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ABSTRAK 

Nama : Nurul Mukhlisa 

NIM : 70200117007 

Judul : Gambaran Higiene dan Sanitasi Perspektif Sosio  

  Pada Suku Kajang 

  

Bumi yang diciptakan oleh Allah Ta‟ala mesti diperhatikan dan dijaga 

kelestariannya karena apabila bumi (lingkungan abiotik) terganggu, akan terjadi 

ketidakseimbangan lingkungan akibat limbah, pencemaran, kebakaran, dll.  

Higiene dan Sanitasi adalah hal krusial yang mesti diperhatikan bagi kesehatan 

manusia dalam menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data dari 

WSP tahun 2015, permasalahan sanitasi di wilayah pedesaan didominasi oleh 

praktik buang air besar sembarangan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui gambaran higiene dan sanitasi perspektif sosio antropologi pada 

Suku Kajang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui pendekatan 

etnografi dengan analisis data menggunakan software NVivo 12 Plus. Penentuan 

informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa untuk gambaran higiene, terdapat kebiasaan cuci tangan yang tidak 

menggunakan air mengalir dan sabun, sedangkan untuk kebiasaan mandi 

Masyarakat Suku Kajang ialah rata-rata 2 x sehari dengan sabun mandi atau 

dedaunan (sebagai sabun) dan rutin membersihkan gigi dan mulut menggunakan 

sikat gigi atau mengunyah kayu pinang. Hasil untuk gambaran sanitasi ialah 

ketersediaan air bersih selalu ada di sumber mata air pepohonan, kepemilikan 

jamban sekitar 90% rumah adalah milik sendiri, 7% numpang jamban, dan 3% 

rumah memilih BAB di hutan. Adapun untuk gambaran SPAL, tidak terdapat 

galian dan hanya langsung di buang ke tanah sekitar rumah. Untuk pengelolaan 

sampah, mereka tidak mengizinkan masuknya petugas pengangkut sampah 

sehingga harus membuang sampahnya di hutan lalu dibakar apabila matahari 

terik.  

Kata Kunci : Higiene dan Sanitasi, Perspektif, Sosio Antropologi, Suku Kajang. 
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ABSTRACT 

Name : Nurul Mukhlisa 

NIM : 70200117007 

Title : An Overview of Higiene and Sanitation from A Socio  

  Anthropological Perspective on Kajang Ethnic 

  

The earth created by Allah Ta'ala must be considered and preserved 

because if the earth (abiotic environment) is disturbed, there will be an 

environmental imbalance due to waste, pollution, fire, etc. Hygiene and Sanitation 

are crucial things that must be considered for human health in supporting 

activities of daily life. Based on data from the 2015 WSP, sanitation problems in 

rural areas are dominated by the practice of open defecation by the community. 

This study aims to determine the description of hygiene and sanitation from a 

socio-anthropological perspective on the Kajang Tribe. This research is a 

qualitative research through an ethnographic approach with data analysis using 

NVivo 12 Plus software. Determination of informants using purposive sampling 

technique. The results showed that for an overview of hygiene, there was a habit 

of washing hands that did not use running water and soap, while for the bathing 

habit of the Kajang Tribe, an average of 2 times a day with bath soap or leaves (as 

soap) and routinely cleaning their teeth and mouth using brush your teeth or chew 

betel nut. The results for the sanitation picture are that the availability of clean 

water is always available from tree springs, 90% of the houses are owned by their 

own latrines, 7% are using latrines, and 3% of the houses choose to defecate in the 

forest. As for the SPAL description, there is no excavation and it is only dumped 

directly into the ground around the house. For waste management, they do not 

allow garbage collectors to enter, so they have to throw their garbage in the forest 

and then burn it when the sun is hot. 

Keywords : Higiene and Sanitation, Perspective, Socio Anthropology, Kajang 

Ethnic.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Higiene dan sanitasi menjadi hal krusial yang mesti diperhatikan untuk 

kesehatan manusia demi melangsungkan hidupnya di muka bumi. Permasalahan 

sanitasi di wilayah pedesaan didominasi oleh praktik buang air besar sembarangan 

oleh masyarakat. Mereka buang air besar langsung ke badan air atau ke tanah, 

sehingga bisa berpengaruh pada aktivitas sehari-harinya (WSP, 2015). 

Secara global, data pada tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat 2,4 

miliar jiwa tidak memiliki fasilitas sanitasi yang baik, 663 juta jiwa tidak bisa 

mengakses ke sumber air yang lebih baik lagi aman, dan yang belum menerapkan 

Open Defecation Free (ODF) sebanyak 946 juta jiwa (UNICEF/WHO, 2015). 

Pada tahun 2020, data secara global menggambarkan sebanyak 2,2 miliar jiwa 

masih belum memiliki akses sanitasi yang baik. 673 juta jiwa masih belum 

menerapkan ODF. Hal tersebut menandakan bahwa masih banyak masyarakat 

yang belum bisa terjamah dengan akses sanitasi layak karena masih buang air 

besar sembarangan (UNICEF/WHO, 2020).   

Hasil riskesdas tahun 2018 menunjukkan sebanyak 88,2% penduduk 

Indonesia di atas usia 10 tahun masih buang air besar di sembarang tempat 

(Kemenkes RI, 2019). Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 

(BPS RI) mengumumkan jika akses sanitasi layak di Indonesia mencapai 69,27% 

(BPS, 2018).  

Terdapat 90% masyarakat Sulawesi Selatan masih buang air besar di 

sembarang tempat, mengalami peningkatan 9% dari hasil riskesdas tahun 2013 
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dengan prevalensi 81%. Terdapat 51% prevalensi pembuangan air limbah dari 

kamar mandi/tempat cuci. Kondisi tersebut mengalami peningkatan 4,3% dari 

hasil riskesdas tahun 2013 dengan prevalensi sebesar 46,7%. Khusus penggunaan 

air bersih, rumah tangga yang menggunakan air < 20 L/orang/hari mengalami 

penurunan dari 5% menjadi 2,2%. Untuk pengelolaan sampah, sebanyak 36,8% 

penduduk Indonesia yang mengelola sampah dengan baik. Selain itu, sebanyak 

49,8% masyarakat Indonesia yang memiliki higiene individu berupa kebiasaan 

cuci tangan dengan benar (Kemenkes RI, 2019). Pada tahun 2019, capaian akses 

sanitasi layak sebesar 77,39% meningkat 2,14% di tahun 2020 yaitu sebesar 

79,53%. Khusus untuk wilayah Sulawesi Selatan, capaian akses sanitasi layak 

sebesar 88,96% di tahun 2020 (BPS, 2021).  

Penelitian yang dilakukan oleh Adhi (2009), penyebab area pedesaan 

masih mendominasi terhadap akses sanitasi yang buruk karena faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal meliputi pengetahuan rendah, perilaku, dan finansial. 

Faktor eksternal yang mendukung tingginya masalah sanitasi di pedesaan ialah 

kebijakan pemerintah, pola pikir, gender, dan teknologi. 

Pada tahun 2014, prevalensi penduduk Kabupaten Bulukumba yang 

memiliki akses sanitasi layak sebesar 84,5% (344.754 jiwa). (Dinkes Kabupaten 

Bulukumba, 2015). Sanitarian Puskesmas Tanah Toa mengungkapkan, akses 

sanitasi layak di wilayah Tanah Toa mencapai 100% sebagaimana capaian yang 

ditargetkan dari STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) pada tahun 2020. 

Akses ketersediaan air secara berkelanjutan di wilayah Tanah Toa sebesar 80%, 

dan 20% terjadi pada musim kemarau (Data Sekunder, 2021). 
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Buruknya manajemen sanitasi mengakibatkan timbulnya berbagai 

penyakit. Adapun penyakit yang sering muncul karena sanitasi buruk ialah diare, 

kolera, typhoid fever, paratyphoid fever, disentri, penyakit cacing tambang, 

ascariasis, hepatitis A dan E, penyakit kulit, trakhoma, schistosomiasis, 

cryptosporidiosis, malnutrisi, dan penyakit yang berhubungan dengan malnutrisi 

(Marni, 2011). 

Berdasarkan hasil riskesdas tahun 2018, penyakit diare yang terjadi di 

Indonesia berdasarkan diagnosis nakes dan dengan gejala sebesar 8.0%, 

mengalami peningkatan 1% dari hasil riskesdas tahun 2013. Untuk wilayah 

Sulawesi Selatan sendiri, prevalensi penyakit diare pada semua tingkatan umur 

sebanyak 9,8%. Penyakit menular lainnya seperti Demam Berdarah Dengue 

(DBD) di Indonesia, menempati persentase sebesar 24,75% pada tahun 2018. 

Prevalensi penyakit menular DBD di Sulawesi Selatan sebanyak 24,10%. 

(Kemenkes RI, 2019). Untuk wilayah Tanah Toa pada tahun 2020, terdapat 32 

kasus diare yang telah didiagnosis nakes dan dengan gejala. Per tanggal 21 Juli 

2021, total kasus diare yang tercatat sebanyak 12 kasus (Data Sekunder, 2021).  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik meneliti di Suku Kajang 

karena menilai bahwa Suku Kajang sebagai salah satu suku yang tetap memegang 

teguh nilai-nilai luhur dan keyakinan adat Ammatoa dibuktikan dengan perilaku 

dan keseharian masyarakat yang begitu khas. Kebudayaan yang telah ada, tidak 

dapat untuk diubah sebab sudah diatur dalam Pasang ri Kajang yang telah 

memerintahkan masyarakatnya untuk berlaku sederhana dalam keseharian, 

diantaranya tidak mengizinkan adanya teknologi dan apapun yang dibuat manusia 
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dari alat-alat teknologi, salah satu contohnya adalah pembuatan jamban ataupun 

menggunakan alas kaki. (Gising, 2011).  

Oleh sebab itu, peneliti tertarik meneliti dengan judul “Gambaran 

Higiene dan Sanitasi Perspektif Sosio Antropologi pada Suku Kajang” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya ialah 

bagaimanakah gambaran higiene dan sanitasi perspektif sosio antropologi pada 

Suku Kajang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran higiene dan sanitasi perspektif sosio 

antropologi pada Suku Kajang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui higiene perspektif sosio antropologi pada Suku 

Kajang. 

b. Untuk mengetahui sanitasi dasar perspektif sosio antropologi pada 

Suku Kajang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Akademik 

Meningkatkan bahan pustaka dan pengembangan keilmuan bagi 

sivitas akademika khususnya mengenai gambaran higiene dan sanitasi 

perspektif sosio antropologi pada Suku Kajang. 
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2. Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang gambaran higiene 

dan sanitasi perspektif sosio antropologi pada Suku Kajang. 

3. IPTEK 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan dan menjadi bahan informasi mengenai gambaran higiene 

dan sanitasi perspektif sosio antropologi pada Suku Kajang. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini adalah penelitian mengenai higiene dan sanitasi perspektif 

sosio antropologi pada Suku Kajang. 

2. Responden yang diteliti adalah masyarakat Suku Kajang dalam, biasa 

dikenal dengan masyarakat hukum adat (Ilalang Embayya). 

3. Masalah penelitian hanya melihat pada gambaran higiene dan sanitasi pada 

Suku Kajang. 

F. Definisi Konsep 

1. Higiene dan Sanitasi 

Higiene dan sanitasi adalah suatu langkah pencegahan penyakit 

dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan. Higiene 

dan sanitasi mengacu pada lingkungan yang sehat diantaranya lingkungan 

pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, dan fasilitas umum (UU RI No. 

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). 
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2. Sosio Antropologi 

Sosio antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku 

sosial yang ada di masyarakat (Kuper, 2010). 

3. Kebiasaan Mencuci Tangan 

Mencuci tangan adalah salah satu kebersihan individu yang 

bertujuan untuk membersihkan kuman penyakit dari tangan (Kemenkes 

RI, 2020). 

4. Kebiasaan Mandi 

Mandi merupakan upaya membersihkan tubuh dengan cara 

mengalirkan air ke seluruh badan (Syafi‟i et al., 2007). 

5. Ketersediaan Air Bersih 

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang manusia 

perlukan untuk aktivitas keseharian seperti mandi, mencuci, memasak, 

menyiram tanaman, dll (Permenkes RI, 2017). 

6. Jamban 

Jamban ialah bangunan yang digunakan manusia untuk membuang 

hajat/feses ke lingkungan. Jamban sehat efektif untuk memutus mata rantai 

penularan penyakit. Jamban sehat harus dibangun, dimiliki, dan digunakan 

oleh keluarga dengan penempatan (di dalam rumah atau di luar rumah) 

yang mudah dijangkau oleh penghuni rumah (Permenkes RI, 2014). 

7. SPAL 

Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) adalah perlengkapan 

pengelolaan air limbah bisa berupa pipa atau pun lainnya yang 
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dipergunakan untuk membantu air buangan dari sumbernya sampai ke 

tempat pengelolaan atau ke tempat pembuangan (Bapelkes, 2014). 

8. Sarana Pembuangan Sampah 

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan 

sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah 

spesifik. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan 

penanganan sampah. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat 

TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke 

media lingkungan (Peraturan Pemerintah RI, 2012).  
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G. Kajian Pustaka 

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan pembanding dengan penelitian ini terkait 

“Gambaran Higiene dan Sanitasi Perspektif Sosio Antropologi pada Suku Kajang, Kabupaten Bulukumba” adalah sebagai berikut: 

NO. 
TAHUN /JUDUL/ NAMA 

PENELITI 

METODE 

HASIL PENELITIAN 
VARIABEL 

DESAIN 

PENELITIAN 

POPULASI DAN 

SAMPEL 

1. 2021/“Cultural Traditional and 

Special Rituals Related to The 

Health in Bugis Ethnics 

Indonesia”/M. Fais Satrianegara, 

Hamdan Juhannis, Abd. Madjid HR 

Lagu, Habibi, Sukfitrianty, Syamsul 

Alam 

Ritual-ritual khusus  Jenis penelitian yang 

digunakan adalah 

kualitatif dengan 

pendekatan etnografi 

Pada penelitian ini, yang 

menjadi informannya 

adalah kepala Suku Kajang 

(Ammatoa) dan Tolotang 

(Uwatta) 

1. Pada Suku Kajang, terdapat 4 ritual 

khusus yang erat kaitannya dengan 

kesehatan, yakni panganro 

(keselamatan dunia akhirat dan 

wabah penyakit), andingingi 

(menghindari bencana), allisa‟ ere 

tallasa (kesehatan dan keselamatan 

anak), abbate simaja (penyembuhan 

penyakit pada anak). 

2. Untuk Suku Tolotang, juga terdapat 
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4 ritual khusus yang diyakini erat 

kaitannya dengan kesehatan, 

diantaranya adalah penynyameng 

(penjagaan, kebahagiaan, dan 

kesehatan), ziarah kuburan, sipulung 

(meminta kebahagiaan), massempe 

(sebuah atraksi untuk kekuatan kaki) 

https://www.sciencedirect.com/science/a

rticle/pii/S0213911120302739 

2. 2021/“Community Beliefs Toward 

Causes of Illness: Cross Cultural 

Studies in Tolotang and Ammatoa 

Ethnics in Indonesia”/Hamdan 

Juhannis, Nildawati, Habibi, M. Fais 

Satrianegara, Munawir Amansyah, 

Nurdiyanah Syarifuddin 

Kepercayaan dan 

Upaya 

Pemeliharaan 

Kesehatan 

Masyarakat  

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah 

kualitatif dengan 

pendekatan etnografi 

dan fenomenologis 

Terdapat 18 informan yang 

dipilih dari masyarakat 

adat, tokoh adat, warga 

yang tinggal bersebelahan 

dengan masyarakat adat, 

dan tenaga kesehatan 

Suku Ammatoa Kajang dan Suku 

Towani Tolotang mempercayai jika ada 

banyak faktor yang menentukan status 

kesehatan, paling utama adalah 

ketidakpatuhan akan perintah atau 

ajaran-ajaran yang disampaikan oleh 

nenek moyangnya. Mereka yakin jika 

penyakit itu disebabkan oleh roh jahat, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911120302739
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911120302739
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oleh karenanya mengikuti arahan ketua 

suku, menjaga hubungan baik antar 

sesama, dan melakukan pengendalian 

diri adalah jalan keselamatan agar 

terhindar dari penyakit.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/338326

17/ 

3. 2021/”Sanitasi Pemukiman Bantaran 

Sungai Deli dalam Konstruksi Sosial 

Budaya Kelurahan Bahari Medan 

Belawan Kota Medan”/Sriwidari 

Zulfa, Hidayat Amsani, Fikarwin 

Zuska 

Limbah rumah 

tangga, MCK, dan 

sumber air bersih  

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah 

kualitatif dengan 

pendekatan etnografi 

Informan pada penelitian 

ini adalah masyarakat yang 

bermukim di Bantaran 

Sungai Deli.  

Masyarakat yang berada di Banatran 

Sungai Deli menjadikan sungai sebagai 

tempat buang limbah dan MCK. Hal 

demikian menjadi faktor sanitasi buruk 

yang mempengaruhi derajat kesehatan. 

http://jurnal.unimed.ac.id/2012/inde

x.php/jupiis 

  
 

4. 2021/”Gambaran Sanitasi 

Lingkungan pada Masyarakat Pesisir 

Desa Bajo Indah”/Misdayanti, 

Adapun variabel 

dalam penelitian ini 

adalah jamban 

Penelitian yang 

dilakukan adalah 

penelitian 

Populasi pada penelitian 

ini yakni masyarakat Desa 

Bajo Indah Kec. Soropia 

Distribusi masyarakat dengan sanitasi 

dasar yang layak masih sangat minim. 

Penyebabnya didominasi oleh faktor 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33832617/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33832617/
http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
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Suwanti sehat, Tempat 

Pembuangan 

Sampah (TPS), dan 

Saluran 

Pembuangan Air 

Limbah (SPAL) 

observasional 

menggunakan 

pendekatan deskriptif  

Kab. Konawe. Untuk 

sampelnya, peneliti 

menetapkan sebanyak 63 

KK 

ekonomi sehingga masyarakat menilai 

jika PHBS itu tidak begitu penting 

https://afiasi.unwir.ac.id/index.php/afiasi

/article/view/134 

 

5. 2021/”Gambaran Sanitasi 

Lingkungan pada Stunting di Desa 

Secanggang Kabupaten 

Langkat”/Anggi Prasetyo, Robitah 

Asfur 

Variabel yang 

diteliti yakni 

sanitasi dasar 

diantaranya air 

bersih, jamban, 

sarana pembuangan 

limbah, dan sarana 

pembuangan 

sampah 

Jenis penelitiannya 

adalah deskriptif 

dengan desain cross 

sectional  

Sampel penelitiannya 

adalah balita di Desa 

Secanggang dengan 

menggunakan teknik 

pengambilan sampel 

berupa total sampling 

Kejadian stunting di Desa Secanggang 

didominasi oleh usia 4 tahun dengan 

jenis kelamin perempuan, dikategorikan 

pendek berdasarkan pengukuran 

antropometri, dan dikategorikan tidak 

sehat berdasarkan tingkat sanitasi. 

https://kohesi.sciencemakarioz.org/index.

php/JIK/article/view/232/232 

6. 2021/”Kondisi Sosial Budaya pada 

Desa ODF di Ekosistem Perbukitan, 

Variabel dependen 

(terikat) pada 

Jenis penelitian ini 

adalah kuantitatif 

Populasi pada penelitian 

ini adalah seluruh 

1. Tidak terdapat perbedaan kondisi 

sosial budaya pada ketiga ekosistem 

https://afiasi.unwir.ac.id/index.php/afiasi/article/view/134
https://afiasi.unwir.ac.id/index.php/afiasi/article/view/134
https://kohesi.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/view/232/232
https://kohesi.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/view/232/232


12 
 

 
 

Dataran Rendah, dan Pantai”/Rosa 

Amelia Dwi Rachmayanthi, Azmi 

Nur Fadhlillah, R. Azizah 

penelitian ini adalah 

desa ODF, dan 

variabel independen 

(bebas) pada 

penelitian ini ialah 

kondisi sosial 

budaya dari ketiga 

ekosistem 

dengan desain studi 

cross sectional dan 

rancang bangun 

deskriptif 

observasional  

 

masyarakat yang domisili 

di perbukitan, dataran 

rendah, dan pantai. 

Adapun sampel pada 

penelitian ini yakni 44 

orang dalam satu wilayah 

ekosistem 

(perbukitan, dataran rendah, dan 

pantai)  

2. Ekosistem pantai adalah ekosistem 

yang memiliki kondisi sosial budaya 

terburuk 

http://www.journal.stikeskendal.ac.i

d/index.php/PSKM/article/view/117

8/749 

7. 2021/”Hubungan antara Sanitasi 

Lingkungan dengan Kejadian Diare 

pada Balita di Wilayah Kerja 

Puskesmas Tanah Pasir”/Noviana 

Zara, Julia Fitriany 

Adapun variabel 

yang diteliti ialah 

sumber air minum, 

kualitas fisik air 

bersih, kepemilikan 

jamban, dan jenis 

lantai rumah 

Jenis penelitian ini 

adalah analitik 

observasional dengan 

pendekatan cross 

sectional 

Populasi pada penelitian 

ini adalah seluruh balita 

yang ada di wilayah kerja 

Puskesmas Tanah Pasir, 

sedangkan sampel 

penelitian sebanyak 60 

orang dengan 

menggunakan metode 

simple random sampling 

Terdapat hubungan antara sumber air 

minum, kepemilikan jamban, dan jenis 

lantai rumah dengan kejadian diare pada 

balita. Selain itu, tidak terdapat 

hubungan antara kualitas fisik air bersih 

dengan kejadian diare pada balita.  

http://journal.umuslim.ac.id/index.php/ltr

2/article/view/493/406 

http://journal.umuslim.ac.id/index.php/ltr2/article/view/493/406
http://journal.umuslim.ac.id/index.php/ltr2/article/view/493/406
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8.  2020/”Hubungan antara Sanitasi 

Lingkungan Rumah dan Personal 

Higiene Ibu dengan Kejadian pada 

Balita di Kampung Tanjung 

Kelengking Kelurahan Rempang 

Cate Kota Batam Tahun 

2019”/Isramilda 

Variabel yang 

diteliti yakni diare, 

personal higiene, 

dan sanitasi 

lingkungan 

Jenis penelitiannya 

adalah kuantitatif 

dengan menggunakan 

metode analitik 

observasional melalui 

pendekatan cross 

sectional 

Populasi dalam penelitian 

ini adalah ibu yang 

memiliki balita usia 1-59 

bulan di Kampung 

Tanjung Kelengking 

Kelurahan Rempang Cate 

Tahun 2019. Sampel 

penelitiannya berjumlah 46 

orang. 

1. Ada hubungan bermakna antara 

sanitasi lingkungan dengan kejadian 

diare pada balita (p value = 0,030) 

2. Tidak ada hubungan bermakna 

antara personal higiene ibu dengan 

kejadian diare pada balita (p value = 

0,486) 

file:///D:/UIN%20Alauddin%20Makassa

r/WELCOME%20SKRIPSI/Kajang%20

Ethnic/translate/Higiene%20dan%20Sani

tasi/Baru/434-810-1-SM.pdf 

9. 2020/”Gambaran Implementasi 

Sanitasi Lingkungan pada 

Masyarakat (Studi pada Masyarakat 

di Desa Banra‟as Pulau Gili Iyang) 

Tahun 2020”/Laylatul Hasanah, 

Enza Resdiana 

Variabel yang 

diteliti dalam 

penelitian ini adalah 

penggunaan air 

bersih, kepemilikan 

jamban, limbah cair 

Jenis penelitiannya 

ialah deskriptif 

kualitatif  

Informan pada penelitian 

ini yakni Kepala Desa, 

Aparat Desa, dan beberapa 

masyarakat daerah 

setempat 

Kondisi sanitasi lingkungan masih belum 

memenuhi syarat (air bersih terasa 

payau, belum memiliki jamban sehat, 

dan air limbahnya masih dibuang ke 

lingkungan terbuka). 

file:///C:/Users/ACER/Downloads/6766-

file:///D:/UIN%20Alauddin%20Makassar/WELCOME%20SKRIPSI/Kajang%20Ethnic/translate/Hygiene%20dan%20Sanitasi/Baru/434-810-1-SM.pdf
file:///D:/UIN%20Alauddin%20Makassar/WELCOME%20SKRIPSI/Kajang%20Ethnic/translate/Hygiene%20dan%20Sanitasi/Baru/434-810-1-SM.pdf
file:///D:/UIN%20Alauddin%20Makassar/WELCOME%20SKRIPSI/Kajang%20Ethnic/translate/Hygiene%20dan%20Sanitasi/Baru/434-810-1-SM.pdf
file:///D:/UIN%20Alauddin%20Makassar/WELCOME%20SKRIPSI/Kajang%20Ethnic/translate/Hygiene%20dan%20Sanitasi/Baru/434-810-1-SM.pdf
file:///C:/Users/ACER/Downloads/6766-20567-2-PB.pdf
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dan padat rumah 

tangga 

20567-2-PB.pdf 

10. 2017/“Behavior of Seeking 

Treatment Related to Cultural 

Element: Case Study on Ethnic 

Ammatoa of Kajang District 

Bulukumba, Indonesia”/Zainuddin, 

Alimin Maidin, Sukri Palutturi, 

Burhanuddin Bahar 

Adapun variabel 

dalam penelitian ini 

adalah kepercayaan, 

struktur sosial 

masyarakat, dan 

seni 

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah 

kualitatif dengan 

paradigma etnografi. 

Adapun teknik 

analisisnya ialah 

dengan analisis isi 

(content analysis) 

kemudian dilanjutkan 

dengan 

pengembangan 

taksonomi 

Informan pada penelitian 

ini berdasar pada teori 

saturasi yakni sebanyak 21 

informan terdiri dari 

ammatoa, anrong, galla, 

masyarakat adat, kepala 

desa, dan tenaga 

kesehatan.  

Suku Ammatoa Kajang kukuh pada 

kepercayaan nenek moyangnya, yakni 

hidup kamase-mase dan tetap harus 

patuh pada alam. Dalam pengobatan 

sekalipun, percaya pada dukun tetap 

menjadi yang utama walau juga 

menggunakan jasa tenaga kesehatan. 

Mereka mengobati penyakitnya dengan 

cara-cara tradisional dan jauh dari gaya 

modern.  

http://gssrr.org/index.php?journal=Journ

alOfBasicAndApplied 

file:///C:/Users/ACER/Downloads/6766-20567-2-PB.pdf
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Higiene dan Sanitasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, higiene adalah ilmu tentang 

kesehatan dan berbagai usaha untuk mempertahankan atau memperbaiki 

kesehatan. Adapun sanitasi diartikan sebagai usaha untuk membina dan 

menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan 

masyarakat.  

Menurut WHO, sanitasi adalah sebuah upaya dengan menyediakan sarana 

dan pembuangan limbah untuk mencegah adanya manusia yang kontak dengan 

tinja patogen. Selain itu, sanitasi juga mengacu pada pemeliharaan kondisi 

hygienis melalui upaya pengelolaan sampah dan limbah cair. Apabila sanitasinya 

buruk, maka perilaku sehatnya juga buruk. Hal ini pula ditunjang dengan 

perubahan iklim yang semakin buruk menyebabkan agen-agen penyakit 

bermunculan menggerogoti kesehatan manusia (WHO, 2018). 

Dalam sebuah buku, dituliskan bahwa higiene diartikan sebagai sebuah 

proses yang dilakukan untuk mencegah diri terjangkit penyakit, sedangkan 

sanitasi berarti terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, nyaman, aman, dan 

sustainable. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa higiene dan sanitasi ialah 

upaya pencegahan penyakit melalui menciptakan kondisi lingkungan yang bersih. 

Kedua hal ini saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan (Tobey, 

1920).
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Adapun variabel dari higiene dan sanitasi sendiri, yakni sebagai berikut: 

1. Ketersediaan Air Bersih 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 Tahun 2017 tentang Standar 

Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk 

Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian 

Umum menyatakan bahwa: 

„Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi adalah air dengan kualitas 
tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya 
berbeda dengan kualitas air minum‟.  

 

Sebagaimana Allahlberfirman dalam Qs. An-Nahl / 16 : 10, yakni: 

                       

      

Terjemahnya: 

“Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, 

sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) 

tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan 

ternakmu.”  

 

Dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah l menurunkan hujan 

yang dapat memberikan bekal hidup dan kesenangan bagi mereka, juga bagi 

ternak. Air hujan itu dijadikan berasa tawar dan tidak dijadikan asin sehingga 

mudah diminum oleh manusia. Air hujan itu pengaruhnya mampu 

menjadikan tumbuh-tumbuhan sehingga dapat dijadikan sebagai tempat untuk 

menggembala ternak.  
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Qs. Ibrahim / 14 : 32 juga menjelaskan hal serupa, yakni: 

                       

                              

         

Terjemahnya: 

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan 

air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu 

berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan 

bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-

Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.”  
 

Air bersih merupakan kebutuhan utama bagi manusia dalam 

beraktivitas. Salah satu pemanfaatan air bersih adalah mencuci wajah ataupun 

seluruh badan. Pengelolaan air bersih yang baik akan mencegah manusia 

terjangkit water borne diseases, water washed diseases, water based, dan 

water related vector. Salah satu manfaat pengelolaan air bersih yang baik 

ialah meminimalisasi bahkan menghilangkan trachoma yang disebabkan oleh 

bakteri Chlamydia trachomatis yakni penyakit dengan infeksi bakteri pada 

mata dan berujung kebutaan (WHO, 2019). 

Hubungan antara suplai air, kebersihan, dan penyakit digolongkan ke 

dalam 4 bagian utama, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Water Borne Diseases yakni penyakit yang diakibatkan oleh 

penggunaan air yang telah terkontaminasi diantaranya diare, hepatitis 

menular, tipus, cacing guinea. 
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b. Water Washed Diseases yakni penyakit yang disebabkan oleh higienitas 

air yang buruk. Cara penularannya dengan terjadinya infeksi pada 

saluran pencernaan ataupun kulit dan mata. 

c. Water Based Diseases yakni penyakit yang disebabkan oleh bibit 

penyakit yang memerlukan inang air sebagai perantara 

d. Water Related Vector yakni penyakit yang disebabkan oleh vektor 

serangga yang perindukannya berada di air. Contohnya adalah penyakit 

demam berdarah, malaria, filariasis ((WHO, 2003) dalam (Barley, 

1997)). 

2. Kebiasaan Mencuci Tangan 

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) merupakan salah satu bagian dari 

kebersihan individu. Saat ini dalam situasi pandemi covid-19, CTPS adalah 

hal mendasar dan urgent untuk diterapkan. Penting bagi seluruh lapisan 

masyarakat agar memproteksi diri dari terpapar virus corona salah satunya 

melalui rutin CTPS (Kemenkes RI, 2020). 

Sebagaimana Rasulullah menerangkan dalam hadisnya, yakni: 

يمَانِ   الطُّهُورُ شَطْرُ الِْْ
Artinya:  

“Tahara (bersuci) itu sebagian dari keimanan.” (HR. Muslim dan Tirmidzi) 

Mencuci tangan tidaklah benar jika tidak menggunakan sabun dan air 

mengalir. Prinsip mencuci tangan harus dengan keduanya (menggunakan 

sabun dan air mengalir) sebab kuman penyakit tidak dapat mati hanya dengan 

air saja. Mencuci tangan dilakukan sekitar 40-60 detik dengan tujuan kuman 

penyakit bisa mati dan tidak berkembang lagi (Kemenkes RI, 2020). 
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Adapun langkah-langkah mencuci tangan pakai sabun dengan benar, 

ialah sebagai berikut: 

a. Membasahi tangan dengan air mengalir yang bersih lalu menggunakan 

sabun  

b. Menggosok telapak tangan secara bergantian 

c. Menggosok punggung tangan dan sela jari 

d. Menggosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling 

bertautan 

e. Menggosok ibu jari kiri dan kanan secara bergantian 

f. Bersihkan tangan dengan air mengalir dan keringkan tangan 

menggunakan lap tangan ataupun tisu (Kemenkes RI, 2020). 

3. Kebiasaan Mandi  

Kebersihan individu mampu diinterpretasikan melalui kebiasaan 

membersihkan diri. Secara bahasa, mandi berarti adanya air mengalir pada 

sesuatu. Secara istilah, mandi dikenal sebagai mengalirkan air ke seluruh 

badan dari ujung rambut/kepala hingga ujung jari/kaki dibarengi dengan niat 

mandi sesuai kebutuhan, apakah membersihkan dari hadas besar atau yang 

lainnya. Secara umum, mandi dimaknai sebagai upaya untuk membersihkan 

tubuh (Syafi‟i et al., 2007). 

4. Jamban 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan jamban sebagai 

tempat buang air; kakus; tandas; peturasan. Merujuk pada 5 pilar STBM, 
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jamban sehat ialah tempat pembuangan tinja yang telah memenuhi kriteria 

bangunan dan syarat kesehatan.  

Untuk mencegah penyebaran dan berkembangnya penyakit, harus 

dilakukan dengan terus menjaga kondisi lingkungan agar tetap sehat dan 

bersih salah satunya dengan cara membangun jamban. Jamban sehat harus 

dimiliki oleh setiap rumah agar tidak ada lagi individu yang buang air besar 

sembarangan, karena ini merupakan kebutuhan primer (Dedi dan Ratna, 

2013:172). 

Panduan 5 pilar STBM mengklasifikasikan jamban sehat menjadi 3 

bagian, yakni jamban sharing/komunal, jamban semi permanen, dan jamban 

permanen. Kriteria bangunan jamban sehat diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Bangunan atas jamban (dinding dan/atau atap) 

     Fungsinya adalah melindungi manusia dari terik matahari atau hujan 

atau gangguan lainnya 

b. Bangunan tengah jamban 

     Pada daerah yang lancar airnya, lubang tempat pembuangan terbuat 

dari leher angsa. Pada daerah sulit air, lubang pembuangan boleh tidak 

dibuat dengan konstruksi leher angsa, akan tetapi wajib diberi penutup. 

Lantai jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan terdapat 

saluran pembuangan ke SPAL 

c. Bangunan bawah 

Fungsinya adalah mencegah terjadi kontaminasi dari tinja ke vektor 

pembawa penyakit. Terdapat 2 macam bentuk bangunan bawah yakni 
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tangki septik dan cubluk. Cubluk hanya boleh digunakan di pedesaan 

dengan kondisi kesulitan air. 

Pemanfaatan jamban keluarga berbanding lurus dengan tingkat 

pengetahuan dan kebiasaan masyarakat. Pengetahuan merupakan faktor 

penting ada tidaknya perubahan perilaku/kebiasaan. Hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya daerah yang masih menerapkan pola buang air besar 

sembarangan (BABS). Selain itu, pemanfaatan jamban keluarga juga 

dipengaruhi oleh fasilitas yang tidak memadai atau kurangnya pengetahuan 

dan informasi yang diperoleh guna mendukung terciptanya jamban dalam 

rumahnya sendiri (Horhoruw et al., 2014). 

5. Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) 

Air limbah domestik ialah air yang dihasilkan dari rumah tangga 

seperti buangan hasil cucian, mandi, dll. Air limbah dari jamban dikenal 

dengan istilah black water sedangkan air limbah yang berasal dari kamar 

mandi ataupun dapur dikenal sebagai grey water. Tujuan diperlukannya 

SPAL ialah agar air limbahnya tidak mencemari lingkungan sehingga bisa 

diterima oleh badan air penerima seperti air tanah, sungai, drainase, dan air 

laut (Arianto et al., 2016). 

Tidak hanya itu, peraturan di Indonesia juga sudah menjelaskan secara 

gamblang pengertian limbah. UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerangkan jika limbah 

adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.  
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Air limbah ialah sisa kegiatan dari industri, rumah tangga, dan 

semisalnya yang terdiri dari zat-zat berbahaya bagi kesehatan manusia. Selain 

itu, air limbah juga didefinisikan sebagai cairan buangan yang sudah tidak 

bisa dimanfaatkan dari aktivitas institusi ataupun komersial sehingga 

berpeluang merusak kelestarian lingkungan (Kencanawati, 2016). 

Adapun sumber air limbah, diantaranya adalah: 

a. Limbah Cair Domestik 

Limbah cair domestik ialah limbah cair yang dihasilkan dari rumah 

tangga dengan volume bervariasi, mulai 200 hingga 400 L/orang/hari. 

Pengelolaan air limbah domestik terbilang mudah sebab buangan yang 

dihasilkan berupa bahan-bahan organik 

b. Limbah Cair Industri 

Limbah cair industri merupakan cairan dari kegiatan/usaha 

perindustrian yang sudah tidak bernilai. Pengelolaan air limbah 

industri terbilang sulit sebab buangan yang dihasilkan berupa bahan-

bahan organik yang toksik seperti pelarut mineral, logam berat, dll 

(Kencanawati, 2016). 

c. Limbah Cair Kotapraja (Manucipal Wastes Water) 

Limbah cair kotapraja ialah cairan yang sudah tidak digunakan lagi 

dari hasil aktivitas perkantoran, restoran, hotel, tempat ibadah, 

ataupun di tempat-tempat umum (TTU). Limbah yang terkandung 

berupa zat organik yang umumnya sama dengan limbah domestik 

(Ikhtiar, 2018). 
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Berikut ini adalah karakteristik air limbah, diantaranya:  

a. Karakteristik Fisik 

Karakteristiknya adalah larutan padat tersuspensi seperti larutan 

sabun, air bekas cucian beras/sayur dan buah yang sedikit berbau 

b. Karakteristik Kimia 

Karakteristiknya adalah limbah yang terkandung di dalamnya zat 

kimia organik dan anorganik. Jika limbahnya sudah dibuang ke 

lingkungan dalam waktu yang lama, cenderung akan menghasilkan 

bau asam 

c. Karakteristik Bakteriologis 

Karakteristiknya adalah terdapat bakteri patogen dan organisme 

dengan marga coli (Ikhtiar, 2018).  

Kebutuhan manusia akan buang air, mandi, memasak, ataupun bekerja 

dalam ranah perindustrian tidak akan bisa dicegah. Hal itu sebanding dengan 

limbah yang dihasilkan. Semakin sering dan banyak aktivitas yang dilakukan, 

semakin banyak pula limbah. Agar bisa memastikan bahwa limbah yang 

terbuang ke alam tidak akan mencemari lingkungan sehingga memberikan 

dampak positif bagi hewan dan tumbuhan di sekitarnya, maka perlu 

diperhatikan syarat dan ketentuan untuk membuat saluran pembuangannya 

(Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016). 
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Saluran air limbah yang dibuat harus memperhatikan kriteria sebagai 

berikut: 

a. Air permukaan dan/atau air di bawah permukaan tanah tidak boleh 

dicemari 

b. Permukaan tanah tidak boleh dikotori 

c. Cacing tambang, lalat dan serangga lainnya tidak boleh tersebar di 

permukaan tanah  

d. Tidak menimbulkan bau yang tak sedap 

e. Konstruksi dibuat dengan alat sederhana dan mudah didapatkan 

f. Jarak resapan dan sumber air minimal 10 m (Ikhtiar, 2018).  

Kehadiran Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) diharapkan 

mampu menjadi solusi atas permasalahan limbah yang sudah dibuang agar 

tidak mengotori lingkungan. Dr. Muhammad Ikhtiar dalam bukunya yang 

berjudul Pengantar Kesehatan Lingkungan, dituliskan bahwa SPAL yang 

memenuhi syarat ialah yang tidak mengotori sumur dan sumber air lainnya, 

tidak menjadi sarana perkembangbiakan serangga, tidak menimbulkan 

kecelakaan, dan tidak jorok (estetika tidak terganggu).  

6. Sarana Pembuangan Sampah 

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

mendefenisikan sampah sebagai berikut: 

„sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga 
yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah 
tangga ialah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, 
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau 
fasilitas lainnya‟.  
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Adapun untuk sarana pembuangan sampah, sebagaimana yang 

termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga, terdapat tiga sarana diantaranya adalah TPS, TPS 3R, dan/atau alat 

pengumpul sampah terpilah pada kawasan permukiman, komersial, maupun 

kawasan industri yang dilakukan oleh pengelola. Untuk pengumpulan sampah 

yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota ialah menyediakan TPS 

dan/atau TPS 3R di wilayah permukiman. 

Menjaga kebersihan juga telah diserukan oleh Rasulullah Muhammad 

 :yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yakni صلى الله عليه وسلم

عٍ سعدبٍ ابي و قاص عٍ ابيه عٍ انُبي صهي الله عهيه و سهى اٌ الله طيب يحب 

افُيتكى              انطيب َظيف يحب انُظافة كريى يحب انكرو جواديحب انجوادفُظفو ا  
“An Sa‟d Ibni Abi Waqqasin „An Abihi „Aninnabiyyi Shallallahu „Alaihi 
Wasallama innalaha tayyibu yuhibbuttayyibaha nadzifun yuhibbunnadzifa 
karimun yuhibbulkarama jawadun yuhibbuljawada fanadzdzifu afnaitakum”  

Artinya:  

Dari Sa‟d Ibni Abi Waqqas, Dari Rasulullah Muhammad صلى الله عليه وسلم : 
Sesungguhnya Allahlitu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha 
Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai 
kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai Keindahan, karena itu 
bersihkanlah tempat-tempatmu (HR. At-Tirmidzi).  

Dalam pertimbangan Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, MUI 

menyebutkan sebagai berikut: 

a. Manusia diciptakan oleh Allah l sebagai khalifah di bumi (khalifah fi 

al-ardl) untuk mengemban amanah dan bertanggung jawab 

memakmurkan bumi 
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b. Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional yang 

berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan 

lingkungan 

c. Telah terjadi peningkatan pencemaran lingkungan hidup yang 

memprihatinkan, karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kalangan 

industri dalam pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan 

lingkungan. 

B. Tinjauan Tentang Sosio Antropologi 

Antropologi berasal dari dua kata, „antrhopos‟ yang berarti manusia dan 

„logos‟ dimaknai sebagai ilmu. Antropologi menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna 

bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Antropologi 

juga diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari dan mengkaji budaya 

dengan runut (Kuper, 2010). 

Kroeber mendefinisikan antropologi sebagai pola tingkah laku manusia 

dan bagaimana mereka untuk produktif. Selain itu, antropologi menurut 

Herskovits ialah pengukuran manusia. Antropologi didefinisikan pula oleh Jocabs 

dan Stern bahwa antropologi itu adalah pelajaran/ilmu sejak pertama kali manusia 

lahir di muka bumi dengan mempelajari segala bentuk fisik, sosial, budaya dan 

tingkah lakunya. Adapun untuk antropologi sosial, ialah cabang dari antropologi. 

Merujuk pada kata „sosial‟ berarti menggambarkan jika medan pembahasannya 

adalah bertemu dengan kehidupan sosial masyarakat dengan kebutuhan dan 

kesibukan masing-masing individu dalam kelompok sosial tersebut. Antropologi 
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Sosial menurut Charles Winick ialah ilmu yang fokusnya membahas mengenai 

perilaku sosial (Kuper, 2010). 

 

 

 

 Antropologi sosial terbagi atas beberapa, diantaranya: 

1. Etnografi  

Etnografi adalah bagian pokok dari antropologi sosial yang mempelajari 

tentang ras manusia dan budayanya 

2. Antropologi Keluarga 

Antropologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari berbagai bentuk 

keluarga misalnya hubungan pernikahan, kekerabatan, dan sebagainya 

3. Antropologi Ekonomi 

Antropologi ekonomi adalah yang mempelajari permasalahan ekonomi 

primitif dan manusia dari berbagai tingkatan dan/atau perubahan evolusi  

4. Antropologi Politik 

Antropologi politik adalah yang mempelajari tentang hukum-hukum 

administrasi, pemerintahan, dan aturan hukum lainnya 

5. Simbologi dan Linguistik 

Simbologi dan linguistik maksudnya adalah yang mempelajari perilaku 

manusia, terdiri dari linguistik sejarah (studi tentang sejarah bahasa), 

linguistik deskriptif (studi tentang bahasa individu dan daerah), linguistik 
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perbandingan (studi tentang perbandingan bahasa), dan linguistik umum 

(studi tentang akar atau dasar dari beberapa bahasa).  

6. Pemikiran dan Seni 

Pemikiran dan seni diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang 

agama, santet, dan budaya atau gerakan-gerakan tarian serta musik 

instrumental dari budaya yang ada (Kuper, 2010). 

Tujuan paling mendasar adanya antropologi sosial adalah untuk mencari 

dan  mempelajari karakter manusia. Nyatanya, antropologi sosial berperan dalam 

memahami orang-orang primitif dan membongkar pemahaman, kepercayaan, dan 

kebiasaan mereka (Kuper, 2010). 

Sosio Antropologi diyakini sebagai salah satu cara yang bisa ditempuh 

pada daerah yang kental kebudayaan guna merumuskan suatu kebijakan dan 

program-program kesehatan. Perilaku dan status kesehatan manusia bisa 

dipengaruhi dari kebudayaan (Mariner & Annas, 2016). 

 Sosio Antropologi merupakan bagian dari studi entnografi. Etnografi 

diperkenalkan pertama kalinya oleh orang-orang yang berasal dari background 

antropologi. Studi ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis kebiasaan-

kebiasaan yang ada di kehidupan masyarakat tertentu mulai dari cara hidup, 

budaya, atau bahkan cara interaksi dengan masyarakat lain (Suryani, 2013). 

Studi etnografi dilakukan dengan cara mengkaji informasi sosial budaya 

yang diperoleh dengan partisipasi masyarakat atau dokumen-dokumen terkait 

(peninggalan sejarah, aturan-aturan adat, dll).  Adapun ciri-ciri dari studi etnografi 

ialah: 
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1. Peneliti membangun keakraban dengan masyarakat 

2. Melakukan observasi secara langsung terkait kegiatan-kegiatan yang 

terjadi di masyarakat baik berupa pola hubungan sosial 

kemasyarakatan dan pola hidup mereka 

3. Peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. Kemampuan peneliti 

menganalisis fenomena merupakan kebutuhan primer untuk kebaikan 

penelitian 

4. Bersifat alamiah dalam artian peneliti tidak punya kendali dalam 

mempengaruhi masyarakat untuk berkreasi mengatur keadaan 

sosialnya 

5. Adanya pendekatan interaktif-reaktif antara peneliti (etnografer) dan 

masyarakat sebagai partisipan penelitian 

6. Adanya perbandingan lintas budaya sehingga interpretasi data yang 

dihasilkan tajam dan valid (Suryani, 2013). 

Tahapan-tahapan studi etnografi ialah: 

1. Menetapkan informan 

2. Melakukan wawancara kepada informan 

3. Membuat catatan etnografis 

4. Mengajukan pertanyaan deskriptif 

5. Melakukan analisis wawancara etnografis 

6. Membuat analisis domain 

7. Mengajukan pertanyaan struktural  

8. Membuat analisis taksonomik 
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9. Mengajukan pertanyaan kontras tentang simbol-simbol budaya 

10. Mengajukan analisis komponen 

11. Menemukan tema-tema budaya 

12. Menulis sebuah etnografi (Spradley, 1997) 

C. Tinjauan Tentang Suku Kajang 

Suku Kajang adalah salah satu suku terunik di Indonesia, yang terletak di 

Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 200 km sebelah timur Kota Makassar yakni di 

Kabupaten Bulukumba. Luas area permukiman Suku Kajang ialah sekitar 50 km
2
 

dan berada dalam kawasan hutan. Mereka dikenal dengan sebutan masyarakat 

hukum adat. Masyarakat Suku Kajang kukuh pada keyakinan hidup kamase-mase 

yang berarti menerapkan hidup sederhana. Keyakinan hidup yang mereka pegang 

akan membawanya pada ketenangan, kedamaian, dan kesenangan di hari setelah 

kematian nanti (Zainuddin et al., 2017).   

Masyarakat Suku Kajang mengakui bahwa Islam adalah satu-satunya 

agama yang mereka anut. Realitanya, masyarakat Suku Kajang masih 

mencampuradukkan ibadah yang telah ditetapkan dalam agama Islam dan ajaran 

nenek moyang mereka. Terdapat banyak upacara ataupun ritual-ritual adat yang 

masih bertahan dan lestari secara turun-temurun, salah satu contohnya adalah 

upacara yang dilakukan pasca panen. Makna dari upacara tersebut adalah bentuk 

syukur atas apa yang telah Tuhan berikan. Ritual lainnya yakni apabila ada 

masyarakat yang menebang pohon tanpa seizin dari Ammatoa, maka panrobel dan 

tunu tuna passau segera dikerjakan (Surtikanti et al., 2017). 
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Masyarakat Suku Kajang mempercayai jika hutan itu adalah sumber utama 

kehidupan. Hutan bisa menjadi penyeimbang cuaca di Indonesia. Oleh sebab itu, 

hutan harus terus dilestarikan agar tidak mengganggu biodiversitas. Tersirat 

aturan dalam Pasang ri Kajang bahwa “Punna nitabbangi kajua ri boronga 

ang‟ngurangi bosi, appatanrei tambusu” yang berarti bahwa apabila kayu di 

hutan ditebang, akan mengurangi hujan dan menghilangkan mata air (Rahman et 

al., 2019). 

Suku Kajang terkenal dengan suku minoritas yang menjaga interaksi 

dengan masyarakat luar. Mereka begitu membatasi interaksi dengan masyarakat 

yang bukan bagian dan menetap di kawasan hutan adat. Hal demikian dilakukan 

semata-mata bertujuan agar tidak ikut-ikutan dan terdistraksi dengan pemahaman 

yang dianut, sehingga letaknya berada jauh di dalam kawasan hutan (Rahman et 

al., 2019).  

Suku Kajang dipimpin oleh seseorang yang disebut sebagai Ammatoa 

(bapak yang dituakan). Dalam melaksanakan tugasnya, Ammatoa didampingi 

dengan 2 Anrong dan beberapa Galla (tokoh adat). Ammatoa dan seluruh individu 

yang terlibat dalam struktural jabatan informal wajib untuk taat dan 

bertanggungjawab dengan penuh secara tegas, konsisten, dan jujur pada Pasang ri 

Kajang. Mereka memiliki adat istiadat tersendiri sebagaimana yang telah 

ditetapkan dan tertuang dalam Pasang ri Kajang yakni amanat dari leluhur 

sebagai bentuk hukum tidak tertulis (Surtikanti et al., 2017; Rahman et al., 2019). 

Al-Quran telah menegaskan terkait amanat dalam Qs.An-Nisa / 4 : 58 

yakni: 
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Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha mendengar lagi Maha Melihat.” 

 

Prinsip kamase-mase atau hidup sederhana dengan tidak banyak neko-

neko diyakini akan menyelamatkan dan membahagiakan jiwa, sesaat setelah 

kematian itu tiba. Jika orang luar semakin mengikuti modernisasi dan tren hidup 

yang kian kemari kian berkembang pesat, mereka bahkan menoleh sedikitpun 

tidak. Itu terjadi karena mereka meyakini ketentuan dalam Pasang ri Kajang yang 

berupa petuah-petuah dan norma-norma dari leluhur/nenek moyang (Zainuddin et 

al., 2017).  

Pasang ri Kajang berisikan pesan dasar untuk meyakini keberadaan sang 

pencipta, disebut sebagai Tu‟ Rie‟ A‟ra‟na. Sifatnya berupa hukum tidak tertulis, 

sehingga hanya kepala suku (Ammatoa) yang berhak dan berwenang untuk 

menyampaikan kepada warganya. Mereka harus tunduk pada Pasang ri Kajang 

jika ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di hari nanti. Aturan dalam 

Pasang ri Kajang sangat kompleks mengatur mulai dari kondisi individu 

masyarakat berkaitan dengan higiene dan sanitasi, tata cara hidup bermasyarakat, 

alur dan letak pembangunan rumah, hingga perilaku keagamaan. Semua hal 

tersebut disampaikan oleh Ammatoa kepada masyarakatnya (Gising, 2011; 

Rahman et al., 2019).   
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Berkaitan dengan menjaga lingkungan, Allah telah memberikan ketetapan 

dalam Qs. Al-A‟raf / 7 : 56 berikut ini: 

                           

     

Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” 

 
Konon, masyarakat kawasan hukum adat menyatakan jika manusia 

pertama itu adalah penduduk barat (Pa‟rasangang Iraja/Borong Iraja) dan tempat 

tersebut disetarakan dengan Madina Al-Munawwarah. Olehnya, laki-laki yang 

telah selesai melakukan ritual adat Akkatere‟ (kembali ke roh suci) bisa dikatakan 

sudah berhaji. Untuk tempat kedua di sebelah timur, disetarakan dengan Padang 

Arafah. Dengan demikian, masyarakat Suku Kajang percaya bahwa laki-laki yang 

telah melewati Akkatere‟ dan ritual pemakaman, bisa menjadikan kawasan timur 

sebagai tempat untuk berziarah layaknya berada di Padang Arafah (Gising, 2011). 

Masyarakat Hukum Adat senantiasa berpakaian serba hitam. Hitam 

direpresentasikan sebagai gelap, abadi, kesederhanaan, dan kematian. Suatu 

hikmah yang dapat dipetik dari tampilan pakaian yang selalu gelap (berwarna 

hitam) adalah faktanya kehidupan manusia akan berakhir pada kekekalan yang 

gelap seorang diri tanpa ada teman (sassang). Hitam direpresentasikan sebagai 

simbol keabadian karena tetap konsisten dalam menjalankan kehidupan sehari-

hari sebagaimana amanat dari Pasang ri Kajang. Hitam dilambangkan sebagai 

kesederhanaan maksudnya bahwa mereka hidup apa adanya dan tidak tertarik 
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dengan kehidupan luar yang mewah mengikuti alur modernisasi. Selain itu, hitam 

juga dimisalkan dengan kematian, bermakna bahwa hidup di dunia hanya 

sementara, dan kehidupan yang kekal adalah tujuan utama (Maknun et al., 2020). 

Masing-masing rumah di dalam kawasan hutan adat, memiliki kamar kecil 

di sisi kiri tangga yang diperuntukkan kepada tamu untuk membersihkan diri 

terlebih dahulu (mencuci muka, tangan, mulut) sebelum memasuki rumah. Rumah 

diyakini sebagai sesuatu yang sakral sehingga harus memastikan jika tamu itu suci 

dari kotoran apapun. Konstruksi rumah setiap masyarakatnya juga sudah tertuang 

dalam aturan Pasang ri Kajang. Konstruksi rumahnya terbuat dari bahan-bahan 

alam yang sederhana dan mudah ditemukan (Gising, 2011).  



35 
 

 
 

D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Teori H.L Bloom (1974) 

Gambar 2.1 Kerangka Teori  
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E. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan etnografi pada Suku Kajang, Kabupaten Bulukumba. 

Penelitian kualitatif ialah penelitian yang hasilnya diperoleh dengan cara 

mengolah data tanpa menggunakan statistik, murni dari keilmuan 

linguistik ataupun sosial humaniora (Anggita, 2018). 

Studi etnografi adalah studi yang dilakukan dengan cara mengamati 

langsung kejadian/lokasi tertentu melalui wawancara ataupun observasi 

partisipan. Studi etnografi dimanifestasikan dalam kajian antropologi 

guna menganalisis kebiasaan hidup masyarakat (Suryani, 2013). 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Suku Kajang, Kabupaten Bulukumba 

yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 200 km sebelah timur 

Kota Makassar. Rentang waktu penelitiannya ialah 12 hari sejak tanggal 

30 September hingga 11 Oktober 2021. 

B. Subjek Penelitian dan Sumber Data 

1. Subjek Penelitian 

Penelitian kualitatif berangkat dari asumsi tentang kondisi nyata atau 

fenomena sosial pada suatu area yang bersifat unik. Oleh karena itu, 

peneliti harus mampu mendapatkan informan yang tepat agar memperoleh 
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informasi secara detail dan mendalam terkait dengan topik penelitian yang 

akan dikaji (Heryana, 2018). 

Informan ialah subjek penelitian yang mampu memberikan informasi 

valid terkait permasalahan yang ingin diteliti. Informan dipilih sebanyak 5 

orang, diantaranya adalah: 

a. Informan Kunci 

Informan kunci merupakan informan yang mengetahui secara 

menyeluruh terkait permasalahan penelitian. Informan kunci 

pada penelitian kali ini adalah Ammatoa (kepala Suku Kajang). 

b. Informan Utama 

Informan utama adalah informan yang langsung terlibat dalam 

permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, informan 

utamanya yakni masyarakat Suku Kajang sebanyak 3 orang. 

c. Informan Pendukung 

Informan pendukung adalah informan yang bisa memberikan 

informasi, walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi 

sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan pendukung 

ialah Kepala Desa Tanah Toa (Heryana, 2018). 

2. Sumber Data 

Sumber data menurut Suharsimi (2010) ialah subjek darimana data 

dapat diperoleh. Sumber data meliputi dua jenis, yakni sumber data 

primer dan sekunder. Berikut adalah perbedaan sumber data primer dan 

sekunder: 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau 

objek penelitiannya. Data primer sifatnya masih original sehingga 

validitasnya besar. Data primer biasanya diperoleh melalui wawancara 

langsung ke pihak terkait, pembagian kuesioner, survei, ataupun 

eksperimen (Megel & Heermann, 1994).  

Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung 

berdasarkan tinjauan lapangan dan wawancara dengan kepala Suku 

Kajang (Ammatoa).  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, 

bersumber dari orang lain atau dokumen semisal publikasi. Data 

sekunder bisa dijumpai melalui buku, jurnal penelitian, koran, biografi, 

sensus, dan sebagainya (Megel & Heermann, 1994).  

Pada penelitian ini, data sekunder yang diperoleh bersumber dari 

jurnal penelitian, buku, dan artikel resmi sebagai tambahan informasi 

bagi peneliti.  

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ialah segala sesuatu yang memudahkan proses 

penelitian. Kualitas instrumen penelitian ditentukan oleh validitas dan realibilitas 

instrumen. Adapun instrumen penelitiannya yakni: 

1. Peneliti itu sendiri (human instrument). Peneliti kualitatif sebagai human 

instrument akan bertugas untuk menetapkan fokus penelitian, menentukan 
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informan sebagai sumber data utama, lalu melakukan pengumpulan data, 

menilai dan menganalisis data, kemudian menafsirkan dan membuat 

kesimpulan atas data yang diperoleh selama penelitian berlangsung 

2. Alat tulis, dalam hal ini buku/catatan dan pulpen 

3. Tape/sound recorder 

4. Kamera, dsb (O‟Connor & Gibson, 2003) 

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka adapun teknik mengolah dan menganalisis data 

yang digunakan adalah dengan aplikasi NVivo. Menurut Zamawe (2015) NVivo 

hadir untuk membantu peneliti kualitatif memproses analisis datanya. Bukan 

berarti menyerahkan semua hasilnya pada NVivo, akan tetapi tetap saja peneliti 

memegang kendali utama.    

E. Penyajian Data 

Hasil penelitian ini selanjutnya akan disajikan dalam bentuk SmartArt 

beserta narasi ilmiah dengan tidak mengubah makna asli dari hasil wawancara. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Karakteristik Informan 

Suku Kajang ialah salah satu suku di Indonesia yang masih memegang 

erat kebudayaan nenek moyangnya. Letaknya berada di Dusun Benteng Desa 

Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan 

sekitar 200 km sebelah timur Kota Makassar. Keberadaan Suku Kajang ada dalam 

hutan, sehingga dijuluki “tau Kajang” (Kajang dalam) yang memiliki luas area 

yakni sekitar 50 km
2
. 

Secara geografis, Kajang terbagi dua, yakni Kajang dalam (tau Kajang) 

dan Kajang luar (masyarakat Kajang yang hidupnya relatif modern mengikuti 

perkembangan zaman dan menerima keberadaan teknologi). Kajang dalam yang 

berada di kawasan Ammatoa tidak mengenal namanya teknologi sehingga 

kehidupan di sana tergolong primitif.  

Luas Desa Tanah Toa ialah 1.820 Ha dengan 9 dusun. Adapun dusun di 

Desa Tanah Toa yakni Dusun Balagana, Jannayya, Bantalang, Pangi, Sobbu, 

Balambina, Benteng, Lurayya, dan Tombolo. Tujuh dari sembilan dusun berada di 

dalam kawasan adat, kecuali Dusun Benteng dan Dusun Jannayya. Desa Tanah 

Toa berbatasan dengan empat desa, yaitu: 

Sebelah Utara  : Desa Batunilamung 

Sebelah Selatan : Desa Bonto Baji 

Sebelah Timur  : Desa Malleleng 

Sebelah Barat  : Desa Pattiroang 
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Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang berasal dari latar 

belakang pekerjaan yang berbeda. 

Tabel 4.1 Karakteristik Informan 

No. Informan Jenis Kelamin 
Pekerjaan 

(Jabatan) 

1. AM Laki-Laki Kepala Suku 

2. SL Laki-Laki Kepala Desa  

3. SA Laki-Laki Masyarakat Adat 

4. RU Laki-Laki Masyarakat Adat 

5. SI Perempuan Masyarakat Adat 

               Sumber: Data Primer 2021 

Berdasarkan tabel di atas, informan pada penelitian ini 

berjumlah 5 orang terdiri dari 4 masyarakat Suku Kajang (Kajang 

dalam) dan 1 masyarakat luar Kajang. Terdapat 4 informan berjenis 

kelamin laki-laki, dan 1 informan berjenis kelamin perempuan. 

Seluruh informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling 

dan didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Adapun mata pencaharian masyarakat di sana sebagian besar adalah 

petani dan pedagang. 

B. Gambaran Higiene Perspektif Sosio Antropologi pada Suku Kajang 

Persoalan higiene menjadi kewajiban bagi setiap individu untuk 

diperhatikan dengan baik. Masyarakat Suku Kajang terkenal dengan 

masyarakat yang kental akan budaya dan menjunjung tinggi aturan dalam 

Pasang ri Kajang. Aturan ini mengatur bagaimana berinteraksi dengan alam 

dan masyarakat, utamanya menjaga diri dari penyakit dan menyelamatkan 

diri dari kesusahan saat di alam lain (jika sudah meninggal). 

Konsep menjaga diri termasuk diantaranya menjaga atau mencegah dari 

terhindarnya penyakit dilakukan dengan cara memperhatikan kebersihan 

individu seperti rajin mandi, mencuci tangan, tidak meludah di sembarang 

tempat, memperhatikan kebersihan gigi dan mulut, kulit, dll. 
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1. Kebiasaan Mencuci Tangan 

Berdasarkan hasil analisis pada NVivo terkait dengan kebiasaan 

mencuci tangan, diperoleh informasi sebagai berikut: 

 

    Sumber: Data Primer 2021 

Gambar 4.1 Hasil Analisis Kebiasaan Mencuci Tangan 

Kebiasaan mencuci tangan sudah diterapkan dari dulu oleh Masyarakat 

Suku Kajang. Kehidupan di sana erat dengan aturan atau norma-norma yang 

telah dulu ada bernama Pasang ri Kajang, termasuk mengatur letak rumah 

masyarakat. Tata letak rumah mempengaruhi pola kebiasaan hidup bersih dan 

sehat. Pada faktanya, begitu kita masuk pada pintu gerbang rumahnya, 

disambut dengan kakus buatan sendiri (tanpa teknologi) tentunya atau begitu 

masuk ke dalam rumahnya, pertama kali akan disuguhi dengan letak tempat 

buang air kecil dan mencuci serta dapur yang letaknya berada di depan. 

Tentunya, letak rumah Masyarakat Suku Kajang berbeda dengan letak rumah 
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masyarakat pada umumnya bahwa dapur dan wc berada di dalam atau di 

bagian belakang dalam rumah yang umumnya tak terlihat oleh tamu.  

Dahulu kala, rumah dibentuk demikian karena pada zaman perang, 

prajurit Kajang sering masuk ke rumah penduduk mencari makan. Itulah 

mengapa rumahnya dibentuk seperti itu agar prajurit langsung bisa makan 

dan paling penting mereka tidak bisa melihat putri atau anak perempuan 

pemilik rumah. Prajurit selalu menganggap bahwa apapun yang ada di rumah 

singgahnya, itulah miliknya. Masyarakat Suku Kajang zaman dahulu takut 

jika anak perempuannya akan diambil oleh prajurit. Letak rumahnya tidak 

semata-mata dibentuk menjadi demikian melainkan ada pula tujuan yang 

sesuai dengan Pasang ri Kajang. Tujuannya adalah agar tamu yang datang 

bisa menyaksikan langsung bahwa tuan rumah hidup kamase-mase, pun 

senantiasa membersihkan diri dari luar dengan cara mencuci kaki dan tangan 

sebelum berlama-lama dalam rumah (Gising, 2011). 

Perilaku hidup bersih dan sehat dalam hal ini mencuci tangan masih 

belum sesuai dengan syarat atau standar mencuci tangan yang benar menurut 

WHO (World Health Organization). Mereka mencuci tangan saat setelah 

memegang sesuatu, bangun tidur di pagi hari, dan pada waktu ingin makan. 

Sehubungan dengan perkara ini, Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah memerintahkan dalam 

sebuah hadis sebagai berikut:  

ٍْقظََ  ًَّ صلَّى الله علٍو ًسلَّم قاَلَ: إذِاَ اسْتَ ٌْرَةَ رضً الله عنو أنََّ النَّبِ عَنْ أبًَِ ىُرَ

مِوِ، فلَاَ ٌدُْخِلُ ٌدََهُ فًِ الِإناَءِ حَتَّى ٌغَْسِلَيَا ثلَاثَا   ٌْ ٌْنَ أحََدُكُمْ مِنْ نَ َ ، فإَِنَّوُ لاَ ٌدَْرِي أ

 باَتتَْ ٌدَُهُ 
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Artinya: 

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu „Anhu, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم 

bersabda: Jika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya 

tidak memasukkan tangannya dalam bejana sampai dia membasuhnya tiga 

kali karena sesungguhnya dia tidak menyadari di manakah posisi kedua 

tangannya semalam.” (HR. Bukhari No. 162 dan HR. Muslim No. 278) 

 

Ketika tiba waktu makan, Masyarakat Suku Kajang rajin mencuci 

tangan, namun belum sesuai standardisasi kesehatan. Cara mereka mencuci 

tangan ialah tidak menggunakan air mengalir, akan tetapi menggunakan 

kobokan. Tidak hanya itu, mereka mencuci tangan juga tanpa sabun cuci 

tangan. Bisa diistilahkan bahwa mereka sekadar mencuci tangan, asal 

tangannya basah terkena air mereka menganggap sudah cuci tangan. Kalau 

ingin ditelaah lebih dalam, esensi cuci tangan itu jauh dari sekadar terkena 

air, melainkan minggatnya bakteri-bakteri yang menempel pada tangan. 

Tentu bakteri akan hilang dan mati jika memakai sabun yang memang sudah 

dibuat untuk menghilangkan kuman atau bakteri-bakteri jahat. 

Perilaku mencuci tangan yang tidak benar kemudian menimbulkan 

penyakit pada mereka, contohnya sakit perut dan diare atau istilahnya water 

borne diseases. Ammatoa menyampaikan jika masyarakatnya kerap 

menderita diare dan sakit perut. Akan tetapi, mereka jarang bahkan tidak 

pernah melaporkan dan memeriksakan kesehatannya ke faskes terdekat guna 

diberikan penanganan yang tepat. Mereka lebih mempercayai dukun atau 

orang pintar dalam hal ini Ammatoa untuk menyembuhkan penyakitnya.  

Adapun obat agar penyakit water borne diseases enyah dari mereka itu 

cukup sederhana. Obatnya selalu alami/herbal.  
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”Kunne garringna garring pa‟risi‟ battang na tattai-tai punna tala 

bissa lima nampa nganrei, na leko‟ kayu ji ni baca-bacai anjari pa‟balle.”  

“Disini penyakitnya ialah sakit perut dan diare jika tidak mencuci 

tangan sebelum makan, dan obatnya adalah daun sirih yang sudah diberikan 

mantra.”  

   (Inf. 01, AM, L, Kepala Suku). 

    
 Sumber: https://portal.merauke.go.id/news/342/manfaat-daun-

sirih-dan-khasiatnya.html 

Gambar 4.2 Daun Sirih 

 

Piper betle L (daun sirih) diyakini sebagai obat penyembuh berbagai 

penyakit, salah satunya adalah diare. Cara pengobatannya adalah dengan 

meminum air rebusan daun sirih, ditempelkan ke badan, ataupun 

memakannya langsung. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nuraini dkk (2021) bahwa di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdapat 99,33% dari 60 responden 

menyatakan jika tumbuhan alami (daun sirih) mampu menjadi obat untuk 

penyakit diare. Pemanfaatan tumbuhan tradisional menjadi langkah terbaik 

karena mudah dijangkau dan penanamannya tidak rumit, sehingga bisa 

https://portal.merauke.go.id/news/342/manfaat-daun-sirih-dan-khasiatnya.html
https://portal.merauke.go.id/news/342/manfaat-daun-sirih-dan-khasiatnya.html
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ditanam di pekarangan rumah. Cara pengolahannya didominasi dengan 

digiling sebanyak 57,67% dan dimakan sebanyak 51,37%. 

Kandungan fitokimia yang ada dalam daun sirih ialah flavonoid, tannin, 

kumarin, triterpen, alkaloid, fenilpropanoid, sterol dan terpenoid. Kandungan 

tersebut dipercaya mampu bertindak sebagai antibakteri, antijamur, 

antioksidan maupun aktivitas antiinflamasi (Bhatia et al., 2021). 

Pengobatan penyakit yang dilakukan di Suku Kajang sama halnya 

dengan yang dilakukan oleh Masyarakat Suku Dayak. Mereka menggunakan 

dedaunan, air, akar, dan batang tanaman untuk bahan pengobatan tradisional. 

Batang tanaman dengkek (akar kuning) dimanfaatkan dengan cara direbus, 

lalu diminum air rebusannya untuk mengobati penyakit demam. Tidak hanya 

itu, apabila Masyarakat Suku Dayak mengalami diare, pengobatan yang 

dilakukan adalah dengan daun pasak bumi (Sukiada, 2018). 
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2. Kebiasaan Mandi 

Hasil analisis data pada NVivo, diperoleh informasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer 2021 

  Gambar 4.3 Hasil Analisis Kebiasaan Mandi 

Berdasarkan penuturan dari Inf. 01, AM, kebiasaan mandi masyarakat 

di sana adalah 2 kali sehari, yakni ere‟ (pagi), dan karahie‟ (sore). Mandi 2 

kali sehari diyakini akan membersihkan badan dari debu dan keringat yang 

menempel pada diri. Selain itu, manfaat yang dirasakan yakni bisa 

melancarkan pernapasan, membuat badan jadi lebih segar, mudah 

berkonsentrasi dalam melakukan sesuatu sehingga memungkinkan pekerjaan 

selesai secara efektif dan efisien.  
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Sejatinya, Islam menganjurkan untuk menjaga kebersihan, termasuk 

kebersihan diri sendiri (personal hygiene). Allah sangat menyukai hamba-

Nya yang mensucikan diri, sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah / 2 : 222 

yakni: 

              

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan 

menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (Qs. Al-Baqarah / 2 : 222) 

 

Sebagian Masyarakat Suku Kajang mengikuti kebiasaan mandi manusia 

pada umumnya, yakni dengan memakai sabun mandi yang sudah diolah dari 

industri dengan alat teknologi termutakhir. Mandi dengan menggunakan 

sabun mandi dari industri rata-rata dipakai oleh remaja (anak-anak muda). 

Sebagiannya pula ada yang menggunakan dedaunan sebagai sabun mandi. 

Jenis dedaunan yang digunakan adalah daun pepaya (Carica papaya L.) dan 

daun sirsak (Annona muricata). Daun tersebut diyakini memberikan pengaruh 

positif bagi tubuh. Selain membersihkan badan, juga bisa dijadikan sebagai 

obat. 
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Sumber:https://jovee.id/inilah-7-temuan-baru-manfaat-daun-pepaya-

bagi-kesehatan/ 

Gambar 4.4 Daun Pepaya (Carica papaya L.) 

 
Sumber: https://www.alodokter.com/waspadai-efek-samping-daun-

sirsak-sebelum-konsumsi-ekstraknya 

Gambar 4.5 Daun Sirsak (Annona muricata) 

Masyarakat Suku Kajang kerap menggunakan daun sirsak sebagai 

sabun mandi. Daun sirsak dikenal sebagai dedaunan yang punya potensi besar 

dalam pengobatan baik penyakit yang dimediasi oleh stress oksidatif ataupun 

https://jovee.id/inilah-7-temuan-baru-manfaat-daun-pepaya-bagi-kesehatan/
https://jovee.id/inilah-7-temuan-baru-manfaat-daun-pepaya-bagi-kesehatan/
https://www.alodokter.com/waspadai-efek-samping-daun-sirsak-sebelum-konsumsi-ekstraknya
https://www.alodokter.com/waspadai-efek-samping-daun-sirsak-sebelum-konsumsi-ekstraknya
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penyakit-penyakit lainnya. Terbukti bahwa daun sirsak kaya dengan polifenol 

dan senyawa fenolik murni sebagai antioksidan alami (Andrade et al., 2021). 

Penelitian yang dilakukan di Tanzania tahun 2020 mengemukakan jika 

daun pepaya banyak khasiatnya bagi kesehatan utamanya berfungsi sebagai 

obat antikanker, antioksidan, antijamur, antiparasit, antimikroba, 

gastroprotektif, hipoglikemik, kontrasepsi, dan aktivitas pelindung 

hepatoreno. Diteliti sebagai obat antikanker sebab ditunjukkan mampu 

menekan pertumbuhan tumor, induksi apoptosis, penghambatan proliferasi 

sel, hingga metastasis. Penelitian itu pula menjelaskan jika daun pepaya 

diyakini sebagai antitumor karena adanya fitokimia bioaktif seperti benzyl 

isothiocyanate (BITC), fenolat, karotenoid, glukosinolat, flavonoid, α –

tokoferol, dan lycopene (Dotto & Abihudi, 2021). 

Sebuah publikasi dari Journal of Bioresources and Bioproducts 

dituliskan bahwa daun pepaya bisa efektif mengobati penyakit demam 

berdarah. Daun pepaya mengandung senyawa aktif carpaine yang berperan 

besar dalam aktivitas anti-trombositopenia yakni mampu meningkatkan 

jumlah trombosit dalam darah, juga mengandung polifenol sebagai 

antioksidan (Yap et al., 2021). 

Nyamuk bisa masuk ke dalam rumah dan bisa menyebabkan penyakit 

pada mereka berupa water related vector yakni penyakit yang disebabkan 

oleh vektor serangga dengan perindukannya ada di air, semisal demam 

berdarah, malaria, dan filariasis. Hal itu terjadi karena realita yang ada di 

Suku Kajang menampakkan jika ventilasi rumah-rumah mereka tidak ditutupi 
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kaca dan dibiarkan terbuka begitu saja. Sebagaimana penuturan dari warga, 

sebagai berikut: 

“Kunne tala kulle ammake kaca, jari lamu‟ kulle antama do”  

“Disini tidak boleh menggunakan kaca, sehingga nyamuk bisa masuk”.  

              (Inf. 01, AM, L, Kepala Suku). 

“Loe lamu‟ kunne iya ka tala nia‟ kacana ballaka” 

“Disini banyak nyamuk karena tidak ada kaca rumah” 

           (Inf. 05, SI, P, Masyarakat Adat). 

Tidak bisa dinafikan bahwa kemungkinan besar nyamuk setiap hari bisa 

menggigit masyarakat Suku Kajang, namun mereka jarang bahkan hampir 

tidak pernah terkena penyakit demam berdarah, malaria, ataupun filariasis. 

Alasannya karena mereka punya pertahanan kuat dengan mandi 2 kali sehari 

menggunakan dedaunan-dedaunan tersebut yang dipercaya dan terbukti 

secara ilmiah mampu menjadi obat. 

Sabun mandi yang mereka gunakan ialah dari daun muda dan daun tua. 

Akan tetapi, penelitian tentang kuantifikasi carpaine dan sifat antioksidan 

ekstrak dari daun batang tanaman Carica papaya menjelaskan jika daun 

muda bisa lebih baik dalam pencegahan penyakit utamanya demam berdarah. 

Terbukti jika daun muda memiliki jumlah kandungan polifenol total yang 

lebih tinggi dari daun tua. Tidak hanya itu, daun muda juga mengandung 

jumlah carpaine tertinggi. Oleh sebab itu, penelitian tersebut menyarankan 

menggunakan daun pepaya muda untuk penelitian ke depan terkait 

pengembangan obat untuk kasus virus dengue (Yap et al., 2021). 

Adapun ketika mereka ada yang terkena penyakit (water related 

vector), cara pengobatannya cukup mengambil dedaunan tersebut (daun 
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sirsak, daun pepaya) dan digosok-gosokkan ke tubuh. Selain itu, alternatif 

lainnya adalah Ammatoa meniup tubuh pasien dengan membacakan bacaan-

bacaan (jampi-jampi) sesuai yang diyakini dari dulu atau ajaran yang turun 

temurun dari nenek moyang. 

Sejak pandemi Covid-19 menyerang seluruh lapisan masyarakat, 

mereka juga percaya dan takut terkena penyakit itu. Mereka berusaha 

menjaga diri dan lingkungannya dari hal-hal yang bisa menyebabkan 

penularan Covid-19. Diantaranya adalah menjaga kebersihan diri seperti rajin 

mandi, mencuci tangan, dan menggunakan masker tetapi untuk tamu yang 

datang ke kawasan. Kiat-kiat yang mereka lakukan selain dari menjaga diri 

dan menerapkan protokol kesehatan, mereka perkuat lagi memperbanyak doa 

pada Allah l. 

Rajin mandi juga berdampak pada kesehatan mental dengan lebih 

meningkatkan produktivitas mereka dan tidak mudah stress. Masyarakat Suku 

Kajang tidak memiliki tempat mandi dalam rumah, sehingga mereka harus 

mandi di tempat terpisah yang langsung pada mata air hutan. Kondisi di sana 

yang tidak memungkinkan adanya teknologi, sehingga mustahil pipa bisa 

masuk dan dipasang di tiap-tiap rumah untuk mengaliri air. Dengan demikian, 

mereka mengambil air untuk kebutuhan masak dan mencuci dari mata air, 

sedangkan untuk mandi mereka langsung di sumber mata air.  

Sebagaimana pepatah mengatakan sekali mendayung, dua tiga pulau 

terlampaui. Artinya adalah sekali melakukan aktivitas, bisa beberapa kegiatan 

diparalelkan dan selesai dalam waktu bersamaan. Sesi mandi bagi mereka 
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adalah sesi dekat dengan alam. Waktu terbaik untuk berteman dengan alam, 

menghirup udara segar, mendengarkan suara-suara kicauan burung dan hutan 

terindah, menikmati me time, juga suara gemericik dan aliran air langsung 

dari pohon yang tentunya begitu menenangkan.  

Kondisi berteman dengan alam sejalan dengan kebiasaan masyarakat di 

Negeri Matahari Terbit (Jepang), dikenal dengan Shinrin yoku yakni mandi di 

atmosfer hutan. Kebiasaan ini dipopulerkan sejak tahun 1980-an. Berteman 

dengan alam bukan sekadar menghabiskan waktu saja, namun ada efek positif 

nyata yang dirasakan utamanya bagi kesehatan.  

Sebuah studi di Inggris menyimpulkan mandi hutan sebagai salah satu 

konsep terapi dan praktik sensorik. Agama Shinto yang berada di Jepang, 

mempercayai bahwa pohon punya roh hidup sehingga kekuatan batin mereka 

dengan alam begitu kuat. Konsep terapi diartikan sebagai penyadaran dengan 

penuh perhatian; menyadari proses fisik dan batin dengan cara fokus pada 

indera dan aktif merenungi lagi merefleksikan timbal balik yang hutan 

berikan (Farkic et al., 2021).   

Penelitian serupa di Korea membahas tentang perubahan fisiologis dan 

pengobatan depresi. Ditemukan bahwa psikoterapi berbasis terapi perilaku di 

alam terbuka hijau, mampu membantu dalam pencapaian remisi depresi sebab 

mencakup berbagai instrumen alami (Kim et al., 2009).  

Masyarakat Suku Kajang yang mandi di alam terbuka (hutan), 

memberikan penuturan secara lugas kalau mereka merasakan kedamaian, 

ketenangan, dan rasanya segar sehabis mandi. Hal itu disebabkan karena alam 
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memberikan respon positif yang begitu bermanfaat bagi fisik dan jiwa 

seseorang. Manfaatnya adalah mampu menurunkan tekanan darah, 

meningkatkan relaksasi tubuh, juga mempengaruhi pikiran dan aktivitas 

manusia. Alam (hutan) dikenal sebagai penyedia lingkungan restoratif.   

Mandi tidak hanya membersihkan badan, tapi juga memperhatikan 

kebersihan gigi dan mulut dengan cara menggosok gigi tiap mandi. Hal ini 

sejalan dengan perintah Nabi dalam sebuah hadis yakni: 

لاَ أنْ  ٌْ سَلَّمَ  ، قاَلَ :لَ ًَ ٍْوِ  لَ اللهِ  صَلَّى اللهُ عَلَ ٌْ ًَ اللهُ عَنْوُ : أنََّ رَسُ ٌْرَةَ  رَضِ عَنْ أبًَِ ىُرَ

اكِ مَعَ كُلِّ صَلاةَ   ٌَ ًْ عَلىَ النَّاسِ لأمََرْتيُُمْ باِلسِّ َ تًِ أ  .أشُقَّ عَلىَ أمَُّ
 

Artinya:  

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu „Anhu, Rasulullah Shallallahu 

„Ailihi Wasallam bersabda : seandainya tidak memberatkan umatku atau 

tidak memberatkan manusia, aku pasti memerintahkan mereka untuk 

bersiwak bersamaan dengan setiap kali shalat.” (HR. Bukhari No. 887 dan 

HR. Muslim No. 452) 

 

Cara membersihkan gigi juga bermacam-macam. Ada yang 

menggunakan sikat gigi pada umumnya dilengkapi odol, ada juga yang 

menggunakan kayu pinang. Pada zaman dahulu kala, nenek moyang mereka 

sering menggunakan pinang dengan cara dibakar hingga halus sampai 

menyerupai abu. Kemudian, abu itulah yang akan digosokkan ke seluruh gigi. 

Sekarang mereka cenderungnya langsung menggosokkan ke gigi tanpa 

dibakar terlebih dahulu ataupun mengunyah pinang. Mereka biasa 

mencampurkan beberapa tumbuhan-tumbuhan untuk proses nginang 

diantaranya daun sirih ataupun tembakau. Mereka percaya jika kayu pinang 

mampu membersihkan gigi dan mulut. Kebiasaan ini bukan hanya dilakukan 

oleh warga Suku Kajang, melainkan hampir seluruh daerah di Indonesia 
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sebagai aktivitas leluhur yang sudah menjadi turun temurun. Di Provinsi Bali, 

nginang biasa juga disuguhkan kepada para tamu yang datang.  

Sehubungan dengan kebiasaan tersebut, terdapat penelitian yang 

mengatakan bahwa mengunyah pinang mampu memelihara kesehatan gigi 

dan mulut. Kandungan-kandungan dalam tembakau, daun sirih, dll 

menunjukkan beberapa senyawa dengan manfaat luar biasa yakni 

seskuiterpen, kavikol, eugenol, sineol, flavonoid, tannin, katekin, dan alkaloid 

(Sutana et al., 2021).  

Di sisi lain, penelitian literature review yang dilakukan dari Pusat 

Penelitian Penyakit Mulut dan Gigi di Iran (2020) menyebutkan jika produk 

pinang tidak bisa dikonsumsi terus menerus karena tidak baik bagi kesehatan 

gigi dan mulut, akan menyebabkan penyakit periodontal dan lesi oral. 

Mengunyah pinang dalam jangka panjang dapat menyebabkan pengembangan 

karsinoma sel skuamosa rongga mulut. Pinang dikenal sebagai tumbuhan 

yang bersifat karsinogenik, jadi ada indikasi untuk mengidap kanker mulut 

(Shirzaiy & Neshat, 2020). 

C. Gambaran Sanitasi Perspektif Sosio Antropologi pada Suku Kajang 

1. Ketersediaan Air Bersih 

Suku Kajang terkenal dengan suku yang masih memelihara kearifan 

lokal dan tidak mengizinkan masuknya teknologi. Ketersediaan air bersih 

pada masyarakat umum bisa didapatkan melalui air PDAM, sumur gali, 

ataupun sumur bor yang dialirkan ke masing-masing rumah. Perkara seperti 

ini tentu membutuhkan namanya pipa (terbuat dari teknologi). Namun, 
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berbeda pada kawasan adat ini. Mereka tidak menerima adanya pipa yang 

mengaliri masing-masing rumah karena dianggap tidak patuh untuk hidup 

kamase-mase (sederhana). Sebagaimana yang informan sampaikan sebagai 

berikut: 

“Kunne tala kulle tauwa pantama teknologi do, jari injo pipa tala kulle 

todo antama mae. Punna buru‟ne nalembarai je‟ne, punna baine na 

songongi”  

“Disini tidak bisa masuk teknologi, jadi pipa juga tidak bisa masuk ke 

sini. Kalau laki-laki airnya yang sudah diambil lalu dimasukkan ke jerigen 

akan diangkat ke pundak, kalau perempuan airnya yang sudah dimasukkan di 

jerigen kemudian dijunjung.”  

               (Inf. 03, Sampe, L, Masyarakat Adat). 

 

Sebagaimana analisis data yang dilakukan menggunakan aplikasi 

NVivo, diperoleh informasi berikut ini: 

      

      Sumber: Data Primer 2021 

      Gambar 4.6 Hasil Analisis Ketersediaan Air Bersih 

Seruan hidup kamase-mase membawa mereka pada pemahaman untuk 

tidak hidup secara berlebihan dan mengikuti modernisasi. Masyarakat luar 

Kajang menganggap bahwa keberadaan teknologi membawa banyak manfaat 

bagi kehidupan. Contohnya adalah memudahkan urusan manusia yang 

tadinya komunikasi dilakukan dengan berkirim surat sampai menunggu 

berhari-hari, kini sepersekian detik sudah bisa terkirim; mengakses informasi 

dari mana saja (lokal dan internasional) bisa dengan sekali klik tombol 

Ketersediaan 
Air Bersih 

Sumber 
Mata Air 

Pepohonan 

Mandi 

Minum 

Mencuci 
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handphone menelusuri browser; mandi, masak, mencuci tanpa harus capek-

capek mengangkat air dari jarak yang jauh; ataupun berbelanja tanpa harus ke 

toko, barangnya bisa dengan cekatan sampai di rumah. Modernisasi teknologi 

telah terbukti membawa manusia pada kehidupan yang lebih baik, lebih 

memudahkan pekerjaan sehingga bisa bekerja dengan produktif dan 

menyelesaikannya secara efektif lagi efisien.  

Dalam menunjang hidup sehari-hari akan kebutuhannya dengan air, 

mereka memiliki sumber mata air dari pohon. Pada masyarakat umum, 

biasanya terdapat sumur di tiap rumah warga. Akan tetapi, berbeda pada 

Masyarakat Suku Kajang yang hanya ada satu pada setiap dusun. Untuk 

masyarakat Kajang dalam, nama sumurnya ialah sumur tunikeke. Sumur ini 

ada sejak dahulu kala, saat nenek moyang mereka masih ada. Jadi, sumur ini 

merupakan warisan dari nenek moyang.  

         
                 Gambar 4.7 Sumur Masyarakat Suku Kajang 

Jika saat ini masyarakat umum menggali sumur lebih mengandalkan 

jasa teknologi modern seperti mesin, sumur dulu tidak demikian. Sumur 
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orang terdahulu dibuat dari aliran air yang berasal dari tempat tinggi 

kemudian dibuatkan kolam penampungan. Sebagaimana yang terdapat pada 

gambar 4.4 di atas, sumur tersebut adalah hasil galian yang airnya bisa 

diambil menggunakan timba.  

Fungsi dari sumur ini sejak dahulu adalah mandi, mengambil air, dan 

mencuci. Perlahan demi perlahan, sumur ini tidak lagi digunakan untuk 

mengambil air melainkan hanya mandi dan mencuci, sebab mengambil air 

untuk keperluan minum berasal dari mata air pepohonan langsung. 

Masyarakat Suku Kajang menilai jika fungsi dari sumber mata air ini tidak 

semata-mata untuk memenuhi kebutuhan akan air, akan tetapi ada makna dan 

nilai lebih besar yang terkandung padanya.   

 
       Gambar 4.8 Mata Air dari Pepohonan 

Sumber mata air berfungsi juga untuk membangun dan merawat 

kekeluargaan antar sesama. Tempat untuk berkumpul dan berbagi informasi. 

Aturan yang tidak mengharuskan untuk dimasukkannya teknologi, membuat 
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masyarakat tidak bisa berkomunikasi via telepon. Itulah sebabnya sumber 

mata air ini menjadi wadah berbagi informasi. Apabila ada hajat atau acara-

acara adat, mereka menyampaikannya di tempat ini. Penyebaran informasinya 

melalui mulut ke mulut, lalu disebar lagi ke keluarga inti jika sampai di 

rumah masing-masing. Tempat ini adalah tempat yang selalu ramai 

dikunjungi pada pagi dan sore hari untuk mandi, mencuci, dan mengambil air. 

Tempat ini menjadi sentral kegiatan Masyarakat Suku Kajang.  

Allahlmemberikan rambu-rambu untuk senantiasa melestarikan 

lingkungan, terdapat dalam Qs. Ar-Rum/30 : 41-42 di bawah ini: 

                                

                           

     

Terjemahnya: 
“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 
yang benar) (41). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan 
perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. 
kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan 
(Allah) (42)." 

Kitab Jalalain menafsirkan bahwa (telah nampak kerusakan di darat) 

disebabkan hujan berhenti sehingga tumbuh-tumbuhan menipis dan sungai 

menjadi kering. Hal itu disebabkan karena ulah manusia sendiri sehingga 

Allah memberikan hukuman agar manusia bertobat kepada-Nya. Mengacu 

pada tafsir tersebut, dapat disimpulkan jika kerusakan yang terjadi di 

lingkungan baik itu pencemaran lingkungan, banjir, longsor, itu adalah karena 

perbuatan manusia sendiri.  
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Namun, kerusakan lingkungan tidak didapati di Suku Kajang. Mereka 

senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungannya melalui upaya-upaya 

yang tercantum dalam Pasang ri Kajang untuk tidak menebang pohon, 

membuang sampah sembarangan, dll. 

Allah Ta‟ala telah berfirman dalam Qs. Al-Mulk / 67 : 30 yakni sebagai 

berikut: 

                           

Terjemahnya: 

 “Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi 

kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?" 
 

Krisis iklim yang kian kemari kian menyebar ke penjuru dunia 

menyebabkan musim kemarau hampir merata di seluruh penjuru tanah air. 

Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Berdampak pada 

terjadinya krisis air untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Fenomena alam 

berupa pergantian musim adalah sunnatullah dan harus disikapi dengan selalu 

bersyukur. Berkurangnya area resapan air karena alih fungsi lahan menjadi 

salah satu penyebab berkurangnya ketersediaan air.  

Hasil penelitian ini menggambarkan kondisi Masyarakat Suku Kajang 

yang ketersediaan airnya selalu mencukupi bahkan di musim kemarau 

sekalipun. Harmoni alam telah digariskan oleh Allah Ta‟ala, manusia 

diperingatkan untuk menjaga keseimbangan dan ekosistem alam. Sejalan 

dengan perintah Allah Ta‟ala untuk tidak merusak alam, telah dituangkan 

pula di dalam Pasang ri Kajang. Di kawasan adat ini, mereka dilarang untuk 

menebang pohon sembarangan karena akan dikenakan sanksi adat, berupa 
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denda 12, 8, dan 6 real (juta). Merusak alam, berarti mengkhianati aturan 

Tuhan dan Pasang ri Kajang yang menuntun kehidupan mereka selama ini. 

Begitu masuk dalam kawasan, pengunjung disuguhkan dengan 

keindahan alam yang sungguh menakjubkan. Jarak dari Kajang Luar ke 

Kajang Dalam cukup jauh, dan sebelum mendapatkan rumah warga Kajang 

Dalam, terlebih dahulu disuguhi dengan hutan beserta suara khas kicauan 

burung dan hewan-hewan lainnya, serta gemiricik air.   

Jika masyarakat adat lain di Indonesia sangat menjaga hubungan 

baiknya dengan alam, begitu pun dengan Suku Kajang. Walaupun sebagian 

besar dari mereka tidak mengenyam pendidikan formal dan mendapatkan atau 

terpapar teknologi masa kini, mereka mengerti bagaimana harus berinteraksi 

dengan alam, utamanya hutan. Mereka yakin bahwa kekayaan alam itu harus 

dijaga, dilestarikan, dan tidak boleh sama sekali dieskploitasi karena alamlah 

yang akan memberikan dampak baik dan menunjang kehidupan sehari-hari.  

  
   Gambar 4.9 Jerigen Penampungan Air 
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 Telah menjadi kebiasaan masyarakat berjalan di pagi dan sore hari 

untuk mengambil air. Tua muda akan meletakkan botol atau jerigen sesuai 

dengan kebiasaannya. Jika Ia laki-laki, maka akan mengangkat air dengan 

cara diletakkan di pundak, dan jika Ia perempuan, airnya diangkat dengan 

cara dijunjung di atas kepala. Setibanya di rumah, mereka meletakkan airnya 

di kakus kecil untuk cucian dan di dapur untuk diminum dengan dimasak 

terlebih dahulu. Hal ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari nenek 

moyangnya karena diyakini bahwa walaupun air yang berasal dari mata air 

pepohonan langsung bisa diminum karena secara fisik, airnya tampak jernih, 

tidak berbau dan berasa, tapi tetap proses pengambilan airnya hingga tiba 

dirumah yang bisa jadi menimbulkan masalah mulai dari botol/jerigen untuk 

ambil air yang kurang steril hingga tempat penampungan air di rumahnya. 

Jadi, perlu dimasak terlebih dahulu sebelum diminum. 

2. Jamban 

Proses metabolisme tubuh akan selalu menghasilkan zat sisa. Tubuh 

tidak mampu lagi menampung zat sisa tersebut, sehingga memberikan sinyal 

ke otak untuk segera mengeluarkannya sebab jika tidak dikeluarkan segera 

dan disimpan lama akan menjadi racun berbahaya bagi tubuh. Zat sisa yang 

dimaksud berupa feses sebagai hasil akhir dari proses pencernaan.  

Pentingnya membangun jamban, Rasulullah Muhammad صلى الله عليه وسلم sudah 

menegaskan dalam sebuah hadis yakni: 

عٍ يعاذ بٍ جبم رضي الله عُه قال : قال رسو ل الله صهي الله عهيه و سهى اتقوا 

                                                   انًلاعٍ انثلاثة انبرازفي انًواردوقارعة انطريق و انظم
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“An Mu‟adz Ibn Jabalin Radhiyallahu‟anhu Qaala: Qaala Rasulullahi 
Shallallahu „Alaihi Wasallama: Attaqul Malaaina Tsalaastsal Baraaza Fil 
Mawaaridhi Waqaariatit Thoriyqi Wadzdzilli” 

Artinya: 

“Dari Mu‟adz bin Jabal, dia berkata: Rasulullah Shallallahu „Alaihi 
Wasallam bersabda: „Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat; 
buang air besar di sumber air, tengah jalanan, dan tempat berteduh.” (HR. 
Abu Dawud No. 26, Ibnu Majah No. 328, dan dihasankan oleh Al-Albani 
Rahimahullahu Jami‟an) 

 
Berdasarkan hasil analisis NVivo, diperoleh informasi tentang jamban 

sebagai berikut: 

 

Sumber: Data Primer 2021 

                  Gambar 4.10 Hasil Analisis Jamban  

Pada Masyarakat Suku Kajang tidak dijumpai adanya wc sebagaimana 

pada umumnya yakni yang berstandardisasi atau sesuai dengan persyaratan 

kesehatan, dalam hal ini wc leher angsa. Kondisi wc pada perkampungan ini 

adalah wc cemplung yang dibuat dari galian dalam dan di atasnya ditutupi 

dengan bambu sebagai tempat manusia jongkok sambil mengeluarkan feses. 

Mereka tetap kukuh pada kondisi demikian, yang tidak ingin membuat 

jamban leher angsa dari semen. Selain itu, ada beberapa masyarakat yang 

masih melakukan BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Padahal 

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 

Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sudah 

Kepemilikan 
Jamban 

Tidak ( Numpang 
jamban dan BAB di 

Hutan) 

Ada (Jamban Semi 
Saniter) 

Diare 
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menghimbau untuk membiasakan perilaku buang air besar sehat guna 

memutus mata rantai penyebaran penyakit akibat kontaminasi kotoran 

manusia. Permenkes ini juga menghimbau untuk bisa menyediakan dan 

memelihara sarana buang air besar sesuai dengan standardisasi dan 

persyaratan kesehatan. 

Adapun gambaran sarana sanitasi di Suku Kajang ialah: 

a. Bangunan Atas Jamban 

Dibangun secara sederhana dengan atap dari rotan untuk melindungi 

mereka dari gangguan cuaca dan gangguan lainnya 

b. Bangunan Tengah Jamban 

Lubang tempat pembuangan kotoran (tinja dan feses) dibangun 

dengan konstruksi sederhana (semi saniter) berupa landasan kayu. 

Jamban di sana adalah jamban yang kedap air, licin, dan tidak terdapat 

saluran untuk pembuangan air bekas ke Sistem Pembuangan Air 

Limbah (SPAL). 

c. Bangunan Bawah 

Berupa cubluk tunggal dengan pasangan bambu, yakni lubang galian 

untuk menampung limbah padat dan cair dari jamban. Selanjutnya 

limbah cair akan meresap ke dalam tanah, dan limbah padat akan 

terurai secara biologis.  
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    Gambar 4.11 Tampak Depan Jamban Cubluk Tanah 

Masyarakat Suku Kajang yang berada dekat dengan lokasi tempat 

tinggal Ammatoa di Dusun Benteng, berjumlah ±100 rumah. Namun, tidak 

semua rumah memiliki jamban. Sekitar 90% masyarakat (90 rumah) yang 

sudah memiliki jamban, 7% (7 rumah) yang numpang jamban (numpang di 

rumah keluarganya sendiri), dan 3% (3 rumah) lainnya buang air besar di 

hutan. Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh: 

“Punna erokki tattai, nia todo mo wc na do mingka nia todo ja mange ri 

boronga, injo ambania balla‟na battu ri boronga tala nia‟ pa wc na”  

“Kalau mau BAB, masing-masingnya punya WC namun ada juga yang 

ke hutan BAB bagi warga yang rumahnya dekat dengan hutan, mereka tidak 

memiliki WC” 

          (Inf. 04, RU, L, Masyarakat Adat). 

“Mereka yang berada di dalam kawasan juga punya jamban, namun 

jambannya terbuat dari papan dan tidak ada septic tank layaknya jamban 

yang masyarakat umum gunakan” 

           (Inf. 02, SL, L, Kepala Desa). 
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Kedalaman galian jambannya hanya sekitar 2 meter dengan bangunan 

tengahnya berupa bambu melingkar di setiap dinding galiannya. Selain itu, 

ada juga masyarakat yang tidak melingkarkan bambu atau papan sebagai 

dinding galian. Ketika penampungannya penuh, mereka pindah lokasi lagi 

untuk bangun jamban yang baru. Jadi, jamban yang lama ditutup dengan 

tanah lalu dengan sendirinya akan terurai secara biologis menjadi kompos.  

Deskripsi di atas menggambarkan jika jamban Masyarakat Suku Kajang 

termasuk bukan jamban sehat karena ada bangunan jamban yang masih 

belum memenuhi persyaratan kesehatan. Jamban Masyarakat Suku Kajang 

letaknya jauh dari sumber mata air, sehingga tidak berpotensi untuk 

mencemari air bersih, tidak terdapat transmisi penyakit melalui tinja ke air 

bersih. Sumber mata air letaknya di depan, dan rumah warga berada di 

belakang sekitar 200 m dari sumber mata air.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, Rasulullah Muhammad Shallallahu 

„Alaihi Wasallam telah menunjukkan perihal kebersihan dan kebagusan, 

yakni: 

 إنَِّ اللهَ جَمِيْلٌ يحُِبُّ الْجَمَالَ 

 

Artinya: 

“Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan.” (HR. 

Thabrani) 

Selain itu, diterangkan pula dalam HR. Tirmidzi sebagai berikut: 

“Dari Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam: Sesungguhnya Allah 

Ta‟ala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang 

menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha 

Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu.” 
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Jamban yang tertutup dinding dari papan atau rotan difungsikan sebagai 

pelindung agar terjaga dari pandangan manusia jika ingin buang air besar. 

Jamban di sana tidak dilengkapi dengan ember berisi air untuk membersihkan 

area pengeluaran feses dan sekitarnya. Setelah buang air besar, mereka harus 

berjalan ke kamar kecil tempat penampungan air yang letaknya berada di 

depan atau samping rumah. Kebiasaan mereka jika telah selesai buang air 

besar di jamban ialah mencuci dan membersihkan tempat pengeluaran feses 

hanya dengan menggunakan air bersih tanpa sabun. Kebiasaan ini merupakan 

kebiasaan yang tidak layak untuk dibiasakan, sebab pemerintah dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat (STBM) menghimbau untuk mencuci tangan pakai 

sabun setelah buang air besar/kecil. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) setelah 

buang air besar/kecil dalam waktu hanya 20 detik bertujuan untuk 

menghindari banyak penyakit yang akan menjangkiti diri.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh tim riset di Prime 

Institute of Public Health, Riphah International University, Pakistan terkait 

dengan perubahan perilaku masyarakat. Penelitian tersebut ingin mengetahui 

perubahan perilaku masyarakat sebelum dan setelah diberikan intervensi 

berupa pengetahuan oleh tim on-ground, didapatkan hasil bahwa dari 920 

responden (96.0%) yang diberikan intervensi, terdapat peningkatan perilaku 

sebanyak 30,6% dengan nilai p = < 0,0001 yang sudah menerapkan perilaku 

hidup bersih dan sehat yakni mencuci tangan pakai sabun setelah buang air 

besar/kecil. Perilaku hidup bersih dan sehat tersebut diikuti pula dengan 



69 
 

 
 

penurunan jumlah penyakit diare yang terjadi di daerahnya (Qazi & Anwar, 

2021). 

Penelitian serupa yang dilakukan di suatu perkampungan di Maharastra 

India tahun 2018, sebanyak 545 responden pasangan ibu dan anak diteliti 

terkait kebersihan individu dan rumah tangganya. Diperoleh sebanyak 202 

responden (35%) yang mencuci tangan dengan sabun setelah buang air.  

Hasilnya berupa penurunan angka kejadian diare dengan analisis uji statistik 

dengan nilai p = < 0.001. Hal itu menandakan bahwa terdapat hubungan 

antara praktik kebersihan dengan prevalensi diare pada anak balita di 

lingkungan Suku Palghar, Maharastra, India (Jeyakumar et al., 2021).  

Jika mengacu pada segitiga epidemiologi, diare disebabkan oleh host, 

agent, dan environment. Host berupa diare lebih banyak terjadi pada balita 

yang belum memiliki kekebalan tubuh prima sehingga mudah bagi kuman 

untuk menginfeksi. Agent berupa infeksi kuman dengan jumlah berlebih dan 

patogenik (memanfaatkan kesempatan kondisi tubuh lagi menurun). 

Environment menjadi faktor penentu antara hubungan interaksi antara host 

dan agent. Lingkungan penyebab diare dibagi menjadi dua yakni lingkungan 

biotik (mikroorganisme penyebab penyakit) dan lingkungan abiotik (udara, 

tanah, air, geografi, dan zat kimia).  

3. SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) 

Air limbah rumah tangga harus diperhatikan dan dikelola dengan baik 

agar tidak menjadi sarana penularan penyakit. Sarana pembuangan air limbah 

yang tidak memenuhi syarat akan menimbulkan bau, mengganggu estetika 
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dan dapat menjadi tempat perindukan nyamuk dan bersarangnya tikus. 

Kondisi demikian memiliki potensi besar terhadap penularan penyakit.  

Kondisi di lapangan menggambarkan jika Masyarakat Suku Kajang 

tidak memiliki SPAL. Alasannya sederhana, karena SPAL terbuat dari semen 

yang hulunya berasal dari teknologi. Pemakaian semen dalam kacamata 

Masyarakat Suku Kajang, sangat bertolak belakang dan tidak bisa diterima 

oleh budaya mereka yang termaktub dalam ajaran leluhur dikenal sebagai 

Pasang ri Kajang. Penggunaan teknologi sama halnya dengan berlaku hidup 

glamor (tidak menerapkan prinsip kamase-mase atau sederhana) yang telah 

diperintahkan oleh Tu‟ Rie A‟ Ra‟na (Tuhan yang Maha Esa).  

Berdasarkan hasil analisis NVivo, berikut informasi yang didapatkan: 

       
Sumber: Hasil Penelitian 2021 

       Gambar 4.12 Hasil Analisis SPAL 

Dari hasil analisis tersebut, diperoleh gambaran jika Masyarakat Suku 

Kajang langsung membuang air limbahnya di sekitaran rumah. Mereka 

berdalih: 

“langsung ji nipela naung ri buttayya ka na esa‟ ji intu butta”  

SPAL (Saluran 
Pembuangan Air 

Limbah) 

Tidak Punya 
SPAL 

Limbah Dibuang 
di Sekitar Rumah 

Meresap ke 
Tanah airnya 

Limbah Padatnya (Bekas 
Makanan Basah Seperti 

Nasi) Dimakan  Ayam dan 
Anjing 
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“langsung dibuang ke tanah karena nantinya airnya akan meresap ke 

dalam tanah”  

            (Inf. 04, SI, P, Masyarakat Adat).  

Untuk limbah basah bekas atau sisa nasi, sayuran, dan lauk akan 

menjadi santapan ayam dan anjing, sebagaimana perkataan dari informan 

yakni: 

“Jari anjo loro kammayya kanre ato maraenga silolongang, nakanreji 

manu‟ na asu”  

“Jadi sampah semisal sisa nasi dan lain-lain, akan menjadi santapan 

ayam dan anjing” 

                (Inf. 01, AM, L, Kepala Suku).  

       

      Sumber: Hasil Penelitian 2021 

       Gambar 4.13 SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) 

Mereka hanya membuang air limbah ke tanah dan pinggirannya ditata 

dengan bebatuan. Sekilas tampaknya tidak estetik dan jadi sarang nyamuk 

karena masih ada genangan air. Terbukti, di Kawasan Adat terdapat banyak 

nyamuk. Kondisi demikian jelas mengganggu masyarakat, apalagi di malam 

hari. Malam hari difungsikan sebagai waktu istirahat (tidur) dari kerumitan 

dan kelelahan kerja/beraktivitas seharian, namun bisa menjadi penghambat 

karena gigitan nyamuk yang menyedot darah manusia. Nyamuk bisa setiap 
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hari menggigit manusia karena ditunjang dengan bentuk rumahnya juga. 

Bentuk rumah di Kawasan Adat adalah murni terbuat dari bahan alam (kayu), 

tidak punya kaca, dan semuanya menghadap ke barat. Rumah menghadap ke 

barat bukan hanya sekadar bangunan tanpa makna, melainkan sebagai simbol 

keberadaan nenek moyang.   

Nyamuk sudah menjadikan rumah Masyarakat Suku Kajang seperti 

habitat asli, akan tetapi tidak dijumpai ada masyarakat yang menderita DBD 

(Demam Berdarah Dengue). Mereka nyaris tidak ada yang menderita DBD 

karena jika mereka mandi, mereka menggunakan dedaunan sebagai sabun. 

Dedaunan yang dimaksud adalah daun pepaya dan daun sirsak. Hasil 

penelitian mengungkapkan jika daun tersebut efektif sebagai obat demam 

berdarah. Kondisi yang seperti ini sudah ada sejak dahulu kala, diturunkan 

oleh nenek moyang dan dipelihara hingga sekarang.  

4. Sarana Pembuangan Sampah 

Berdasarkan hasil analisis NVivo, diperoleh informasi sebagai berikut: 

 

    Sumber: Data Primer 2021 

 Gambar 4.14 Hasil Analisis Sarana Pembuangan Sampah 

Kondisi Suku Kajang sebagai Kawasan Adat tidak memungkinkan 

masuknya teknologi, tentu juga tidak mengharapkan adanya kendaraan 

Sarana Pembuangan 
Sampah 

Dibuang ke Hutan  

Dibakar 
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pengangkut sampah yang diambil oleh petugas sampah tiap saat. Untuk 

sampai ke Kawasan Adat, harus menempuh jarak yang lumayan lama dengan 

berjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki. Jadi, tiap ada tamu yang ingin 

berkunjung, kendaraannya diparkir di luar kawasan (Kajang Luar) lalu 

berjalan di atas tanah dan susunan bebatuan. Hasil wawancara menunjukkan: 

“kunne tala nia‟ ja tampa sampa do, anu ni pakkumpuluji nampa ni 

pela ri boronga, jari punna bambammi alloa ni tunumi”  

”disini tidak ada tempat sampah, jadi jika sampahnya terkumpul 

barulah di buang ke hutan lalu dibakar”  

          (Inf. 05, SI, P, Masyarakat Adat). 

Kebiasaan Masyarakat Suku Kajang terhadap pengelolaan sampah ialah 

dibuang ke hutan tanpa dilakukan pemilahan jenis sampah terlebih dahulu 

yang selanjutnya akan dibakar jika matahari terik. Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat (STBM) menghimbau agar masyarakat mengelola 

sampah individu dengan baik yakni melakukan pemilahan dan menerapkan 

prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Akan tetapi, fakta di lapangan tidak 

didapati adanya pemilahan sampah. 

Sampah anorganik didominasi oleh plastik, namun jumlahnya juga 

tidak begitu banyak. Jenis plastik yang ada hanya berupa bungkus kemasan 

makanan (camilan), kemasan shampo, sabun, dan jualan lainnya. Hampir 

tidak dijumpai sampah plastik sekali pakai, karena kebiasaan Masyarakat 

Suku Kajang jika berbelanja di pasar, mereka tidak pernah membawa kantong 

kresek. Mereka membawa wadah tersendiri dari rotan sehingga ini bisa 

mengurangi produktivitas timbulan sampah plastik. Dari kebiasaan ini, 



74 
 

 
 

tergambarkan bahwa di dalam Kawasan Adat, produktivitas timbulan sampah 

terbilang rendah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Gambaran higiene perspektif sosio antropologi pada Suku Kajang ialah 

untuk kebiasaan cuci tangan, mereka sering mencuci tangan namun tidak 

sesuai dengan syarat kesehatan (mencuci tangan pakai sabun dan air 

mengalir). Untuk kebiasaan mandi, sebagian besar dari mereka mandi 2 

kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabun mandi ataupun 

dedaunan sebagai sabun, juga diikuti dengan rutin menjaga kebersihan 

gigi dan mulut (sikat gigi) menggunakan sikat gigi ataupun nginang. 

2. Gambaran sanitasi perspektif sosio antropologi pada Suku Kajang ialah 

untuk ketersediaan air bersih, mereka memiliki sumber mata air langsung 

dari pepohonan digunakan untuk keperluan mandi, mencuci, dan minum. 

Untuk jamban, Masyarakat Suku Kajang memiliki jamban semi saniter 

berupa cubluk tunggal dengan pasangan bambu sebanyak 90% rumah, 7% 

rumah numpang jamban, dan 3% rumah yang tidak memiliki jamban akan 

buang air besar di hutan. Masyarakat Suku Kajang tidak memiliki SPAL 

yang digali sehingga air limbah rumah tangga langsung dibuang ke 

sekitaran rumah. Sama halnya sampah, mereka tidak bisa dijangkau oleh 

petugas pengangkut sampah sehingga sampahnya dibuang ke hutan dan 

dibakar jika matahari terik.  
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B. Saran 

Adapun saran dalam penelitian ini adalah: 

1. Perlu diadakan pengawalan dari tenaga kesehatan terkait dengan 

prevalensi diare pada balita yang cukup tinggi 

2. Masyarakat hendaknya senantiasa menjaga kebersihan lingkungan 

rumahnya dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar 

tercipta lingkungan rumah yang bebas dari sarang penyakit 

3. Masyarakat hendaknya mencuci tangan menggunakan sabun dan air 

mengalir jika hendak makan ataupun setelah buang air besar 

4. Masyarakat hendaknya tidak mengunyah kayu pinang secara terus 

menerus untuk membersihkan gigi dan mulut karena akan 

menyebabkan terjadinya kanker mulut 

5. Pemerintah melakukan pengawalan terhadap pembuatan jamban bagi 

setiap rumah  

6. Pemerintah setempat mengusulkan dan mendiskusikan ke pemuka adat 

untuk meminimalisasi atau tidak menggunakan plastik sekali pakai 

7. Pemerintah setempat mengusulkan dan mendiskusikan ke pemuka adat 

untuk membuat open dumping agar sampahnya tidak berserakan dan 

mudah dikontrol untuk selanjutnya dieksekusi/dibakar di hutan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Hasil Wawancara 

Wawancara dengan AM 

Bagaimana penerapan pasang ri kajang dalam kehidupan sehari-hari? 

Jawab: Pasang ri Kajang ada seribu tapi cukup intinya yang saya sampaikan 

saja. Penerapannya pada masyarakat sini sangat patuh, sebab ada 

sanksi yang akan ditetapkan apabila melanggar Pasang ri Kajang 

namanya hukum adat. Ada 5 tuntunan persatuan, ialah a’lemo 

sibatu, a’bulo si papa, talla’ sipahua, manyo si parappe, lingu si 

painga’. 

Apa sanksi yang akan dijatuhkan apabila warga Suku Kajang ataupun selainnya 

melakukan pelanggaran terhadap ketetapan yang sudah diatur dalam Pasang ri 

Kajang? 

Jawab:  Akan dikenakan sanksi berupa hukum adat, yakni membayar denda 

12 real, 8 real, dan 6 real atau setara dengan 12 juta, 8 juta, dan 6 

juta rupiah bergantung dari berat pelanggaran yang dilakukan.   

Apa yang akan terjadi apabila pelaku pelanggaran tidak dapat memenuhi sanksi 

yang diberikan dalam tempo yang sudah ditetapkan? 

Jawab: Tidak diizinkan untuk melaksanakan pesta atau turut ikut di 

kegiatan-kegiatan adat. 

Bagaimana kebiasaan cuci tangan Anda? Apakah Anda rutin cuci tangan sebelum 

dan sesudah makan? 

Jawab:  Rutin cuci tangan sebelum dan sesudah makan tapi tidak sesuai 

dengan aturan ataupun anjuran kesehatan yang diberlakukan. Cuci 

tangan hanya menggunakan kobokan (bukan pakai air mengalir) 

dan tidak menggunakan sabun karena tidak membolehkan adanya 

teknologi masuk pada kawasan adat. 

Bagaimana kebiasaan mandi Anda? Apakah Anda rutin mandi 2 kali sehari? 

Jawab:  Rutin mandi, ere’ (pagi) na karahie’ (sore). Mandi cukup dengan 

membasahi badan dan menggosok-gosok badan dengan air mengalir 

namun tidak disertai dengan sabun mandi. Kemudian menggosok 

gigi dengan kayu pinang. 

Dimana Anda mandi? Apakah di dalam rumah atau ada tempat khusus? 

Jawab: Ada tempat khusus untuk mandi yang jauh dari rumah. 

Dimana Anda buang air besar? 

Jawab: Belakang rumah, jamban sendiri namun tidak memenuhi standar 

kesehatan 

Bagaimana Anda mengelola sampah? 

Jawab:  Anjo loro tala basayya nipakkumpuluki nampa nipela’ ri boronga, 

nampa nitunui do. Mingka anjo loro basayya nibuangji naung na esa’ 

ji intu butta. Jari anjo loro kammayya kanre ato maraenga 

silolongang, nakanreji jangang na kongkong. 

Apa penyakit yang sering terjadi di kawasan Ammatoa ini? 



 
 

 
 

Jawab:  Kunne garringa garring pa’risi’ battang, pa’risi’ ulu, pa’risi kulantu’, 

pa’risi kale-kale. Tanga niaji punna nikua jantungang mange iareka 

maraeng. Paling anjoji garringna, pa’risi’-pa’risi’ si’diji nikasia’. 

Bagaimana Anda mengobati penyakit tersebut? Apakah berkunjung ke faskes 

terdekat untuk memeriksakan ke dokter atau hanya mengonsumsi ramuan-ramuan 

tradisional? 

Jawab: Punna garring-garring kukasia’ e leko’ kayu ji kualle do. Raung-raung 

ji biasa nialle nipallu nai’, ni inungi je’ne’na nama nipatempeleki anjo 

raunna mange ri kalea.  

Bagaimana pandangan Anda terhadap seruan untuk menjaga lingkungan? 

Jawab: Injomi parallu nigaukang ngaseng. Mange maki ki samaturu anjagai 

linoa, anjagai kalompoang nasareangki karaeng Allah Ta’ala. Punna 

kunne, nia’ nikua pasang do, anjomi pasanga anggajariki kunggi 

parallui taua anjagai lino, anjagai borong. Ka punna kunne na nia 

anna’bang poko’-poko’ nia dendana. Hukung ada’ arena, nia 12 real 

(juta), 8 real (juta), na 6 real (juta).  

Darimana sumber air yang ada di wilayah sini? 

Jawab: Battu ri poko’-pokoka. Jari kanjoki ngalle na nilembaraki ri bura’nea 

nierang mae kunne ri ballatta masing-masing. Punna bainea najunjungi 

anjo je’neka. Anu banttu ri poko’-poko ka sai kunne talla kulle antama 

teknologia, jari anre kulle ni pasang-pasangi pipa. 

Apakah Anda ingin tetap menjaga kelestarian budaya Anda walaupun bertolak 

belakang dengan kesehatan? 

Jawab; Iyo nasaba’ tanreppa na garring-garring taua salama inne. Sekre 

kasukkurang na kamaseangki Allah Ta’ala tanreja na pa’niaki garring-garring 

langkodi, garring-garring langgerang mate. Ka anne pole budaya anung nia’ 

mo wattunna ri olo, naerang tutoa ta jari parallu ni katutui, nijaga baji’-baji’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara dengan SA 

Bagaimana kebiasaan cuci tangan Anda? Apakah Anda rutin cuci tangan sebelum 

dan sesudah makan? 

Jawab:  Punna eroka angganre a’bisa lima ki rolo do, mingka langsungji ri 

tampaka a’bisa lima. Mingka biasa tongi pole ku kaluppai jari tare 

ku’bissa lima 

Bagaimana kebiasaan mandi Anda? Apakah Anda rutin mandi 2 kali sehari? 

Jawab:   Sikali tallu ngallo, tala make sabung, raung-raungji. 

Dimana Anda mandi? Apakah di dalam rumah atau ada tempat khusus? 

Jawab:  Nia’ tampa khusus pa’rioang, anu lere do, ri bungunga ba’lea kanjo 

Dimana Anda buang air besar? 

Jawab:  Si rampi’ji bungunga, nia’ tampa khususna mingka tala inakke pata 

nampa tala ammakei sumeng 

Bagaimana Anda mengelola sampah? 

Jawab: Nipelaki ri boronga nampa ni tunui. Punna le'ba' a'bissa piring, 

lansungji ni buang naung ri buttayya 

Apa penyakit yang sering terjadi di kawasan Ammatoa ini? 

Jawab: Pa’risi-pa’risi’ ulu, pa’risi’ battang, mingka le’ba’ tonga nierang 

mange ri dottoroka na suntik limangku nampa napantamai 2 

botolo’. 

Bagaimana Anda mengobati penyakit tersebut? Apakah berkunjung ke faskes 

terdekat untuk memeriksakan ke dokter atau hanya mengonsumsi ramuan-ramuan 

tradisional? 

Jawab: Punna tala kukullemi garringku, mangema ri dottoroka, mingka  

biasa raung-raungji nipatempele’ lekba nipallu nampai je’ne’ na ni 

inung 

Darimana sumber air yang ada di wilayah sini? 

Jawab: Battu ri poko’-pokoka, kanjo jaki anggalle nampa nilembara’mi mae 

ri ballaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara dengan RU 

Bagaimana kebiasaan cuci tangan Anda? Apakah Anda rutin cuci tangan sebelum 

dan sesudah makan? 

Jawab: Punna ku u’rangiji a’bissayya lima, kubissaiji. Bateku a’bisa lima 

langsungji  kupanaung ri tampa pa’bissanga punna eroka 

angnganre, , tala ammake sabungi pole tawaa  

Bagaimana kebiasaan mandi Anda? Apakah Anda rutin mandi 2 kali sehari? 

Jawab:  Pinruang si allo, ere’ na karahie’. Anrio pole ammake sabun, mingka 

gassing pole tanre ja 

Dimana Anda mandi? Apakah di dalam rumah atau ada tempat khusus? 

Jawab:  Ri dallekang ri tampa’ panrioanga, ambani battu ri tampa’ je’neka. 

Dimana Anda buang air besar? 

Jawab:  Tala nia kunne wc, jari attattai ki anu lere, ri boronga. 

Bagaimana Anda mengelola sampah? 

Jawab:  Kanjo ri boronga nipela’ nampa ni tunui. Na anjo lje'ne le'ba bissa-

bissayya langsungji nibuang naung ri buttayya.  

Apa penyakit yang sering terjadi di kawasan Ammatoa ini? 

Jawab:  Pa’risi-pa’risi’ ulu, pa’risi’ battang, pa’risi’ kulantu’, pa’risi kale-

kale (mala’). 

Bagaimana Anda mengobati penyakit tersebut? Apakah berkunjung ke faskes 

terdekat untuk memeriksakan ke dokter atau hanya mengonsumsi ramuan-ramuan 

tradisional? 

Jawab:  Tanga lekbaka, raung-raungji nialle do nampa ni inung je’ne’na. 

Darimana sumber air yang ada di wilayah sini? 

Jawab: Battu ri poko’-pokoka, ka tala kulle antama’ mae pipa jari  

nilembarappi punna erokki ri je’ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara dengan SI 

Bagaimana kebiasaan cuci tangan Anda? Apakah Anda rutin cuci tangan sebelum 

dan sesudah makan? 

Jawab:  Iyo punna eroko nganre na le’batta nganre, tantu a’bissa limaki do. 

Kupanaungji limangku ri tampa’ pa’bissa limayya, nampa 

nganrema, tala ammakea pole sabun. 

Bagaimana kebiasaan mandi Anda? Apakah Anda rutin mandi 2 kali sehari? 

Jawab:  Sirapi’na, pinruang, pintallu mange si allo. Biasa ammake sabun, 

biasa tonji raung-raung. Punna sika' gigi, ammakea sika' gigi, 

mingka nia' bisa leko' kayu ji na pake. 

Dimana Anda mandi? Apakah di dalam rumah atau ada tempat khusus? 

Jawab:  Nia todo tampa khususna, dallekang intu punna lantama maki mae, 

nia kanjo tampa panrioang. 

Dimana Anda buang air besar? 

Jawab:   Ri boronga 

Bagaimana Anda mengelola sampah? 

Jawab:   Nipelaki ri boronga, nampa ni tunui punna kamanne a’rarang alloa 

Apa penyakit yang sering terjadi di kawasan Ammatoa ini? 

Jawab:  Pa’risi-pa’risi ulu ji na biasa mala kalengku ku kasia’. Mingka punna 

je'ne pa'bissa-bissayyang, langsungji nipela naung ri buttayya ka na 

esa' ji intu butta. 

Bagaimana Anda mengobati penyakit tersebut? Apakah berkunjung ke faskes 

terdekat untuk memeriksakan ke dokter atau hanya mengonsumsi ramuan-ramuan 

tradisional? 

Jawab:  Raung-raungji nipallu nai’ nampa ni inungi je’ne’na, jari anjo raung 

le’ba’ pallua I patempeleki ri ulu a. raung leko kayu ji biasa ni inung 

je’ne’ na. 

Darimana sumber air yang ada di wilayah sini? 

Jawab:   Battu ri poko’-pokoka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara dengan SL 

Sudah berapa lama bapak menjadi kepala desa? 

Jawab:  Sudah kurang lebih 10 tahun 

Ada berapa dusun di sini pak? 

Jawab: Di desa ini ada 9 dusun, 2 di antaranya berada di luar kawasan, dan 7 

lainnya berada dalam kawasan adat yang terikat dengan aturan. 

Bagaimana bapak memandang warga bapak dengan kebudayaan yang seperti itu 

menolak teknologi? 

Jawab:  Perlu dipahami kenapa mereka masih bertahan ya karena 1) 

kawasan adat masih terbentuk, 2) masyarakat adat masih ada, 3) 

masih ada dan mempercayai aturan-aturan Pasang ri Kajang, 4) 

masih ada sanksi dijatuhkan ketika mereka melanggar aturan adat 

jadi ya diterima saja, dihargai saja selama tidak mengganggu atau 

tidak merepotkan dan membebani masyarakat luar yang sudah 

tersentuh teknologi. Sejauh ini sih, mereka juga sudah mulai 

memberikan izin pada masyarakatnya untuk keluar semisal 

mengenyam pendidikan di bangku sekolah, punya alat komunikasi 

(handphone), bahkan anaknya Ammatoa sendiri ada yang sarjana, 

punya rumah dan mobil tapi di luar kawasan, kalau masuk kawasan 

adat tetap mematuhi aturan-aturan adat. 

Apa sanksi yang akan dijatuhkan apabila warga Suku Kajang ataupun selainnya 

melakukan pelanggaran terhadap ketetapan yang sudah diatur dalam Pasang ri 

Kajang?  

Jawab:  Sanksi yang diberikan namanya hukum adat, didenda 12, 8, dan 6 

juta.  

Apa yang akan terjadi apabila pelaku pelanggaran tidak dapat memenuhi sanksi 

yang diberikan dalam tempo yang sudah ditetapkan? Bagaimana tanggapan bapak 

selaku kepala desa? 

Jawab:  Selama ini belum ada yang telat membayar atau melunasi sanksi 

yang diberikan berupa denda uang. Kalaupun mereka tidak bisa 

melunasi sanksinya, mereka tidak akan diizinkan melakukan 

kegiatan-kegiatan adat oleh Ammatoa sebab segala kegiatan di 

dalam kawasan yang mereka ingin adakan, harus berdasar atas izin 

dan restu dari Ammatoa.  

Bagaimana mereka mengobati penyakitnya pak? Apakah berkunjung ke faskes 

terdekat untuk memeriksakan ke dokter atau hanya mengonsumsi ramuan-ramuan 

tradisional? 

Jawab: Kalau mereka sakit, jarang sekali ada yang memeriksakan ke dokter 

atau berkunjung ke faskes. Namun, mereka di dalam kawasan kami 

buatkan posyandu. Jadi, tenaga kesehatan yang masuk berkunjung tiap 

bulannya. Hanya saja, kami buatkan posyandu dari kayu, bukan 

posyandu yang terbuat dari semen. 

 



 
 

 
 

Lampiran 2. Lembar Observasi Sanitasi Dasar 

No. Komponen yang Dinilai Kriteria 

Nilai (Beri Ceklis 

Jika Sesuai Kondisi 

Lapangan) 
1. Sarana Air Bersih a. Tidak ada  
  b. Ada, bukan milik sendiri, 

berbau, berwarna dan berasa 

 

  c. Ada, milik sendiri, berbau, 

berwarna dan berasa 

 

  d. Ada, milik sendiri, tidak 

berbau, tidak berwarna, dan 

tidak berasa 

 

  e. Ada, bukan milik sendiri, 

tidak berbau, tidak berwarna, 

tidak berasa 



 
2. Jamban a. Tidak ada  
  b. Ada, bukan leher angsa, tidak 

ada tutup, disalurkan ke 

sungai/kolam 

 

  c. Ada, bukan leher angsa, ada 

tutup, disalurkan ke 

sungai/kolam 



 

  d. Ada, bukan leher angsa, ada 

tutup, septic tank 

 

  e. Ada, leher angsa, septic tank  
3.  Saran Pembuangan Air 

Limbah (SPAL) 

a. Tidak ada, sehingga 

tergenang tidak teratur di 

halaman 



 

  b. Ada, diresapkan tetapi 

mencemari sumber air (jarak 

sumber air dari sumber < 10 

meter) 

 

  c. Ada, dialirkan ke selokan 

terbuka 

 

  d. Ada, diresapkan dan tidak 

mencemari sumber air (jarak 

dengan sumber air > 10 

meter) 

 

  e. Ada, dialirkan ke selokan 

tertutup (saluran kota) untuk 

diolah lebih lanjut 

 

4. Sarana Pembuangan 

Sampah 

a. Tidak ada 


  b. Ada, tetapi tidak kedap air  
  c. Ada, kedap air dan tidak 

tertutup 

 

  d. Ada, kedap air dan tertutup  



 
 

 
 

Lampiran 3. Koding Wawancara 

 



 

 
 

Lampiran 4. Hierarchy Chart NVivo 

 

 



 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 5. Word Frequency NVivo 

 



 

 
 

Lampiran 6. Dokumentasi 

     

 

   



 
 

 
 

Lampiran 7. Surat Pengambilan Data Awal 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 8. Surat Keterangan Layak Etik 

   

 



 
 

 
 

Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 

    

 



 

 
 

Lampiran 10. Riwayat Peneliti 

RIWAYAT PENELITI 

 Nurul Mukhlisa lahir di Pandang-Pandang 

Kabupaten Gowa pada tanggal 24 Februari 2000. Ia 

merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan 

Syamsul Idrus S.Sos dan Dra. Sahariah. Peneliti banyak 

menghabiskan hari-harinya dalam pengasuhan keluarga di 

Kabupaten Jeneponto. Mengawali jenjang pendidikan 

formal untuk pertama kalinya di TK PGRI Bulo-Bulo tahun 

2004, lanjut ke SDN 106 Bulo-Bulo tahun 2005, kemudian SMPN 9 Binamu di 

tahun 2011, lalu SMAN 9 Jeneponto di tahun 2015, dan memasuki jenjang 

pendidikan Strata Satu di UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017.  

 Ia mengambil Jurusan Kesehatan Masyarakat dengan Konsentrasi 

Kesehatan Lingkungan. Karena ketertarikannya dengan lingkungan, Ia merasa 

bertanggung jawab dan ingin berkontribusi untuk bumi yang lebih baik. No 

deforestation and no climate crisis. Selama menjadi mahasiswa, Ia aktif 

berkegiatan sosial di IKASA Makassar dan mendirikan komunitas lingkungan 

yang dinamai Greenfluencer Indonesia (@greenfluencer.id); suatu platform digital 

dalam mengampanyekan gaya hidup ramah lingkungan untuk kehidupan yang 

lebih baik dengan berfokus pada 3 hal yakni poin ke-13, 14, dan 15 dari SDG‟s 

2030. Selain itu, Ia juga aktif dalam kepenulisan dengan menerbitkan buku 

antologi di tahun 2019, juara 1 lomba poster APHC Stikes Al-Insyirah 2019, 

menjadi narasumber seminar KTI yang diadakan oleh KMJ PNUP dan pernah 

menjadi penulis artikel ISMKMI SulSel-Bar 2019. 

 Atas izin Allah Ta‟ala, Ia dapat menyelesaikan studi di UIN Alauddin 

Makassar dengan tugas akhir yang berjudul “Gambaran Higiene dan Sanitasi 

Perspektif Sosio Antropologi pada Suku Kajang”. 


