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EKSPLORASI TANAMAN KAYU PUTIH (Melaleuca cajuputi) DI 

KOTA DUMAI 

Tata Sugiangkoso (11782200247) 

Di bawah bimbingan Bakhendri Solfan dan Novita Hera 

INTISARI 

 Kayu putih (Melaleuca cajuputi) merupakan salah satu tanaman penting 

bagi industri minyak  atsiri di Indonesia  karena bagian daun digunakan sebagai 

bahan baku pembuatan minyak kayu putih. Tanaman ini memiliki potensi dan 

peluang budidaya karena banyak tumbuh liar di Kota Dumai. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui  keragaman dan informasi tanaman kayu putih di kota 

dumai. Penelitian eksplorasi ini dilakukan pada tanggal 30 Mei sampai 4 Juni 

2024 di Kecamatan Dumai Barat pada Kelurahan Bagan Keladi, Kelurahan 

Purnama dan di Kecamatan Medang Kampai pada Kelurahan Mundam, Kelurahan 

Teluk Makmur Kota Dumai. Metode yang digunakan merupakan metode survei, 

dengan pengambilan sampel secara acak (porposive sampling). Parameter yang 

diamati meliputi bagian daun dan batang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keberadaan tanaman kayu putih yang tersebar  di Kecamatan Dumai Barat, 

Kelurahan Bagan Keladi, Kelurahan Purnama dan Kecamatan Medang Kampai, 

Kelurahan Mundam, Kelurahan Teluk Makmur tumbuh liar di pinggir jalan, lahan 

pertanian tanah gambut, serta mendominasi dibeberapa lahan gambut. 

Karakteristik morfologi menunjukkan adanya beberapa perbedaan tanaman 

sampel di setiap kecamatan. Analisis similarity menunjukkan terdapat dua 

kelompok dengan persentase kemiripan 97,6% dan 98,8%. Tanaman kayu putih 

memiliki potensi dikembangkan pada lahan gambut dataran rendah Kota Dumai. 

Kata kunci : ekspkorasi, kayu putih, morfologi, batang, daun 
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EXPLORATION OF CAJUPUT  (Melaleuca cajuputi) IN  

DUMAI CITY 

Tata Sugiangkoso (11782200247) 

Under the guidance of Bakhendri Solfan and Novita Hera 

ABSTRACT 

Cajuput (Melaleuca cajuputi) is one of the important plants for the 

essential oil industry in Indonesia because the leaves are used as raw material for 

making cajuput oil. This plant has the potential and information of cajuput plants 

in the city of Dumai. This exploratory research was conducted on May 30 to June 

4, 2024 in the Werstern Dumai Sub-District in Bagan Keladi Village, Purnama 

Village and in Medang Kampai Sub-District, Mundam Village, Teluk Makmur 

Village, Dumai City. The method used is a survey method, with random sampling 

(porposive sampling). The parameters observed include leaf and stem parts. The 

result showed that the presence of eucalyptus pant spread in west Dumai district, 

Bagan Keladi Village, Purnama Village and Medang Kampai District, Mundam 

Village, Teluk Makmur Village. Morphological characteristics showed some 

differences in sample plants in each sub-district. Similarity analysis showed that 

there were two group whit a similarity percentage of 97.6% and 98.8%. cajuput 

plants have the potential to be developed on lowland peatland in Dumai City. 

Key words : exploration, cajuput, morphology, stem, leaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

DAFTAR ISI 

   Halaman 

KATA PENGANTAR   ..............................................................................  viii 

INTISARI ....................................................................................................  ix 

ABSTRACT ................................................................................................  x 

DAFTAR ISI ...............................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL .......................................................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................  xiv 

DAFTAR SINGKATAN ............................................................................  xv 

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................  xvi 

 

I. PENDAHULUAN  ............................................................................  1 

1.1. Latar Belakang   ........................................................................  2 

1.2. Tujuan Penelititan   ...................................................................  2 

1.3. Manfaat Penelitian   ..................................................................  2 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  ...................................................................  3 

2.1. Tinjauan Umum Tanaman Minyak Kayu Putih   ......................  3 

2.2. Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Minyak Kayu Putih   .......  3 

2.3. Syarat Tumbuh Kayu Putih .......................................................  5 

2.4.   Sebaran Tumbuhan Kayu Putih ................................................  6 

2.5. Manfaat Tanaman Kayu Putih ..................................................  6 

2.6.   Eksplorasi ..................................................................................  7 

 

III. MATERI DAN METODE   ...............................................................     8 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian   .................................................    8 

3.2. Alat dan Bahan Penelitian  ........................................................    8 

3.3. Metode Penelitian  ....................................................................  8 

3.4. Pelaksanaan Penelitian   ............................................................  9 

3.5. Parameter Pengamatan   ............................................................    9 

3.6. Analisis Data   ...........................................................................  15 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .........................................................  16 

 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ........................................  16 

 4.2 Karakter Kuantitatif..................................................................  18 

 4.3 Karakter Kualitatif....................................................................  20 

 4.4 Hubungan Kekerabatan Tanaman Kayu Putih .........................  26 

 

V. PENUTUP .........................................................................................  30 

 5.1 Kesimpulan...............................................................................  30 

 5.2 Saran .........................................................................................  30 

 



xii 
 

DAFTAR PUSTAKA   ...............................................................................     31 

LAMPIRAN   ..............................................................................................  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel  Halaman 

3.1 Data Pengamatan Kualitatif ...............................................................     12 

4.1 Lokasi Pengambilan Sampel .............................................................   17 

4.2 Hasil Analisis Data Kuantitatif ..........................................................  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar  Halaman 

2.1 Tanaman kayu putih  .......................................................................     4 

3.1 Karakteristik sikap daun ..................................................................  10 

3.2 Karakteristik tangkai daun...............................................................  11 

3.3 Karakteristik panjang/lebar rasio daun ............................................  11 

3.4  Karakteristik bentuk dasar daun ......................................................  11 

3.5  Karakteristik bentuk ujung daun .....................................................  12 

3.6  Karakteristik bentuk ujung bilah daun ............................................  12 

3.7  Karakteristik penyisipan cabang primer pada batang utama ...........  13 

3.8  Karakteristik sikap batang ...............................................................  15 

3.9  Karakteristik tekstur rhytidome batang ...........................................  14 

4.1 Keragaman sikap daun ....................................................................  22 

4.2 Keragaman panjang/lebar rasio daun ..............................................  23 

4.3 Keragaman bentuk dasar daun ........................................................  24 

4.4 Keragaman bentuk ujung daun ........................................................  24 

4.5 Keragaman intensitas warna daun ...................................................  25 

4.6 Keragaman warna rhytidome ..........................................................  26 

4.7 Dendogram ......................................................................................  28 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

DAFTAR SINGKATAN 

HHBK Hasil Hutan Bukan Kayu 

UPOV International Union for the Protection of New Varieties of 

 Plant 

UPGMA Unweighted Pair Group Method With Arithmetic Mean 

Mdpl Meter diatas permukaan laut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran  Halaman 

1. Pelaksanaan penelitian   ..................................................................     34 

2.  Analisis deskriptif kuantitatif ..........................................................  35 

3. Tabel karakter pegamatan ...............................................................  37 

4. Hasil pengamatan kualitatif .............................................................  39 

5. Analisis similarity ...........................................................................  40 

6. Dokumentasi  ...................................................................................  41 

 

 
 

 



1 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Tanaman kayu putih (Melaleuca cajuputi) merupakan salah satu tanaman 

penting bagi industri minyak atsiri di Indonesia karena menghasilkan daun yang 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak kayu putih. Menurut Prastyono 

(2020) tanaman kayu putih selain dapat menghasilkan minyak atsiri, juga dapat 

memberikan manfaat secara ekologis. Kebutuhan minyak kayu putih saat ini 

semakin meningkat dan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Produksi 

Kehutanan bahwa produksi minyak kayu putih cenderung menurun di Indonesia 

setiap tahunnya. 

Kayu putih merupakan salah satu tanaman yang dapat menghasilkan 

minyak atsiri, yang digunakan untuk bahan baku obat. Menurut Menristek (2019), 

menyatakan bahwa kebutuhan bahan baku minyak kayu putih untuk industri obat 

kemasan dalam negeri tercatat lebih dari 3500 ton per tahun. Kayu putih dapat 

menjadi komoditas andalan indonesia dalam menyuplai bahan baku obat berupa 

minyak atsiri. 

Minyak atsiri dikenal dengan nama minyak eteris atau minyak terbang 

merupakan bahan yang bersifat mudah menguap (volatile), mempunyai rasa getir 

dan bau mirip dengan tanaman asalnya yang diambil dari bagian-bagian tanaman 

seperti daun, buah, biji, bunga, akar, rimpang, kulit kayu, bahkan seluruh bagian 

tanaman. Minyak atsiri hassil penyulingan daun kayu putih mengandung sineol 

senyawa kimia golongan esterogen turunan terpen alkohol (Nengsih dkk. 2019). 

Tanaman kayu putih banyak terdapat di pulau Jawa dan di Kepulauan 

Maluku. Di pulau Jawa, Hutan tanaman kayu putih selama ini dikelola oleh Perum 

Perhutani baik di Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat, sedangkan di 

Yogyakarta pengelolaan kayu putih dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan. Sementara di luar Jawa, tanaman kayu putih banyak terdapat di 

Kepulauan Maluku, Pulau Seram, Pulau Buru, dan juga di Nusa Tenggara Timur 

yang berupa tegakan alam. Di Kepulauan Maluku luas tanaman kayu putih 

diperkirakan mencapai 120.000 ha. Kayuputih ini digunakan sebagai bahan baku 

industri minyak kayu putih. Minyak kayu putih dihasilkan dari daun melalui 
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proses penyulingan. Penyulingan skala rumah tangga dilakukan dengan 

menggunakan ketel-ketel tradisional (Rimbawanto dkk. 2014). 

Tanaman kayu putih tersebar dibeberapa wilayah Kota Dumai, daerah 

pemukiman penduduk, pedalaman dan kawasan hutan yang merupakan habitat 

alaminya. Tanaman kayu putih yang ditemukan di kota dumai tumbuh liar dilahan 

gambut yang tidak dimanfaatka oleh masyarakat, sehingga lahan tersebut menjadi 

habitat tanaman kayu putih dan menjadi hutan kayu putih. Selain itu tanaman 

kayu putih juga tumbuh liar di pinggir jalan, di pemukiman penduduk dan dilahan 

pertanian gambut yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Tanaman kayu putih di Kota Dumai  belum terinventarisasi dengan baik. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan untuk melindungi dan 

menginventarisasi tanaman kayu putih yang ada. Sebagai ilmu pengetahuan, 

sehingga pada saat dibutuhkan dapat digunakan sebagai referensi, salah satunya 

dengan eksplorasi tanaman. 

Eksplorasi merupakan kegiatan pelacakan, penjelajahan, mencari dan 

mengumpulkan jenis-jenis sumberdaya genetik tertentu untuk dimanfaatkan dan 

mengamankannya dari kepunahan (Rosmayati dkk. 2018). Kegiatan eksplorasi 

diperlukan guna mengetahui keberadaan varietas-varietas lokal dan kerabat liar 

yang semakin terdesak keberadaannya. Tujuan eksplorasi yaitu mengumpulkan 

plasma nutfah untuk dikonservasi dan dimanfaatkan sebagai sumber gen 

(Heriyansyah dkk. 2017). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis telah melakukan penelitian tentang 

“Eksplorasi Tanaman Kayu Putih (Melaleuca cajuputi) di Kota Dumai”. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keragaman dan 

informasi tanaman kayu putih di Kota Dumai. 

 

1.3 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah diperolehnya informasi keragaman 

tanaman kayu putih di Kota Dumai. Informasi ini diharapkan dapat digunakan 

menjadi bahan pengembangan pemuliaan tanaman. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Minyak Kayu Putih 

Kayu putih merupakan salah satu tumbuhan dari Famili Myrtaceae dan 

genus Melaleuaca. Nama ini diambil dari bahasa Yunani, Males artinya hitam 

atau gelap dan Leucon artinya putih. Hal ini merujuk kepada penampilan cabang 

yang berwarna putih dan batang pohon yang berwarna hitam dari spesies pertama 

yang diberi nama ilmiah Melaleuca leucadendra, yang batangnya terkadang 

berwarna hitam karena terbakar. Penamaan kayu putih nampaknya sesuai dengan 

kulit batang yang berwarna putih. M.cajaputi adalah satu-satunya spesies dari 

genus Melaleuca yang tumbuh secara alami dibagian barat garis Wallace dimana 

sebagian besar merupakan tumbuhan asli Australia (Rimbawanto, 2017).  

Kayu putih adalah salah satu hasil kehutanan non-kayu yang paling banyak 

dikenal masyarakat Indonesia, terutama sebagai obat. Kayu putih merupakan 

tumbuhan asli Indonesia telah lama menjadi usaha komersial, akan tetapi produksi 

minyak kayu putih nasional masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi 

kebutuhan domestik yang terus meningkat. Kayu putih merupakan salah satu 

penghasil minyak atsiri yang digunakan sebagai bahan dari berbagai produk 

kesehatan dan farmasi (Aryani, 2020). 

Melaleuca cajuputi dikenal dengan nama daerah Kayu putih adalah salah 

satu jenis tanaman yang mempunyai peranan cukup penting dalam industri 

minyak atsiri. Tanaman minyak kayu putih dapat tumbuh pada lahan marginal. 

Tanaman kayu putih merupakan salah satu jenis tanaman yang cukup berpotensi 

untuk upaya rehabilitasi lahan, baik dari aspek ekologis maupun aspek ekonomis. 

Terdapat keuntungan ganda yang diperoleh pada pengembangan tanaman kayu 

putih di lahan kritis antara lain untuk menunjang usaha konservasi lahan dan 

pemanfaatan lahan marginal menjadi lahan produktif (Jannah dkk. 2022). 

2.2 Klasifikasi Dan Morfologi Tanaman Minyak Kayu Putih 

Tanaman minyak kayu putih diklasifikasikan sebagai berikut : Kingdom: 

Plantae, Divisi: Spermatophyta, Subdivisi: Angiospermae, Kelas: Dicotyledinae, 

Ordo: Mytales, Famili: Myrtaceae, Genus: Melaleuca, Spesies: Melaleuca 

cajuputi.  
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Gambar 2.1 Tanaman kayu putih 

Sumber : A.Rimbawanto (2017) 

Tanaman kayu putih adalah jenis tanaman dengan habitus pohon, yang 

mencapai tinggi 10 meter. Batang berkayu, berbentuk bulat, kulit batang mudah 

mengelupas, serta warna batang kuning kecoklatan. Sementara itu, daun kayu 

putih merupakan daun tunggal, berbentuk lanset (lancip), ujung dan pangkal daun 

meruncing, tepi daun rata, permukaan daun berbulu, pertulangan daun sejajar serta 

warna daun hijau. Tanaman kayu putih memiliki bunga majemuk, berbentuk bulir 

dengan pajang 7-8 cm, mahkota bunga terdiri dari 5 helai dan memiliki bunga 

berwarna putih (BPDAS Pemali Jratun, 2010). 

Ariyanti (2022) mendeskripsikan tanaman kayu putih sebagai pohon 

dengan tinggi mencapai 10 meter. Di wilayah Australia, kayu putih dapat 

mencapai tinggi lebih dari 40 meter dan diameter batang 1,2 meter.  Batang kayu 

putih berwarna abu-abu sampai putih seperti kertas, dengan pucuk pohon 

berwarna agak keperakan. Sementara itu, daun kayu putih berwarna hijau, tidak 

mengkilap, tepi daun rata, umumnya panjang daun 5-10 cm dan lebar daun 1-4 cm 

serta daunnya berbulu. Pada tiap helai daun terdapat 5-7 tulang daun dengan 

panjang 3-11 mm. Perbungaan tanaman kayu putih berbentuk bulir dan banyak 

terdapat pada ujung ranting maupun ketiak daunnya. Bunga tanaman kayu putih 

bersifat biseksual, serta kelopak dan mahkota bunganya kecil. Buah tanaman kayu 

putih berbentuk kapsul dan bertipe dehiscent, yaitu memiliki kulit buah yang 
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kering dan akan terbuka ketika mencapai kemasakan untuk melepaskan biji-biji 

yang ada didalamnya. 

2.3 Syarat Tumbuh Kayu Putih 

2.3.1 Faktor Lokasi 

Tanaman kayu putih dapat tumbuh dengan baik hampir diseluruh wilayah 

Asia Tenggara, yakni di daerah dataran rendah dan rawa-rawa yang mempunyai 

ketinggian tempat kurang dari 400 meter di atas permukaan laut (dpl). Sementara 

itu, didaerah pegunungan tanaman kayu putih ini jarang ditemukan. 

2.3.2 Faktor Tanah 

Tanaman kayu putih tidak membutuhkan kondisi tanah yang khusus. 

Tanaman ini dapat tumbuh pada tanah-tanah liat ataupun berpasir, bahkan di tanah 

yang berkapur. Tanaman kayu putih dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang 

kering. Ketinggian tempat, tekstur tanah, air yang tersedia, kadar air tanah, bulk 

density dan suhu tanah juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan kayu putih (Wedhana dkk. 2018). 

Pada tanah yang sering tergenang air, tanaman ini dapat bertahan hidup, 

namun tidak tahan terhadap tanah panas atau kebakaran dan dapat berkembang 

biak dengan tunas akar, sehingga memiliki daya hidup yang tinggi. Kayu putih 

adalah spesies tanaman lokal sumatra yang dapat tumbuh dilahan marginal dan 

jenis tanaman potensial untuk reklamasi lahan bekas tambang (Mansur dan 

Kadaraisman, 2019). 

2.3.3 Faktor Iklim 

Tanaman kayu putih membutuhkan temperatur atau suhu udara yang 

panas, sehingga dibutuhkan cahaya matahari penuh pada siang hari. Oleh karena 

itu, tanaman ini dapat tumbuh dengan baik jika tidak ternaungi. Suhu udara yang 

sesuai untuk tanaman kayu putih yaitu antara 21-35
o
C. Sementara itu, curah hujan 

tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan kayu putih. Tanaman kayu putih 

memiliki daur biologis yang panjang, tumbuh dengan baik pada tanah drainase 

buruk, dengan kadar garam tinggi dan tanah asam (Subhan dan Benung, 2020). 
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Rimbawanto et al. (2014) mengatakan bahwa tanaman kayu putih tidak 

memiliki syarat tumbuh yang spesifik. tanaman ini dapat tumbuh baik pada 

ketinggian 5-400 m dpl, dengan curah hujan 1.300-1.750 mm/tahun. Selanjutnya, 

peneliti menyebutkan bahwa, tanaman kayu putih merupakan tanaman yang 

tumbuh dengan baik pada lahan tandus maupun lahan yang kurang subur. 

2.4 Sebaran Tumbuhan Kayu Putih 

Sebaran alami tanaman kayu putih di daerah Kepulauan Maluku, Pulau 

Timor, Semenanjung Malaya, serta Australia bagian Utara dan Barat Daya. Kayu 

putih merupakan salah satu tanaman dari famili myrtaceae dengan keragaman 

spesies paling banyak, terutama di hutan Asia Tenggara, Australia dan Amerika 

Serikat (Vasconcelos et al, 2017). 

Di Indonesia, tanaman kayu putih tumbuh secara alami didaerah Maluku 

(Pulau Buru, Pulau Seram, Pulau Ambon dan Pulau Nusa Laut), Sumatra Selatan 

(sepanjang sungai musi dan Palembang), Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara 

Timur, Bali dan Irian Jaya. sedangkan di Jawa Tengah (Solo dan Yokyakarta), 

Jawa Barat (Banten, Bogor, Sukabumi, Purwakarta, Indramayu, Kuningan, Garut, 

Tasikmalaya, Ciamis dan Maja Lengka) dan Jawa Timur (Kediri, Ponorogo dan 

Madiun) dikembangkan sebagai hutan usaha. 

2.5 Manfaat Tanaman Kayu Putih 

Menurut Permenhut No.35 tahun 2007, tanaman kayu putih merupakan 

salah satu hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari golongan minyak atsiri. HHBK 

merupakan hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk 

turunannya dan budidaya yang berasal dari hutan kecuali kayu. Minyak kayu 

putih dari hasil penyulingan daun melaleuca adalah jenis minyak atsiri yang 

digunakan untuk berbagai produk kesehatan dan farmasi sehingga banyak di 

butuhkan (Kartiko dkk, 2021). 

Di Indonesia, tanaman kayu putih telah banyak dimanfaatkan. Minyak 

atsiri dari tanaman kayu putih banyak digunakan dalam bidang farmasi karena 

mengandung senyawa pokok berupa 1,8 seniol dengan rendemen tinggi (Ariyanti, 

2022). Manfaat lain tanaman kayu putih yaitu berpotensi untuk upaya rehabilitas 

hutan dan lahan, seperti menunjang usaha konservasi lahan dan pemanfaatan 
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lahan marginal menjadi lahan produktif. Upaya pemanfaatan lahan marginal 

memiliki arti yang penting dalam usaha memperbaiki lahan yang rusak, sebagai 

akibat pembangunan atau kerusakan oleh alam. 

2.6 Eksplorasi 

Menurut (Muswita dan Jalius, 2012) eksplorasi merupakan pengetahuan 

lokal mengenai tumbuhan dan pengetahuan riset tumbuhan dalam 

pemanfaatannya. Kegiatan eksplorasi dilakukan guna menyelamatkan varietas-

varietas lokal dan tumbuhan liar yang semakin langka keberadaannya.  

eksplorasi merupakan tahapan awal dalam konservasi tumbuhan. 

pelaksanaaan eksplorasi dilakukan secara bertahap dengan mengangandalkan 

narasumber dan sumber informasi, baik informasi langsung (key informan) 

maupun dari data. melakukan pencarian informasi keberadaan tanaman, 

pengumpulan tanaman, karakterisasi dan evaluasi tanaman serta deskripsi 

tanaman (Natawijaya, Kurniawan dan Bhakti, 2009). 

Teknik eksplorasi merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi tumbuhan. Tujuan eksplorasi tumbuhan yaitu untuk spesimen 

tumbuhan yang berkualitas. Spesimen tumbuhan yang belum diketahui jenis dan 

nama taksonominya merupakan suatu hal yang sangat berharga. Pengawetan 

dilakukan untuk mengoleksi bagian tanaman tersebut untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan. Eksplorasi merupakan kegiatan penting dalam mengembangkan 

pertanian, sehingga dapat meminimalisir kepunahan plasma nutfah (Kencana dkk, 

2022). 

Kegiatan eksplorasi tumbuhan tidak hanya mengumpulan spesimen 

tumbuhan, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan metode jelajah atau 

eksploratif secara Random sampling dan keterwakilan untuk mengumpulkan 

informasi tumbuhan dalam suatu daerah. Menurut wulanningtyas dkk (2020) 

eksplorasi merupakan langkah awal untuk mengetahui keragaman jenis tumbuhan 

dan sumber daya genetik. 
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III. MATERI DAN METODE 

3.1 Tempat dan Waktu 

Pelitian ini telah dilaksanakan di Kota Dumai, Kecamatan Dumai Barat 

Kelurahan Bagan Keladi dan Kelurahan Purnama, serta di Kecamatan Medang 

Kampai Kelurahan Mundam dan Kelurahan Teluk Makmur. Penelitian 

dilaksanakan selama satu bulan dari awal sampai akhir bulan juni 2024. 

3.2 Bahan dan Alat  

Bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu tanaman kayu putih sebagai 

tanaman sampel yang akan di eksplorasi, yang tumbuh liar di Kota Dumai. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kamera sebagai alat 

dokumentasi, alat tulis dan buku deskriptor UPOV Eucalyptus (International 

Union For The Protection Of New Varieties Of Plants).  

3.3 Metode Penelitian  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan 

dengan metode jelajah atau menyusuri kawasan yang telah ditentuan di Kota 

Dumai.Pengambilan sampel tumbuhan dilakukan dengan teknik purposive 

sampling, pengambilan sampel dilakukan berdasarkan keberadaan tanaman yang 

dianggap mewakili wilayah sampling (Nastiti, Suryani, 2018).  

Data karakter morfologi diperoleh melalui survei dan pengamatan 

langsung pada tanaman contoh di lapang. Penentuan responden dilakukan dengan 

menggunakan metode snowball sampling. Sumber data yang digunakan adalah 

dengan melakukan pengamatan karakter morfologi tanaman yang ada di lokasi 

dilengkapi dengan dokumentasi dan disertai dengan data penunjang mengenai 

keadaan lingkungan sekitar tanaman meliputi ketinggian tempat dan suhu. 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dimulai dari menentukan lokasi dengan melakukan survey 

terlebih dahulu. Pengambilan lokasi sampel menggunakan teknik purposive 

sampling berdasarkan pertimbangan tertentu seperti kriteria pertumbuhan. 

Pengambilan data dan pengamatan dilakukan secara langsung terhadap tanaman 

kayu putih. Setelah mendapatkan sampel yang telah ditentukan, maka tahap 
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selanjutnya adalah menghitung berapa banyak populasi tanaman kayu putih yang 

ditemukan dan mengambil dokumentasinya. 

3.5 Parameter Pengamatan  

Pengamatan dilakukan dengan mengambil organ daun dan batang. 

Parameter yang diamati dan diukur dalam penelitian ini mengacu pada Deskriptor 

UPOV. Variabel yang diamati dan diukur adalah: 

3.5.1 Pengamatan Kuantitatif 

Data yang dikumpulkan dalam pengamatan kuantitatif yang diamati 

adalah: 

1.  Panjang helai daun (cm) 

Pengamatan daun dilakukan pada daun yang terletan di pucuk terminal 

atau sedang tumbuh aktif. Pengukuran panjang daun dievaluasi pada daun terbesar 

dari cabang yang terletak diawal bagian atas sepertiga atas tajuk. 

2.  Lebar helai daun (cm) 

 Pengukuran dilakukan pada daun yang sama untuk karakteristik panjang 

helai daun. Pengamatan harus dilakukan pada bagian terluas dari helai daun. 

3. Lingkar batang (cm) 

 Pengukuran lingkar batang pohon setinggi dada (DBH) atau 130 cm dari 

permukaan tanah. 

4. Diameter batang (cm), pengukuran diameter batang dilakukan dengan rumus 

diameter : 

D = K/π 

Keterangan : D = Diameter 

 K = Keliling 

 π = 3,14 

5. Tinggi pohon (m) 

 Pengukuran tinggi pohon dilakukan dengan melihat puncak pohon dan 

menentukan sudut.  

Tan α = Tinggi Pohon Dari Mata / Jarak Pohon Dari Orang 

Tinggi Pohon = Tinggi Orang + Tinggi Pohon Dari Mata 

3.5.2 Pengamatan Kualitatif 
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 Data yang dikumpulkan dalam pengamatan kualitatif adalah: 

Tabel 3.1 Pengamatan Kualitatif 

No Karakter Keterangan 

1 Sikap Daun Gambar 3.1 

2 Lilin Daun - 

3 Antosianin Daun - 

4 Tangkai Daun Gambar 3.2 

5 Panjang/Lebar Rasio Daun Gambar 3.3 

6 Bagian Terluas Daun - 

7 Bentuk Dasar Daun Gambar 3.4 

8 Bentuk Ujung Daun Gambar 3.5 

9 Bentuk Ujung Bilah Daun Gambar 3.6 

10 Penyisipan Cabang Primer pada Batang Utama Gambar 3.7 

11 Sikap Batang Gambar 3.8 

12 Intensitas Warna Daun pada Sisi Atas - 

13 Rhytidome Batang - 

14 Tekstur Rhytidome Batang Gambar 3.9 

15 Warna Rhytidome  - 

 

 

Gambar 3.1 Karakter Sikap Daun 
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Gambar 3.2 Tangkai Daun 

 

 

Gambar 3.3 Panjang/Lebar Rasio Daun 

 

Gambar 3.4 Bentuk Dasar Daun 
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Gambar 3.5 Bentuk Ujung Daun 

 

 

Gambar 3.6 Bentuk Ujung Bilah Daun 
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Gambar 3.7 Penyisipan Cabang Primer pada Batang Utama 
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Gambar 3.8 Sikap Batang 

 

Gambar 3.9 Tekstur Rhytidome Batang 

Tahap pengamatan dilakukan dengan cara mengukur, mencatat dan 

mendokumentasikan secara langsung hal yang berhubungan dengan variabel 

pengamatan. Observasi karakter morfologi tersebut dilakukan menggunakan tabel 

yang berisikan karakter-karekter morfologi organ vegetatif dan organ generatif  

yang diamati.  
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3.6 Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan metode deskriptif yaitu 

menyederhanakan dan menata data secara keseluruhan dari obyek yang diamati. 

Selain analisis deskriptif, dilakukan analisis data cluster dan menghasilkan 

similarity matrix (matriks kemiripan) dalam bentuk dendogram atau diagram 

pohon menggunakan aplikasi MVSP (Multi Variate Statistical Package). 

Data hasil pengamatan karakter kualitatif dianalisis menggunakan indeks 

keanekaragaman (H’) shannon and wiener. 

H’ = - ∑ 𝑃𝑖𝐿𝑛𝑃𝑖/𝐿𝑛 (𝑛) 

Keterangan: H’ = Indeks keanekaragaman 

 Pi = Proporsi individu pada kelas ke-i 

 Ni = jumlah individu jenis ke-i 

 n = jumlah total individu semua jenis 
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V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Sebaran tanaman kayu putih terdapat di dua Kecamatan Dumai Barat, 

Kelurahan Bagan Keladi, Kelurahan Purnama dan Kecamatan Medang Kampai, 

Kelurahan Mundam, Kelurahan Teluk Makmur. Terdapat 2 kriteria relatif pada 

karakter kuantitaif yaitu sangat sempit dan sangat luas. Kriteria sangat sempit 

yaitu pada karakter panjang daun, lingkar batang dan diameter batang. Sedangkan 

kriteria sangat luas yaitu pada karakter lebar daun dan tinggi pohon. Keragaman 

karakter kualitatif pada kriteria relatif rendah. 

Dari hasil analisis similarity terbentuk dendogram dengan 3 kelompok, 

pada taraf persentase kemiripan 97,6% pada kelompok pertama dan kelompok 

kedua. Dengan karakter pembeda sikap daun, panjang/lebar rasio daun, bentuk 

dasar daun, bentuk ujung daun, intensitas warna daun pada sisi atas dan warna 

rhytidome. 

5.2 Saran 

Lahan dataran rendah kota dumai memiliki potensi untuk pengenmangan 

lahan budi daya tanaman kayu putih. Sehingga perlu dilakukan penelitian 

mengenai budi daya tanaman kayu putih pada wilayah yang telah di jumpai 

tanaman kayu putih. 
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Lampiran 1. Alur Pelaksanaan Penelitian 
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Lampiran 2. Analisis Deskriptif kuantitatif  

 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic Statistic 

Lebar daun 

(cm) 

20 2,1 1,1 3,2 2,125 ,1384 ,6189 ,383 

Panjang 

daun (cm) 

20 6,3 5,6 11,9 9,000 ,3762 1,6824 2,831 

Lingkar 

batang (cm) 

20 20,5 24,0 44,5 29,740 1,1229 5,0219 25,219 

Diameter 

batang (cm) 

20 6,53 7,64 14,17 9,4735 ,35825 1,60212 2,567 

Tinggi pohon 

(m) 

20 3,46 3,23 6,69 4,3105 ,28778 1,28699 1,656 

Valid N 

(listwise) 

20 
       

 

Descriptives 

 
N Mean 

Std. 
Deviatio

n 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

Lower 
Boun

d 
Upper 
Bound 

Panjang 
daun 
(cm) 

Keluraha
n Bagan 
Keladi 

5 8,160 1,9463 0,8704 5,743 10,577 5,6 10,4 

Keluraha
n 
Purnama 

5 9,120 1,6162 0,7228 7,113 11,127 7,9 11,9 

Keluraha
n 
Mundam 

5 8,960 1,7141 0,7666 6,832 11,088 7,2 10,9 

Keluraha
n Teluk 
Makmur 

5 9,760 1,5758 0,7047 7,803 11,717 7,2 11,0 

Total 2
0 

9,000 1,6824 0,3762 8,213 9,787 5,6 11,9 

Lebar 
daun 
(cm) 

Keluraha
n Bagan 
Keladi 

5 1,940 0,8295 0,3709 0,910 2,970 1,1 2,8 

Keluraha
n 
Purnama 

5 2,140 0,8112 0,3628 1,133 3,147 1,2 3,1 
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Keluraha
n 
Mundam 

5 2,280 0,5762 0,2577 1,565 2,995 1,8 3,2 

Keluraha
n Teluk 
Makmur 

5 2,140 0,2608 0,1166 1,816 2,464 1,9 2,5 

Total 2
0 

2,125 0,6189 0,1384 1,835 2,415 1,1 3,2 

Lingkar 
batang 
(cm) 

Keluraha
n Bagan 
Keladi 

5 27,080 3,3305 1,4894 22,94
5 

31,215 24,0 30,8 

Keluraha
n 
Purnama 

5 36,300 4,9381 2,2084 30,16
9 

42,431 32,4 44,5 

Keluraha
n 
Mundam 

5 26,720 1,9486 0,8714 24,30
1 

29,139 24,0 28,9 

Keluraha
n Teluk 
Makmur 

5 28,860 2,3480 1,0500 25,94
5 

31,775 26,3 31,8 

Total 2
0 

29,740 5,0219 1,1229 27,39
0 

32,090 24,0 44,5 

Diamete
r batang 
(cm) 

Keluraha
n Bagan 
Keladi 

5 8,6200 1,05811 0,4732
0 

7,306
2 

9,9338 7,64 9,80 

Keluraha
n 
Purnama 

5 11,554
0 

1,57540 0,7045
4 

9,597
9 

13,510
1 

10,31 14,17 

Keluraha
n 
Mundam 

5 8,5060 0,61986 0,2772
1 

7,736
3 

9,2757 7,64 9,20 

Keluraha
n Teluk 
Makmur 

5 9,2140 0,79444 0,3552
8 

8,227
6 

10,200
4 

8,37 10,27 

Total 2
0 

9,4735 1,60212 0,3582
5 

8,723
7 

10,223
3 

7,64 14,17 

Tinggi 
pohon 
(m) 

Keluraha
n Bagan 
Keladi 

5 3,4580 0,31220 0,1396
2 

3,070
4 

3,8456 3,23 3,80 

Keluraha
n 
Purnama 

5 5,8140 1,19951 0,5364
4 

4,324
6 

7,3034 4,50 6,69 

Keluraha
n 
Mundam 

5 3,6260 0,25667 0,1147
9 

3,307
3 

3,9447 3,23 3,80 

Keluraha
n Teluk 
Makmur 

5 4,3440 1,39439 0,6235
9 

2,612
6 

6,0754 3,23 6,69 

Total 2
0 

4,3105 1,28699 0,2877
8 

3,708
2 

4,9128 3,23 6,69 
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Lampiran 3. Tabel Karakter Pengamatan 

Karakter Kriteria Fenotipik Note 

Sikap Daun Tegak 1 

 
Horizontal 2 

  Kebawah 3 

Lilin Daun Tidak ada atau Lemah 1 

 
Sedang 2 

  Tinggi 3 

Antosianin Daun 

Tidak ada atau sangat 

lemah 
3 

 

Sedang 5 

 

Tinggi 7 

  Sangat tinggi 9 

Tangkai Daun Ada 1 

 

Tidak ada 9 

Panjang/Lebar Rasio Daun Rendah 3 

 

Sedang 5 

  Tinggi 7 

Bagian Terluas Daun Menuju pangkal 1 

 

di tengah 2 

  Menuju ke atas 3 

Bentuk Dasar Daun Sagittate 1 

 

Hastate 2 

 

Auriculate 3 

 

Cordate 4 

 

Obtuse 5 

 

Cuneate 6 

 

Attenuate 7 

  Oblique 8 

Bentuk Ujung Daun Rounded 1 

 

Obtuse 2 

 

Acute 3 

  Subulate 4 

Bentuk Ujung Bilah Daun None 1 

 

Apiculate 2 

 

Acuminate 3 

 

Cirrhous 4 

 

Mucronate 5 

 

Aristate 6 

 

Emarginate 7 

  Obcordate 8 

Penyisipan Cabang Primer pada Batang Utama Inverted "V" 1 
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  Circular 2 

Sikap Batang Tegak 1 

 

Semi Tegak 2 

  Horizontal 3 

Intensitas Warna Daun pada Sisi Atas Sedikit Lebih Gelap 1 

 

Cukup Gelap 2 

  Sangat Gelap 3 

Rhytidome Batang Tidak Ada 1 

  Ada 9 

Tekstur Rhytidome Batang Ringkas 1 

  Sangat Berserat 3 

Warna Rhytidome  Hijau 1 

 

Abu-abu 2 

  Cokelat 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4. Hasil pengamatan kualitatif 

Parameter 

Kode Aksesi 

BK

1 

BK

2 

BK

3 

BK

4 

BK

5 

P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

P

5 

M

1 

M

2 

M

3 

M

4 

M

5 

TM

1 

TM

2 

TM

3 

TM

4 

TM

5 

sikap daun 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 

lilin daun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

antosianin daun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

tangkai daun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

panjang/lebar rasio daun 5 5 7 5 7 5 5 7 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

bagian terluas daun 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

bentuk dasar daun 6 6 7 6 7 6 6 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

bentuk ujung daun 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

bentuk ujung bilah daun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

penyisipan cabang primer pada 

batang utama 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

sikap batang 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

intensitas warna daun pada sisi 

atas 
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 

rhytidome batang 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

tekstur rhytidome batang 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

warna rhytidome 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
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Lampiran 5. Analisis Similarity 

Node  Group 1 Group 2 Simil. in group 

1 M1 M2 100 2 

2 TM3 TM4 100 2 

3 BK1 BK2 98,876 2 

4 P1 P2 98,876 2 

5 Node 1 M3 98,876 3 

6 M5 TM1 98,876 2 

7 Node 2 TM5 98,876 3 

8 TM2 Node 7 98,476 4 

9 Node 6 Node 8 98,295 6 

10 M4 Node 9 97,492 7 

11 Node 5 
Node 
10 98,753 10 

12 Node 3 BK3 94,051 3 

13 
Node 
12 BK4 97,452 4 

14 
Node 
13 BK5 95,395 5 

15 
Node 
14 Node 4 97,283 7 

16 
Node 
15 P3 94,337 8 

17 
Node 
16 P4 96,403 9 

18 
Node 
17 P5 94,855 10 

19 
Node 
18 

Node 
11 96,77 20 
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Lampiran 6. Dokimentasi kegiatan penelitian 

       
 Pengukuran tinggi batang  pengukuran jarak tanaman 

 130 cm Dengan pengamat 
 

       
Pengukuran lingkat batang pengukuran tinggi pohon 
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 Pengukuran panjang daun pengukuran lebar daun 

 

      
 Pengamatan sikap daun pengamatan penyisipan cabang  

  Primer pada batang utama 

 

     
 Pengamatan warna batang pengamatan intensitas warna 

  Daun pada sisi atas 
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 Lokasi Kelurahan Bagan Keladi Lokasi Kelurahan Purnama 

 

          
 Lokasi Kelurahan Mundam Lokasi Kelurahan Teluk Makmur 


