudah dibedakan dengan bakal buah. 

Buah (fructus) berbentuk bulat sebesar bola pingpong dengan diameter 3,5-5 cm, 

kulit bagian luarnya berwarna hijau muda saat buah masih muda dan akan 

berubah warna menjadi kekuning-kuningan saat buah sudah masak. Adapun 

sistem perakarannya yaitu akar tunggang (radix primaria) berwarna putih 

kekuningan.  

Adapun klasifikasi tanaman jeruk nipis (Citrus aurantifolio) yaitu: 

Regnum : Plantae  

Divisio  : Spermatophyta  

Classis  : Dicotyledonae  

Ordo   : Rutales  

Familia  : Rutaceae  

Genus   : Citrus  

Species  : Citrus aurantifolia (Cristm.) Swingle. 

Jeruk nipis (Lemo nipi’) memiliki banyak kandungan senyawa metabolit 

sekunder yang bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Seperti masyarakat 

kelurahan Sukamaju, Jeruk nipis bisa digunakan sebagai penambah nafsu makan, 

diare, antibakteri dan diet. Jeruk nipis memiliki kandungan flavonoid, saponin dan 

minyak atsiri (Syamsuhidayat dan Hutape, 2010). Glikosida siral, limonene, 
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feladren, dan hedperidin membentuk minyak atsiri. Air jeruk nipis mengandung 

7% asam sitrat dan minyak esensial limonene. Bioflavonoid, pektin, enzim, 

protein, lipid, dan pigmen (karoten dan klorofil) semuanya ada dalam buah jeruk. 

Buah jeruk nipis kaya akan C atau O-glikosida yang merupakan metabolit 

sekunder dari flavonoid. Flavonon, flavon, dan flavonol adalah tiga jenis 

flavonoid jeruk (Hertog, 2010). 

25. Jeruk purut (Citrus histrix) 

Jeruk purut (Citrus histrix) dikenal dengan nama daerah (Lemo purut) 

merupakan tanaman berhabitus perdu dengan tinggi tanaman mencapai 3,5 m 

serta memiliki dahan dan ranting. Tanaman ini memiliki bentuk batang (caulis) 

bulat (teres), berkayu (lignosus), berduri, keras dan berwarna putih kehijauan. 

Daun (folium) termasuk daun majemuk menyirip beranak daun satu 

(unifoliolatus), berbentuk elips dengan ujung daun (apex) membulat, pangkal 

daun (basis) tumpul (obtusus), tepi daun (margo) beringgit, memiliki tipe 

pertulangan daun menyirip (penninervis), Permukaan bawah daun berwarna hijau 

muda atau hijau kekuningan dan berbau sangat segar, sedangkan permukaan atas 

licin (leavis). Permukaan atas daun berwarna hijau tua agak mengilap. Bunga 

majemuk berwarna putih kemerahan atau putih kekuningan berbentuk seperti 

bintang, terletak di ketiak daun atau di ujung batang. Buah (fructus) kecil 

berbentuk bulat, berkulit tebal dengan permukaan kulit luar nya berkerut, 

berbenjol-benjol dan berwarna hijau. Buah (fructus) yang masak pada bagian 

kulitnya akan berubah warna menjadi sedikit kekuningan, daging buah berwarna 

kekuningan dengan rasanya yang asam sedikit agak pahit. Biji (semen) berbentuk 
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bulat kecil, dan keras. Adapun sistem perakarannya yaitu akar tunggang (radix 

primaria) berwarna putih kekuningan.  

 Adapun klasifikasi tanamn jeruk purut (Citrus hystrix) yaitu 

Regnum  : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta  

Classis  : Dicotyledoneae  

Ordo   : Rutales 

Familia  : Rutaceae  

Genus   : Citrus   

Species  : Citrus hystrix D.C 

 Jeruk purut (Lemo purut) memiliki banyak kandungan senyawa metabolit 

sekunder yang bermanfaat dan dapat di gunakan sebagai obat. Seperti di 

kelurahan Sukamaju, Pengobatan tradisional Thailand menggunakan jeruk purut 

untuk menyembuhkan sejumlah penyakit, antara lain flu, demam, sakit perut, 

diare, dan hipertensi. Bahan kimia yang termasuk dalam daun jeruk purut antara 

lain terpen, minyak atsiri, flavonoid, dan saponin (Alfariq et al. 2015). Jeruk purut 

merupakan tanaman dengan aktivitas antioksidan yang sangat kuat sehingga 

berguna baik dalam industri dan obat-obatan serta untuk kebutuhan sehari-hari di 

rumah dan bisnis. Berdasarkan hasil uji fitokimia, jeruk purut mengandung 

metabolit sekunder dalam jumlah yang cukup besar. Menurutnya, antioksidan 

aktif pada flavonoid merupakan metabolit sekunder (Rahmi, 2013). 
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Berdasarkan data hasil wawancara spesies tanaman rempah-rempah yang 

ditemukan setelah di lakukan identifikasi maka diperoleh hasil sebanyak 14 

familia dari 25 spesies tanaman yang digunakan sebagai Rempah oleh masyarakat 

di Kelurahan Sukamaju. Adapun spesies tanaman yang paling banyak digunakan 

berasal dari familia Zingiberaceae berjumlah 9 spesies, familia piperaceae dan 

lamiaceae berjumlah 1 spesies, familia Apiaceae berjumlah 3 spesies, familia 

Myristiaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, dan Achariaceae berjumlah 1 spesies, 

familia Amaryllidaceae berjumlah 2 spesies, familia Solanaceae, Pandanaceae, 

Foaceae masing-masing berjumlah 1 spesies, dan familia Rutaceae berjumlah 2 

spesies tanaman (Gambar l).  

Famili tumbuhan terbesar dan paling banyak tersebar di Asia dengan 

lingkungan tropis adalah Zingiberaceae (Auliani, 2014). Keluarga Zingiberaceae 

secara keseluruhan lebih sering dikenal dengan sebutan jahe. Dengan lebih dari 53 

genera dan lebih dari 1.500 spesies di seluruh dunia, famili ini merupakan suku 

terbesar dalam ordo Zingiberales, menurut temuan penelitian (Suriyanto dkk., 

2015). Mayoritas spesies ini ditemukan di daerah tropis atau hutan. 

Ciri-ciri famili Zingiberaceae adalah tumbuhan herba, rimpang berdaging, 

daun hancur harum, tidak adanya kambium, dan banyak air. Ciri pembeda lainnya 

adalah batangnya bertubuh pendek dan berdiameter kecil. Selain itu, rimpang akar 

tanaman famili Zingiberaceae mengandung minyak atsiri dengan aroma yang 

khas (Tjitrosoepomo, 2010). Karena keluarga Zingiberaceae tumbuh subur di 

daerah beriklim tropis seperti Indonesia, masyarakat Indonesia sudah lama 

memanfaatkannya sebagai obat. Banyak orang yang menanam jahe di pekarangan 
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rumah mereka karena kebutuhan pengobatan maupun kebutuhan komersial 

sebagai bumbu makanan (Arum et al., 2012). Tanaman yang paling umum di 

semua pekarangan adalah anggota keluarga Zingiberaceae: jahe (Curcuma 

officinale), lengkuas (Alpinia galanga), kunyit (Curcuma longa), dan jahe 

(Curcuma xanthorhiza). Karena tanaman Zingiberaceae adalah jenis rimpang-

rimpangan, maka tanaman ini sangat mudah tumbuh melalui pembentukan tunas 

baru pada rimpang sehingga sering dijumpai. Menurut Susanti (2011), kondisi 

lingkungan yang relatif ideal dan mempunyai habitat yang sesuai dapat 

menunjang produksi rimpang. Sehingga, tanaman obat yang ditanam di kebun 

pribadi adalah contoh tanaman yang mudah beradaptasi pada lingkungan apapun. 

Masyarakat memanfaatkan tanaman jahe (Zingiber officinale) secara luas 

sebagai bumbu masakan, obat batuk, obat herbal, dan meningkatkan imunitas 

tubuh (Lestari et al., 2021). Pemberian madu jahe pada anak, menurut Bardan 

(2007), dapat mengurangi keparahan batuknya karena minyak atsiri dalam jahe 

mempunyai sifat anti batuk. Selain itu, mengandung zat bioaktif termasuk 

antioksidan dan molekul anti-inflamasi yang dapat digunakan untuk mengobati 

berbagai penyakit. Rimpang merupakan bagian tanaman Zingiberaceae yang 

paling sering dimanfaatkan sebagai komponen obat tradisional (Auliani, 2014). 

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan sebanyak 25 spesies tanaman 

rempah-rempah yang banyak dimanfaatkan masyarakat secara turun temurun di 

Kelurahan sukamaju dalam teknik pengobatan tradisional terhadap berbagai jenis 

penyakit seperti penyakit gula, sejenis kanker, penghangat badan, menurunkan 

batuk, asam urat, masuk angin, ginjal, sebagai nafsu makan, diabetes, pilek, 
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penyegaran rasa, penambah gizi, menghilangkan bau badan, penyakit saraf, 

demam, asam lambung, asam urat, menurunkan tekanan darah, insomnia, 

mengatasi sembelit, diare, perut kembung, hipertensi, anemia, rematik, radang 

sendi, influenza, pengusir setan, mengobati sakit gigi, menjaga kesehatan tulang, 

mencegah kolesterol, menurunkan berat badan, menjaga kesehatan mata, 

mengobati cacar, dan sebagai daya tahan tubuh. 

Tumbuhan rempah-rempahan yang tergolong rimpang-rimpangan banyak 

digunakan masyarakat rempah-rempah yaitu bagian rimpang berjumlah 8 spesies, 

bagian buah berjumlah 6 spesies, bagian umbi berjumlah 2 spesies, bagian biji 

berjumlah 3 spesies, bagian daun berjumlah 4 spesies, bagian batang berjumlah 2 

spesies sebagaimana yang tertera pada (Gambar.2).  

Berdasarkan (Gambar 3), rimpang telah menjadi bagian tanaman yang 

umumnya banyak dimanfaatkan untuk terapi. Menurut Farhatul (2012), organ 

rimpang lebih sering dimanfaatkan dalam pengobatan karena lebih mudah 

diperoleh, disiapkan, dan mempunyai kualitas lebih baik dibandingkan bagian 

lainnya. Handayani (2003) menyatakan bahwa rimpang lebih sering dimanfaatkan 

dalam pengobatan konvensional karena berfungsi sebagai tempat penumpukan 

fotosintat yang mengandung komponen bahan kimia organik yang dapat 

mengobati penyakit. Zat-zat tersebut antara lain fenol, senyawa kalium, dan 

minyak atsiri. Selain itu, penggunaan sebagai bahan obat tidak menyebabkan 

kerusakan jaringan tanaman yang dapat menyebabkan kematian pada tanaman 

obat tersebut (Wahidah dkk, 2017). 
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Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat di Desa Sukamaju paling sering 

mengolah tanaman rempah dengan cara direbus, ditumbuk, diparut, diremas, 

dicampur, dihancurkan, dan diiris. Perebusan adalah metode pengolahan yang 

paling sering digunakan sebanyak 11 jenis tumbuhan menggunakannya. 

Sementara itu, metode pengobatan yang paling tidak populer adalah dengan 

menumbuk atau menumbuk ketiga spesies secara terpisah tanpa menggabungkan, 

memarut, mengiris, menghancurkan, atau menguleni (meremas).  

Berdasarkan teknik pengolahannya, teknik direbus paling banyak 

digunakan dalam pengobatan yaitu berjumlah 11 spesies yaitu kemiri, pala, 

seledri, jintan, kemangi, ketumbar, lada, temulawak, kapulaga, kayu manis, daun 

pandan, jeruk purut dan jeruk nipis. 

Karena perebusan merupakan cara pengolahan tanaman obat yang paling 

sederhana jika dibandingkan dengan cara lain, maka masyarakat lebih sering 

menggunakan teknik pengolahan perebusan. Menggunakan suhu dan tekanan air 

panas, proses perebusan melibatkan pemanasan makanan dengan adanya pelarut, 

biasanya air. Semakin lama Anda menunggu air mencapai suhu dan tekanan yang 

tepat, semakin cepat air mendidih (Pujimulyani et al., 2010). Perebusan dengan 

menggunakan air yang kemudian air hasil rebusan diminum sebagai minuman 

herbal untuk mengobati suatu penyakit. Penggunaan air sebagai pelarut 

dikarenakan air bersifat polar,murah, mudah diperoleh, stabil serta tidak mudah 

menguap yang merupakan syarat mutlak air yang dapat dikonsumsi (Pradana dan 

marsono, 2013).  
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Menurut beberapa penelitian, perebusan (pemanasan) merupakan cara 

yang paling umum dalam menyiapkan tanaman obat. Menurut Yowa dkk. (2019), 

merebus tanaman obat diduga mampu melarutkan seluruh komponen nutrisi yang 

dikandungnya dalam air matang. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Aryadi 

dkk. (2014) bahwa kelompok Dayak Utara menyiapkan tanaman obat dengan cara 

direbus atau direndam dalam air. Menurut (Adnyana, 2012), penggunaan 

pengolahan dengan berbagai prosedur menghasilkan berbagai jumlah dan jenis 

senyawa serta berbagai akibat dalam pengobatan penyakit. Kemudian perlu 

diperhatikan apakah tanaman memiliki kandungan racun yang harus dipanaskan 

pada api sedang 3-5 jam untuk mengurangi kadar racun yang terkandung di 

dalamnnya. Dari sisi tersebut, sebenanra pengobatan tradisional memiliki sedikit 

efek negative apabila dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan pengetahuan 

mendalam tentang tanaman yang ingin digunakan sebagai obat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Jenis-jenis tanaman rempah-rempah yang diperoleh dari hasil wawancara 

pada masyarakat di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, 

Kabupaten Luwu utara berjumlah 25 spesies tanaman yang terdiri dari 25 

familia. Jenis tanaman yang paling banyak digunakan yaitu dari familia 

Zingiberaceae dan Apiaceae.  

2. Bagian organ tanaman yang digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Sukamaju, 

Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu utara dalam pengobatan tradisional yaitu 

bagian daun, rimpang, buah, biji, daun, batang dan umbi. Bagian tanaman yang 

paling banyak digunakan dalam pengobatan yaitu bagian rimpang dan daun.  

3. Teknik pengolahan yang digunakan oleh masyarakat di Kelurahan 

Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu utara dalam pengobatan 

tradisional yaitu teknik direbus, ditumbuk, diblender, diparut, dihaluskan, 

diiris, diperas, digebrek, diremas dan tanpa diramu. Tekik pengolahan yang 

paling banyak digunakan yaitu teknik direbus dan diblender.  

4. Hasil skrining kandungan senyawa pada setiap spesies tanaman rempah-

rempah yang digunakan oleh masyarakat Sukamaju dalam pengobatan 

tradisional diperoleh 20 spesies dari 25 spesies tanaman yang berpotensi 

sebagai kandungan senyawa tersebut memiliki aktivitas yang tinggi.  
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B. Saran  

Adapun saran penulis untuk penelitian ini adalah, perlu dilakukan 

penelitian lanjutan terkait senyawa-senyawa pada tumbuhan rempah-rempah 

secara in vitro agar diperoleh hasil data yang lebih tervalidasi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran Kisi-kisi wawancara 

a. Keterangan Pengumpulan Data 

1. Nama    : 

Umur    : 

Pekerjaan    : 

Pendidikan Terakhir  : 

 

2. Apakah Anda mengetahui tentang tanaman Rempah – rempah digunakan 

sebagai pengobatan? 

a. Ya  

b. Tidak 

c. Kadang-kadang 

4. Jika Ya, sebutkan tanaman rempah-rempah yang Anda ketahui? 

5. Apakah Anda mengetahui khasiat dari tanaman rempah obat tersebut? 

a. Ya 

b. Tidak 

c. Kadang-kadang 

6. Jika Ya, sebutkan khasiat dari tanaman rempah-rempah tersebut? 

7. Bagaimana cara mengolah dan memanfaatkan tanaman rempah-rempah 

sebagai pengobatan? 

 

Lampiran Foto-foto Tanaman Rempah-rempah 

 
Kunyit (Kunyi bulawan) 

 

 

 

Keterangan: 

1. Rimpang  

 
1 
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Kunyit putih (Kunyit mabusa) 

 

 

 

 

Keterangan: 

2. Rimpang  

 

 

 
Jahe (Passalalia) 

 

 

 

Keterangan: 

3. Rimpang  

 

 

 
Kencur (Sa’ku)  

 

 

Keterangan: 

4. Rimpang  

 

1 

1 

1 
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Temulawak (Kunyi tammu) 

 

 

 

Keterangan: 

5. Rimpang  

 

 

 
Kapulaga (Kapulaga) 

 

 

Keterangan: 

6. Buah  

 

 

 
Lempuyang (Limpujang) 

 

 

Keterangan: 

7. Rimpang  

 

1 

1 

1 
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Lengkuas (Likku) 

 

 

 

Keterangan: 

8. Rimpang  

 

 

 
Temukunci (Kunci) 

 

 

Keterangan: 

9. Rimpang  

 

 

 
Lada (Merica) 

 

 

Keterangan: 

10. Biji  

 

1 

1 
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Kemangi (Cemangi) 

 

 

 

 

Keterangan: 

11. Daun  

 

 

 
Ketumbar (Ketumbara) 

 

 

Keterangan: 

12. Biji 

 

 

 
Seledri (Daun So’) 

 

 

 

Keterangan: 

13. Daun 

 

1 

1 

1 
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Jintan (Jinten) 

 

 

Keterangan: 

14. Biji 

 

 

 
Pala (Buah pala) 

 

 

Keterangan: 

15. Buah  

 

 

 
Kayu manis (Kaju canning) 

 

 

 

Keterangan: 

16. Batang 

 

1 

1 

1 
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Keluak (Kaloa) 

 

 

Keterangan: 

17. Buah  

 

 

 
Bawang merah (Lassuna mararang) 

 

 

 

Keterangan: 

18. Umbi 

 

 

 
Bawang putih (Lassuna mabusa) 

 

 

 

Keterangan: 

19. Umbi 

 

1 

1 

1 
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Cabai (Lada londong) 

 

 

Keterangan: 

20. Buah  

 

 

 
Pandan (Daun pandan) 

 

 

Keterangan: 

21. Daun 

 

 

 
Sereh (Daun sarre) 

 

 

Keterangan: 

22. Batang 

 

1 

1 

1 
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Jeruk purut (Lemo purut) 

 

 

 

Keterangan: 

23. Buah 

 

 

 
Jeruk nipis (Lemo nipi’) 

 

Keterangan: 

24. Buah  

 

 

 

 
Kemiri (Kemiri) 

 

Keterangan: 

25. Buah  

 

 

 

 

 

1 

1 
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Lampiran Foto Kegiatan Wawancara saat Penelitian :               
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Tampilan situs Kanaya (Penginputan nama ilmiah dari spesies tumbuhan) 
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Senyawa-senyawa bioaktif pada tumbuhan 
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Tampilan situs Pubchem (Pencarian kode canonical SMILE senyawa) 
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Lampiran Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Sukamaju 

N

o 

Nama 

Indonesia 

Jenis 

Penyakit 

Bagian 

Yang 

Digunakan 

Takaran Ramuan Pengelolaan Dosis 

Campuran 
Jml Satuan 

Teknik 

Pengelolaa

n 

Lama 

Perebusa

n 

Aturan 

Pakai 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. Kunyit Penyakit gula Rimpang Lima 5 Diparut Tanpa 

direbus 

1x sehari Jahe, kencur, 

diparut lalu 

ditapis 

tambahkan 

telur ayam 1 

biji (dibuang 

Putih telur) 

setelah itu lalu 

diminum 

2. Kunyit 

putih 

Sejenis kanker Rimpang Tiga ruas 

rimpang 

kunyit 

3 Diblender Tanpa 

direbus 

1x sehari Kencur, jahe, 

diblender lalu 

ditapis 

tambahkan 
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kuning telur 

lalu diminum 

3. Jahe Penghangat 

badan, 

menurunkan 

batuk, masuk 

angin, 

penyakit ginjal 

Rimpang Tiga ruas 

jahe 

3 Diblender Tanpa 

direbus 

2x sehari Campurkan 

jahe, kunyit, 

lengkuas, 

madu dan 

telur lalu 

diblender 

setelah 

diblender 

ditapis lalu 

diminum 

4.  

 

 

 

 

Kencur 

 

 

 

 

 

Sebagai nafsu 

makan 

 

 

 

 

 

Rimpang 

 

 

 

 

 

Tiga ruas 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Diblender 

 

 

 

 

 

Tanpa 

direbus 

 

 

 

 

 

2x sehari 

Kencur 3 ruas 

dengan tepung 

beras 3 sendok 

lalu madu 1 

sendok 

tambahkan air 

hangat 
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setengah gelas 

kemudian 

diblender lalu 

di tapis setelah 

itu langsung 

diminum 

5. Temulawa

k 

Diabetes Rimpang Tiga 3 Diblender 10 menit 2x sehari Siapkan 3 

temulawak 

dicampur gula 

aren diblender 

kemudian 

direbus lalu di 

minum 

6. Kapulaga Pilek dan 

diabetes 

Buah Dua buah 2 Haluskan 5 menit 1x sehari Hancurkan/ 

haluskan 2 

buah 

kapulaga, dan 

irisan jahe 

1ruas dan 
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masukkan ke 

dalam air 

mendidih. 

Kemudian 

tambahkan 

daun teh, 

madu dan susu 

lalu disaring 

kemudian di 

minum 

7. Lempuyan

g 

Untuk 

penyegaran 

rasa, 

menambah 

gizi badan, 

menghilangka

n bau badan 

Rimpang Dua 

rimpang 

2 Diparut Tanpa 

diramu 

2x sehari Kelapa muda 

diparut 

dicampur 2 

rimpang 

lempuyang, 

cemangi, 

garam sedikit 

lalu dipepes 

ditempel di 
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badan. it 

8. Lengkuas Penyakit saraf Rimpang Tiga 3 Diblender 7 menit 1x sehari Lengkuas 

dicampur 

dengan jahe 

merah, kunyit 

putih, berikan 

air hangat 

sebanyak 1 

gelas lalu di 

blender 

kemudian 

ditapis ampas 

yg sdah 

diblender 

setelah itu air 

tapisan kita 

tuang ke gelas 

lalu di minum 

9. Temukunci Untuk Rimpang Dua 2 Ditumbuk 5 menit 1x sehari 2 Rimpang 
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penyegaran 

segar dalam 

apapun 

umbi rimpang umbi 

ditumbuk lalu 

di campurkan 

segala macam 

sayur lalu kita 

masak 

10

. 

Lada Demam dan 

Masuk angin 

Buah 5gr 5 ml Tanpa 

diramu 

Direbus 

10 menit 

2x sehari merica 5 

gram, jahe 15 

gram, kayu 

manis 1 jari, 

biji pala 5 

gram, cengkeh 

5 butir, bangle 

10 gram. 

cuci semua 

bahan tersebut 

sampai bersih 

kemudian 

rebus dengan 



151 

 

 
 

1 liter. direbus 

bahan-bahan 

tersebut 

sampai 

mendidih dan 

menyisahkan 

sekitar 500 ml. 

Lalu saring 

dan bagi dua 

sama banyak, 

setelah dingin 

di minum air 

rebusan 

merica 

tersebut. 

11

. 

Kemangi Menurunkan 

Asam 

lambung 

Daun Empat-

Lima 

lembar 

4-5 Tanpa 

diramu 

Direbus 5 

menit 

2xsehari Sediakan 

empat lembar 

sampai lima 

lembar daun 
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kemangi 

segar. Rebus 

daun kemangi 

dengan air 

secukupnya 

sampai 

mendidih. 

minum air 

rebusan 

kemangi 

selagi masih 

hangat. 

12

. 

Ketumbar Menurunkan 

Asam urat 

Daun Segengga

m 

Segengga

m 

Tanpa 

diramu 

Direbus 

10 menit 

1x sehari ambil 

segenggam 

daun ketumbar 

dan masukkan 

ke dalam dua 

gelas air 

Rebus selama 
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10 menit 

Saring airnya 

sebelum 

dikonsumsi. 

13

. 

Seledri Menurunkan 

tekanan darah 

Daun/Batan

g 

Tiga-Lima 3-5 Diiris-iris Direbus 

10 menit 

1x sehari Siapkan 3-5 

daun seledri  

cuci terlebih 

dahulu, 

kemudian di 

iris lalu rebus 

ke air yang 

sudah 

mendidih. 

Setelah itu, 

boleh 

diminum 

setelah dingin 

atau hangat. 

14 Jintan Meredakan Daun/Biji Lima 5 Tanpa Direbus 2x sehari 5 daun jintan 
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. Batuk lembar diramu 10 menit ukuran 5 - 7 

cm lalu cuci 

hingga bersih 

sebelum 

direbus. 

Selanjutnya, 

rebus 10 menit 

daun jintan 

bersamaan 

dengan 2 gelas 

air minum 

hingga 

warnanya 

berubah 

kekuningan. 

Lalu, diamkan 

hingga suhu 

air berubah 

menjadi 
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hangat, 

selanjutnya 

minum 

sebanyak 2 

kali sehari 

pada pagi dan 

sore hari. 

15

. 

Pala Mengatasi 

insomnia 

Biji Dua biji 2 Ditumbuk Direbus 5 

menit 

1x dalam 

3 hari 

Siapkan dua 

biji pala, 

tumbuk 

hingga halus 

Masukan 

bubuk pala ke 

dalam gelas 

berisi air 

hangat, aduk 

hingga rata 

Diamkan 

kurang lebih 
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selama lima 

menit 

Saring, boleh 

ditambahkan 

madu 

secukupnya 

Minum tiga 

jam sebelum 

tidur. Ramuan 

herbal ini 

hanya boleh 

dikonsumsi 

untuk tiga hari 

saja 

16

. 

Kemiri Mengatasi 

sembelit 

Buah Satu buah 1 Dihaluskan Direbus 

selama 5 

menit 

 ambil 1 buah 

kemiri, 2 

bawang 

bombay, 5 

gram palasari, 
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10 gram kayu 

manis, 30 

gram daun 

urang-aring, 

1/2 sdt garam, 

1/2 sdt adas, 

800 cc air. 

Haluskan 

semua bahan 

(tanpa 800 cc 

air) hingga 

halus. Lalu 

rebus semua 

bahan dengan 

800 cc air. 

Rebus hingga 

volumenya 

minimal 400 

cc. Saring dan 
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taruh di gelas. 

Minumlah dua 

kali sehari, 

dan minum 

sebanyak 200 

cc sekali 

minum 

17

. 

Kayu 

manis 

Maag Batang Dua 

batang 

2 Dihaluskan Direbus 

13 menit 

2x sehari ambil 1 buah 

kemiri, 2 

bawang 

bombay, 5 

gram palasari, 

10 gram kayu 

manis, 30 

gram daun 

urang-aring, 

1/2 sdt garam, 

1/2 sdt adas, 

800 cc air. 
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Haluskan 

semua bahan 

(tanpa 800 cc 

air) hingga 

halus. Lalu 

rebus semua 

bahan dengan 

800 cc air. 

Rebus hingga 

volumenya 

minimal 400 

cc. Saring dan 

taruh di gelas. 

Minumlah dua 

kali sehari, 

dan minum 

sebanyak 200 

cc sekali 

minum. 
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18

. 

Kluwak Meningkatkan 

kekebalan 

tubuh, 

mencegah 

hipertensi, 

kanker, 

kesehatan 

pencernaan, 

dan anemia 

Buah Satu buah 1 Ditumbuk  dimasak 15 menit Ditumbuk, 

sebagai 

bumbu 

masakan 

rawon 

19

. 

Bawang 

merah 

Sebagai daya 

tahan tubuh 

kuat 

Umbi Tiga siung 3 Diris-iris Rendam 

6-8 jam 

2x sehari Iris Bawang 

Merah lalu 

rendam dalam 

air minum 

sekitar 6 - 8 

jam. Minum 

ramuan ini 

dengan dosis 2 

x sehari 

dengan ukuran 
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takar 2 sdm 

setiap minum. 

20

. 

Bawang 

putih 

Batuk pilek 

dan 

menurunkan 

demam untuk 

anak 1-12 

tahun 

Umvi Satu siung 1 Diiris-iris 8 jam 2-3 hari Masukan 

bawang 

merah, 

bawang putih, 

dan jahe yang 

sudah diiris 

berisi madu. 

Masukan juga 

air perasan 

jeruk nipis. 

Tutup botol, 

kocok hingga 

semua bahan 

tercampur. 

Diamkan 

ramuan di 

suhu kamar 



162 

 

 
 

kurang lebih 8 

jam. Cara ini 

dilakukan 

untuk 

mendapat 

cairan dengan 

konsistensi 

agak encer. 

Saring air. 

Simpan di 

dalam botol. 

Ramuan ini 

bisa 

dikonsumsi 

dengan 

takaran 1 sdt 

sekali. Ingat, 

ramuan harus 

habis dalam 
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waktu 2-3 

hari. 

21

. 

Cabai rawit Rematik Buah 9,75 gr 15 Diblender Dibalurka

n pada 

bagian 

tubuh 

yang sakit 

2x sehari 

dibalurka

n 

15 cabai rawit, 

1/2 sendok teh 

kapur sirih, 1 

jeruk nipis. 

Cabai rawit 

digiling 

hingga halus, 

jeruk nipis 

dibelah dua, 

ambil airnya. 

Campur 

gilingan cabai, 

kapur sirih, 

dan perasan 

jeruk nipis, 

diaduk hingga 

rata. Balurkan 
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ramuan 

tersebut pada 

bagian tubuh 

yang sakit. 

Lakukan 

hingga 

penyakit 

sembuh. 

22

. 

Daun 

pandan 

Radang sendi 

dan nyeri 

sendi 

Daun Tiga-

Empat 

lembar 

3-4 lembar Diblender 

 

Direbus 10 menit Siapkan 940 

ml air, 3-4 

lembar daun 

pandan 

(jumlahnya 

boleh lebih), 

Cuci bersih 

daun pandan. 

Buang bagian 

bawah yang 

berwarna 
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putih agar 

tidak pahit. 

Ikat simpul/ 

blender daun 

pandan agar 

aroma dan 

sari-sarinya 

keluar. Rebus 

air hingga 

mendidih, lalu 

masukkan 

daun 

pandannya. 

Masak sekitar 

5 sampai 10 

menit. 

Istirahatkan 

sebentar untuk 

mengeluarkan 
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sisa sari-

sarinya. 

Saring dan 

dinginkan 

sekitar 5-10 

menit. 

Kemudian 

rebusan daun 

pandan siap 

digunakan dan 

bisa 

meminumnya 

langsung atau 

mencampurny

a dengan 

bahan untuk 

membuat kue, 

puding, 

ataupun 
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minuman 

lainnya. 

23

. 

Sereh Mengatasi 

perut 

kembung 

Batang Tiga 

batang 

3 batang Digebrek Masak 1x sehari Siapkan 3 

batang serai 

yang sudah 

digeprek. Jahe 

seukuran 

jempol yang 

sudah 

digeprek atau 

sesuai selera, 

tambahkan 

100 g gula 

aren/gula 

merah, 600 ml 

air. 

Masukkan 

semua bahan-

bahan yang 
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tersedia ke 

dalam panci. 

Masak hingga 

gula aren 

mencair dan 

air tersisa 

sampai 200 

ml. 

Aduk hingga 

mengeluarkan 

wangi khas 

tanaman serai. 

Tuangkan ke 

dalam gelas 

atau cangkir 

teh. 

24

. 

Jeruk purut Influenza Buah Satu buah 1 buah Diiris Air 

direbus 

1x sehari Siapkan satu 

buah jeruk 

purut matang. 
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Kemudian 

cuci dan 

potong/iris 

jeruk purut 

menjadi dua 

bagian. 

Setelah itu, 

peras jeruk 

purut dan 

campurkan air 

jeruk purut 

dengan 60 cc 

air panas lalu, 

minum air 

seduhan jeruk 

purut selagi 

hangat. 

25

. 

Jeruk nipis Obat batuk Buah 60 gram 1 buah Diiris Air 

direbus 

1-2x 

sehari 

Peras sebagian 

atau setengah 
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irisan jeruk 

nipis 

berukuran 

besar, bisa 

disesuaikan 

dengan selera. 

Campurkan 

perasan jeruk 

nipis ke dalam 

teh atau air 

hangat 

sebanyak 100 

ml. Setelah 

tercampur, 

tuangkan 2 

sendok makan 

madu ke 

dalamnya, lalu 

aduk hingga 
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larut dan 

minum selagi 

hangat, rutin 

meminumnya 

1-2 kali sehari 

selama gejala 

batuk 

berlangsung. 
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