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ABSTRAK 

 

Nama  :  Lailah Badriyah 

NIM   :  70100117012 

Judul Skripsi : Penggunaan Tanaman Obat Untuk Mengatasi Masalah 

Kesehatan Masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu 

Kabupaten Jeneponto 

 

Dalam sejarah perkembangan farmasi tanaman obat merupakan sumber 

senyawa bioaktif yang berkhasiat mengobati berbagai jenis penyakit. Hingga pada  

saat ini sumber alam nabati masih tetap merupakan sumber bahan kimia baru yang 

tidak terbatas. Sehingga  kemudian penelitian ini dijadikan landasan awal terkait  

penggunaan tanaman obat untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat 

Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang bertujuan untuk 

mengetahui jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Kelurahan 

Balang, bagian-bagian tanaman obat seperti akar, batang, daun dan buah. serta 

cara pengolahan dalam pengobatan. Pengambilan sampel dilakukan di Kelurahan 

Balang tepatnya di Desa Romanga, Lembangloe Barat, Paceko dan Bontoloe 

Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. pengambilan sampel 

dilakukan secara purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran literatur. Data dari 

hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang kemudian disajikan 

dalam bentuk tabel, foto atau gambar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kelurahan Balang terdapat 18 

spesies tanaman yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan untuk 

pengobatan. Yang dimana tanaman diolah dengan cara dimasak atau direbus, 

diperah, dan diblender kemudian diminum.  

 

Kata kunci : Tanaman, obat, kesehatan 
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ABSTRACT 

 

Nama    :  Lailah Badriyah 

NIM                :  70100117012 

Judul Skripsi   :  The Use of Medicinal Plants to Overcome Public Health 

Problems in Balang Village, Binamu District, Jeneponto 

Regency 

  

 In the development of the pharmaceutical era, medicinal plants are a 

source of bioactive compounds which are efficacious for treating various types of 

diseases. Until now, vegetable natural sources are still an unlimited source of new 

chemicals. So that later this research will become the initial basis regarding the 

use of medicinal plants to overcome public health problems in Balang Village, 

Binamu District, Jeneponto Regency which aims to determine the types of plants 

used by the community in Balang Village in part. medicinal plants such as roots, 

stems, leaves and fruit. as well as processing methods in treatment. Sampling was 

carried out in Balang Village, precisely in Romanga Village, West Lembangloe, 

Paceko and North Bontoloe. This type of research is descriptive research. 

Sampling was done by purposive sampling. Data collection methods used are 

observation, interviews, documentation, and literature search. The research data 

were analyzed in a qualitative descriptive manner which was then presented in the 

form of tables, photos or pictures. 

 The results showed that in Balang Village there were 18 types of plants 

that were used by the community as medicinal ingredients. Which is where plants 

are processed by cooking or boiling, milking, and blending and then drinking. 

 

Keywords: Plants, medicine, health 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sejak ratusan tahun yang lalu sebagian besar manusia khususnya 

masyarakat Indonesia telah banyak menggunakan tanaman berkhasiat obat yang 

berada di alam, tanaman obat dapat ditemukan dengan mudah di sekitar kita 

(Mindiharto, 2020). Penggunaan tanaman obat untuk mengatasi masalah 

kesehatan masih banyak digunakan oleh masyarakat karena merupakan tradisi 

secara turun-temurun dari keluarga. Tanaman obat juga dipandang lebih aman 

dikonsumsi dibandingkan obat kimia (Pramesti et al, 2012). 

Beberapa masalah kesehatan yang dapat diatasi dengan penggunaan 

tanaman obat menurut hasil penelitian  yaitu masalah kesehatan berupa rasa lelah, 

kurang nafsu makan, pasca penyakit tifus dan pasca penyakit liver. Pemanfaatan 

rimpang temulawak (Curcuma xanthorrhiza) yang dipadukan dengan rimpang 

temuireng (C. aeruginosa) digunakan masyarakat Keseneng sebagai alternatif 

pengobatan (Pramesti et al. 2012). Juga ditemukan hasil penelitian berupa 

penggunaan tanaman tali putri (Cassytha foliformis L.) dari family Lauraceae 

untuk mengatasi kencing darah (Indrayaningsih, 2015) dan pengobatan usus buntu 

menggunakan tanaman belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L) (Dianto, 2015). 

Kabupaten Jeneponto memiliki luas wilayah yang tercatat 749,8 Kilometer 

persegi yang meliputi 114 desa dan kelurahan, 11 kecamatan, yaitu: Kecamatan 

Bangkala, Batang, Kelara, Binamu, Tamalatea, Bontoramba, Rumbia, Turatea, 

Tarowang, Arungkeke, Bangkala Barat. Kabupaten Jeneponto terletak di ujung 
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bagian Barat wilayah Propinsi Sulsel yang jarak tempuhnya dari Kota Makassar 

sekitar 90 km (BPS Kabupaten Jeneponto, 2021). Kecamatan Binamu merupakan 

salah satu kecamatan di Kabupaten Jeneponto dengan luas wilayah  69,49 

Kilometer persegi Kecamatan Binamu berbatasan dengan Kecamatan Turatea 

sebelah Utara, Kecamatan Batang sebelah Timur, Laut Flores Sebelah Selatan, 

dan Kecamatan Tamalatea sebelah Barat. Kecamatan Binamu terdiri dari 12 

kelurahan.Wilayah Kecamatan Binamu berada di antara Sungai Jeneponto di 

sebelah Timur dan Sungai Tamanroya di sebelah Barat. Wilayah bagian selatan 

dari Kecamatan Binamu merupakan perbukitan dengan tanah yang kurang subur. 

Di wilayah pesisir pantai, masyarakat bekerja sebagai nelayan, sedangkan Di 

wilayah dengan dataran rendah, masyarakat bekerja sebagai petani (BPS 

Kabupaten Jeneponto, 2021) Berdasarkan kondisi demografi ini, dapat 

menggambarkan kekayaan informasi dan keanekaragaman sumber daya alamnya. 

Kelurahan Balang adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Binamu, 

Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan Indonesia yang telah memanfaatkan 

tumbuhan sebagai obat tradisional. Masyarakat meyakini bahwa tanaman obat 

dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit, seperti batuk dan demam. 

Pengetahuan tersebut mereka dapatkan secara turun-temurun telah menggunakan 

tanaman-tanaman sebagai obat tradisional. Maka dari itu penduduk tersebut 

banyak menggunakan tanaman dalam pengobatan tradisional. Beberapa jenis 

tanaman obat yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Balang untuk 

dikonsumsi sebagai obat misalnya daun miana, daun pepaya serta bagian-bagian 

tanaman yang lain seperti daun, batang, buah, umbi ( rimpang ) ataupun akar. 
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Pengolahan bahan obat tersebut antara lain direbus, ditumbuk, diperas, diseduh 

dan cara penggunaannya diminum, dimakan, dan dikunyah sesuai dengan tujuan 

pengobatan. 

Kemampuan mengatasi kesehatan secara mandiri oleh masyarakat dengan 

memanfaatkan tanaman obat dapat menjadi jalan keluar dalam mengatasi masalah 

kesehatan ringan tanpa selalu bergantung pada fasilitas layanan kesehatan, 

mengingat jumlah fasilitas layanan yang terbatas di suatu wilayah. Jumlah fasilitas 

Layanan Kesehatan di Kabupaten Jeneponto terdiri dari 1 rumah sakit, 19 

puskesmas, 52 Poskesdes, 55 Puskesmas pembantu, 4 polides dan 491 posyandu. 

Dan terdapat 1 layanan kesehatan di Kelurahan Balang Kecamatan Binamu yaitu 

Puskesmas Binamu Kota (BPS Kabupaten Jeneponto, 2021). 

 Pemanfaatan tanaman obat oleh masyarakat lokal telah banyak dilakukan 

di Indonesia namun sejauh ini, penelitian tentang penggunaan tanaman obat untuk 

mengatasi masalah kesehatan oleh masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan 

Binamu di Kabupaten Jeneponto belum pernah dilakukan, walaupun upaya 

kesehatan melalui penggunaan tanaman obat dari tumbuh-tumbuhan ini telah 

dikenal masyarakat Kelurahan Balang dari sejak dahulu hingga sekarang. 

Sehingga data tanaman obat dan kegunaannya belum dapat disebarluaskan untuk 

pemanfatan yang lebih besar oleh seluruh masyarakat wilayah tersebut. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelusuran tentang 

penggunaan tanaman obat untuk mengatasi masalah kesehatan oleh masyarakat 

Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dalam mendapatkan 

data tentang jenis tanaman obat serta pengolahannya untuk mengatasi berbagai 
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masalah kesehatan yang digunakan di wilayah tersebut, selanjutnya 

menguatkannya dengan hasil-hasil penelusuran sehingga dapat digunakan secara 

luas oleh masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu:  

1. Tanaman apa saja yang digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Balang 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dalam mengatasi masalah 

kesehatan? 

2. Bagaimana masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten 

Jeneponto mengolah jenis tanaman obat untuk mengatasi masalah kesehatan 

tertentu? 

3. Bagaimana kajian tanaman obat yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan 

Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto di dalam Al-Quran dan Al-

Hadis? 

C. Tujuan penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Jenis-jenis tanaman yang digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Balang 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dalam mengatasi masalah 

kesehatan. 

2. Cara pengolahan tanaman obat dalam mengatasi jenis masalah kesehatan 

tertentu oleh masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten 

Jeneponto. 
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3. Kajian tanaman obat yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Balang 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. 

D. Definisi Opersional Dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Tanaman 

Tanaman adalah tumbuhan yang di budidayakan pada suatu media dan 

ruang untuk diambil manfaatnya atau dipanen ketika sudah sampai tahap tertentu 

untuk dijadikan sebagai pengobatan. 

b. Obat  

Obat adalah suatu bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam 

mencegah dan menyembuhkan suatu penyakit atau gejala penyakit yang dialami 

oleh penggunanya. 

c. Masalah  

Masalah adalah suatu keadaan atau kondisi yang harus di temukan 

solusinya dalam hal ini terkait tanaman obat dalam mengatasi masalah kesehatan. 

d. Kesehatan  

Kesehatan adalah suatu kondisi dimana tubuh mengalami kesejahteraan 

fisik, maupun psikis (mental) yang ditandai dengan tidak adanya penyakit atau 

kelemahan. 

e. Wawancara 

   Wawancara adalah alat atau instrument yang digunakan sebagai langkah 

untuk pengumpulkan data masyarakat yang masih menggunakan tanaman obat 

dalam mengatasi masalah kesehatan, berupa pertanyaan yang di tujukan langsung 
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kepada masyarakat atau informan Kelurahan Balang  Kecamatan Binamu, 

kabupaten jeneponto. 

f. Masyarakat 

 Masyarakat adalah sekelompok manusia yang secara bersama-sama 

melakukan interaksi dengan peneliti antara satu dengan yang lain, untuk 

melakukan tindakan  dalam hal ini menjawab pertanyaan peneliti terkait 

penggunaan tanaman obat untuk mengatasi masalah kesehatan  

2.  Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun disiplin ilmu terkait dengan penelitian ini adalah penggunaan 

tanaman obat untuk mengatasi masalah kesehatan oleh masyarakat Kelurahan 

Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. 

E. Kajian Pustaka 

1. Berdasarkan penelitian (Indrayangingsih, 2015) Studi Etnofarmasi 

Tumbuhan Berkhasiat Obat Pada Suku Buton Di Kecamatan Binongko, 

Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (GALENIKA Journal of Pharmacy Vol. 

1 (2) : 79 - 84 October 2015) menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan terkait penggunaan tumbuh-tumbuhan sebagai obat 

tradisional dan juga dapat digunakan sebagai referensi dasar pengembangan obat 

baru, Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang menggunakan metode 

kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui penggunaan tumbuhan 

yang diketahui atau digunakan oleh masyarakat suku Buton di desa Kampo-

Kampo, Lagongga, Jaya Makmur, dan Makoro sebagai obat. Teknik pengambilan 

sampel yakni snowball sampling. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 
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satu orang sampel, karena belum lengkap data yang diberikan, maka peneliti 

mencari orang lain yang dipandang lebih tau dan dapat melengkapi data yang 

diberikan oleh sampel sebelumnnya. Penelitian ini di dapatkan hasil wawancara 

pada 17 informan yang dilakukan pada masyarakat suku buton di Kecamatan 

Binongko yaitu terdapat 35 famili dari 53 jenis tumbuhan yang digunakan sebagai 

obat. Tumbuhan obat tersebut tumbuh dipekarangan rumah, maupun 

diperkebunan warga. Di Kemacatan Binongko masyarakat ynng menggunakan 

tumbuhan obat yaitu orangtua, masyarakat yang rumahnya jauh dari rumah sakit, 

puskesmas, dan berekonomi lemah. 

2. Berdasarkan penelitian (Cireundeu, 2019) Studi Etnofarmasi Tumbuhan 

Yang Berkhasiat Obat Di Kampung Adat Cirendeu (Jurnal Herbal dan 

Farmakologis  Vol. 1, No,2 2019, hal 44-48). Menjelaskan bahwa Penelitian ini 

bertujuan untuk menggali warisan budaya leluhur khususnya dalam 

pengembangan tumbuhan obat sebagai obat tradisional serta cara penggunaannya, 

dengan melakukan study etnofarmasi tumbuhan yang berkhasiat obat di kampung 

adat Cireundeu kelurahan Leuwigajah, kecamatan Cimahi selatan, kota Cimahi, 

provinsi Jawa barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasi partisipan 

yang dimaksudkan untuk mengetahui penggunaan tumbuhan obat di kampung 

adat Cireundeu. Penelitian ini dilakukan dengan berkomunikasi secara langsung 

dengan responden, sehingga memungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan 

detail terhadap tumbuhan obat yang akan diteliti. AdapunPenentuan responden 

dilakukan dengan teknik purposive sampling yang terdiri dari masyarakat yang 

mengerti akan penggunaan tumbuhan yang berkhasiat obat dengan batasan 
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tentang jenis tumbuhan dan kegunaannya sebagai obat serta cara pengggunaanya, 

kemudian dilanjutkan dengan teknik snowball sampling. Adapun hasil dari 

penelitian ini yaitu terdapat 29 jenis tumbuhan obat yang digunakan oleh 

masyarakat kampung adat Cireundeu. Dengan 9 jenis tumbuhan obat yang belum 

diteliti dan 20 jenis tumbuhan yang telah diteliti. Organ tumbuhan yang digunakan 

masyarakat kampung adat Cireundeu untuk pengobatan ialah daun, buah, rimpang 

dan batang, bagian tumbuhan yang paling besar digunakan adalah daun dengan 

persentase sebesar 75,86%. 

3. Berdasarkan penelitian (Dianto, 2015) Studi Etnofarmasi Tumbuhan  

Berkhasiat Obat Pada Suku Kaili Ledo Di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi 

Tengah (GALENIKA Journal of Pharmacy Vol. 1 (2) Oktober 2015 hal 85 - 91). 

Menjelaskan bahwa penelitian ini  guna kepentingan dalam bidang kesehatan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan situasi tersebut perlu dilakukan 

studi etnofarmasi pada suku Kaili Ledo di Kabupaten Sigi.  Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Metode 

kualitatif digunakan untuk mengetahui penggunaan tumbuhan yang diketahui atau 

digunakan oleh masyarakat suku Kaili Ledo di Kabupaten Sigi sebagai 

obat.Teknik pengambilan sampel yakni snowball sampling. Dalam penentuan 

sampel, pertama-tama dipilih satu orang sampel, karena belum lengkap data yang 

diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tau dan dapat 

melengkapi data yang diberikan oleh sampel sebelumnnya. Berdasarkan hasil 

penelitian identifikasi spesimen yang dilakukan di UPT Sumber Daya Hayati 

Sulawesi Universitas Tadulako di dapatkan sebanyak 37 famili tumbuhan yang 
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terdiri dari 86 jenis tumbuhan obat yang digunakan sebagai obat dan 4 jenis 

diantaranya belum dapat teridentifikasi. 

F. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat luas tentang data jenis tanaman obat, cara pengolahan dan dukungan 

penelitian tentang khasiat tanaman obat dalam mengatasi masalah kesehatan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tanaman Obat 

1. Pengertian Tanaman Obat 

Tanaman obat adalah tanaman yang mengandung bahan yang dapat 

dipergunakan sebagai pengobatan, dan bahan aktifnya dapat digunakan sebagai 

bahan obat sintetik. Di Indonesia, tanaman obat dimanfaatkan sebagai bahan jamu 

gendong, obat herbal, makanan penguat daya tahan tubuh, kosmetik dan bahan 

spa serta bahan baku industri makanan dan minuman. Perkembangan industri 

berbahan baku tanaman obat dalam 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan 

yang cukup pesat (Pribadi, 2015). 

Penggunaan tanaman obat secara tradisional perlu ditingkatkan lagi karena 

kandungan senyawa aktif yang alami dapat memberikan efek terapi yang optimal 

dengan efek samping yang rendah. Selain untuk menjaga kesehatan, penggunaan 

tanaman obat menyebabkan lingkungan menjadi hijau, dan menambah ekonomi 

keluarga. Taman obat keluarga pada hakekatnya sebidang tanah baik di halaman 

rumah, kebun ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman 

yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan 

obat-obatan (Idaman, 2019). Salah satu fungsi tanaman obat adalah sebagai sarana 

dalam upaya mengatasi masalah kesehatan di masyarakat yang antara lain 

meliputi upaya preventif (pencegahan), upaya promotif (meningkatkan derajat 

kesehatan) dan upaya kuratif (penyembuhan penyakit). Oleh sebab itu 
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pemanfaatan tanaman obat perlu digalakkan guna meningkatkan kemandirian 

masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan (Idaman, 2019). 

Dari penduduk negara maju dan 80 % penduduk negara berkembang telah 

menggunakan tanaman obat. Perkembangan tanaman obat semakin pesat dengan 

pemasok terbesar adalah Cina, Eropa, dan Amerika Serikat. Di Afrika, presentase 

populasi yang menggunakan obat-obat herbal mencapai 60-90 %, di Australia 

sekitar 40-50 %, Eropa 40-80 %, Amerika 40 %, Kanada 50 %. Tanaman obat 

tradisional merupakan ramuan bahan alam yang secara tradisional telah digunakan 

untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dan keanekaragaman tanaman obat-

obatan, dapat menunjang adanya ketersediaan obat-obat tradisional yang siap 

pakai (Jumiarni, 2017). 

Adapun laju permintaan produk berbasis tanaman obat berkaitan erat 

dengan tingkat penggunaan oleh masyarakat.Peningkatan penggunaan obat herbal 

mempunyai dua dimensi korelatif, yaitu aspek medik terkait dengan 

penggunaannya yang sangat luas diseluruh dunia, dan aspek ekonomi yang terkait 

dengan nilai tambah dan peningkatan perekonomian masyarakat (Adawiyah, 

2013). Perkembangan terakhir menunjukkan, peningkatan permintaan akan 

produk tanaman obat tidak hanya sebatas peningkatan kuantitas tanaman yang 

telah biasa digunakan, akan tetapi juga berkembang ke arah horizontal, yaitu 

bertambah jenis tanaman yang digunakan, dan secara vertikal, berupa 

bertambahnya ragam produk yang dihasilkan. Akan tetapi, kurangnya informasi 

baik dari sisi kuantitas, jenis dan kualitas produk yang diperlukan, dari 

panjangnya rantai tataniaga dan kelembagaan pengguna yang tidak jelas, 
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menyebabkan kesulitan untuk menduga permintaan tanaman obat, baik di 

Indonesia maupun manca negara. Data permintaan, luas areal dan produksi yang 

tersedia hanya sebatas pada tanaman temu-temuan yang sudah dibudidayakan 

secara luas, seperti jahe, kencur, dan kunyit, padahal bahan baku industri-industri 

obat sangat bervariasi jenisnya (Pribadi, 2015). 

2. Pemanfaatan Tanaman Obat 

Penggunaan bahan alami khususnya tanaman obat pada saat ini cenderung 

meningkat. Tanaman obat yang diolah sebagai obat tradisional sejak jaman dahulu 

telah banyak digunakan oleh manusia, terutama masyarakat menengah ke bawah, 

namun dengan adanya kemajuan di bidang teknologi, banyak jenis tanaman obat 

yang sudah diolah dan dikemas secara moderen. Penggunaan produk hasil 

pengolahan tanaman obat secara modern ini kemudian berkembang menjadi pola 

hidup sehat yang alami (Yassir, 2019). 

 Jenis tanaman obat untuk pemeliharaan kesehatan dan gangguan penyakit 

hingga saat ini sangat dibutuhkan dan perlu dikembangkan, terutama dengan 

melonjaknya biaya pengobatan. Dengan maraknya gerakan kembali ke alam (back 

to nature), kecenderungan penggunaan bahan obat di dunia semakin meningkat. 

Gerakan tersebut ditandai oleh adanya perubahan lingkungan, pola hidup manusia, 

dan perkembangan pola penyakit obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan 

yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian 

(galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah 

digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang 

berlaku di masyarakat (Vera.Susi, 2020). 
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Tumbuhan herbal atau tanaman obat telah banyak dimanfaatkan orang 

banyak untuk mengobati berbagi jenis penyakit dengan menggunakan alat dan 

cara-cara yang sangat sederhana. Pemanfaatan tanaman obat tersebut sudah 

dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Kepulauan Binamu Kabupaten 

Jeneponto Bagian Sulawesi selatan sebagai obat alternatif dalam penyembuhan 

berbagai jenis penyakit di antaranya demam, menurunkan diare, panas, batuk, 

sakit kepala, sakit pinggang, bisul, maag, patah tulang, malaria, merangsang nafsu 

makan dan memulihkan kekuatan setelah melahirkan serta penyakit lainnya. Sejak 

dahulu penggunaan tanamanan obat ini dilakukan sangat sederhana seperti 

merebus dan mengambil air dari kulit atau daun dengan cara menumbuk hingga 

halus serta diramu untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit, telah dilakukan 

masyarakat secara turun-temurun namun belum teridentifikasi semua. Sebagian 

dari jenis tanaman obat yang terdapat di wilayah Kecamatan Binamu Kepulauan 

Jeneponto banyak belum teridentifikasi dan hanya berupa nama lokal namun 

sudah dimanfaatkan sebagai obat-obatan oleh masyarakat setempat sebagi obat 

tradisional (Bahalwan, 2018). 

Tumbuhan herbal atau jenis tanaman obat yang telah banyak  dimanfaatkan 

untuk pengobatan tradisional terhadap penyakit. Sejak zaman dahulu, tumbuhan 

herbal berkhasiat obat sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Sulawesi khususnya 

kecamatan binamu sebagai.Pengobatan tradisional terhadap penyakit dengan 

menggunakan ramuan dengan bahan dasar dari tumbuh-tumbuhan dan segala 

sesuatu yang berada di alam. Sampai sekarang, hal itu banyak diminati oleh 
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masyarakat karena biasanya bahan-bahannya dapat ditemukan dengan mudah di 

lingkungan sekitar (Pratiwi, 2018). 

Pemanfaatan tanaman obat untuk pencegahan dan mengatasi penyakit 

memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang berasal dari kearifan 

lokal.Tanaman obat telah digunakan sejak zaman dahulu dan hingga sekarang 

masih menjadi bagian pengobatan di seluruh dunia.Lebih dari 50.000 jenis 

tanaman telah digunakan untuk tujuan pengobatan. Praktik pengobatan berbasis 

tanaman didasarkan karena kepercayaan, kearifan lokal serta pengamatan orang 

terdahulu, dan hal tersebut menjadi dasar perkembangan pengobatan 

modern.Pengetahuan tradisional masyarakat kini terus mengalami degradasi.Hal 

ini diakibatkan adanya modernisasi, pembajakan plasma nutfah, budaya, rusaknya 

habitat, kurangnya usaha budidaya, dan regenerasi yang lambat dari tanaman obat 

khususnya jenis-jenis tertentu. Oleh karena itu, kajian etnobotani khususnya 

pemanfaatan obat tradisional oleh masyarakat penting untuk dilakukan.tahap 

proses identifikasi jumlah spesies tanaman obat. Studi tersebut belum menyentuh 

nilai guna suatu tumbuhan obat, derajat persetujuan masyarakat terkait 

penggunaan tumbuhan obat, spesies atau jenis tumbuhan yang paling penting 

untuk mengobati suatu penyakit dan faktor sosial ekonomi yang dimiliki oleh 

masyarakat dalam pelestarian tanaman obat (Pranaka, 2020) 

3. Jenis tanaman obat, cara pengolahan dan khasiatnya secara umum 

a. Meniran (Phyllanthus urinaria linn) 

Berkhasiat untuk mengobati yaitu nephriticedema dan radang ginjal, 

disentri, batu saluran kencing, rabun senja, bisul di kelopak mata, obat luar, 
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kencing batu, kencing nanah, nyeri ginjal, demam, mencret, digigit anjing gila,dan 

hepatitis. Cara pengolahannya yaitu cuci bersih 30 gram daun meniran segar, 

rebus30-60 gram daun meniran segar dengan 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas. 

Setelahdingin, saring air rebusannya, lalu minum dua kali sehari pada pagi dan 

sore hari (Pical, 2013). 

b. Sirih (Piper betle L) 

 Berkhasiat untuk  mengobati (sakit) mata merah. Cara pengolahannya 

yaitu batang dipotong sampai keluar airnya kemudian teteskan pada mata yang 

sakit, kira-kira 3 tetes tiap pagi dan sore. Kandungan kimia daun mengandung 

saponin, flavonoid, polifenol, minyak atsiri, dihydrochalcone, piperaduncin A, B, 

dan C, serta 2′,6′-dihidroksi-4′-metoksidihidrokhalkon (DMC) dan 2′,6′,4-

trihidroksi-4′-metoksidihidrokhalkon (asebogenin) (Leonardo, 2012) 

c. Jarak Pagar (Jatropa curcas L). 

 Berkhasiat sebagai obat berak darah Bagian yang digunakan adalah kulit 

batang (batang bebas daun). Kulit batang dicukur dari bawah ke atas kemudian di 

seduh dan diminum. Obat muntah yaitu kulit batang (bebas daun) dicukur dari 

atas ke bawah.Diseduh dan diminum.Daun muda sebanyak 3 lembar dipakai 

untuk mengobati demam/panas pada anak anak, cara pengolahannya yaitu ambil 3 

lembar daun saketa yang masih muda kemudian panaskan di atas api dan susun 

seperti jari dan tempelkan pada dahi. Obat sariawan.Ambil getah dari tangkai 

daun muda kemudian dioleskan pada bagian yang terkena sariawan. Obat mangi 

(lidah putih) pada anak bayi yang masih menyusu, biasanya getah langsung 

dioleskan pada bagian payudara ibu (Adawiyah, 2013). 
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B. Simplisia 

Simplisia merupakan bahan dari tanaman yang masih sederhana murni belum 

tercampur atau belum diolah tetapi sudah dalam keadaan bersih. atau dengan 

istilah lain simplisia merupakan bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat 

yang belum mengalami pengolahan apapun juga kecuali dikatakan lain berupa 

bahan yang telah dikeringkan. Dari tanaman kultur yang dibudidayakan pada 

umumnya selalu memberikan bahan-bahan yang berkhasiat obat yang dapat di 

andalkan atau di percaya. Akan lain halnya jika pengumpulan simplisia tersebut 

dari tanaman liar (yang tumbuh di berbagai tempat di suatu wilayah tanpa 

dipelihara), pada umumnya hasil pengumpulan tanaman atau bagian-bagian 

tanaman kurang memuaskan dan dapat dipastikan khasiatnya sebagai Obat kurang 

dapat diandalkan (Sutedjo, 2004). 

Secara umum dasar pembuatan simplisia ada 4 macam, yaitu pengeringan, 

fermentasi, cara khusus, dan menggunakan air. 

1. Pembuatan Simplisia dengan Pengeringan  

Pengeringan merupakan cara yang paling mudah dan banyak dilakukan untuk 

membuat simplisia. Proses pengeringan untuk membuat simplisia harus dilakukan 

secara cepat pada suhu yang tidak terlalu tinggi. Pengeringan dalam waktu yang 

lama akan memicu pertumbuhan kapang pada simplisia, sedangkan pengeringan 

pada suhu tinggi akan berakibat pada terjadinya perubahan kimia dan senyawa 

aktif yang terkandung dalam simplisia. Oleh karena itu, beberapa bahan simplisia 

yang perlu dirajang terlebih dahulu harus diatur ketebalan irisan rajangan supaya 
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didapatkan hash irisan yang tepat dan seragam, sehingga selama proses 

pengeringan senyawa aktif simplisia tidak mengalami perubahan. 

2. Pembuatan Simplisia dengan Proses Fermentasi 

Pengertian fermentasi secara umum ialah proses pemecahan senyawa 

kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan mikroba dan 

dalam kondisi anaerob (tanpa oksigen). Proses fermentasi harus dilakukan dengan 

cara dan waktu yang tepat serta hati-hati supaya proses tersebut tidak berlanjut ke 

proses berikutnya yang tidak diinginkan. 

3. Pembuatan Simplisia dengan Cara Khusus 

Pembuatan simplisia ini memerlukan teknik dan peralatan yang khusus, serta 

mengutamakan mutu simplisia yang sesuai dengan standar mutu bahan baku. 

Sebagai contoh ialah pembuatan simplisia dengan cara penyulingan, pengentalan 

eksudat nabati,dan pengeringan air sari. 

4. Pembuatan Simplisia yang Memerlukan Air 

Contoh proses pembuatan simplisia yang memerlukan air adalah pada 

pembuatan pati dan  talk. Untuk mendapatkan simplisia yang berkualitas, air yang 

digunakan harus bersih dan tidak mengandung kontaminan atau zat pencemar 

seperti racun serangga (pestisida), patogen, logarn berat, dan lain-lain. 

Adapun tahapan teknik pembuatan simplisia meliputi beberapa kegiatan yang 

terdiri atas sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, 

pengepakan dan penyimpanan, serta pemeriksaan  mutu (Widaryanto, 2018). 
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C. Cara pengolahan tanaman obat  

Cara yang digunakan untuk pengolahan dan penemuan obat tradisional adalah 

dengan metode ekstraksi. Eksrtraksi merupakan proses pemisahan bahan dari 

campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai, pemilihan metode 

ekstraksi sendiri tergantug pada sifat bahan dan senyawa yang akan diisolasi.  

Sebelum memilih suatu metode, target ekstraksi perlu ditentukan terlebih dahulu 

Ada beberapa target ekstraksi, diantaranya : 

1.  Senyawa bioaktif yang tidak diketahui  

2.  Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme  

3. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara 

struktural (Mukhriani, 2014). 

 Proses ekstraksi khususnya untuk bahan yang berasal dari tumbuhan adalah 

sebagai berikut:  

1. Pengolompokan bagian tumbuhan (daun, bunga, dll), pengeringan dan 

penggilingan bagian tumbuhan  

2. Pemilihan pelarut 

3. Pelarut polar: air, etanol, methanol, dan sebagainya 

4. Pelarut semipolar: etil asetat, diklorometana, dan sebagainya 

5. Pelarut nonpolar: n-heksan, petroleum eter, kloroform dan sebagainya 

(Mukhriani, 2019). 

  

a. Teknik konvensional 

Adapun teknik ekstraksi konvensional antara lain, adalah: 
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1. Maserasi 

Maserasi dilakukan dengan melakukan perendaman bagian tanaman secara 

utuh atau yang sudah digiling kasar dengan pelarut dalam bejana tertutup pada 

suhu kamar selama sekurang-kurangnya 3 hari dengan pengadukan berkali-kali 

sampai semua bagian tanaman yang dapat larut melarut dalam cairan pelarut. 

Pelarut yang digunakan adalah alkohol atau kadang-kadang juga air. Campuran ini 

kemudian disaring dan ampas yang diperoleh dipress untuk memperoleh bagian 

cairnya saja. Cairan yang diperoleh kemudian dijernihkan dengan penyaringan 

atau dekantasi setelah dibiarkan selama waktu tertentu. Keuntungan proses 

maserasi diantaranya adalah bahwa bagian tanaman yang akan diekstraksi tidak 

harus dalam wujud serbuk yang halus, tidak diperlukan keahlian khusus dan lebih 

sedikit kehilangan alkohol sebagai pelarut seperti pada proses perkolasi atau 

sokhletasi. Sedangkan kerugian proses maserasi adalah perlunya dilakukan 

penggojogan/pengadukan, pengepresan dan penyaringan, terjadinya residu pelarut 

di dalam ampas, serta mutu produk akhir yang tidak konsisten (Lully, 2016). 

2. Infusi 

Infusi dibuat dengan maserasi bagian tanaman dengan air dingin atau air 

mendidih dalam jangka waktu yang pendek. Pemilihan suhu infus tergantung pada 

ketahanan senyawa bahan aktif yang selanjutnya segera digunakan sebagai obat 

cair. Hasil infus tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama karena tidak 

menggunakan bahan pengawet. Namun pada beberapa kasus, hasil infusi (larutan 

infus) dipekatkan lagi dengan pendidihan untuk mengurangi kadar airnya dan 

ditambah sedikit alkohol sebagai pengawet (Lully, 2016). 
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3. Pemasakan 

Proses pemasakan merupakn proses maserasi yang dilakukan dengan 

pemanasan secara perlahan-lahan selama proses dekantasi. Proses ini dilakukan 

jika bahan aktif dalam bagian tanaman tidak mengalami kerusakan oleh 

pemanasan hingga mencapai suhu di atas suhu kamar. Dengan penggunaan sedikit 

panas, maka efisiensi pelarut dalam mengekstrak bahan aktif dapat meningkat 

(Lully, 2016) 

4. Dekoksi 

Pada proses dekoksi, bagian tanaman yang berupa batang, kulit kayu, cabang, 

ranting, rimpang atau akar direbus dalam air mendidih dengan volume dan selama 

waktu tertentu kemudian didinginkan dan ditekan atau disaring untuk 

memisahkan cairan ekstrak dari ampasnya. Proses ini sesuai untuk mengekstrak 

bahan bioaktif yang dapat larut dalam air dan tahan terhadap panas. Ekstrak 

Ayurveda yang disebut quath atau kawath diperoleh melalui proses dekoksi. Rasio 

antara massa bagian tanaman dengan volume air biasanya 1:4 atau 1:16. Selama 

proses perebusan terjadi penguapan air perebus secara terus menerus, sehingga 

volume cairan ekstrak yang diperoleh biasanya hanya seperempat dari volume 

semula. Ekstrak yang pekat ini selanjutnya disaring dan segera digunakan atau 

diproses lebih lanjut (Lully, 2016). 

5. Perkolasi 

Perkolasi merupakan teknik yang paling sering digunakan untuk mengekstrak 

bahan aktif dari bagian tanaman dalam penyediaan tinktur dan ekstrak cair. 

Sebuah perkolator, biasanya berupa silinder yang sempit dan panjang dengan 
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kedua ujungnya berbentuk kerucut yang terbuka. Bagian tanaman yang akan 

diekstrak dibasahi dengan sejumlah pelarut yang sesuai dan dibiarkan selama 

kurang lebih 4 jam dalam tangki tertutup. Sejumlah pelarut biasanya ditambahkan 

hingga membentuk lapisan tipis di bagian tanaman yang akan dieskstrak. Bagian 

tanaman ini dibiarkan mengalami maserasi selama 24 jam dalam perkolator 

tertutup. Setelah itu, cairan hasil perkolasi dibiarkan keluar dari perkolator dengan 

membuka bagian pengeluaran (tutup bawah) perkolator. Sejumlah pelarut 

ditambahkan lagi (seperti membilas) sesuai dengan kebutuhan hingga cairan 

ekstrak yang diperoleh menjadi kurang lebih tiga per empat dari volume yang 

diinginkan dalam produk akhir. Ampas ditekan/dipress, dan cairan yang diperoleh 

ditambahkan ke dalam cairan ekstrak. Selanjutnya, sejumlah pelarut ditambahkan 

lagi ke dalam cairan ekstrak untuk memperoleh ekstrak dengan volume yang 

diinginkan. Campuran ekstrak yang diperoleh  dijernihkan dengan penyaringan 

atau sedimentasi dengan dilanjutkan dengan dekantasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1. Perkolator  (Lully, 2016). 
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6. Ekstrasi kontinyu dengan pemanasan (sokhletasi) 

Pada teknik ekstraksi ini, bagian tanaman yang sudah digiling halus 

dimasukkan ke dalam kantong berpori (thimble) yang terbuat dari kertas saring 

yang kuat dan dimasukkan ke dalam alat sokhlet untuk dilakukan ekstraksi. 

Pelarut yang ada dalam labu akan dipanaskan dan uapnya akan mengembun pada 

kondensor.  

Embunan pelarut ini akan merayap turun menuju kantong berpori yang berisi 

bagian tanaman yang akan diekstrak. Kontak antara embunan pelarut dan bagian 

tanaman ini menyebabkan bahan aktif terekstraksi. Ketika ketinggian cairan 

dalam tempat ekstraksi meningkat hingga mencaapai puncak kapiler maka cairan 

dalam tempat ekstraksi akan tersedot mengalir ke labu selanjutnya. 

Proses ini berlangsung secara terus-menerus (kontinyu) dan dijalankan 

sampai tetesan pelarut dari pipa kapiler tidak lagi meninggalkan residu ketika 

diuapkan. Keuntungan dari proses ini jika dibandingkan dengan proses-proses 

yang telah dijelaskan sebelumnya adalah dapat mengekstrak bahan aktif dengan 

lebih banyak walaupun menggunakan pelarut yang lebih sedikit. Hal ini sangat 

menguntungkan jika ditinjau dari segi kebutuhan energi, waktu dan ekonomi. 

Pada skala kecil, proses ini hanya dijalankan secara batch. Namun, proses ini akan 

lebih ekonomis jika dioperasikan secara kontinyu dengan skala menengah atau 

besar. 

Beberapa keuntungan ekstraksi sokhletasi adalah sampel bagian tanaman 

terus menerus berkontak dengan embunan pelarut segar yang turun dari kondenser 

sehingga selalu mengubah kesetimbangan dan memepercepat perpindahan massa 
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bahan aktif, suhu ekstraksi cenderung tinggi karena panas yang diberikan pada 

labu destilasi akan mencapai sebagian ruang ekstraksi, tidak memerlukan 

penyaringan setelah tahap leaching, kapasitas alat ekstraksi dapat ditingkatkan 

dengan melakukan ekstraksi secara kontinyu atau paralel karena harga 

peralatannya cukup murah, dan bahkan mampu mengekstraksi sampel yang jauh 

lebih banyak jika dibandingkan dengan teknik ekstraksi yang baru, peralatan dan 

pengoperasian alatnya sederhana sehingga hanya memerlukan sedikit latihan 

untuk mengoperasikan alat ekstraksi dengan baik, ekstraksi sohlet tidak 

bergantung pada bagian tanaman yang akan diekstrak. Kelemahan ekstraksi 

dengan sokhlet ini adalah jika dibandingkan dengan teknik ekstraksi yang lain 

maka teknik ekstraksi ini memerlukan ekstraksi yang panjang dan pelarut yang 

banyak. Alat ekstraksi sokhlet tidak mempunyai pengaduk untuk mempercepat 

proses ekstraksi. Penguapan/pemekatan ekstrak perlu dilakukan karena ekstraksi 

dengan sokhlet menggunakan pelarut dalam jumlah besar. Teknik ekstraksi ini 

juga dibatasi oleh selektivitas pelarut dan susah dioperasikan secara otomatis. 

 

Gambar 2. Alat ekstraksi soxhlet (Lully, 2016). 
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 7. Ekstraksi dengan alkohol teknis secara fermentasi 

Beberapa bahan obat Aryuveda, seperti asava dan arista dibuat dengan teknik 

fermentasi dalam mengekstrak bahan aktifnya. Ekstraksi dilakukan dengan 

merendam. bagian tanaman baik dalam bentuk serbuk atau dekoksi selama waktu 

tertentu sehingga terjadi fermentasi dan pembentukan alkohol secara insitu. Pada 

saat bersamaan, juga terjadi ekstraksi bahan aktif dari bagian tanaman tersebut. 

Alkohol yang terbentuk juga berfungsi sebagai pengawet. Jika fermentasi 

dilakukan dalam bejana dari tanah liat, maka bejana tersebut sebaiknya bukan 

yang baru atau bejana tersebut harus pernah digunakan terlebih dahulu untuk 

merebus air. Dalam skala besar, tong kayu, ceret porselin atau tangki dari logam 

digunakan sebagai pengganti bejana dari tanah liat. Dalam Aryuveda, teknik 

ekstraksi ini belum dibakukan. Namun dengan perkembangan teknologi 

fermentasi yang semakin mutakhir, teknik ekstraksi ini dapat dibakukan dalam 

produksi bahan aktif dari tanaman obat (Lully, 2016). 

8. Ekstraksi kontinyu secara lawan arah 

Dalam ekstraksi secara lawan arah, maka bagian tanaman yang akan diekstrak 

dan masih segar dihancurkan dengan mesin pencabik bergigi untuk membentuk 

luluhan (slurry). Bahan dalam bentuk slurry ini kemudian digerakkan ke satu arah 

dalam suatu ekstraktor berbentuk silinder sehingga berkontak dengan pelarut. 

Semakin jauh bahan ini bergerak, maka semakin pekat ekstrak yang diperoleh. 

Ekstrak dengan kepekatan tertentu akan keluar dari salah satu ujung ekstraktor, 

sedangkan ampas akan keluar pada ujung yang lainnya. Ekstraksi total dapat 
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terjadi jika jumlah bahan, pelarut dan laju alir pelarutnya dioptimalkan. Proses ini 

sangat efisien, hanya memerlukan waktu yang singkat dan tidak beresiko terhadap 

suhu tinggi. Beberapa keuntungan dari ekstraksi ini adalah setiap unit massa 

bagian tanaman dapat diekstrak dengan pelarut yang lebih sedikit jika 

dibandingkan dengan teknik ekstraksi maserasi, dekoksi dan perkolasi; teknik ini 

pada umumnya dilakukan pada suhu kamar sehingga meminimalkan bahan aktif 

yang rentan terhadap panas terpapar secara langsung dengan panas; penggilingan 

bahan tanaman dilakukan dalam keadaan basah, sehingga panas yang timbul 

selama penumbukan/pemecahan diambil oleh air yang terkandung di dalamnya. 

Hal ini juga meminimalkan bahan aktif yang rentan terhadap panas terpapar oleh 

panas secara langsung; teknik ekstraksi ini dipandang lebih efisien jika 

dibandingkan dengan ekstraksi dengan perlakuan panas secara kontinyu (Lully, 

2016). 

b. Teknik Non-Konvensional 

1. Ekstraksi berbantu gelombang ultrasonik (ultrasound assisted 

extraction/USE) 

Teknik ekstraksi ini dilakukan dengan bantuan gelombang ultrasonik dengan 

frekuensi 20-2000 kHz untuk meningkatkan permeabilitas sel tanaman dan 

membangkitkan kavitasi. Seperti gelombang pada umumnya, gelombang 

ultrasonik bergerak melalui suatu media dengan mekanisme kompresi dan 

ekspansi. Langkah ekspansi menarik molekul-molekul pelarut untuk bergerak 

menjauh. Langkah ekspansi menghasilkan gelembung-gelembung dalam cairan 

pelarut sehingga menyebabkan penurunan tekanan. Proses ini menghasilkan 
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sebuah fenomena yang disebut dengan kavitasi, yang berarti pembentukan, 

pertumbuhan, dan pemecahan gelembung. Pada tempat-tempat yang dekat dengan 

batas partikel padatan, celah antar gelembung pecah secara asimetrik dan 

menghasikan gerakan cairan pelarut seperti jet yang sangat cepat. Lucutan jet 

pelarut inilah yang sangat berperan dalam penetrasi pelarut pada permukaan 

partikel bagian tanaman yang diekstraksi. Energi yang dihasilkan dari pengubahan 

energi kinetik yang dimiliki oleh gerakan gelembung menjadi energi kalor/panas 

sangatlah besar. Atas dasar prinsip inilah, ekstraksi berbantu gelombang 

ultrasonik dikembangkan. Tetapi, hanya cairan dan cairan yang mengandung 

padatan saja yang dapat mengalami efek kavitasi. Peralatan ekstraksi dengan 

gelombang ultrasonik terdiri dari sebuah bejana ekstraksi yang dilengkapi dengan 

pembangkit gelombang ultrasonik dan waterbath yang mempunyai pengatur suhu. 

Dengan adanya energi ultrasonik, maka ekstraksi berbantu gelombang ultrasonik 

mempunyai kelebihan dalam mengeluarkan senyawa organik dan anorganik dari 

matriks bagian tanaman. Mekanismenya diperkirakan melalui terjadinya 

intensifikasi perpindahan massa dan percepatan pelarut dalam mengakses 

senyawa bahan aktif yang terkandung dalam sel-sel bagian tanaman. Mekanisme 

ekstraksi dengan model ini melibatkan dua fenomena fisik, yaitu difusi melalui 

dinding sel bagian tanaman dan pengeluaran isi sel oleh pelarut setelah dinding sel 

pecah. Kelebihan ekstraksi dengan model ini adalah waktu ekstraksi singkat, 

rendahnya energi yang digunakan dan sedikitnya pelarut yang diperlukan. Energi 

ultrasonik berperan besar dalam menciptakan pencampuran yang efektif, 

perpindahan energi yang cepat, menurunkan gradien termal dan suhu ekstraksi, 
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sangat selektif dalam mengekstraksi bahan aktif, ukuran peralatan yang 

kompak/kecil, respon yang lebih cepat pada sistem kendali, start-up yang cepat, 

kapasitas ekstraksi yang bisa diperbesar dan dapat dihilangkannya beberapa 

tahapan yang tidak perlu. Salah satu kelemahan ekstraksi ini selain biayanya yang 

besar juga menurunnya bahan aktif sebagai akibat dari terbentuknya radikal bebas 

dan perubahan molekul bahan obat yang diekstrak karena paparan energi 

ultrasonik dengan frekuensi lebih dari 20 kHz. 

 

Gambar 3. Alat Ultrasound-Assisted Extraction (Lully, 2016). 

2. Ekstraksi berbantu medan listrik berdenyut (pulsed-electric field 

extraction/PEF) 

Teknik ekstraksi ini telah banyak digunakan dalam proses pengepresan, 

pengeringan, dan ekstraksi. Prinsipnya adalah bahwa denyutan medan listrik akan 

membentuk struktur membran sel untuk mempermudah keluarnya bahan aktif dan 

matriks bagian tanaman. Ketika sel hidup berada dalam lingkungan medan listrik, 

maka sebuah muatan listrik akan bergerak melintasi membran sel. Beradasarkan 

karakteristik dipol pada molekul membran, maka potensial listrik akan 

memisahkan molekul senyawa bahan aktif atas dasar muatan mereka dalam 
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membran sel. Setelah muatan listrik dalam membrane melampaui nilai muatan 

listrik kritis sekitar 1 volt, terjadi tolak-menolak antara molekul yang membawa 

muatan sehingga membentuk pori-pori pada bagian membran yang lemah dan 

menyebabkan kenaikan permeabilitas yang sangat drastis. Efektivitas teknik 

ekstraksi ini sangat tergantung pada kekuatan medan listrik, energi listrik yang 

digunakan, jumlah denyutan, suhu dan karakteristik bagian tanaman yang 

diekstraksi. Teknik ini mampu untuk mengurangi terjadinya degradasi pada 

senyawa yang tidak tahan panas, meningkatkan rendemen ekstraksi dan 

mengurangi waktu ekstraksi (Lully, 2016). 

3. Ekstraksi berbantu enzim (enzyme assisted extraction/EAE) 

Senyawa-senyawa yang tidak dapat terjangkau dengan pelarut selama 

ekstraksi dengan teknik konvensional, dapat dilakukan hidrolisis dengan bantuan 

enzim sebagai perlakuan awal untuk membantu melepaskan senyawa bahan aktif 

yang terikat oleh ikatan hidrogen dan ikatan hidrofobik, sehingga dapat 

meningkatkan rendemen ekstraksi. Penambahan enzim tertentu, seperti selulase, 

β-glukosidase, β-glukonase, α-amilase dan pektinase selama proses ekstraksi 

dapat meningkatkan rendemen ekstraksi. Beberapa enzim dapat menghidrolisis 

dan mendegradasi dinding sel sehingga membantu mempercepat keluarnya 

senyawa bahan aktif dari dalam sel. Selulosa, hemiselulosa dan pektin dapat 

dihidrolisis menggunakan enzim selulose, β-glukosidase dan pektinase. Hal ini 

disebabkan oleh aktivitas enzim-enzim tersebut yang mampu merusak dinding sel 

dan menghidrolisis bantalan polisakarida dan lemak (Lully, 2016) 
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Teknik ekstraksi ini pada umumnya digunakan untuk mengekstraksi minyak 

yang terdapat di dalam berbagai jenis biji-bijian. Faktor-faktor yang 

memepengaruhi keberhasilan ekstraksi dengan teknik ini adalah komposisi dan 

konsentrasi enzim, ukuran partikel bagian tanaman yang akan diekstraksi, rasio 

padatan dengan air, waktu hidrolisis, dan kadar air dalam partikel. Teknik ini 

merupakan teknik yang ramah lingkungan karena untuk mengekstraksi senyawa 

bahan aktif dan minyak menggunakan air sebagai pelarut bukan pelarut organik. 

Selain itu, teknik ini menggunakan pelarut yang tidak mudah terbakar dan tidak 

beracun (Lully, 2016). 

4. Ekstraksi berbantu gelombang mikro (microwave assisted extraction/MAE) 

Ekstraksi ini merupakan teknik ekstraksi untuk mengekstraksi bahan aktif 

dari berbagai jenis bahan baku menggunakan pelarut cair yang sesuai dengan 

bantuan gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan medan elektromagnet 

dengan rentang frekuensi 300 MHz hingga 300 GHz. Gelombang mikro terdiri 

dari dua medan yang berosilasi saling tegak lurus, yaitu medan listrik dan medan 

magnet.  

Prinsip pemanasan menggunakan gelombang mikro adalah didasarkan pada 

tumbukan secara langsung pada bahan-bahan polar. Beberapa keuntungan 

mengekstraksi dengan teknik ini adalah laju pemanasan yang lebih cepat, gradien 

suhu yang rendah, ukuran peralatan lebih kecil dan rendemen ekstraksi yang 

tinggi. Teknik ekstraksi ini lebih selektif dalam mengekstraksi bahan organik dan 

organometalik yang berikatan sangat kuat dengan matriks induknya. Teknik 
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ekstraksi ini juga ramah lingkungan karena menggunakan pelarut dalam jumlah 

sedikit.  

Optimasi ekstraksi dengan metode ini didasarkan pada jenis pelarut, 

konsentrasi pelarut, ukuran partikel matriks bagian tanaman, waktu dan daya 

pembangkit gelombang mikro untuk meningkatkan kemampuan ekstrak bahan 

aktif dalam menyumbangkan elektron. 

 

Gambar 4. Reaktor Microwave-Assisted Extraction (MAE) (Lully, 2016). 

5. Ekstraksi dengan cairan pelarut bertekanan (pressurized liquid 

extraction/PLE) 

Pada prinsipnya, teknik ekstraksi ini menggunakan tekanan tinggi untuk 

menjaga agar pelarut tetap berupa cairan meskipun berada pada suhu yang lebih 

tinggi daripada titik didihnya. Teknik ekstraksi ini membutuhkan sedikit pelarut 

karena pengoperasiannya pada suhu dan tekanan yang tinggi sehingga 
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mempercepat proses ekstraksi. Suhu yang tinggi meningkatkan kelarutan bahan 

aktif dalam pelarut, laju perpindahan massa, menurunkan viskositas dan tegangan 

permukaan pelarut. Hal inilah yang menyebabkan tingginya laju ekstraksi pada 

teknik ekstraksi dengan cairan pelarut bertekanan. Penggunaan pelarut yang hanya 

sedikit menjadikan teknik ekstraksi ini digolongkan sebagai teknik ekstraksi yang 

ramah lingkungan. 

 6. Ekstraksi dengan fluida superkritik 

 Pada dasarnya, setiap bahan dapat berada dalam wujud padat, cair dan gas. 

Keadaan superkritik merupakan suatu kedaan yang khas dan hanya dapat dicapai 

oleh suatu bahan pada suhu dan tekanan di atas titik kritiknya. Titik kritik 

didefinisikan sebagai suatu suhu dan tekanan yang pada keadaan tersebut suatu 

bahan tidak dapat dibedakan antara fase cair dan gas. Pada keadaan superkritik, 

sifat fisik yang dimiliki oleh suatu bahan dalam fase gas dan fase cair tidak ada 

lagi, sehingga bahan tersebut juga tidak dapat dicarikan dengan mengubah nilai 

suhu dan tekanannya. Fluida superkritik mempunyai nilai tetapan difusi, 

viskositas dan tegangan permukaan seperti gas, tetapi densitas dan daya ekstraksi 

senyawa dari sumbernya dalam waktu yang singkat dan rendemennya yang tinggi. 

Ekstraksi dengan  metode ini dapat mengurangi penggunaan pelarut organik dan 

menaikkan kapasitas produksi. Viskositas dan tegangan permukaannya lebih 

rendah daripada pelarut organik yang berwujud cair. Hal ini mempermudah 

penetrasinya ke dalam tanaman dan meningkatkan laju perpindahan massa. Oleh 

karena itu, waktu ekstraksi dengan fluida superkritik lebih pendek jika 

dibandingkan dengan ekstraksi konvensional; kontak antara fluida superkritik 



32 
 

 

 

dengan bagian tanaman yang diekstraksi secara terus-menerus dapat 

menyebabkan ekstraksi berlangsung sempurna; karena daya larutnya dapat diatur 

dengan mengubah nilai suhu dan tekanan sistemnya, maka selektivitas fluida 

superkritik lebih tinggi daripada pelarut organik cair biasa; pemisahan solut bahan 

aktif dari pelarut dapat dilakukan dengan menurunkan tekanan fluida superkritik, 

sehingga proses ini mudah dan hemat waktu ekstraksi; ekstraksi dapat dilakukan 

pada suhu rendah, sehingga mengurangi resiko kerusakan senyawa bahan aktif 

oleh panas dan pelarut organik; ekstraksi dengan fluida superkritik dapat 

dilakukan baik untuk matriks bagian tanaman dalam jumlah besar maupun kecil; 

penggabungan teknologi ekstraksi dengan fluida superkritik dengan sistem 

kromatografi dapat dilakukan secara online, sehingga sistem ini sangat sesuai 

untuk senyawa bahan aktif yang sangat mudah menguap; ekstraksi ini hanya 

menggunakan sedikit pelarut organik; dapat direcycle dan digunakan kembali 

sehingga mengurangi pembentukan limbah; ekstraksi ini dapat dirangkai untuk 

keperluan tertentu, mulai dari skala miligram untuk proses laboratorium hingga 

berskala ton dalam industri.  

 Parameter yang harus dikendalikan dalam teknik ini adalah suhu, tekanan, 

ukuran partikel matriks bagian tanaman, kadar air tanaman yang akan diekstraksi, 

waktu, laju alir volumetric karbondioksida dan rasio massa pelarut terhadap 

bagian tanaman yang diekstraksi. Selain itu, teknik pengumpulan analit, 

penggunaan pelarut, laju alir pelarut, pengendalian laju pelarut dan tekanan serta 

pembatas kolom ekstraksi juga turun berperan dalam meningkatkan efisiensi 

ekstraksi. 
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Gambar 5. Supercritical Fluid Extraction (SFE) (Lully, 2016). 

 7. Proses fitonik 

 Proses fitonik merupakan proses ekstraksi yang baru dan menggunakan 

pelarut hidrofluorokarbon. Teknik ekstraksi ini menawarkan beberapa keuntungan 

dari segi kelestarian lingkungan, kesehatan dan keamanan jika dibandingkan 

dengan teknik ekstraksi konvensional untuk menghasilkan minyak atsiri, perisa 

dan ekstrak tanaman. Bahan aktif yang diekstrak dari bagian tanaman dengan 

teknik ini, umumnya adalah bahan pengharum dalam minyak atsiri, bahan aktif 

antara, ekstrak antibiotik, oleoresin, pewarna alami, perisa dan ekstrak fitofarmaka 

yang bisa langsung digunakan tanpa perlakuan lanjutan baik secara fisik maupun 

kimia. Selain untuk mengekstraksi, teknik ini juga digunakan untuk memurnikan 

ekstrak kasar dari proses ekstraksi yang lain dari lilin, pengotor dan biosida. 

Proses ekstraksi dengan metode ini sangat menguntungkan karena pelarut dapat 

diatur sesuai dengan keperluannya. Pelarut lain yang sudah dimodifikasi 
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kepolarannya juga dapat digunakan untuk mengekstrak berbagai jenis bahan aktif 

dengan selektifitas yang tinggi. Pada umumnya, bahan aktif yang diekstrak 

dengan teknik ini hanya mengandung residu pelarut yang sangat rendah (kurang 

dari 20 ppb) sehingga sering tidak terdeteksi. Pelarut yang digunakan dalam 

teknik ini tidak bersifat asam atau basa, sehingga hampir tidak ada potensi terjadi 

reaksi kimia antara pelarut dengan bahan aktif yang diekstrak. Alat ekstraksi 

fitonik ditutup dengan sangat rapat sehingga dapat didaur ulang dan dipungut 

kembali seluruhnya, pada akhir proses ekstraksi tanpa terjadi kebocoran yang 

dapat menyebabkan lepasnya pelarut ke lingkungan. Jika terjadi kebocoran 

sekalipun, pelarut tidak mengandung klorin sehingga tidak membahayakan lapisan 

ozon. Satu-satunya peralatan yang disediakan adalah energi listrik. Sisa bagian 

tanaman yang tidak terekstrak biasanya kering dan ramah lingkungan. 

Keunggulan teknik ini adalah produk bahan aktif yang dihasilkan tidak rusak 

karena tidak terpapar dengan suhu tinggi; tidak memerlukan penghampaan 

sehingga tidak terjadi kehilangan bahan volatil yang berharga; proses berlangsung 

pada pH netral dan tanpa oksigen sehingga produk bahan aktif tidak mengalami 

kerusakan akibat reaksi hidrolisis atau oksidasi; mempunyai selektifitas yang 

tinggi, kondisi operasi mudah diatur sehingga produk bahan aktif yang diinginkan 

juga bisa diperkirakan dengan baik; ramah lingkungan karena pelarut yang 

digunakan tidak mudah terbakar, tidak beracun, tidak menyebabkan emisi gas 

berbahaya ke atmosfer dan bahan sisa tanaman bersifat tidak berbahaya dan tidak 

menimbulkan masalah pada lingkungan; murah karena tidak memerlukan banyak 

energi listrik dan keseluruhan pelarut yang digunakan dapat didaur ulang dan 
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dipungut kembali. Teknik ini biasanya diterapkan pada bidang bioteknologi 

(produksi antibiotik), industri obat herbal, makanan, minyak atsiri dan perisa serta 

pada produksi bahan aktif lain. Teknik ekstraksi ini juga digunakan pada 

pemurnian ekstrak kasar bahan aktif dari proses ekstraksi lainnya serta dalam 

penghilangan biosida dan pestisida dari biomassa  (Lully, 2016). 

D. Kandungan bahan-bahan berkhasiat dalam tanaman  

Senyawa kimia dalam tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2 kelompok : 

1. Metabolit primer 

Senyawa yang dihasilkan oleh proses biosintesis dalam tumbuhan dan 

digunakan untuk pertumbuhan tumbuhan spt. asam amino, protein, karbohidrat, 

lemak. 

2. Metabolit sekunder 

Senyawa yang dihasilkan oleh proses biosintesis dalam tumbuhan dan 

digunakan untuk benteng pertahanan tumbuhan dari pengaruh buruk lingkungan 

atau serangan hama penyakit dan untuk kelangsungan hidup tumbuhan. 

Senyawa metabolit sekunder mempunyai aktivitas biologis tertentu, misal: 

a. Melindungi tumbuhan dari serangan mikroba, diproduksi di sekitar sel yang 

terinfeksi misal: timun melengkung yaitu fitoaleksin 

b. Mempertahankan diri dari gangguan predator misal: bau dari minyak atsiri 

(minyak menguap) 

c. Menarik serangga untuk kebutuhan penyebaran biji, penyerbukan misal: 

pigmen zat warna (antosian) 

d. Menghasilkan senyawa alelopati untuk meracuni tumbuhan di dekatnya 
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e. Melawan herbivora, dengan membentuk senyawa toksik 

Berdasarkan biosintetisnya, senyawa metabolit sekunder dapat 

dikelompokkan menjadi: 

a. Terpenoid dan steroid, contohnya minyak atsiri, glikosida terpen 

b. Alkaloid 

c. Senyawa fenolat, contohnya flavonoid, isoflavonoid, tanin, glikosida   

flavonoid 

Masing-masing senyawa metabolit sekunder tersebut merupakan senyawa 

campuran, bukan senyawa murni. Satu tumbuhan mempunyai metabolit sekunder 

yang bermacam-macam. Distribusi metabolit sekunder ke bagian-bagian tanaman 

seperti akar, batang, daun, bunga, buah, biji tidak merata. 

1. Terpenoid 

Mempunyai struktur terdiri 5 hingga >30 atom Carbon dengan struktur sangat 

kompleks. 

a. Minyak Atsiri 

Minyak atsiri berbau harum, dan bau ini berbeda-beda antara tumbuhan satu 

dengan tumbuhan yang lain sehingga menjadi salah satu identitas dari 

tumbuhan.Tumbuhan yang menghasilkan minyak atsiri misalnya: Cengkih 

(kuncup bunga), Adas (buah), Kayuputih (daun), Jahe (rimpang). Aktivitas 

biologi minyak atsiri bermacam-macam: anestesi lokal, antiseptik, anti jamur, 

repelan, anti muntah, ekspektoransia, karminativa, dan sebagainya. Senyawa 

kimia dalam minyak cengkih: eugenol, caryophyllene, humulene dan sebagainya. 
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b. Glikosida 

Struktur glikosida terdiri dari glikon (gula) dan aglikon (flavonoid, terpenoid). 

Karena ada gula, maka senyawa glikosida ini larut dalam air. Jamu (obat herbal), 

secara tradisional penyiapannya dengan cara direbus dengan air maka senyawa 

kimia yang terlarut sebagian besar adalah glikosida. Aktivitas biologi glikosida 

bermacam-macam dan ditentukan oleh senyawa aglikonnya: 

1. Contoh glikosida triterpen (triterpen terdiri dari 30 atom Carbon): saponin. 

Aktivitas biologis saponin: menghemolisis sel darah, menembus dinding sel 

(toksis), mencegah penyempitan pembuluh darah, menurunkan kolesterol 

2. Contoh glikosida yang lain: glikosida jantung, dihasilkan oleh tumbuhan 

Digitalis lanata L., mengandung digoxin, digitoxin, gitoxin. Aktivitas biologis: 

meningkatkan kontraktilitas otot jantung. 

2. Alkaloid 

Berasal dari kata alkali (basa) dan old (menyerupai), strukturnya mengandung 

gugus atom N, yang berasal dari asam amino. Alkaloid memiliki aktivitas yang 

menonjol dalam dunia pengobatan. Contoh tumbuhan yang mengandung alkaloid: 

Erythroxylon coca (kokain), Papaver somniverum (morphin), Teh, Kopi (kafein), 

Kina (kinin) dan sebagainya. Aktivitas biologi alkaloid bermacam-macam: 

analgetik, sedatif, antiparasit dan lainnya. 

3. Senyawa fenolat 

Stuktur senyawa ini mempunyai gugus –OH. Senyawa golongan fenolat yang 

banyak dikenal adalah flavonoid, tanin, dan antrasena. 
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a. Flavonoid 

Flavonoid ditemukan pada berbagai macam tumbuhan. Contoh tumbuhan 

yang mengandung alkaloid: Daun ungu (luteolin), Seledri (apiin), Citrus (rutin). 

Aktivitas flavonoid bermacam-macam: 

1. Senyawa pereduksi yang baik, menghambat banyak reaksi oksidasi baik 

secara enzimatis maupun non enzimatis 

2.  Menghambat lipo-oksigenase, monoamin-oksidase, aldoreduktase 

3. Penampung yang baik radikal hidroksi dan superokside, melindungi 

membran lipid terhadap sel yang merusak 

4.  Menghambat enzim pengubah angiotensin (antihipertensi) 

5.  Menurunkan agregasi platelet. 

6.  Menghambat perdarahan 

7.  Merangsang pembentukan estrogen 

b. Tanin 

Contoh tumbuhan yang mengandung tanin: Jambu biji, Pisang kluthuk (biji). 

Aktivitas biologi tanin yang sudah diketahui adalah menghentikan diare. Tanin 

berkhasiat astringen pada mukosa. 

c. Antrasena 

Tumbuhan yang mengandung antrasena: Lidah buaya, Senna.Aktivitas biologi 

antrasena yang sudah diketahui adalah sebagai pencahar. Antrasena dapat 

menyebabkan peningkatan peristaltic (Lully, 2016).  
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E. Mekanisme kerja metabolit sekunder untuk pengobatan  

Berdasarkan senyawa pembangunnya (building block) maka mekanisme 

metabolit sekunder dalam tumbuhan dapat dibagi menjadi 3 jalur yaitu: 

1. Jalur asam asetat (Acetate Pathway) 

2. Jalur asam sikimat (shikimic acid pathway) 

3. Jalur asam mevalonat dan deoksisilulosa (mevalonate acid and  deoxyxylulose 

pathway) 

Jalur Asam Asetat 

     Asetil KoA dibentuk oleh reaksi dekarboksilasi oksidatif dari jalur glikolitik 

produk asam piruvat. Asetil Ko-A juga dihasilkan oleh proses β-oksidasi asam 

lemak, secara efektif membalikkan proses dimana asam lemak itu sendiri 

disintesis dari asetil-KoA. 

     Metabolit sekunder penting yang terbentuk dari jalur asetat meliputi senyawa 

fenolik, prostaglandin, dan antibiotik makrolida, serta berbagai asam lemak dan 

turunan pada antarmuka metabolisme primer / sekunder. 

Jalur Asam Sikimat 

     Asam shikimat diproduksi dari kombinasi fosfoenolpiruvat, jalur glikolitik 

antara, dan erythrose 4-fosfat dari jalur pentosa fosfat. Reaksi siklus pentose fosfat 

dapat digunakan untuk degradasi glukosa, tetapi mereka juga fitur dalam sintesis 

gula oleh fotosintesis. 

     Jalur sikimat mengarah ke berbagai senyawa fenolik, turunan asam sinamat, 

lignan, dan alkaloid. 
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Jalur Asam mevalonat dan deoksisilulosa 

     Asam mevalonik sendiri terbentuk dari tiga molekul asetil Ko-A, tetapi saluran 

jalur mevalonatasetat menjadi serangkaian senyawa yang berbeda daripada jalur 

asetat. 

    Deoksisilulosa pospat muncul dari kombinasi dua intermediet jalur glikolitik, 

yaitu asam piruvat dan gliseraldehida-3-fosfat. 

    Jalur fosfat mevalonat dan deoksisilulosa bersama-sama bertanggung jawab 

untuk biosintesis dari arah besar metabolit terpenoid dan steroid (Julianto, 2019).  

F. Swamedikasi  

Menurut Menteri Kesehatan No. 919 Menkes/Per/X/1993, swamedikasi 

merupakan suatu tindakan pengobatan sendiri dengan obat yang dimaksudkan 

tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit, serta hal tersebut tidak 

memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan 

Pengobatan yang rasional harus tetap selalu di perhatikan oleh masyarakat dalam 

melakukan swamedikasi, agar mendapatkan efek terapi yang optimal dan juga 

murah akan biaya. Saat ini, kegiatan pelayanan kefarmasian sudah mengalami 

pergeseran dari obat (drug oriented) ke pasien (patient oriented) yang mengacu 

tentu saja kepada Pharmaceutical care (Anggresani, 2021). 

Dalam pelaksanaannya, swamedikasi tentunya tidak lepas dari penggunaan 

obat modern dan obat tradisional. Obat tradisional adalah obat-obatan yang diolah 

secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat, 

kepercayaan, atau kebiasaan setempat, baik bersifat magic maupun pengetahuan 

tradisional yang umumnya menggunakan bahan dasar yang bersifat alamiah. 
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Terdapat tiga jenis obat tradisional, yaitu jamu, fitofarmaka, dan Obat Herbal 

Terstandar (OHT). Sedangkan, obat modern merupakan obat yang biasa 

diproduksi secara modern dengan penambahan bahan kimia. Terdapat tiga jenis 

obat modern yang dapat digunakan untuk swamedikasi, yaitu obat bebas, obat 

bebas terbatas, dan obat keras daftar OWA (Obat Wajib Apotek) (Madania, 2021). 

Swamedikasi berpeluang bisa memberikan pilihan alternatif pengobatan yang 

lebih murah dan dapat menjadi pilihan masyarakat menengah kebawah, hal ini 

juga akan diperkuat jika mereka sulit untuk mengakses layanan kesehatan seperti 

klinik atau rumah sakit dengan alasan biaya (Madania, 2021). 

1. Swamedikasi dengan obat kimia 

Obat kimia atau obat modern adalah obat yang dibuat menggunakan teknologi 

mesin. Obat modern biasanya diproduksi di perusahaan-perusahaan farmasi 

dengan bahan kimia dan mempunyai satu keunggulan dibandingkan dengan obat 

tradisional, yakni lebih steril dan lebih terjaga kebersihannya (Nomleni, dkk. 

2021). 

 Pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat yang menderita keluhan penyakit 

ringan yang tidak harus datang ke dokter serta tidak harus membeli obat dengan 

resep. Obat obat yang digunakan untuk penanganan pengobatan terbatas pada 

obat-obat golongan bebas dan obat golongan bebas terbatas  saja. Obat-obat 

golongan bebas dan bebas terbatas ini biasanya terdapat di etalase bagian depan di 

apotek, sehingga memudahkan pasien dalam memilih obat apa yang kira-kira 

diperukan, dengan adanya hal ini peranan farmasis sangat dibutuhkan utuk 

membantu pasien dalam pemilihan obat yang tepat sesuai dengan penyakit yang 
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dideritanya. Adapun pola pemilihan swamedikasi menggunakan obat modern 

(obat yang mengandung bahan sintetik) terdapat obat keras yang hanya boleh 

digunakan dibawah pengawasan dokter seperti antibiotic yang sering kali 

digunakan oleh masyarakat tanpa resep untuk swamedikasi (Rikomah, 2018).          

2. Swamedikasi dengan obat tradisional 

Obat Tradisional adalah obat-obatan yang diolah secara tradisional, turun-

temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat, kepercayaan, atau 

kebiasaan setempat melalui pengetahuan tradisional (Nomleni et al, 2021). 

 Swamedikasi dengan obat tradisional tentu saja mendapatkan tempat khusus 

bagi sebahagian masyarakat Indonesia, dimana alasan masyarakat tentang 

tanaman obat untuk swamedikasi adalah sebagai bentuk kepercayaan, 

keseimbangan lingkungan, faktor biaya dan terakhir pengetahuan karena harganya 

yang murah serta mudah untuk didapatkan dan juga sederhana dari segi 

pengolahannya  (Anggresani et al, 2021). 

G. Masalah Kesehatan 

1. Defenisi Masalah Kesehatan 

Masalah kesehatan adalah adanya suatu penyakit dimana penyakit 

merupakan penyebab utama kematian dalam suatu populasi sejak dahulu. 

Walaupun kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dan farmasi sangat 

pesat, penyakit tetap menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat di 

negara maju dan berkembang, pedesaan dan perkotaan serta semua kelompok 

etnis. Peningkatan status derajat kesehatan masyarakat di Indonesia baik secara 

langsung ataupun tidak langsung, dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal. 
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Melalui pendekatan ini akan tercipta rasa memiliki yang besar dan rasa 

kebersamaan dalam menyelesaikan masalah ikesehatan yang dialami (Pranaka et 

al, 2020). 

Hingga detik ini masalah kesehatan masih menjadi perhatian bagi 

pemerintah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan relatif rendah. 

Tingkat kesehatan masyarakat yang tidak merata dan sangat rendah khususnya 

terjadi pada masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh. Perilaku masyarakat 

yang masih tidak higienis ditambah lagi dengan tidak adanya sarana dan prasarana 

lingkungan yang mendukung berdampak pada masalah kesehatan yang tinggal 

pada pemukiman kumuh tersebut. Banyak masalah kesehatan yang mungkin akan 

timbul akibat perilaku masyarakat dan kondisi lingkungan yang tidak 

memperhatikan kesehatan (LPPM, 2012). 

2. Pencegahan Masalah Kesehatan 

Pencegahan masalah kesehatan mencakup aspek peningkatan kesehatan 

(promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan 

pemulihan kesehatan (rehabilitative) yang menyeluruh dan terpadu (Hardisman, 

2017) Adapun upaya penanggulangan masalah kesehatan perlu dilakukan prioritas 

untuk mengetahui masalah kesehatan atau penyakit apa yang perlu diutamakan 

atau diprioritas dalam program kesehatan. Jika sudah didapatkan masalah 

kesehatan atau jenis penyakit yang diprioritaskan untuk ditanggulangi selanjutnya 

adalah menentukan jenis atau bentuk intervensi yang perlu diutamakan atau 

diprioritaskan agar program yang dilakukan dapat dicapai secara efektif dan 

efisien (Tyas, 2020). 



44 
 

 

 

Adapun masalah kesehataan di masyarakat, dengan menggunakan derajat 

kesehatan masyarakat yaitu morbiditas (angka kematian), mortalitas (angka 

kesakitan) dan status gizi, serta di tambah dengan upaya kesehatan lingkungan. 

Identifikasi masalah kesehatan perlu dilakukan untuk dapat mencegah sebelum 

masalah kesehatan menjadi lebih serius yaitu pada titik rawan masalah kesehatan, 

serta penanggulan masalah kesehatan yang mulai teridentifikasi kearah rawan agar 

dapat di antisipasi (Darmawa, 2017). 

H. Metode Pendataan  

 Data dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. Penentuan 

sampel sumber data, masih bersifat sementara, dan akan berkembang kemudian 

setelah peneliti di lapangan. Sampel sumber data pada tahap awal memasuki 

lapangan di pilih orang yang memiliki power dan memiliki otoritas pada situasi 

sosial atau obyek yang diteliti, sehingga mampu “membukakan pintu” kemana 

saja peneliti akan melakukan pengumpulan data. 

Sanafiah Faisal dengan mengutip pendapat Spradley mengemukakan bahwa, 

situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang di 

dalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. ampel sebagai 

sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai 

berikut. 

 1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses 

enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya. 

 2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada 

kegiatan yang tengah diteliti. 

 3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. 
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 4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil 

“kemasannya” sendiri. 

 5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti 

sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam narasumber. 

 

 Siapa yang dijadikan sampel sumber data, dan berapa jumlahnya dapat 

diketahui setelah penelitian selesai. Jadi tidak dapat disiapkan sejak awal (Abadi, 

2020) 

I. Tinjauan Umum Tanaman Obat dalam perspektif Islam 

 Keanekaragaman hayati diciptakan Allah Swt untuk dapat dimanfaatkan 

oleh manusia. Hal tersebut merupakan rahmat yang diberikan Allah Swt terhadap 

manusia sebagaimana Allah berfirman dalam QS Thahaa/20: 53.   

                           

                  

Terjemahnya: 

"Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah 

menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an, dan menurunkan dari langit 

air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari 

tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. (Qs. Thahaa/20: 53). 

Ayat di atas menyatakan : Dia, yakni Allah, yang telah menjadikan bagi 

kamu, wahai Fir‟aun dan seluruh manusia, sebagai besar bumi sebagai hamparan 

dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjadi kestabilan 

bumi dan Dia, yakni Tuhan itu juga, Yang telah menjadikan bagi kamu di bumi 

itujalan-jalan yang mudah kamu tempuh, dan menurunkan dari langit air, yakni 

hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka Kami tumbuhkan 

dengannya, yakni dengan perantaraan hujan itu, berjenis-jenis tumbuh-
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tumbuhanyang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna, dan manfaatnya 

(Shihab, 2002). 

Maksud dari ayat diatas bahwa Allah menurunkan hujan untuk 

menumbuhkan tumbuhan yang bermacam-macam rasa, bentuk, jenis serta 

manfaatnya. Keanekaragaman tumbuhan tersebut juga merupakan bagian dari 

tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. Jelas bahwa tanda-tanda itu hanya 

diketahuioleh orang-orang yang berakal. Orang yang berakal yaitu orang-orang 

yang memanfaatkan tumbuhan sebagai pengobatan. Allah berfirman dalam QS An 

Nahl/16: 11. 

                          

              

Terjemahnya: 

 "Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; 

zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan.Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi 

kaum yang memikirkan. (Qs. An Nahl/16: 11). 

 

Ayat ini menyebutkan beberapa yang paling bermanfaat atau popular dalam 

masyarakat Arab tempat di mana turunnya al-Qur„an dengan menyebutkan bahwa 

Dia, yakni Allah Swt, menumbuhkan bagi kamu dengannya, yakni dengan air 

hujan itu, tanaman-tanaman, dari yang paling cepat layu sampai dengan yang 

paling panjang usiannya dan paling banyak manfaatnya. Dia menumbuhkan 

zaitun, salah satu pohon yang paling panjang usianya, demikian juga kurma, yang 

dapat dimakan mentah atau matang, mudah dipetik, dan sangat bergizi lagi 

berkalori tinggi, juga anggur yang dapat kamu jadikan makanan yang halal atau 

minuman yang haram, dan dari segala macam atau sebagian buah-buahan, selain 

yang disebut itu. Sesungguhnya pada yang demikian, yakni pada curahan hujan 
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dan akibat-akibatnya itu, benar-benar ada tanda yang sangat jelas bahwa yang 

mengaturnya seperti itu adalah Maha esa lagi Maha kuasa. Tanda itu berguna bagi 

kamu yang memikirkannya. Betapa tidak, sumber airnya sama, tanah tempat 

tumbuhnya berdempetan, tetapi ragam dan rasanya berbeda-beda (Shihab, 2009). 

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah Swt menciptakan tanaman 

yang banyak manfaatnya yang bisa dijadikan sebagai obat dalam penyebuhan 

penyakit yang diderita hambanya. Sesungguhnya Allah Swt tidak menciptakan 

sesuatu itu sia-sia melainkan memiliki fungsinya tersendiri. 

Nikmat Allah Swt yang paling inti bagi kelangsungan hidup dimuka bumi 

yaitu air hujan. Allah-lah yang menurunkan air hujan untuk manusia , air 

inilahyang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup di bumi. Dari air hujan 

yang membasahi tanah, tumbuhan segala macam jenis tanaman dan pohon, yang 

menghasilkan buah-buahan dan makanan untuk manusia dan binatang. Jika 

manusia merenungkan nikmat ini, tentu manusia akan menyadari bahwa air adalah 

kebesaran dan keagungan serta rahmat Allah Swt. Dalam ayat di atas Allah Swt 

menyebutkan beberapa contoh buah-buahan yaitu korma, anggur dan zaitunyang 

ketiganya merupakan makanan atau buah yang sangat bermanfaat bagi tubuh. 

Dalam ayat lain juga dipertegas bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada 

yang sia-sia, Allah berfirman dalam QS Al-Imran/3: 191. 
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Terjemahnya:  

"Ya Tuhan kami, tiadaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha   

Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Qs Al-imran/3: 

191). 

 

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa (Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau 

ciptakan ini) maksudnya makhluk yang kami saksikan ini (dengan sia-sia) 

menjadi hal sebaliknya semua ini menjadi bukti atas kesempurnaan kekuasaan-Mu 

(Maha Suci Engkau) artinya tidak mungkin Engkau akan berbuat sia-sia (maka 

lindungilah kami dari siksa neraka). 

Dari penjelasan ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia yang 

memiliki iman kepada Allah Swt, hendaknya memperhatikan dan memikirkan 

tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah diciptakan-Nya karna semua yang 

diciptakan Allah memiliki manfaat. Allah Swt menumbuhkan tumbuh-tumbuhan 

yang baik lagi bermanfaat. Hal inilah mendorong manusia yang beriman dan 

berilmu untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu 

yang membahas tentang obat yang berasal dari alam yaitu berupa tumbuh-

tumbuhan. 

Ada beberapa jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian 

sehingga dapat diketahui manfaat dari tumbuhan sebagai bahan. Sebagaimana 

yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi WaSallam bersabda:    
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Artinya: 

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari nabi Muhammad SAW, 

beliau bersabda: Allah tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan 

obatnya juga (HR. Al-Bukhari dan Muslim : 5246). 

Hadis di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwasanya setiap apa yang 

diciptakan oleh-Nya diperuntukkan kepada manusia sebagai khalifah di muka 

bumi ini. Ini berarti bahwa manusia boleh menggunakan apa yang telah 

diciptakan-Nya itu untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi setiap penyakit 

diturunkan oleh Allah Swt ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai 

dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang 

Allah Swt yang menyembuhkan, akan tetapi Allah Swt menghendaki agar 

pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan 

diobati sehingga akan mengalami kesembuhan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kualitatif dengan rancangan 

observasional dan wawancara. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui 

penggunaan tanaman obat yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Balang 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dalam mengatasi masalah kesehatan. 

(Anon, 2016). 

Penentuan informan dilakukan secara terpilih (purposive sampling method) 

informan kunci dipilih dari kepala Kelurahan Balang, sementara responden 

merupakan masyarakat Kelurahan Balang yang dipilih dengan teknik Snowball 

sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan 

pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap paling tau tentang apa yang 

diteliti (Sugiyono, 2007). Sedangkan snowball sampling merupakan salah satu 

metode dalam pengambilan sampel dari suatu populasi dimana Snowball ini 

termasuk dalam teknik non-probability (sampel dengan probabilitas yang tidak 

sama). Untuk metode pengambilan sampel seperti ini khusus digunakan unntuk 

data-data yang bersifat komunitas dari subjektif responden atau sampel, atau 

dengan kata lain objek sampel yang kita inginkan sangat langka dan bersifat 

mengelompok pada suatu himpunan. Dengan kata lain snowball sampling 

merupakan metode pengambilan sampel dengan cara berantai (multi level). 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Balang tepatnya di Kelurahan Balang 

tepatnya di Romanga, Lembang Loe, Bontoloe Utara, dan Paceko. Kecamatan 

Binamu Kabupaten Jeneponto. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2021 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Balang 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tepatnya di 4 wilayah yaitu Romanga, 

Lembangloe barat, Paceko, dan Bontoloe utara. 

2. Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat (Informan) yang memiliki 

pengetahuan dalam penggunaan tanaman obat di Kelurahan Balang Kecamatan 

Binamu Kabupaten Jeneponto untuk mengatasi masalah kesehatannya dalam satu 

tahun terakhir ini. 

a. Kriteria Sampel 

Kriteria Sampel dalam penelitian ini yaitu antara lain: 

1) Kriteria Inklusi : 

     Adapun yang menjadi kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: 

     a) Masyarakat yang menggunakan tanaman obat sebagai alternatif     

pengobatan 
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     b) Masyarakat yang bersedia menjadi responden penelitian 

     c) Masyarakat yang berusia diatas 30 tahun 

2) Kriteria Eksklusi :  

    Adapun yang menjadi kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah 

    a) Masyarakat yang sedang sakit dan mengalami gangguan kesadaran 

    b) Masyarakat yang tidak bersedia menjadi responden.  

         (Putra, 2020) 

D. Variabel Penelitian 

Jenis tanaman obat yang digunakan masyarakat Kelurahan Balang 

Kecamatan Binamu untuk pengobatan secara tradisional dan bagaimana cara 

mengolah tumbuhan tersebut sebagai obat. 

E.  Tahapan Pengumpulan Data 

1. Tahap Persiapan  

a.   Observasi lapangan yang akan dilakukan sebagai lokasi penelitian  

  b. Penyusunan jadwal wawancara pada kelompok masyarakat  

c. Menentukan kualifikasi dan jumlah responden untuk setiap pertemuan 

d. Menyiapkan instrumen wawancara dan administrasi kegiatan 

e Distribusi undangan kepada warga untuk melakukan wawancara terhadap   

responden menggunakan instrumen wawancara. 

  2. Tahap Pelaksanaan   

  Pelaksanan penelitian dilakukan di Kelurahan Balang Kecamatan Binamu 

Kabupaten Jeneponto. Data dikumpulkan dengan cara mewawancarai sambil 
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merekam hasil wawancara menggunakan instrumen wawancara yang telah 

disusun. 

 3. Tahap verifikasi data 

  Data jenis tanaman yang diperoleh dari wawancara diverifikasi dengan 

gambar tanaman atau contoh tanaman yang terdapat di wilayah tersebut. 

 4. Tahap penelusuran literatur 

  Menelusuri hasil-hasil penelitian terkait jenis tanaman obat, cara 

pengolahan dan khasiat dari setiap tanaman obat hasil wawancara dari artikel 

penelitian pada jurnal-jurnal nasional dan internasional bereputasi. 

 5. Tahap penyusunan data tanaman obat di Kelurahan Balang  

  Data tanaman obat yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Balang 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto disusun meliputi nama tanaman, 

taxonomi, bagian tanaman yang diolah, cara pengolahan, khasiat, dukungan 

penelitian terkait. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrument yang digunakan yaitu berupa pedoman wawancara. 

G. Analisis Data 

 Adapun analisis data yang diperoleh secara deskriptif akan disajikan dalam 

bentuk tabulasi serta menginterpretasikan data non numerik menjadi sebuah 

informasi. 
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       BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil penelitian 

1. Karakteristik Informan 

Berdasarkan hasil penelitian pada informan yang di wawancarai sebanyak 20 

orang di Kelurahan Balang tepatnya di Desa Romanga, Lembang Loe, Bontoloe 

Utara, dan Paceko Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Karakteristik 

informan dalam penggunaan tanaman sebagai alternatif pengobatan dapat dilihat 

pada tabel 1. 

Tabel 1. Identifikasi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis kelamin Jumlah Informan Persentase (%) 

1 Perempuan 13 65% 

2 Laki-laki 7 35% 

Jumlah 20 100,00 

Sumber : Data Primer Setelah diolah 2021. 

2.  Jenis tanaman obat yang dimanfaatkan sebagai alternatif pengobatan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka di ketahui 18 jenis tanaman 

berkhasiat obat yang di manfaatkan oleh masyarakat di romanga kelurahan balang 

seperti yang di sajikan pada tabel 2. 

Tabel 2. Tanaman Obat yang digunakan di Kelurahan Balang Kecamatan 

Binamu 

 

No 

Nama Tanaman 

Nama Lokal Nama Ilmiah Familia 

1 Kunyit Curcuma longa L Zingiberaceae 

2 Daun miyana Coleus scutellarioides L Lamiaceae 

3 Jahe Zingiber officinale R Zingiberaceae 
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4 Sereh Cymbopogon nardus L Poaceae 

5 Jeruk nipis Citrus aurantifolia Rutaceae 

6 Daun salam Syzygium polyanthum Myrtaceae 

7 Kersen Muntingia calabura Muntingiaceae 

8 Binahong Anredera cordifolia Basellaceae 

9 Gedi Abelmoschus manihot L Malvaceae 

10 Afrika Vernonia amygdalina Asteraceae 

11 Mengkudu Morinda citrifolia L Rubiaceae 

12 Pepaya Carica papaya Caricaceae 

13 Belimbing Averrhoa bilimbi L Oxalidaceae 

14 
Bawang putih 

tunggal 
Allium sativum Alliaceae 

15 Keci beling Strobilanthes crispa Acanthaceae 

16 Alang-alang Imperata cylindrical Poaceae 

17 Bajakah Spatholobus littoralis hassk Fabaceae 

18 Sambiloto Andrographis paniculata Acanthaceae 

Berdasarkan Tabel 2 terlihat ada 18 jenis tanaman yang digunakan oleh 

masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Adapun 

tanaman obat yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah kunyit 

(Curcuma longa L), jahe (Zingiber officinale R), dan daun afrika (Vernonia 

amygdalina).  

Tabel 3. Bagian Tanaman yang dimanfaatkan masyarakat di Kelurahan Balang 

 

No 

Nama Tanaman  

Bagian yang 

Digunakan Nama Lokal Nama Ilmiah 

1 Kunyit Curcuma longa L Rimpang 

2 Miana Coleus scutellarioides L Daun 
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3 Jahe Zingiber officinale R Rimpang 

4 Sereh Cymbopogon nardus L Batang 

5 Jeruk nipis Citrus aurantifolia Buah 

6 Daun salam Syzygium polyanthum Daun 

7 Kersen Muntingia calabura Daun 

8 Binahong Anredera cordifolia Daun 

9 Gedi Abelmoschus manihot L Daun 

10 Afrika Vernonia amygdalina Daun 

11 Mengkudu Morinda citrifolia Buah 

12 Pepaya Carica papaya Daun 

13 Belimbing Averrhoa bilimbi L Daun 

14 Bawang putih tunggal Allium sativum Umbi 

15 Keci beling Clerodendrum calamitosum Daun 

16 Alang-alang Imperata cylindrical L Akar 

17 Bajakah Spatholobus littoralis hassk Akar 

18 Sambiloto Andrographis paniculata Daun 

 

     3. Hasil pemanfaatan dan Pengolahan Tanaman Obat 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka didapatlah beberapa jenis 

pemanfaatan dan pengolahan tanaman obat berdasarkan pengalaman empiris yang 

berbeda-beda sesuai dengan penyakit yang dialami oleh masyarakat Kelurahan 

Balang Kecamatan Binamu, dapat dilihat pada tabel 4. 
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Tabel 4. Pemanfaatan dan Pengolahan Tanaman Obat Oleh Masyarakat Kelurahan Balang  

No Nama lokal 
Nama 

Daerah 
Manfaat cara pengolahan 

1 Kunyit Kunyi‟ 1.  Maag 

 

2.  Demam/kurang enak   

badan 

3.  Batuk dan poso (sesak) 

 

1.  Rimpang kunyit diparut, setelah itu direbus hingga mendidih 

dari 2 gelas  menjadi 1 gelas, kemudian diminum saat hangat. 

2.  Diblender rimpang kunyit dengan menggunakan air, setelah 

itu diperas kemudian air perasan direbus dan diminum. 

3.  Dihaluskan rimpang kunyit dengan parut, lalu direbus hingga 

mendidih, kemudian di minum. 

2 Miana Mea 1. Batuk dan poso (sesak) 

 

 

2. Maag  

 

1. Ditumbuk beberapa lembar daun miana, lalu diperas 

menggunakan air yang sudah dimasak dengan takaran 1 gelas 

air lalu diminum. 

2. Diambil beberapa daun miana, setelah itu, direbus hingga 

mendidih dari 2  gelas  menjadi 1 gelas, Kemudian diminum 

saat hangat. 

3 Jahe Jahe 1. Keram 

 

 

2.  Batuk  

 

3. Demam/kurang enak 

badan 

 

1. Diambil jahe sebanyak 3 siung, lalu dicuci, setelah itu di 

geprek/tumbuk, kemudian dimasak dengan 3 gelas air hingga 

menjadi 1 gelas. Dinginkan lalu di minum air rebusannya. 

2. Dihaluskan rimpang jahe dengan parut, lalu direbus hingga 

mendidih, ditunggu hingga hangat kemudian di minum. 

3. Diblender rimpang jahe dengan menggunakan air, setelah itu 

diperas kemudian air perasan direbus dan diminum. 

4 Serai Serreh 1. Keram  

 

1. Diambil batang serai sebanyak 3 siung, lalu di cuci, setelah 

itu di geprek/tumbuk, kemudian di masak dengan 3 gelas air 
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2. Tekanan darah tinggi 

dan asam urat 

 

3. Demam/kurang enak 

badan 

hingga menjadi 1 gelas. Dinginkan lalu tambahkan madu 1-2 

sendok dan diminum sebelum tidur. 

2. Diambil batang sereh, setelah itu dicuci dan rebus dalam 2 

gelas air hingga menyisakan 1 gelas, kemudian diminum air 

rebusannya. 

3. Diblender rimpang jahe dengan menggunakan air, setelah itu 

diperas kemudian air perasan direbus dan diminum. 

5 Jeruk nipis Lemo 1.  Hipertensi 

 

1. Diambil buah jeruk nipis, setelah itu di cuci kemudian diperas 

sebanyak 2 sendok makan dan dituangkan kedalam gelas air 

lalu di konsumsi pagi dan malam  

6 Daun salam Salam 1.  Kolesterol dan asam 

urat 

 

 

2.  Hipertensi 

 

1. Diambil 9-11 lembar daun salam, lalu dicuci, setelah itu 

direbus dalam 3 gelas air menjadi 2 gelas, kemudian di 

minum pada pagi hari 1 gelas, dan sore hari 1 gelas. Hingga 3 

hari berturut-turut. 

2. Diambil daun salam sebanyak 9 lembar lalu dicuci, setelah itu 

dimasak dalam 2 gelas air hingga menjadi 1 gelas, kemudian 

diminum . 

7 Kersen Lobe-lobe 1.  Asam urat 

 

2.  Diabetes/gula 

 

1. Diambil 3-5 lembar, setelah itu dicuci dan dimasak 3 gelas  

hingga menjadi 1 gelas, kemudian di minum. 

2. Dimasak daun kersen hingga mendidih setelah 

mendidih,didinginkan kemudian di minum. 

8 Binahong Binahong 1.  Asam urat 

 

1. Diambil 3-5 lembar daun binahong, setelah itu dicuci dan 

dimasak 3 gelas  hingga menjadi 1 gelas, kemudian di minum. 

9 Gedi Gedi 1.  Ginjal 

 

2. Dicuci 11 lembar daun nya kemudian di rebus dengan  3 gelas 

air hingga mendidih untuk mendapatkan 1 gelas, kemudian 

dihangatkan lalu di minum. 

10 Daun afrika Aprika 1. Diabetes, Rematik dan 1. Dibersihkan 11 lembar daun afrika, setelah itu direbus dalam 
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Asam urat 

 

2 gelas menjadi 1 gelas kemudian  dihangatkan lalu di minum 

air rebusannya. 

11 Mengkudu Mengkudu 1. Asam urat, Kolesterol 

dan Bau badan 

 

1. Buah yang  masak dicuci bersih, lalu di buang kulitnya dan di 

blender, jika sudah di blender, maka terpisah biji dan daging. 

kemudian di buang bijinya dan disaring maka air saringannya 

di kasi 2 sendok madu lalu di minum 

12 Pepaya Tangeng-

tangeng 

1. Tifoid/tipes 

 

1. Dicuci daunnya, setelah itu direbus dengan air 3 gelas hingga 

menjadi 1 gelas dan didinginkan kemudian diminum. 

13 Belimbing Bainang 1. Tekanan darah tinggi 

 

1. Diambil 5 tangkai dengan daunnya dicuci, kemudian dimasak 

dalam 2 gelas menjadi 1 gelas air, tunggu hingga dingin 

kemudian diminum. 

14 Bawang 

lanang 

Bawang 

laki 

1. Hipertensi 1. Bawang lanang 11 biji kemudian di blender konsumsi 2 

sendok makan pada pagi dan malam hari satu sendok makan. 

15 Keci beling Picah beling 1. Batuk, penyakit paru-

paru  

 

1. Direbus beberapa daun kemudian airnya di minum. 

16 Alang-alang Reya 1. Penyakit paru-paru dan           

lambung 

 

1. Direbus beberapa akar alang-alang kemudian airnya di 

minum. 

17 Bajakah Bajaka 1. Benjolan 

 

1. Diambil beberapa potongan batang bajakah kemudian direbus 

dan diminum airnya. 

18 Sambiloto Sambiloto 1. Batuk, asam urat, 

kolesterol 

 

1. Diambil beberapa daun sambiloto kemudian direbus dengan 2 

gelas air menjadi 1 lalu diminum air rebusannya. 
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B.  Pembahasan 

1. Jenis Tanaman Untuk Pengobatan 

   Tanaman obat adalah tanaman yang mengandung bahan yang dapat 

dipergunakan sebagai pengobatan, dan bahan aktifnya dapat digunakan sebagai 

bahan obat sintetik. Di Indonesia, tanaman obat dimanfaatkan sebagai bahan jamu 

gendong, obat herbal, makanan penguat daya tahan tubuh, kosmetik dan bahan 

spa serta bahan baku industri makanan dan minuman. Perkembangan industri 

berbahan baku tanaman obat dalam 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan 

yang cukup pesat (Pribadi, 2015). 

Kelurahan Balang merupakan daerah dataran yang mayoritas penduduknya 

bekerja sebagai wiraswasta. Daerah ini memiliki tingkat kepadatan penduduk 

yang merata. Fasilitas kesehatan yang ada di Kelurahan Balang berupa puskesmas 

pembantu  dengan jumlah petugas kesehatan yang masih kurang oleh karena itu, 

sebagian masyarakat masih menggunakan tanaman tradisional sebagai alternatif 

pengobatan. Berikut berbagai macam tanaman tradisional  yang di konsumsi oleh 

masyarakat Romanga, Lembangloe Barat, Paceko dan Bontoloe Utara. 

a. Kunyit  

Berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat tiga orang  yang 

mengkonsumsi  tanaman kunyit sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber 

tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana 

sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan 

tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga  dan di konsumsi 

sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Qamariah, dkk. 2018), 

mengatakan bahwa sumber tanaman masyarakat Desa Pelangsian Kecamatan 

Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kota Waringin Timur mereka peroleh di 

pekarangan rumah yang telah dibudidayakan dimana cara pemeliharaannya tidak 
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membutuhkan pemeliharaan khusus dan termasuk tumbuhan yang cepat tumbuh. 

Adapun sumber informasi yaitu dari pedagang jamu yang sering menggunakan 

tumbuhan obat tersebut, namun ada pula yang menggunakan tumbuhan tersebut 

berdasarkan pemberitahuan dari orang-orang sekitar lingkungan tempat tinggal 

mereka. Mereka menggunakan kunyit sebagai obat tradisional secara turun 

temurun dari nenek moyang atau orang tua terdahulu. 

b. Miana  

Berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat dua orang  yang 

mengonsumsi tanaman miana sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber 

tanaman yang mereka peroleh  adalah dari pekarangan rumah yang dimana 

tanaman ini merupakan salah satu tanaman hias mereka. Sumber informasi bahan 

tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari masyarakat sekitar  dan di 

konsumsi secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Anisatu, 2018), 

mengatakan bahwa sumber tanaman masyarakat Halmahera Barat, Maluku Utara 

mereka peroleh di banyak pekarangan rumah masyarakat Halmahera Barat yang 

sudah menjadi tanaman budidaya, semakin banyak kegunaan suatu tumbuhan 

maka preferensi masyarakat untuk membudidayakannya semakin besar. Dengan 

demikian keberlangsungan pemanfaatan akan terus ada dan kepunahan suatu jenis 

dapat dihindari. Sumber informasi berdasarkan pengetahuan atau kepercayaan 

masyarakat berdasarkan literature, ang dimana tanaman  di gunakan oleh orang 

tua terdahulu. 

 

 



62 
 

 

 

c. Jahe 

Berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat tiga orang yang 

mengonsumsi tanaman jahe sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber 

tanaman yang mereka peroleh  adalah dari pekarangan rumah yang dimana 

tanaman ini merupakan salah satu jenis tanaman yang mereka tanam. Sumber 

informasi bahan tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari masyarakat 

sekitar  dan sudah di konsumsi secara turun temurun. Berdasarkan penelitian 

(Mabel, 2016). Mengatakan bahwa sumber tanaman masyarakat Suku Dani Di 

Kabupaten Jaya wijaya Papua mereka memperoleh spesies tanaman obat tersebut 

umumnya adalah dari tanaman yang tumbuh di pekarangan yang dikembangkan 

dengan teknik budidaya sederhana dan ada juga yang diambil langsung dari hutan. 

sumber informasi yaitu dari dukun kampung serta masyarakat yang sering 

menggunakan tanaman jahe sebagai obat. Pengetahuan penggunaan tanaman obat 

sudah lama dilakukan secara turun temurun.  

d. Sereh 

Berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat tiga orang  yang 

mengonsumsi  tanaman sereh sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber 

tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana 

sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan 

tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga  dan di konsumsi 

sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Qamariah et al, 2018). 

Mengatakan bahwa sumber tanaman masyarakat Desa Pelangsian Kecamatan 

Mentawa Baru Ketapang Kota Waringin mereka memperoleh tanaman obat 
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tersebut di pekarangan rumah warga, sumber informasi yang diperoleh 

berdasarkan hasil observasi sebelumnya, diketahui bahwa mayoritas masyarakat 

masih mempertahankan tradisi menggunakan tumbuhan obat dalam pengobatan 

tradisional. Masyarakat Desa Pelangsian menggunakan tumbuhan obat sebagai 

obat tradisional sejak ribuan tahun yang lalu secara turun temurun dari nenek 

moyang atau orang tua terdahulu. 

e. Jeruk nipis  

Berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat satu orang saja yang 

mengonsumsi  tanaman jeruk nipis sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber 

tanaman yang mereka peroleh  adalah dari pekarangan rumah yang dimana 

sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan 

tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga dan di konsumsi 

sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Umaroh, 2020). 

Mengatakan bahwa sumber tanaman masyarakat Kecamatan Nibung Hangus, 

Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Jenis jeruk mudah kita temukan di 

berbagai pasar modern maupun tradisional dan banyak dibudidayakan di 

pekarangan maupun di kebun, sumber informasi yang di peroleh dari pedagang 

jamu gendong (jamu segar yang dijajahkan dengan cara mengendong) 

berdasarkan pengalaman empirik, Diperkirakan Citrus telah dibudidayakan sejak 

ribuan tahun lalu secara turun temurun. 

f. Daun salam 

Berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat dua orang yang 

mengonsumsi  tanaman daun salam sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber 
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tanaman yang mereka peroleh  adalah dari salah satu pasar tradisional yang berada 

di Kabupaten Jeneponto, yang dimana mereka sudah beli sebelumnya. Sumber 

informasi bahan tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga 

serta masyarakat sekitar, dan di konsumsi sejak lama secara turun temurun. 

Berdasarkan penelitian (Kurniawan, 2021). Mengatakan bahwa sumber tanaman 

masyarakat Di Kecamatan Bulus pesantren Kabupaten Kebumen Jawa Tengah di 

dapatkan dari hasil budidaya yang berada di pekarangan masyarakat serta salah 

satu pasar tradisional, tanaman salam dikenal sebagai salah satu tanaman yang 

sering dimanfaatkan masyarakat untuk pengobatan alternatif. Masyarakat 

menggunakan tumbuhan obat sebagai obat tradisional secara turun temurun dari 

nenek moyang atau orang tua terdahulu. 

g. Kersen 

Berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat dua orang  yang 

mengonsumsi  tanaman kersen sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber 

tanaman yang mereka peroleh  adalah dari pekarangan rumah yang dimana 

sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam, adapun sumber informasi bahan 

tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga  serta masyarakat 

setempat dan di konsumsi sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan 

penelitian (Nomleni et al, 2021). Mengatakan bahwa masyarakat Desa Huilelot 

dan Desa Uiasa Kecamatan Semau Kabupaten Kupang memperoleh tanaman 

kersen dari pekarangan rumah yang tumbuh secara liar untuk kemudian di jadikan 

alternatif pengobatan, sumber informasi di dapat dari  masyarakat  setempat 
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berdasarkan pengalaman, dan menggunakan bahan atau ramuan bahan alam yang 

berasal dari tumbuhan telah lama dikonsumsi secara turun-temurun. 

h. Binahong 

Berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat satu orang saja yang 

mengonsumsi  tanaman binahong sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber 

tanaman yang mereka peroleh  adalah dari pekarangan rumah yang dimana 

sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan 

tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga serta masyarakat 

sekitar dan di konsumsi sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian 

(Dewi, 2021). Mengatakan bahwa masyarakat Pesisir Pantura memperoleh 

tanaman binahong dipekarangan rumah masyarakat pesisir Pantura yang dapat 

dijadikan obat atau perawatan kecantikan. Sumber informasi yang mereka 

dapatkan selain krena kemajuan teknologi yang semakin memperluas sumber 

pengetahuan tentang tanaman binahong yang dijadikan obat dimasyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari juga dari pengalaman nenek moyang terdahulu. 

i. Gedi 

Berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat dua orang  yang 

mengonsumsi  tanaman gedi sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber 

tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana 

sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan 

tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga  serta masyarakat 

sekitar dan di konsumsi sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian 

(Lestari, 2017). Mengatakan bahwa masyarakat Desa Tolai Kecamatan Torue 
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Kabupaten Parigi Moutung memperoleh tanaman di pekarangan yang tumbuh liar 

di lahan tersebut. Sumber informasi mereka dapatkan dari masyarakat yang masih 

memanfaatkan tumbuhan sebagai obat salah satunya yaitu tanaman gedi yang di 

konsumsi sejak bertahun-tahun lamanya secara turun temurun. 

j. Daun afrika 

Berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat dua orang  yang 

mengonsumsi  tanaman daun afrika sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber 

tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana 

sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan 

tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga  dan di konsumsi 

sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Rahmayanti, 2021). 

Mengatakan bahwa masyarakat Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, 

Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara memperoleh tanaman dari 

pekarangan yang tumbuh secara liar, bahkan ada yang diperoleh di tengah hutan. 

Sumber informasi yaitu dari masyarakat yang mempunyai pengetahuan serta  

pengalaman tentang tanaman afrika yang berkhasiat obat. Masyarakat 

menggunakan tanaman sebagai obat sudah lama secara turun-temurun dari nenek 

moyang. 

k. Mengkudu 

berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat satu orang saja yang 

mengonsumsi  tanaman mengkudu sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber 

tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana 

sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan 
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tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga serta masyarakat 

setempat dan di konsumsi sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan 

penelitian (Raymond, dkk. 2021). Mengatakan bahwa masyarakat Desa 

Barembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa memperoleh tanaman 

berkhasiat ini sebagai obat pada pekarangan rumah yang budidaya atau secara liar. 

Sumber informasi pemanfaatan tumbuhan obat di masyarakat Desa Barembeng 

berdasarkan konsultasi dengan pattui‟ atau orang yang memiliki banyak 

pengetahuan tentang pemanfaatan tanaman obat.  Masyarakat setempat 

memanfaatkan jasa mereka untuk berkonsultasi tentang ramuan obat untuk 

menangani masalah kesehatan yang dialami dan juga terkait penggunaan  

berdasarkan informasi yang telah mereka dapat dari nenek moyang atau orang 

tua/keluarga terdahulu. 

l. Pepaya 

berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat satu orang saja  yang 

mengonsumsi  tanaman pepaya sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber 

tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana 

sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan 

tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga dan masyarakat 

setempat dan di konsumsi sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan 

penelitian (Ziraluo, 2020). Mengatakan bahwa masyarakat Desa Bawodobara 

memanfaatkan tanaman obat disekitarnya sebagai obat tradisional, karena selain 

tumbuhannya yang mudah didapat pengolahannya juga lebih sederhana. 

Masyarakat di Desa Bawodobara masih mempertahankan adat dan tradisi dalam 
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penggunaan sumber daya alam khususnya tanaman obat pepaya. Walaupun di 

daerah ini sudah dimasuki oleh kebudayaan modern, namun dalam kesehariannya 

masyarakat masih mempertahankan segala tradisi dari leluhurnya. 

m. Belimbing 

berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat satu orang saja yang 

mengonsumsi  tanaman belimbing sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber 

tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana 

sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan 

tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga  dan di konsumsi 

sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan penelitian (Ismiyanti and Diana, 

2022). Mengatakan bahwa masyarakat Di Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji 

Kabupaten Jember memperoleh tanaman belimbing dari pekarangan rumah 

mereka yang tumbuh secara liar, informasi dari beberapa sumber terpercaya, 

bahwa masyarakat masih menggunakan obat tradisional sebagai alternatif 

pengobatan. Beberapa masyarakat desa Pecoro menggunakan tumbuhan sebagai 

obat tradisional berdasarkan pengetahuan secara turun temurun dari nenek 

moyang atau orang tua terdahulu. 

n. Bawang lanang/putih  

berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat satu orang saja yang 

mengonsumsi  tanaman bawang lanang sebagai alternatif pengobatan. Adapun 

sumber tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana 

sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan 

tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga dan masayarakat 
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setempat dan di konsumsi sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan 

penelitian (Saranani et al. 2021). Mengatakan bahwa Kecamatan Poleang 

Tenggara Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara memperoleh tanaman bawang 

putih dari hasil budidaya yang tumbuh di sekitar pemukiman mereka. Sumber 

informasi di dapat dari masyarakat, serta sando atau tabib dimana rujukan utama 

mereka yang bekerja sebagai battra. yang memiliki pengetahuan pengobatan 

menggunakan tanaman tradisional. Masyarakat yang tinggal di kampung atau 

pedesaan menentukan pengobatan didasarkan pada keyakinan yang telah dianut 

sejak lama secara turun temurun. 

o. Keci beling 

berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat dua orang yang 

mengonsumsi  tanaman keci beling sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber 

tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana 

sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan 

tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga  dan di konsumsi 

sejak lama secara turun temurun, berdasarkan penelitian (Qamariah et al, 2018). 

Mengatakan bahwa sumber tanaman masyarakat Desa Pelangsian Kecamatan 

Mentawa Baru Ketapang Kota Waringin mereka memperoleh tanaman obat 

tersebut di pekarangan rumah warga, sumber informasi yang diperoleh 

berdasarkan hasil observasi sebelumnya, diketahui bahwa mayoritas masyarakat 

masih mempertahankan tradisi menggunakan tumbuhan obat dalam pengobatan 

tradisional. Masyarakat Desa Pelangsian menggunakan tumbuhan obat sebagai 
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obat tradisional sejak ribuan tahun yang lalu secara turun temurun dari nenek 

moyang atau orang tua terdahulu. 

p. Alang-alang 

berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat satu orang saja yang 

mengonsumsi  tanaman alang-alang sebagai alternatif pengobatan. Adapun 

sumber tanaman yang mereka peroleh adalah dari pekarangan rumah yang dimana 

sebelumnya terlebih dahulu sudah mereka tanam. Sumber informasi bahan 

tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga  dan masyarakat 

setempat dan tanaman ini di konsumsi sejak lama secara turun temurun. 

Berdasarkan penelitian (Mabel et al, 2016). Mengatakan bahwa sumber tanaman 

masyarakat Suku Dani Di Kabupaten Jaya wijaya Papua mereka memperoleh 

spesies tanaman obat tersebut umumnya adalah dari tanaman yang tumbuh di 

sekitar lingkungan secara liar da nada juga diambil langsung dari hutan. sumber 

informasi yaitu dari dukun kampung serta masyarakat yang sering menggunakan 

tanaman alang-alang sebagai obat. Pengetahuan penggunaan tanaman obat sudah 

lama dilakukan secara turun temurun. 

q. Bajakah 

berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat satu orang saja yang 

mengonsumsi  tanaman bajakah sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber 

tanaman yang di peroleh adalah dari luar daerah yang dimana sebelumnya 

tanaman tersebut sudah di pesan untuk dikonsumsi. Sumber informasi bahan 

tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah dari keluarga serta masyarakat 

setempat yang telah mengkonsumsi sejak lama. Berdasarkan penelitian (Fitriani, 
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2020). Mengatakan bahwa masyarakat Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara 

memperoleh tanaman bajakah ini diambil dari hutan di Desa Bakungan, 

Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanagara Propinsi Kalimantan Timur 

yang terdiri dari akar bajakah merah (kulit dan batang kayu) dan akar bajakah 

putih (kulit dan batang). Sumber informasi oleh masyarakat pedalaman 

Kalimantan yang telah menjadikan tanaman bajakah sebagai alternatif 

pengobatan, Masyarakat dayak sejak dahulu menggunakan tumbuhan akar 

bajakah sebagai obat untuk mengembalikan stamina saat beraktifitas di hutan, 

juga digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. 

r. Sambiloto 

berdasarkan informan yang diwawancarai terdapat satu orang saja yang 

mengonsumsi  tanaman sambiloto sebagai alternatif pengobatan. Adapun sumber 

tanaman yang mereka peroleh adalah dari tanaman liar yang ada di pearangan 

rumah. Sumber informasi bahan tanaman ini untuk alternatif pengobatan adalah 

dari keluarga dan di konsumsi sejak lama secara turun temurun. Berdasarkan 

penelitian (Risnawati, 2022). Mengatakan bahwa masyarakat dusun pahing desa 

ciawilor kabupaten kuningan memperoleh tanaman dari kebun yang tumbuh 

secara liar d lingkungan tempat tinggal mereka. Sumber informasi di dapat dari 

masyarakat, serta sando atau tabib dimana rujukan utama mereka yang bekerja 

sebagai battra. yang memiliki pengetahuan pengobatan menggunakan tanaman 

tradisional. Masyarakat yang tinggal di kampung atau pedesaan menentukan 

pengobatan didasarkan pada keyakinan yang telah dianut sejak lama secara turun 

temurun. 
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2. Bagian tanaman yang digunakan  

   a. Daun 

   Alasan masyarakat mengkonsumsi bagian tersebut karena mereka 

mempercayai bahwa zat bermanfaat yang mereka butuhkan terletak pada bagian 

daunnya. Adapun cara mereka menyiapkan bagian tanaman tersebut yaitu, dengan 

memetik langsung daun yang masih segar dari pohonnya kemudian di cuci di air 

yang mengalir hingga bersih. Cara masyarakat melakukan stok bagian tanaman 

yaitu dengan merebus daun yang sudah dibersihkan sebelum dikonsusmsi air 

rebusannya. Teknik masyarakat melakukan pemanenan yaitu dengan memetik 

secara manual (dipetik satu per satu dengan tangan).  

   b. Batang 

   Alasan masyarakat mengkonsumsi bagian tersebut karena mereka 

mempercayai bahwa zat bermanfaat yang mereka butuhkan terletak pada bagian 

batangnya. Adapun cara mereka menyiapkan bagian tanaman tersebut yaitu, 

dengan memotong batang tanaman yang masih segar kemudian di cuci di air yang 

mengalir hingga bersih. Cara masyarakat melakukan stok yaitu pada bagian 

tanaman direbus batang yang sudah dibersihkan sebelum dikonsusmsi air 

rebusannya. Teknik masyarakat melakukan pemanenan yaitu dengan memotong 

tanaman satu per satu menggunakan alat yang tajam seperti pisau.  

   c. Buah  

   Alasan masyarakat mengkonsumsi bagian tersebut karena mereka 

mempercayai bahwa zat bermanfaat yang mereka butuhkan terletak pada bagian 

buahnya. Adapun cara mereka menyiapkan bagian tanaman tersebut yaitu, dengan 



73 
 

 

 

memetik langsung buah yang sudah masak dan segar dari pohonnya kemudian di 

cuci di air yang mengalir hingga bersih. Cara masyarakat melakukan stok yaitu 

pada bagian tanaman diparut atau di blender buah yang sudah dibersihkan 

sebelum dikonsusmsi air dari hasil parutannya. Teknik masyarakat melakukan 

pemanenan yaitu dengan memetik buah satu persatu menggunakan tangan atau 

gunting 

   d. Umbi 

   Alasan masyarakat mengkonsumsi bagian tersebut karena mereka 

mempercayai bahwa zat bermanfaat yang mereka butuhkan terletak pada bagian 

umbinya. Adapun cara mereka menyiapkan bagian tanaman tersebut yaitu, dengan 

mencuci bersih umbi diair yang mengalir. Cara masyarakat melakukan stok yaitu 

pada bagian tanaman yang sudah di cuci bersih, maka selanjutnya di blender dan 

dimasukkan dalam wadah tertutup rapat sehingga mudah dikonsumsi saat 

dibutuhkan. Teknik masyarakat melakukan pemanenan yaitu dikumpulkan satu 

persatu sewaktu proses pertumbuhan umbi terhenti.    

   e. Akar 

   Alasan masyarakat mengkonsumsi bagian tersebut karena mereka 

mempercayai bahwa zat bermanfaat yang mereka butuhkan terletak pada bagian 

akarnya. Adapun cara mereka menyiapkan bagian tanaman tersebut yaitu, dengan 

mencuci bersih akar tanaman di air yang mengalir. Cara masyarakat melakukan 

stok yaitu hanya menyediakan sebanyak-banyaknya sehingga dapat dikonsumsi 

dengan mudah pada saat dibutuhkan. Teknik pemanenan yaitu dari bawah 

permukaan tanah, dipotong dengan ukuran tertentu 
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   f. Rimpang 

   Alasan masyarakat mengkonsumsi bagian tersebut karena mereka 

mempercayai bahwa zat bermanfaat yang mereka butuhkan terletak pada bagian 

rimpangnya. Adapun cara mereka menyiapkan bagian tanaman tersebut yaitu, 

dengan mencuci bersih rimpang tanaman di air yang mengalir. Cara masyarakat 

melakukan stok yaitu hanya menyediakan sebanyak-banyaknya bagian tanaman 

tersebut sehingga dapat dikonsumsi pada saat dibutuhkan. Teknik pemanenan 

yaitu digali atau dicabut dan dibuang akarnya.   

3. Manfaat tanaman yang digunakan 

   a. Kunyit 

    1) rimpang 

    a) Menurut masyarakat yang telah mengkonsumsi tanaman ini sebagai 

alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk 

pengobatan penyakit maag, demam atau kurang enak badan, batuk hingga 

mengakibatkan sesak. Senyawa kimia utama yang terkandung di dalam rimpang 

kunyit adalah minyak atsiri dan kurkuminoid. Minyak atsiri mengandung senyawa 

seskuiterpen alkohol, turmeron dan zingiberen, sedangkan kurkuminoid 

mengandung senyawa kurkumin dan turunannya (berwarna kuning) yang  

meliputi desmetoksi kurkumin dan bidesmetoksi kurkumin, Curcumin 

menunjukkan aktivitas dan potensi terapetik yang hebat, termasuk aktivitasnya 

sebagai antioksidan, antikarsinogenik, antimutagenik, antikoagulan, antifertilitas, 

antidiabetik, antibakteri, antifungi, antiprotozoa, antiviral, antifibrosis, antivenom, 

antiulcer, hipotensig, dan hipokolesterolemia (Kusbiantoro 2018). Kurkumin 
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memberikan efek ke COX-2 (cyclooxygenase2), sintesa nitrat oksida dan 

biomarker respon  inflamasi yang akan meningkatkan produksi sel makrofag dari 

TNF- α sedangkan efek dari Minyak atsiri yang terkandung dalam  kunyit 

berkhasiat untuk mengatur keluarnya asam  lambung agar tidak berlebihan dan 

mengurangi pekerjaan usus yang terlalu berat dalam pencernaan zatzat makanan. 

Minyak atsiri yang mengontrol asam lambung agar tidak berlebihan dan tidak 

kekurangan akan menyebabkan isi lambung tidak terlalu asam, sehingga apabila 

isi lambung tersebut masuk ke duodenum untuk menurunkan keasaman chime, 

maka akan semakin cepat dalam mengubahnya ke keadaan pH yang sesuai untuk 

diteruskan ke proses absorpsi usus halus (Athala 2021). 

   b. Miana 

    1) Daun 

      a) Menurut masyarakat yang telah mengkonsumsi tanaman ini sebagai 

alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk 

pengobatan penyakit maag serta batuk hingga menyebabkan sesak. Zat yang 

terdapat pada daun miana berupa flavonoid, tanin, terpenoid, saponin, dan kuinon 

derivatif. Mekanisme kerja efek zat saponin yang mengandung surfaktan 

bertindak sebagai mukolitik dengan cara menurunkan tegangan permukaan mucus, 

Efek flavonoid dalam tubuh ternyata dapat meningkatkan keefektifan kerja 

vitamin C. Hal tersebut memperkuat khasiat tradisional Miana sebagai 

penyembuh bibir pecah-pecah (Riswanto, 2022). Berdasarkan penelitian (Anisatu, 

2018). Mengatakan bahwa Di Todoke, Miana dipercaya dapat  meningkatkan 

nafsu makan. Penurunan nafsu makan dapat disebabkan karena bebagai penyakit 
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dalam tubuh, khasiat dari daun miana ini kemungkinan efek bersamaan saat 

penggunaan miana untuk mengobati penyakit lainnya. Kemudian masyarakat 

menyimpulkan bahwa miana memiliki kemampuan menambah nafsu makan. 

   c. Jahe  

   1) Rimpang 

      a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman ini sebagai 

alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk 

pengobatan penyakit keram, batuk serta demam atau kurang enak badan. jahe 

mengandung berbagai kelompok senyawa metabolit sekunder, diantaranya 

alkaloid, flavonoid, fenolik, triterpenoid, dan saponin. Kandungan alkaloid pada 

rimpang jahe bermanfaat sebagai bahan analgesik (obat pereda nyeri), obat batuk, 

dan pereda migrain. Selain itu, jahe juga mengandung flavonoid yang bermanfaat 

sebagai analgesik, antitumor, antioksidan, antiinflamasi, antibiotik, anti alergi, dan 

diuretik. Jahe juga mengandung senyawa triterpenoid yang bermanfaat sebagai 

antioksidan, pengobatan penyakit diabetes, dan mempercepat penyembuhan luka. 

Jahe mengandung senyawa fenolik aktif, seperti gingerol dan shogaol, yang 

bermanfaat sebagai antioksidan, menjaga kesehatan jantung, menurunkan berat 

badan, mencegah kanker usus, dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh, senyawa 

saponin sebagai antikoagulan (obat pembekuan darah), antikarsinogenik (obat 

pencegah kanker), hipoglikemik, antioksidan, dan antiiflamasi (obat peradangan). 

Selain memiliki efek antiinflamasi dan analgesik, ekstrak etanol rimpang jahe juga 

berpotensi sebagai antipiretik dan antibakteri (Sari, 2021).   
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    d. Serai 

        1) Batang  

      a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman ini sebagai 

alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk 

pengobatan penyakit demam, keram, hipertensi dan asam urat. Tanaman serai 

memiliki senyawa kimia berupa minyak atsiri, kariofilen, sitral, citronelal, 

flavonoid, geraniol, mircen, polifenol dan nerol merupakan komponen bio-aktif 

yang berguna bagi tubuh. Tanaman serai mampu menurunkan intensitas nyeri 

karena serai mengandung minyak astiri yang memilki sifat kimiawi dan efek 

farmakalogi yaitu rasa pedas yang bersifat hangat sebagai anti radang dan 

menghilangkan rasa sakit yang bersifat analgesik serta melancarkan sirkulasi 

darah yang diindikasikan untuk menghilangkan nyeri otot, nyeri sendi pada 

penderita arthritis, badan pegel linu dan sakit kepala. Dengan rasa yang pedas dan 

hangat ini mampu membuka pori-pori dan menyerap kulit sehingga dapat 

menghilangkan rasa nyeri (Oktavianti, 2021). 

    e. Jeruk nipis  

       1) Buah 

     a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman ini sebagai alternatif 

pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk pengobatan penyakit 

hipertensi. skrining fitokimia menunjukkan air perasan jeruk mengandung 

senyawa asam fenolik, flavonoid, alkaloid, saponin, dan tannin Senyawa 

flavonoid pada jeruk nipis mampu  mengobati penyakit darah tinggi (Yanti, 

2021). Pectin, Synephrine dan Flavanoids (quercetin , rutin, tangeritin,naringin 
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dan hesperidi) memiliki efek dalam menurunkan kadar koleterol darah (Yunus,   

2015). pengujian penapisan fitokimia menunjukan bahwa air perasan jeruk nipis 

memiliki kandungan senyawa saponin, dan flavonoid. mekanisme kerja saponin 

sebagai antibakteri adalah menurunkan tegangan permukaan sehingga 

mengakibatkan naiknya permebilitas atau kebocoran sel bakteri dan diikuti 

dengan keluarnya senyawa intraseluler. Saponin menghambat pertumbuhan atau 

membunuh mikroba dengan cara berinteraksi dengan membran sterol. Efek utama 

saponin terhadap bakteri adalah adanya pelepasan protein dan enzim dari dalam 

sel-sel. Sedangkan mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri adalah 

membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut sehingga 

dapat merusak memban sel bakteri. Flavonoid dapat merusak membran sel dengan 

cara menghambat sintesis makromolekul. Flavonoid juga dapat mendepolarisasi 

membran sel dan menghambat siintesis DNA, RNA maupun protein, selain itu 

flavonoid juga dapat menghambat fungsi membran sitoplasma dan menghambat 

metabolisme energi pada bakteri (Berlian, 2016). 

    f. Salam 

       1) Daun 

    a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman ini sebagai alternatif 

pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk pengobatan penyakit 

kolesterol, asam urat dan hipertensi. Tanaman salam mengandung tanin, 

flavonoid, saponin, triterpen, polifenol, alkaloid, dan minyak atsiri. Kandungan 

flavonoid pada daun salam mempunyai aktifitas sebagai antioksidan yang dapat 

menghambat kerja enzim xantin oksidase sehingga pembentukan asam urat 
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terhambat, tanin merupakan bahan aktif yang mempunyai efek anti inflamasi dan 

antimikroba. Minyak atsiri secara umum mempunyai efek sebagai antimikroba, 

analgesik, dan meningkatkan kemampuan fagosit (Kun, 2020). Kandungan 

flavonoid pada daun salam juga mempunyai aktifitas sebagai antioksidan yang 

dapat menghambat kerja enzim xantin oksidase sehingga pembentukan asam urat 

terhambat, Kandungan flavonoid di dalam ekstrak daun salam yang dibuat, 

memiliki efek antimikroba, antiinflamasi, merangsang pembentukkan kolagen, 

melindungi pembuluh darah, antioksidan dan antikarsinogenik. Senyawa 

quersertin yang terkandung dalam flavonoid boleh memberikan efek vasodilator, 

dan antiplatelet dan seterusnya menurunkan tekanan darah (Ningtiyas, 2016). 

    g. Kersen  

        1) Daun 

      a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman kersen sebagai 

alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk 

pengobatan penyakit asam urat dan diabetes. Daun kersen banyak dimanfaatkan 

sebagai obat tradisional karena adanya zat dari daun tersebut seperti flavonoid, 

saponin dan tannin, flavonoid memiliki sifat lipofilik sehingga dimungkinkan 

akan merusak membran sel bakteri. Flavonoid dapat berefek antibakteri melalui 

kemampuan untuk membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler 

dan protein yang dapat larut dengan dinding sel bakteri, semakin tinggi 

konsentrasi ekstrak daun kersen maka semakin banyak kandungan zat antibakteri 

yang berperan dalam menghambat pertumbuhan Streptococcus agalactiae. (Nawir 

et al, 2021). Selain itu, cara kerja senyawa flavonoid ini adalah dengan 



80 
 

 

 

menghambat enzim xantin oksidase yg berperan dalam mempercepat dan 

memperburuk peradangan atau inflamasi pada penderita asam urat sehingga kadar 

asam urat dalam darah menurun. Mekanisme efek senyawa tanin dapat 

mengganggu permeabilitas sel karena kemampuannya dapat mengkerutkan 

dinding sel atau membran sel. Tanin mampu menginaktivasi adhesin mikroba, 

enzim, dan protein transport pada membran sel. Senyawa dari flavonols yang 

diduga memiliki aktifitas dalam menurunkan kadar glukosa darah adalah 

kuersetin. Dimana mekanisme kerja kuersetin dalam menurunkan kadar glukosa 

dalam menurunkan kadar glukosa darah yakni menjaga sel pancreas tetap bekerja 

secara normal. Selain itu flanovoid dapat merangsang penyerapan glukosa pada 

jaringan perifer dan mengatur kerja enzim yang terlibat dalam jalur metabolisme 

karbohidrat. Daun kersen mengandung saponin dan flanovonoid yang dapat 

menghambat peneyerapan gula darah dari usus, sehingga karbohidrat tidak banyak 

diserap oleh usus, rebusan daun kersen terbukti dapat menurunkan kadar gula 

darah untuk untuk penderita diabetes mellitus (Porina R, 2020). 

     h.  Binahong 

          1) Daun 

        a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman binahong sebagai 

alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk 

pengobatan penyakit asam urat. Binahong memiliki senyawa aktif alkaloid, 

saponin dan flavonoid. Dikalangan masyarakat daun binahong dimanfaatkan 

untuk mengobati rasa nyeri, maag, sariawan, memberi stamina ekstra, 

melancarkan peredaran darah, dan asam urat. Apabila dilihat dari kandungan 
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flavonoid yang mempunyai bermacam macam efek sebagai: anti inflamasi, 

analgetik, anti radang dan antioksidan. Selain kandungan flavonoid terdapat pula 

kandungan senyawa saponin yang berperan penting dalam memberikan efek anti 

bakteri. Mekanisme kerja dari saponin yaitu dapat merusak sel membrane bakteri 

sehingga dapat menyebabkan keluarnya berbagai komponen yang penting dari 

dalam sel bakteri (Hidayat, 2019). Berdasarkan hasil skrining fitokimia daun 

binahong menunjukkan bahwa ekstrak binahong mempunyai kandungan 

flavonoid. Dimana zat flavonoid mempunyai aktivitas menghambat kerja enzim 

xantin oksidase sebagai antihiperurisemia, beberapa diantaranya adalah flavonol 

(quercetin, morin, kaempferol, myricetin), flavon (apigenin) dan isoflavon 

(perarin). isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid dalam daun binahong 

dinyatakan bahwa mampu menurunkan kadar asam urat (Laksmitawati, 2017). 

     i. Gedi  

        1) Daun 

      a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman gedi sebagai 

alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk 

pengobatan penyakit ginjal. Hasil uji fitokimia daun gedi menunjukan adanya 

kandungan steroid, triterpenoid, flavonoid yang terkandung dalam daun tumbuhan 

gedi (Abelmocshus manihot L.) memiliki efek analgesik. Flavonoid berkhasiat 

sebagai analgesik yang mekanisme kerjanya menghambat kerja enzim 

siklooksigenase. Dari penghambatan enzim siklooksigenase tersebut yang akan 

mengurangi produksi prostaglandin sehingga dapat mengurangi rasa nyeri. 

Triterpenoid, steroid yang bersifat sebagai anti inflamasi, analgesik, sitotoksik 
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(Jusuf, 2021).  Tanaman daun gedi juga dapat meningkatkan fungsi penyaringan 

glomerular, mengurangi proteinuria, hyperplasia messangium yang dapat 

mengurangi kerusakan jaringan ginjal. Mekanisme kerja flavonoid jenis flavonol 

yang diduga sebagai diuretik yaitu dengan menghambat reabsorbsi Na+ , K+ , dan 

Cl- sehingga terjadi peningkatan elektrolit di tubulus sehingga terjadilah diuresis. 

Dengan meningkatnya ekskresi juga akan meningkatkan ekskresi air dan 

menyebabkan volume urin bertambah, sehingga air yang ada dalam urin akan 

membantu kelarutan batu ginjal tersebut (Djamhuri, 2016). 

     j. Aprika 

        1) Daun 

      a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman aprika sebagai 

alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk 

pengobatan penyakit diabetes, rematik, dan asam urat. Fitokimia yang dapat 

ditemukan dalam daun afrika yaitu flavonoid, alkaloid, tannin, saponin, cardiac 

glycosides, terpenoid, glikosida dan gula reduksi. Terpenoid dapat mengurangi 

glukosa darah melalui aktivitasnya yang seperti insulin dan menghambat 

gluconeogenesis dan glikogenolisis. Saponin dapat mengurangi stress oksidatif 

terkait hiperglikemia pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Tanin dapat 

menghambat aktivitas alfa-amilase dan alfa-glukosidase yang kemudian dapat 

mengurangi transportasi glukosa ke epitel usus. Flavonoid dan alkaloid juga 

dilaporkan dapat menghambat aktivitas alfa-glukosidase (Yunisa, 2019). 

Kegunaan yang paling utama adalah untuk pengobatan diabetes, hipertensi, gout, 

dan kanker. Komponen dalam daun afrika juga dipercaya bertanggung jawab atas 
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potensi antibakteri adalah flavonoid, tannin, saponin and alkaloid. Aktivitas 

antibakteri senyawa flavonoid pada daun afrika bekerja dengan cara 

mendenaturasi protein, mengganggu permukaan dan kebocoran sel bakteri. 

Aktivitas antimikroba tannin ditunjukkan dengan mekanisme deprivasi substrat 

yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba, penghambatan enzim ekstraseluler 

mikroba, penghambatan fosforilasi oksidatif, pembentukan kompleks ion logam 

dengan membran sel bakteri yang menyebabkan perubahan morfologi dinding sel 

dan meningkatkan permeabilitas membran mikroba. Bakteri patogen seperti E. 

coli, Salmonella, Shigella, Staphylococcus, Pseudomonas dan Helicobacter pylori 

sensitif terhadap tannin. Mekanisme saponin sebagai antibakteri adalah 

mengurangi tegangan permukaan dengan membentuk kompleks dengan membran 

sel melalui ikatan hidrogen, sehingga meningkatkan permeabilitas dan 

menyebabkan senyawa intraseluler keluar dari sel. Saponin berdifusi melalui 

membran luar dan dinding sel, kemudian mengikat ke membran sitoplasma dan 

mengurangi stabilitas dan menyebabkan sitoplasma bocor keluar dari sel yang 

menyebabkan kematian sel. Cara kerja antibakteri dari alkaloid memiliki 

mekanisme yang berbeda dari setiap kelasnya. Alkaloid kelas intheindolizidine 

bekerja dengan menghambat sintesis asam nukleat dengan menghambat enzim 

dihydrofolate reduktase (Ghaaliya, 2019). 

     k. Mengkudu 

         1) Buah 

      a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman mengkudu sebagai 

alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk 
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pengobatan penyakit Asam urat, koleterol, dan bau badan. hasil uji fitokimia pada 

ekstrak buah mengkudu mengandung zat flavonoid, alkaloid, saponin. Kandungan 

ekstrak buah mengkudu yang berupa flavonoid berperan dalam proses penurunan 

kadar kolesterol total darah pada hewan coba yang diberi diet tinggi lemak. 

Morinda citrifolia kaya akan kandungan flavonoid yang merupakan substansi 

polyphenol, dapat menghambat biosintesis kolesterol yaitu dengan menghambat 

aktivitas enzim HMG-KoA reduktase. Sehingga produksi kolesterol yang 

dihasilkan melalui proses biosintesis kolesterol akan menurun, buah mengkudu 

yang diuji secara biologis pada ekstrak kasar dan senyawa murni yang telah 

dilakukan menunjukan mengkudu sebagai antioksidan, anti-inflamasi, 

antinociceptive, anti-kanker, anti-diabetes dan anti- hipertensi (Ika, 2019). 

     l. Pepaya 

        1) Daun 

      a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman papaya sebagai 

alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk 

pengobatan penyakit tifoid atau tipes. Bagian tanaman pepaya yang sering 

digunakan sebagai obat tradisional adalah daunnya, karena mengandung enzim 

papain. Daun pepaya (Carica papaya L.) mengandung senyawa-senyawa kimia 

yang bersifat antiseptik, antiinflamasi, antifungal dan antibakteri. Senyawa 

antibakteri yang terdapat dalam daun papaya diantaranya tanin, alkanoid, 

flavonoid, terpenoid dan saponin. Daun pepaya yang digunakan dilarutkan dengan 

pelarut etanol dan hasilnya positif mengandung flvonoid dan tannin. Semyawa 

aktif tersebut bersifat sebagai antibakteri. Flavonoid bekerja sebagai inhibitor 
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yang akan menghambat replikasi dan transkripsi DNA bakteri. Flavonoid dapat 

berikatan dengan protein bakteri ekstraseluler dan dapat melarutkan dinding sel 

bakteri. Flavonoid merupakan senyawa metabolit yang sering ditemukan pada 

tumbuhan. Salah satu peran flavonoid bagi tumbuhan adalah sebagai antimikroba 

dan antivirus, flavonoid yang bersifat lipofilik akan merusak membran mikroba. 

Flavonoid bekerja sebagai inhibitor topoisomerase tipe II yang akan menghambat 

replikasi dan transkripsi DNA bakteri dan dapat berikatan dengan protein bakteri 

yaitu protein ekstraseluler dan terlarut serta dindin sel bakteri (Tuntun, 2016). 

Tannin merupakan salah satu golongan senyawa polifenol yang juga banyak 

dijumpai pada tanaman. Tannin dapat didefinisikan sebagai senyawa polifenol 

dengan berat molekul yang sangat besar yaitu lebih dari 1000 g/mol serta dapat 

membentuk senyawa kompleks dengan protein. Mekanisme kerja tannin sebagai 

antibakteri antara lain melalui perusakan membran sel bakteri karena toksisitas 

tannin dan pembentukan ikatan kompleks ion logam dari tannin yang berperan 

dalam toksisitas tannin. Adanya ikatan tannin dan besi akan menyebabkan 

terganggunya berbagai fungsi bakteri (Masria, 2019). 

     m. Belimbing 

        1) Daun 

      a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman belimbing sebagai 

alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk 

pengobatan penyakit tekanan darah tinggi. Daun belimbing mengandung zat  

flavonoid, saponin, triterpenoid dan tanin. Flavonoid pada daun belimbing  

bekerja dengan cara denaturasi protein. Proses ini juga menyebabkan gangguan 
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dalam pembentukan sel, sehingga merubah komposisi komponen protein. Fungsi 

membran sel yang terganggu dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas sel 

diikuti dengan terjadinya kerusakan sel bakteri (Saputra, 2016). 

    Flavonoid memiliki efek anti tumor, immunostimulan, analgesik, anti 

radang (anti inflamasi), anti virus, anti bakteri, anti HIV, anti diare, anti 

hepatotoksik, anti hiperglikemik dan sebagai vasodilator. Flavonoid juga memiliki 

potensi sebagai antioksidan. Antioksidan berguna untuk mencegah penuaan akibat 

zat-zat radikal bebas yang menyebabkan kerusakan jantung. Flavonoid berguna 

untuk menurunkan tekanan darah dengan zat yang dikeluarkan yaitu nitricoxide 

serta menyeimbangkan beberapa hormon didalam tubuh. campuran flavonoid 

dapat meningkatkan urinasi dan pengeluaran elektrolit pada tikus normotensi. 

Kecepatan filtrasi glomerulus (GFR) memperlihatkan peningkatan peningkatan 

yang signifikan setelah pemberian flavonoid, dimanfaatkan sebagai bahan obat 

tradisional untuk mengobati berbagai penyakit seperti batuk, diabetes, rematik, 

gondongan, sariwan, sakit gigi, gusi berdarah, jerawat, diare sampai tekanan darah 

tinggi (Saputra, 2016). 

    Senyawa flavonoid dapat juga menurunkan tekanan darah dengan cara 

menghambat perubahan Angiotensi I menjadi Angiotensin II sehingga terjadi 

vasodilatasi yang menyebabkan tahanan resistensi perifer turun. Selain flavonoid, 

senyawa saponin juga memiliki efek diuretik dengan cara mengeluarkan air dan 

elektrolit sehingga dapat menurunkan volume plasma yang menyebabkan 

penurunan cardiac output. Saponin juga ikut berperan dalam inhibisi produksi 
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rennin didalam ginjal sehingga tidak terjadi perubuhan angiotensinogen menjadi 

angiotensin I (Novitri, 2020). 

      n. Bawang putih tunggal 

         1) Umbi 

       a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman bawang putih 

tunggal sebagai alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan 

untuk pengobatan penyakit hipertensi. Bawang putih mengandung lebih dari 200 

komponen kimia. Beberapa di antaranya yang penting adalah minyak volatil yang 

mengandung sulfur (allicin, alliin, dan ajoene) dan enzim (allinase, peroxidase, 

dan myrosinase). Ajoene berkontribusi dalam aksi antikoagulan. Senyawa aktif 

tersebut juga diperkirakan dapat menghambat masuknya ion Ca2+ ke dalam sel, 

sehingga konsentrasi ion Ca2+ intraseluler menurun dan terjadi hiperpolarisasi, 

diikuti relaksasi otot. Relaksasi menyebabkan ruangan dalam pembuluh darah 

melebar, sehingga tekanan darah turun (Qurbany, 2015). Allicin pada bawang 

putih juga memiliki kemampuan untuk menghambat perkembangbiakan mikroba 

dengan menurunkan aktivitas enzim mikroba pada luka terkontaminasi. 

Mekanismenya dengan menurunkan aktivitas enzim alkohol dehidrogenase, suatu 

enzim yang sangat berperan penting dalam proses metabolisme bakteri atau 

mikroba lain untuk melancarkan reaksi oksidasi – reduksi dari suatu metabolisme. 

Selain berfungsi sebagai antimikroba, Allicin dan saltivin juga memiliki 

kemampuan sebagai anti-inflamasi dan analgesik. Bawang putih mempunyai 

khasiat anti inflamasi yang mekanisme kerjanya dengan cara menghambat 

aktivitas cyclooxcigenase enzyme sehingga terjadi hambatan pembentukan 
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prostaglandin. Sebagai penghambat adalah kandungan aktifnya yang berupa Allyl 

sulphide, Allyl propyl disulphide, Allistatin, Garlicin dan Alkyl thiosulphinat. 

Pada luka yang terkontaminasi, akan terjadi proses peradangan dan proses 

peradangan ini akan merangsang pengaktifan sitokin seperti IL-1 beta, IL-6, 

interferon alpha dan TNF alpha. Sitokin ini akan menstimulasi preoptik 

hipotalamus untuk meningkatkan PGE1 dan PGE2 yang dapat merangsang 

peningkatan produksi panas. Ekstrak bawang putih ”lanang” pada konsentrasi 

tertentu mampu menurunkan panas dan reaksi peradangan melalui mekanisme 

penghambatan pembentukan prostaglandin (Utami, 2009). 

     o. Keci beling 

         1) Daun 

       a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman keci beling sebagai 

alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk 

pengobatan penyakit batuk dan paru-paru bocor. Tanaman keji beling 

(Strobilanthes crispus) merupakan salah satu tanaman yang telah lama digunakan 

oleh masyarakat sebagai obat tradisional (herbal) karena mengandung berbagai 

jenis zat metabolit sekunder seperti alkaloid, saponin, dan flavonoid yang 

berpotensi sebagai antioksidan yang dapat mengubah sel-sel tubuh menjadi 

pengaman untuk melawan radikal bebas. Antioksidan juga dapat menghambat 

reaksi radikal bebas melalui dua jalur mekanisme, yaitu jalur primer dan sekunder. 

Mekanisme jalur primer adalah melibatkan penangkapan radikal bebas. 

Sedangkan mekanisme jalur sekunder adalah tidak melibatkan penangkapan 

radikal bebas, tetapi melalui pengikatan logam dan penyerapan sinar ultraviolet 
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(Dali, 2017). flavonoid berperan dalam efek antibakteri yang terdapat pada daun 

keji beling. Mekanisme kerja flavonoid ialah mengganggu aktivitas transpep-

tidase peptidoglikan sehingga pembentukan dinding sel bakteri terganggu dan 

dinding sel mengalami lisis. Selain sebagai antibakteri, daun keji beling 

(Strobilanthes crispus) memiliki efek hipoglikemik pada tikus sehingga berkhasiat 

untuk digunakan sebagai antidiabetes. Daun keji beling (Strobilanthes crispus) 

mengandung zat-zat kimia antara lain natrium, kalsium, alkaloid, saponin, 

flavonoid dan polifenol. Kandungan kimia tersebut bekerja sinergis untuk 

menghambat aktivitas enzim alfa glukosidase. Penghambatan dari enzim alfa 

glukosidase ini yang selanjutnya dapat menghambat pemecahan karbohidrat 

menjadi glukosa dan menurunkan peningkatan kadar glukosa darah (Larasati 

2021).    

     p. Alang-alang 

         1) Akar 

           a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman akar alang-alang 

sebagai alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk 

pengobatan penyakit paru-paru dan lambung. Hasil dari uji skrining fitokimia 

ekstrak daun alang-alang mengandung senyawa metabolit sekunder seperti 

saponin, alkaloid, flavonoid, fenolik, tanin dan terpenoid. mekanisme kerja 

saponin terhadap bakteri menyebabkan kebocoran protein dan enzim didalam sel. 

terpenoid memiliki kemampuan untuk menghambat partumbuhan bakteri. 

mekanisme antibakteri senyawa fenol dalam membunuh mikroorganisme yaitu 

dengan mendenaturasi protein mengakibatkan struktur protein menjadi rusak, 
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permeabilitas dinding sel dan membran sitoplasma yang terganggu dapat 

menyebabkan ketidakseimbangan makromolekul dan ion dalam sel sehingga sel 

menjadi lisis (Aryani, 2020). Senyawa flavonoid yang terkandung di dalam 

tanaman alang-alang juga berperan dalam melarutkan kalsium batu ginjal, 

diketahui bahwa kandungan flavonoid dapat melarutkan kalsium batu ginjal, hal 

ini karena gugus hidroksi (OH) dari senyawa flavanoid akan bereaksi dengan 

kalsium batu ginjal membentuk senyawa kompleks kalsium flavanoid. Senyawa 

tersebut lebih mudah larut dalam air, sehingga air yang ada dalam urine akan 

membantu melarutkan dan mengeluarkan kalsium melalui proses urinasi 

(Fatimah, 2020). 

     q. Bajakah 

         1) Akar 

       a) Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman bajakah sebagai 

alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk 

pengobatan penyakit benjolan. tanaman akar bajakah merah dan tanaman akar 

bajakah putih memiliki kandungan metabolit sekunder, yaitu fenolik, tanin, 

flavonoid dan memiliki aktivitas antioksidan (IC50). Aktiftas antioksidan tanaman 

akar bajakah ini memiliki kategori sangat kuat, bahkan lebih tinggi dibandingkan 

dengan vitamin C dan vitamin E. Tanaman akar bajakah ini dapat digunakan 

sebagai obat herbal/bahan fungsional untuk mengobati penyakit degeneratif dan 

dapat berfungsi untuk menghambat bakteri seperti Staphylococcus aureus. Akar 

bajakah mengandung zat flavonoid yang berfungsi sebagai antikanker, 

antioksidan, antialergi, antiinflamasi dan antihipertensi (Fitriani et al, 2020). 
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Berdasarkan penelitian (Yusro, 2021). Tanaman bajakah memiliki aktivitas dalam 

mempersingkat waktu penyembuhan luka dan sebagai antibakteri.       

     r. Sambiloto  

        1) Daun 

      a)  Menurut masyarakat yang mengkonsumsi tanaman sambiloto sebagai 

alternatif pengobatan mengatakan bahwa tanaman ini digunakan untuk 

pengobatan penyakit batuk, asam urat dan kolesterol. Adapun zat yang terkandung 

pada tanaman ini yaitu flavonoid, tannin, saponin, alkaloid. Flavonoid dalam 

sambiloto mempunyai mekanisme menghambat sintesis asam nukleat. Yang 

menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri, mikrosom, 

dan lisosom sebagai hasil interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri. 

Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri adalah menghambat enzim reverse 

transcriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk. 

Mekanisme kerja saponin sebagai antibakteri yaitu dapat menyebabkan kebocoran 

protein dan enzim dari dalam sel, Saponin dapat menjadi antibakteri karena zat 

aktif permukaannya mirip detergen, akibatnya saponin akan menurunkan tegangan 

permukaan dinding sel bakteri dan merusak permeabilitas membran. Serta 

mekanisme kerja dari alkaloid yang terkandung dalam daun sambiloto dapat 

mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga 

lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel 

tersebut (Nugroho et al, 2016).  

4. Cara pengolahan 

   a. Pengolahan daun yang dilakukan oleh masyarakat 
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        1. miana 

      Cara pengolahan daun miana yang dilakukan oleh masyarakat yaitu diambil 

beberapa daun miana, setelah itu, di rebus hingga mendidih dari 2  gelas  menjadi 

1 gelas, Kemudian diminum saat hangat.  

    - Cara pengolahan yang sesuai untuk daun miana yaitu dipetik tujuh daun 

muda direbus dengan satu gelas air. Lalu dijadikan ¼ gelas. Dan diminum sekali 

saja. Aturan minum 2x sehari (Silalahi, 2018).  

     2. Salam  

    Cara pengolahan daun salam yang dilakukan oleh masyarakat yaitu diambil 

9-11 lembar daun salam, lalu dicuci, setelah itu direbus dalam 3 gelas air menjadi 

2 gelas, kemudian di minum pada pagi hari 1 gelas, dan sore hari 1 gelas. Hingga 

3 hari berturut-turut. 

      - Cara pengolahan yang sesuai untuk daun salam yaitu digunakan daun salam 

sebanyak 10 – 15 gram direbus dalam air sebanyak 750 ml hingga rebusan air 

daun salam tersebut menjadi 250 ml, dikonsumsi 250 ml/hari (Harismah, 2016). 

       3. Kersen 

       Cara pengolahan daun kersen yang dilakukan oleh masyarakat yaitu diambil 

3-5 lembar, setelah itu dicuci dan dimasak 3 gelas  hingga menjadi 1 gelas, 

kemudian di minum. 

    - Cara pengolahan yang sesuai untuk kersen yaitu Pembuatan rebusan daun 

kersen untuk antidiabetes dapat dilakukan dengan cara, gunakan 100gr (10 

lembar) daun kersen (Muntingia calabura L.) yang telah dicuci bersih dan rebus 

dengan menggunakan panci ukur dengan rebusan 200cc air hingga mendidih dan 
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tersisa separuhnya. Hasil rebusan itu diminum satu kali sehari dengan takaran 

sebanyak 1 gelas, lalu diminum baik dalam kondisi dingin ataupun hangat. Jika 

menggunakan ekstrak daun kering, 2-5 gram seduh dalam 200ml air (Khasanah, 

2020) 

    4. Binahong 

          Cara pengolahan daun binahong yang dilakukan oleh masyarakat yaitu 

diambil 3-5 lembar daun binahong, setelah itu dicuci dan dimasak 3 gelas  hingga 

menjadi 1 gelas, kemudian di minum. 

     - Cara pengolahan yang sesuai untuk daun binahong yaitu Menggunakan 10 

lembar daun binahong dan 400 cc air. Setelah itu rebus daun binahong hingga air 

tersisa 200 cc air. Lalu minumlah ramuan tradisional tersebut setiap hari (Dewi et 

al, 2021).  

    5. Gedi 

        Cara pengolahan daun binahong yang dilakukan oleh masyarakat yaitu 

dicuci 11 lembar daun gedi kemudian di rebus dengan  3 gelas air hingga 

mendidih untuk mendapatkan 1 gelas, kemudian dihangatkan lalu di minum. 

    - Cara pengolahan yang sesuai untuk daun gedi yaitu Direbus 21 daun muda 

dalam 3 gelas air, tunggu hingga tersisa satu gelas kemudian diminum sebanyak 3 

kali sehari (Lestaridewi and Jamhari, 2017). 

       6. Aprika 

       Cara pengolahan daun aprika yang dilakukan oleh masyarakat yaitu 

dibersihkan 11 lembar daun afrika, setelah itu direbus dalam 2 gelas menjadi 1 

gelas kemudian  dihangatkan lalu di minum air rebusannya. 
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    - Cara pengolahan yang sesuai untuk daun aprika yaitu Beberapa daun 

afrika direbus lalu disaring. Kemudian dikonsumsi sebanyak 2 kali sehari 

(Saranani et al, 2021). 

       7. Pepaya 

      Cara pengolahan daun papaya yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dicuci 

daunnya, setelah itu direbus dengan air 3 gelas hingga menjadi 1 gelas dan 

didinginkan kemudian diminum.  

    - Cara pengolahan yang sesuai untuk daun papaya Cara pengolahan yang 

sesuai untuk batang sereh yaitu bahan dihaluskan, tambahkan 1 cangkir air hangat 

dan sedikit garam, saring, dan diminum sekaligus satu kali sehari (Menkes, 2017). 

       8. Belimbing  

        Cara pengolahan daun belimbing yang dilakukan oleh masyarakat yaitu 

diambil 5 tangkai dengan daunnya dicuci, kemudian dimasak dalam 2 gelas 

menjadi 1 gelas air, tunggu hingga dingin kemudian diminum.  

    - Cara pengolahan yang sesuai untuk daun belimbing yaitu 50 gram direbus 

dalam 300 ml air, di tunggu sampai dengan 150 ml, diminum 2 kali sehari selama 

seminggu (Ahmad, 2022).  

      9. Keci beling 

      Cara pengolahan daun keci beling yang dilakukan oleh masyarakat yaitu 

Direbus beberapa daun kemudian airnya di minum. 

    - Cara pengolahan yang sesuai untuk daun keci beling atau pecah beling 

yaitu daunnya di remas sampai hancur, kemudian diperas. Air perasan daun pecah 

beling diminum sehari dua kali yakni pagi dan sore hari (Qamariah et al, 2018). 
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      10. Sambiloto 

      Cara pengolahan daun sambiloto yang dilakuan oleh masyarakat yaitu 

diambil beberapa daun sambiloto kemudian direbus dengan 2 gelas air menjadi 1 

lalu diminum air rebusannya. 

    - Cara pengolahan yang sesuai untuk daun sambiloto yaitu diambil daun 

yang segar sebanyak 5–7 lembar diseduh dengan ½ cangkir air panas. Bahan 

ditambahkan madu secukupnya sambil diaduk. Setelah dingin, ramuan diminum 

sekaligus. Pengobatan dilakukan tiga kali sehari (Badrunasar, 2017). 

    - Terkait dengan sifat daun umumnya bertekstur lunak karena kandungan 

airnya tinggi, antara 70-80%. Jaringannya tersusun atas sel-sel parenkim, 

sedangkan pada permukaan daun kadang-kadang dijumpai lapisan semacam zat 

lilin, mengilat, dan ada pula yang berbulu halus atau berambut dengan bentuk 

yang beragam.  

    - Penentuan waktu panen erat kaitannya dengan tingkat zat aktif yang 

terdapat dalam suatu simplisia. Adapun hal yang dapat dilakukan agar zat yang 

terkandung pada daun berguna  atau tidak rusak saat pengolahan yaitu bagian 

daun akan dipanen setelah bunga mulai muncul/mekar, atau pada pucuk tersebut 

mulai muncul bunga. Pemanenan daun sebaiknya dilakukan pada saat cuaca 

kering (tidak hujan/mendung). Pemanenan saat cuaca hujan/mendung akan 

mengakibatkan daun yang dipanen basah dan mengakibatkan kualitas simplisia 

daun berkurang bahkan rusak.  
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   b. Pengolahan rimpang yang dilakukan oleh masyarakat 

      1. Kunyit 

        Cara pengolahan rimpang kunyit yang dilakukan oleh masyarakat yaitu 

rimpang kunyit di parut, setelah itu di rebus hingga mendidih dari 2 gelas  

menjadi 1 gelas, Kemudian diminum saat hangat. 

    -Cara pengolahan yang sesuai untuk rimpang kunyit yaitu di siapkan rimpang 

segar 20 gr, air ½ gelas. Rimpang dicuci lalu diparut, ditambahkan ½ gelas air 

matang, lalu diaduk merata, peras dengan sepotong kain. Kemudian air 

perasannya diminum 2 kali sehari (Qamari, 2017). 

       2. Jahe 

        Cara pengolahan rimpang jahe yang dilakukan oleh masyarakat yaitu diambil 

jahe sebanyak 3 siung, lalu di cuci, setelah itu di geprek/tumbuk, kemudian di 

masak dengan 3 gelas air hingga menjadi 1 gelas. Dinginkan lalu di minum air 

rebusannya. 

    -Cara pengolahan yang sesuai untuk tanaman jahe yaitu bersihkan kurang 

lebih 10 g jahe (sekitar 4 ruas), potong-potong dan remukan. Rebus dalam empat 

cangkir air selama 20 menit, saring dan tunggu sampai tidak terlalu panas 

kemudian tambahkan pemanis atau madu (Qamari et al, 2017). 

    - Rimpang umumnya memiliki sifat yakni keras dan agak rapuh. Ini 

disebabkan adanya zat pati, protein yang tinggi, dan kandungan air yang tinggi 

pula. 

    - Adapun hal yang dapat dilakukan agar zat yang terkandung pada bagian 

rimpang berguna  atau tidak rusak saat pengolahan yaitu rimpang dipanen ketika 
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memasuki musim kemarau, karena ketika memasuki musim kemarau, kadar air 

mulai berkurang namun zat-zat dalam rhizome belum digunakan oleh tumbuhan 

untuk bertahan hidup saat musim kemarau. Hal ini ditandai dengan bagian atas 

yang kering. 

   c. Pengolahan akar yang dilakukan oleh masyarakat  

      1. Alang-alang  

        Cara pengolahan akar alang-alang yang dilakukan oleh masyarakat yaitu di 

rebus beberapa akar alang-alang kemudian airnya di minum.  

    - Cara pengolahan akar alang-alang yang sesuai yaitu bahan direbus 40-70 

gr dengan 2 gelas air sampai menjadi setengahnya, kemudian diminum selagi 

hangat selama 1 kali sehari (Menkes, 2017). 

      2. Bajakah 

        Cara pengolahan bajakah yang dilakukan oleh masyarakat yaitu diambil 

beberapa potongan batang bajakah kemudian direbus dan diminum airnya. 

    - Cara pengolahan yang sesuai untuk tanaman bajakah yaitu tanaman 

bajakah dikeringkan di bawah sinar matahari, cacah akar bajakah setelah 

mongering, lalu dihaluskan dengan ditumbuk atau di blender. Selanjutnya bubuk 

akar bajakah diseduh dengan takaran 1 gram dalam larutan 500 ml air atau direbus 

selama 30 menit, kemudian diminum satu kali sehari (Yusro and Mariani, 2021). 

       - Akar sebagai produk tanaman obat dapat dibedakan dalam dua golongan 

menurut asal dan jenis tanamannya, yaitu akar lunak dan akar keras. Akar lunak 

biasanya banyak mengandung air (lebih dari 60%). sementara akar yang bersifat 

keras biasanya memiliki kandungan serat yang tinggi, Melihat perbedaan sifat 
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akar tersebut tentu dibutuhkan penanganan dan pengelolaan yang berbeda. Akar-

akar yang banyak mengandung air, pengeringannya dilakukan secara perlahan 

untuk menghindari proses pembusukan dan fermentasi. 

    - Adapun hal yang dapat dilakukan agar zat yang terkandung pada bagian 

akar berguna atau tidak rusak saat pengolahan yaitu akar yang banyak 

mengandung air, pengeringannya dilakukan secara perlahan untuk menghindari 

proses pembusukan dan fermentasi. 

   d. Pengolahan umbi yang dilakukan oleh masyarakat 

       1. Bawang putih 

         Cara pengolahan bawang putih yang dilakukan oleh masyarakat yaitu 

bawang lanang atau bawang putih 11 biji kemudian di blender konsumsi 2 sendok 

makan pada pagi dan malam hari satu sendok makan. 

    Cara pengolahan yang sesuai untuk bawang putih yaitu iris tipis-tipis 

bawang putih lalu siram dengan air panas (diseduh). Kemudian di saring. 

Dikonsumsi sebanyak 2 kali sehari (Menkes, 2017). 

    - umbi lapis umumnya memiliki sifat yakni keras dan agak rapuh. Ini 

disebabkan adanya zat pati, protein yang tinggi, dan kandungan air yang tinggi 

pula. Beberapa jenis umbi lapis memiliki sifat agak lunak misalnya bawang putih 

(Allium sativum). 

    - Adapun hal yang dapat dilakukan agar zat yang terkandung pada bagian 

umbi berguna atau tidak rusak saat pengolahan yaitu penanganan untuk produk 

tanaman obat berupa umbi-umbian ini harus sesuai dengan memperhatikan sifat-

sifat umum yang dimiliki seperti kelembaban dari tanaman tersebut. 
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   e. Pengolahan buah yang dilakukan oleh masyarakat 

       1. Jeruk nipis 

        Cara pengolahan jeruk nipis yang dilakukan oleh masyarakat yaitu diambil 

buah jeruk nipis, setelah itu di cuci kemudian diperas sebanyak 2 sendok makan 

dan dituangkan kedalam gelas air lalu di konsumsi pagi dan malam 

    -Cara pengolahan yang sesuai untuk jeruk nipis yaitu 1 buah jeruk nipis, 

11/2 rimpang kunyit sebesar ibu jari diparut dan 2 sendok makan madu. Jeruk 

nipis diperas untuk diambil aimya, kunyit diparut dan diperas untuk diambil 

airnya, kemudian dioplos dengan madu kemudaian ditambah 1/2 gelas air, diaduk 

sampai merata, dan disaring. Diminum 2 hari sekali secara teratur (Qamari et al, 

2017). 

       2. Mengkudu 

        Cara pengolahan buah mengkudu yang dilakukan oleh masyarakat yaitu buah 

yang  masak di cuci bersih, lalu di buang kulitnya dan di blender, jika sudah di 

blender, maka terpisah biji dan daging. kemudian di buang bijinya dan disaring 

maka air saringannya di kasi 2 sendok madu lalu di minum 

    -Cara pengolahan yang sesuai untuk buah mengkudu yaitu buah mengkudu 

direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas, kemudian 

disaring, kemudian diminum 2 kali sehari, pagi dan sore (Qamari et al, 2017). 

    - Buah juga memiliki kandungan air yang cukup tinggi, yaitu antara 70-

80%. Namun, ada beberapa jenis buah yang memiliki kandungan air kurang dari 

70%. Selain mengandung air, buah-buah yang lunak juga mengandung lemak, 

protein, atau zat-zat lain sehingga membutuhkan tindakan khusus dalam proses 
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pengeringan agar kandungan zat yang dimiliki tidak hilang. Jaringan buah 

tersusun dari sel-sel parenkim yang menyebabkan buah menjadi lunak. Beberapa 

jenis buah ada yang hanya dimanfaatkan kulit buahnya (perikarpium) untuk 

simplisia. Buah dipanen ketika masak karena diperkirakan memiliki kandungan 

senyawa aktif maksimal. 

    - Adapun hal yang dapat dilakukan agar zat yang terkandung pada bagian 

buah berguna atau tidak rusak saat pengolahan yaitu dengan memperhatikan 

ketika buah masih dalam keadaan segar dan matang. 

   f. Pengolahan batang yang dilakukan oleh masyarakat  

       1. Sereh  

        Cara pengolahan batang sereh yang dilakukan oleh masyarakat yaitu diambil 

batang serai sebanyak 3 siung, lalu di cuci, setelah itu di geprek/tumbuk, 

kemudian di masak dengan 3 gelas air hingga menjadi 1 gelas. Dinginkan lalu 

tambahkan madu 1-2 sendok dan diminum sebelum tidur. 

    Cara pengolahan yang sesuai untuk batang sereh yaitu 2 batang sereh  

direbus dengan 2 gelas air sampai menjadi 1 gelas. Diamkan kemudian di saring 

dan diminum selagi hangat selama 2 kali sehari (Menkes, 2017).  

- Batang dan kulit batang memiliki sifat yang hampir sama, yaitu kaku, 

keras, dan ulet. Hal ini karena keduanya memiliki kandungan serat selulosa, 

hemiselulosa, serta lignin yang tinggi. 

- Adapun hal yang dapat dilakukan agar zat yang terkandung pada bagian 

batang berguna atau tidak rusak saat pengolahan yaitu saat suatu tanaman dewasa, 

untuk korteks umumnya setelah tercapai pertumbuhan sekunder. Korteks 
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umumnya diambil pada saat musim kemarau dan saat kambium aktif dan 

memiliki kandungan senyawa penting yang paling tinggi.  

4. 1. Struktur daun  

    a. Miana 

      Daun miana termasuk daun tunggal, berbentuk hati, pangkal membulat 

atau melekuk menyerupai bentuk jantung. Tiap tepi daunnya memiliki lekuk-

lekuk tipis yang bersambungan dan panjang tangkainya berukuran 3-4 cm dengan 

warna yang beraneka ragam (Surahmaida & imarudin, 2019). 

    b. Salam 

     Memiliki daun tunggal dengan tata letak berhadapan (opposite), 

permukaan daun glabrous. Panjang tangkai daun hingga mencapai 12 mm, dengan 

helaian daun berbentuk oblongelliptical (memanjang) hingga lanset dengan 

ukuran 5-16 cm x 2,5-7 cm. Pembungaan berbentuk penicle dengan panjang 2-8 

cm, biasanya muncul di sebelah bawah daun, namun kadang-kadang muncul 

diketiak daun (axilaris) (Harismah & Chusniatun, 2016). 

    c. Kersen 

      Daun tunggal berbentuk bulat telur sampai lanset. Lembaran daunnya 

memiliki pangkal yang nyata dan tidak simetris dengan ukuran mencapai 14 cm x 

4 cm, tepi daun bergerigi, bagian bawah berbulu (Zahara, 2018). 

    d. Binahong 

      Daunnya tunggal dan mempunyai tangkai pendek, bersusun berselang-

seling dan berbentuk jantung, daun binahong berwarna hijau dan berbentuk hati.. 
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Panjang daun antara 5-10 cm dan mempunyai lebar antara 3-7 cm (Hidayat and 

dkk, 2019). 

    e. Gedi   

     Memiliki daun lebar dan panjang 10–40 cm, bertulang daun menjari 

berlekuk dengan 3–7 lobus dan lobus sangat bervariasi menjorok kedalam, dari 

setiap lobus memotong hampir ke pangkal daun (Wulan, 2018). 

    f. Aprika 

     Daun majemuk anak daun berhadapan, panjang 15-25 cm, lebar 5-8 cm, 

tebal 7-10 mm, berbentuk lanset, tepi bergerigi, ujung runcing, pangkal membulat, 

pertulangan menyirip, berwarna hijau tua (Kharimah, 2016). 

    g. Pepaya 

     Daunnya bertangkai panjang seperti pita dan helaiannya berbentuk jari, 

daunnya berjejal pada ujung batang dan ujung cabangnya Habitatnya bisa ditanam 

mulai dari dataran rendah hingga ketinggian 100 mdpl. Tumbuhan ini ditanam di 

halaman rumah, di kebun, dan di perkebunan (Suraida, 2020). 

    h. Belimbing 

     Belimbing wuluh merupakan tanaman berupa pohon kecil dengan dengan 

bidang yang tidak begitu besar dan mempunyai garis tengah 30 cm, struktur Daun 

Belimbing wuluh berbentuk memanjang dan kecil. daun belimbing wuluh yang 

tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda, teksturnya tidak terlalu licin dan tidak 

terlalu tebal, tetapi juga tidak kesat (Insan et al, 2018). 
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    i. Keci beling 

      Jenis dari daun tunggal, berhadapan, bentuk dari daunnya bulat telur 

sampai lonjong. Permukaan daunnya mempunyai bulu halus, tepi daunnya terlihat 

beringgit. Ujung dari daun terlihat meruncing serta pangkal daun runcing, panjang 

dari helaian daun berkisar sekitar ± 5 – 8 cm, lebar ± 2 – 5 cm (Adibi et al, 2017). 

    j. Sambiloto 

     Daun: tunggal, berhadapan, tangkai 0,35-0,5 cm, helaian lanset, pangkal 

runcing-agak runcing, 3-12 cm x 1-3 cm, daun teratas menyerupai daun pelindung 

(Qamari et al, 2017). 

4.2. Struktur Rimpang 

    k. Kunyit 

     Rimpang ini biasanya tumbuh menjalar dan rimpang induk berbentuk 

lonjong. Rimpang kunyit (Curcuma domestica rhizoma) dalam keadaan utuh atau 

dipotong-potong. Rimpang kunyit mempunyai bau khas aromatik, rasa agak pahit, 

agak pedas, lama kelamaan menimbulkan rasa tebal. Kepingan rimpangnya 

ringan, rapuh, berwarna kuning jingga, kuning jingga kemerahan sampai kuning 

jingga kecoklatan (Kusbiantoro, 2018). 

    l. Jahe 

     Tumbuhan berbatang semu dengan tinggi mencapai 1 m. Akarnya 

berbentuk rimpang dengan akar berwarna kuning hingga kemerahan dan bau 

menyengat. Daun menyirip dengan panjang 15–23 mm dengan lebar 8-15 mm. 

Tangkai daun berbulu halus (Redi, 2019).  
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4.3. Struktur Akar 

    m. Alang-alang 

     Alang-alang tumbuh dengan pola melingkar. Daunnya berbentuk seperti 

pisau, datar, dan bergerigi dengan pelepah berwarna putih di sepanjang garis 

tengah. Warna daun hijau dan kekuningan pada ujungnya. Panjang daun dapat 

mencapai 2-4 kaki. Batang yang ada di atas tanah pendek, meskipun akarnya bisa 

menjalar sampai kemana-mana (Zulkarnain et al, 2020). 

    n. Bajakah 

     Liana merupakan spesies tumbuhan memiliki batang yang memanjat dan 

merambat, panjang ≤ 5 m, bentuk silindris berwarna hijau bintik coklat memiliki 

buku (nodus) batang, bentuk bulat (teres), dan ruas, sedangkan tunas aksiler 

(lateral). Batang tumbuhan liana memiliki bentuk yang tidak beraturan dan lemah, 

sehingga tumbuhan ini tidak mampu mendukung tajuknya. Tumbuhan liana 

biasanya ditemukan memanjat pada tumbuhan lain yang lebih besar dan tinggi, 

dan akar tumbuhan ini tetap berada di dalam tanah sebagai sarana untuk 

mendapatkan makanan (Katarina, 2021). 

4.4. Struktur Umbi 

    o. Bawang putih 

     Umbi lapisnya berupa umbi majemuk yang bentuknya hampir bundar, 

garis tengahnya 4-6 cm terdiri atas 8-20 siung seluruhnya diliputi 3-5 selaput tipis 

serupa kertas berwarna agak putih, tiap siungnya diselubungi oleh dua selaput 

serupa kertas, selaput luar warna agak putih dan agak longgar, selaput dalamnya 

berwarna merah muda dan melekat pada bagian yang padat (Suraida, 2020). 
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4.5. Struktur Buah 

    p. Jeruk nipis 

     Buahnya berbentuk bulat sebesar bola pingpong dengan diameter 3,5-5 cm 

berwarna (kulit luar) hijau atau kekuning-kuningan. Tanaman jeruk nipis 

mempunyai akar tunggang. Buah jeruk nipis yang sudah tua rasanya asam. 

Tanaman jeruk umumnya menyukai tempat-tempat yang dapat memperoleh sinar 

matahari langsung (Qamari et al, 2017). 

    q. Mengkudu 

     buahnya merupakan buah majemuk, yang masih muda berwarna hijau 

mengkilap dan memiliki berbintik, dan ketika sudah tua berwarna putih dengan 

bintik hitam, berbuah sepanjang tahun. Ukuran dan bentuk buahnya bervariasi, 

pada umumnya mengandung banyak biji, dalam satu buah terdapat >300 biji, 

namun ada juga tipe mengkudu yang memiliki sedikit biji. Bijinya dibungkus oleh 

suatu lapisan atau kantong biji, sehingga daya simpannya lama dan daya 

tumbuhnya tinggi  Tipe mengkudu yang ukuran buahnya besar apabila sudah 

masak buah langsung jatuh. Sebaliknya, tipe yang buahnya berukuran kecil dan 

rasanya pahit setelah masak, buahnya tidak langsung jatuh, masih kuat menempel 

di pohon (Djauhariya, 2016). 

4.6. Struktur Batang 

    r. Sereh 

     Sereh mempunyai perawakan berupa rumput‐rumputan tegak, menahun 

dan mempunyai perakaran yang sangat dalam dan kuat. Batang sereh dapat tegak 

ataupun condong, membentuk rumpun, pendek, masif, bulat dan sering kali di 
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bawah buku‐bukunya berlilin. Daun sereh berbentuk tunggal, lengkap, dan 

pelepah daunnya silindris gundul. Susunan bunganya yaitu malai atau bulir 

majemuk, bertangkai atau duduk, berdaun pelindung nyata, biasanya berwarna 

putih (Suradi et al, 2017). 

   Interaksi obat merupakan adanya pengaruh suatu obat terhadap efek obat lain 

ketika digunakan bersama-sama pada seorang pasien. Interaksi ini tidak semuanya 

berbahaya karena sifat interaksi itu bisa bersifat sinergis atau antagonis. 

Penggunaan senyawa tunggal atau campuran bisa meningkatkan, atau mengurangi 

efek obat lain. Interaksi obat juga ada yang menguntungkan dan ada yang 

merugikan. Ada beberapa kondisi penyakit yang membutuhkan lebih dari satu 

macam obat, apalagi jika penyakitnya lebih dari satu. Bahkan, satu penyakit pun 

bisa membutuhkan lebih dari satu obat seperti hipertensi. 

   Interaksi  obat Herbal  dan obat KimiaHerbal dan obat kimia sebenarnya 

memiliki khasiat yang sama. Namun, bekerja dengan cara yang berbeda. Kalau 

obat-obatan kimia bekerja dengan meredam gejala sakit, Herbal (baik dalam 

bentuk suplemen, kapsul, jamu, atau rebusan) umumnya berperan dalam 

menyeimbangkan fungsi organ tubuh agar kembali bekerja dengan baik. Interaksi 

Herbal dan obat kimia dapat terjadi, karena Herbal dan obat kimia mengandung 

senyawa aktif yang sama-sama mempengaruhi tubuh. Jika Herbal dan obat kimia 

ini dikonsumsi secara bersamaan, ada 3 interaksi yang mungkin timbul yaitu 

efeknya semakin kuat, menjadi berkurang, atau malah hilang sama sekali. Cukup 

sulit menentukan mana yang paling baik, karena efek yang diinginkan sangat 

dipengaruhi oleh jenis penyakit dan kondisi tubuh pasien. Interaksi yang 
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menguntungkan juga akan terjadi jika Herbal yang dikonsumsi berefek 

mengurangi efek samping obat.. 

5. Kajian Tanaman Obat Yang Digunakan Oleh Masyarakat Kelurahan 

Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Di dalam Al-Quran dan 

Al-Hadis 

   Beberapa macam tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai pengobatan 

alami (herbal) telah disebutkan dalam Al Qur‟an ataupun Al Hadist dimana kajian 

sains modern telah berhasil menentukan bahwa tumbuh-tumbuhan tersebut 

memiliki khasiat untuk mengobati penyakit, diantaranya adalah jahe (zanjabil) 

dan bawang putih (at-Tsaum). Yang merupakan bagian dari beberapa tanaman 

yang di manfaatkan sebagai alternatif pengobatan oleh masyarakat Kelurahan 

Balang. 

a. Jahe (zanjabil) 

  Allah Swt berfirman dalam surah al-Insan Ayat 17 

                   

 

Terjemahnya: 

   “di dalam syurga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang 

campurannya adalah jahe”.(QS. An Nahl (76) :17). 

 

   Menurut Al-Jauziyah Jahe bersifat panas pada tingkatan kedua dan lembab 

pada tingkatan pertama. Jahe dapat menghangatkan tubuh, membantu pencernaan, 

melunakkan makanan dalam perut dengan stabil, berguna mengatasi penyumbatan 

liver yang terjadi karena hawa dingin dan lembab, serta dapat dijadikan celak 

   b. Bawang putih (at-Tsaum) 

     Allah Swt berfirman dalam surah al-Baqarah Ayat 61 
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Terjemahnya: 

   “dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, Kami tidak bisa sabar 

(tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu mohonkanlah untuk Kami 

kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi Kami dari apa yang 

ditumbuhkan bumi, Yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, 

kacang adasnya, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu 

mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ? Pergilah kamu ke 

suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". lalu 

ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat 

kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari 

ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi yang memang tidak dibenarkan. 

demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui 

batas”. (QS. Al-Baqarah (2) : 61). 

 

   Menurut (Basyier, 2011), zat gizi atau nutrient yang terdapat pada bawang 

adalah aliin. Zat aliin selanjutnya akan menjadi alisin, sedangkan bau yang 

menyengat pada bawang putih merupakan bau sulfur atau belerang yang 

terkandung didalam alisin. Alisin sendiri mempunyai fungsi fisiologis yang sangat 

banyak, yaitu sebagai antioksidan, anti kanker dan anti radang.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan tentang Penggunaan Tanaman Obat Untuk Mengatasi 

Masalah Kesehatan Masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten 

Jeneponto. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Jenis tanaman obat yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Balang 

Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto ialah sebanyak 18 jenis spesies. 

Tanaman obat. Namun yang banyak digunakan oleh masyarakat Kelurahan 

Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto ialah berasal dari family 

Zingiberaceae, yaitu kunyit (Curcuma longa L), jahe (Zingiber officinale R), 

poaceae yaitu sereh (Cymbopogon nardus L) serta dari family asteraceae daun 

afrika (Vernonia amygdalina).  Selanjutnya pada family lamiaceae, poaceae, 

rutaceae, myrtaceae, muntingiaceae, basellaseae, malvaceae, rubiaceae, 

caricaceae, oxalidaceae, liliaceae, acanthaceae, poaceae, fabaceae, solanaceae  

masing-masing satu hingga dua spesies tanaman obat. 

2. Cara pengolahan tanaman obat dalam mengatasi jenis masalah kesehatan 

tertentu oleh masyarakat Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten 

Jeneponto mengolah tanaman tersebut untuk pengobatan yaitu direbus atau 

dimasak lalu diminum, diblender lalu di minum dan di peras lalu di minum. 

Namun masyarakat di Kelurahan Balang lebih sering mengolah tanaman dengan 

cara direbus atau di masak lalu kemudian diminum. Bagian-Bagian Tanaman yang 

dimanfaatkan masyarakat di kelurahan balang yaitu meliputi, akar, batang, daun 
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dan buah. namun daun merupakan bagian yang paling penting dari tanaman dan 

yang paling sering digunakan. 

3. Beberapa macam tanaman yang digunakan sebagai pengobatan alami 

(herbal) telah disebutkan dalam Al Qur‟an ataupun Al Hadist dimana kajian sains 

modern telah berhasil menentukan bahwa tumbuh-tumbuhan tersebut memiliki 

khasiat untuk mengobati penyakit, diantaranya adalah jahe (zanjabil) dan bawang 

putih (at-Tsaum). Yang merupakan bagian dari beberapa tanaman yang di 

manfaatkan sebagai alternatif pengobatan oleh masyarakat Kelurahan Balang. 

B.   Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan setelah melaksanakan penelitian 

yaitu: 

1. Perlu upaya untuk melestarikan pengetahuan tentang tanaman obat ini pada 

generasi muda sebagai budaya dalam alternatif pengobatan  

2. Perlu adanya peningkatan upaya budidaya tanaman yang berpotensi sebagai 

Tanaman Obat 

3. Perlu diadakan penelitian lanjutan untuk mengetahui dan mengkaji lebih 

dalam terkait pemanfaatan tanaman obat yang dikonsumsi oleh masyarakat 

Kelurahan Balang. 
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