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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba b Be ب
 ta t Te ت
 tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 jim j Je ج
  ha ḥ ha (dengan titik di atas) ح
  kha kh ka dan ha خ
 dal d De د
 zal ż zet (dengan titik di atas) ذ
 ra r Er ر
 za z Zet ز
 sin s Es س
 syin sy es dan ye ش
  shad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
  dhad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
  tha ṭ te (dengan titik di bawah) ط
  dza ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع
 gain g Eg غ
 fa f Ef ف
 qaf q Qi ق
 kaf k Ka ك
 lam l Ei ل
 mim m Em م
 nun n En ن
 wawu w We و
 ha h Ha ه
 hamzah ᾿ Apostrof ٲ
 ya’ y Ye ي

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

   ََ  Fathah A A 

 َِ  Kasrah I I 

 َُ  Dammah U U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ي ََ  fathah dan ya Ai a dan i 

و ََ  wathah dan wau Au a dan u 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

,ا/ي ََ  fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas 

ي َِ  kasrah dan ya I i dan garis di bawah 

و َُ  dammah dan wau U u dan garis di atas 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah (ة) ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t], 

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun tranliterasinya adalah 

[h]. 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda (  َ ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ي dengan ber-tasydid (  َ ) 

diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka transliterasinya seperti 

huruf maddah [i]. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  (لأ)  

aliflam ma’rifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof berlaku bagi hamzah yang 

terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak 

dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), sunnah, khusus 

dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 
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Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada Lafz-al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Muljono Damopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Cet.I; Alauddin 

Press Jalan Sultan Alauddin No. 63, 2013), h. 47. 
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ABSTRAK 

 

Nama : Amelinda Badrun  
NIM : 50300117067  
Judul : Interaksi Pekerja Sosial dengan Penyandang Disabilitas Tubuh di 

Balai Rehabilitasi Sosia Penyandang Disabilitasi Fisik Wirajaya di 
Makassar   

 

Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana interaksi pekerja sosial 
terhadap penyandang disabilitas tubuh di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 
Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar? Adapun sub masalah dalam penelitian ini, 
yaitu : Bagaimana tahapan interaksi pekerja sosial terhadap penyandang disabilitas 
tubuh  pada aspek asesmen? Bagaimana karakter setiap pekerja sosial  saat 
berinteraksi dengan penyandang disabilitas tubuh di Balai Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar? Apa kendala yang di alami 
pekerja sosial saat melakukan interaksi dengan penyandang disabilitas tubuh?. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan 
sosiologi dan teologi yang berlokasi di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 
Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar di Jl. A. P. Pettarani No. Km. 04, Sinrijala, 
Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231. Sumber data dalam 
penelitian ini berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode 
dalam pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Instrumen dalam penelitian ini yaitu kamera, dan pedoman wawancara. Setelah 
semua data terkumpul, peneliti melakukan analisis data dengan reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tahap interaksi pekerja sosial dengan 
penyandang disabilitas tubuh yaitu membangun relasi, melakukan kontrak, 
melakukan asesmen, dan melakukan pembimbingan. Karakter pekerja sosial saat 
berinteraksi dengan penyandang disabilitas tubuh yaitu karakter koleris (tegas), 
karakter plegmatis (lemah lembut), karakter sanguinis (aktif dan mudah bergaul), dan 
karakter melankonis (teliti dan patuh). Kendala yang di alami pekerja sosial saat 
berinteraksi dengan penyandang disabilitas tubuh yaitu penyesuaian diri dengan 
penyandang disabilitas, perbedaan bahasa dan budaya, dan kebiasaan dari rumah atau 
lingkungan sebelumnya.  

Implikasi dari penelitian ini yaitu diharapkan agar pekerja sosial memberikan 
masukan kepada pimpinan balai untuk membuat program baru yang menunjang 
kepribadian mereka yang nantinya akan berpotensi lebih mandiri dan mampu 
bersaing dengan masyarakat normal lainnya. Agar penerima manfaat tidak hanya 
melakukan kegiatan yang monoton tetapi selalu mendapatkan pembelajaran baru 
yang sifatnya secara umum. Dan diharapkan agar memperluas jaringan dengan 
berbagai macam instansi yang dapat berkontribusi membantu perkembangan 
penerima manfaat baik dari segi keterampilan maupun kepribadian mereka. Serta 
membuat inovasi baru yang dapat meningkatkan nilai dan nama baik balai tersebut.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada proses pembangunan nasional di Indonesia selalu dilandasi oleh tujuan 

untuk menciptakan keadilan dan kemampuan bagi seluruh rakyat. Tujuan penciptaan 

diwujudkan melalui berbagai proses pembangunan di segala bidang yang saling 

terkait dan saling menunjang satu sama lain sebagai bagian dari pembangunan 

nasional. Salah satu diantaranya adalah pembangunan kesejahteraan sosial. 

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan 

terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi dan pelayanan sosial untuk 

memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta 

memperkuat institusi-institusi sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial mencakup 

seluruh lapisan masyarakat indonesia tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya cluster 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Salah satu penyandang masalah 

kesejahteraan sosial sebagai sasaran dari pembangunan kesejahteraaan sosial yaitu 

orang-orang yang berstatus penyandang disabilitas. 1 

Penciptaan manusia yang sempurna bukan berarti tidak ada manusia yang 

memiliki kekurangan. Bagaimana dengan mereka yang lahir yang memiliki 

keterbatasan. Mereka yang lahir dengan tidak memiliki tangan, tidak bisa mendengar, 

melihat dan sebagainya. Mereka disebut penyandang disabilitas. Penyandang 

disabilitas, penyandang cacat dan difabel, merupakan beberapa istilah yang 

 

1 Edi suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: PT. Reflika 

Aditama, 2009): h.4. 
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dilabelkan kepada individu yaang memiliki keterbatasan fisik maupun non 

fisik dengan individu normal.1 

Pemerintah melalui Kementrian Sosial telah lama merencanakan dan banyak 

melaksanakan program dan Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) bagi para 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk para penyandang 

cacat. Upaya-upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial, baik melalui sistem panti dan 

luar panti, serta upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan hidup 

penyandang cacat telah banyak pula dilakukan. Namun semua itu belum cukup untuk 

mewujudkan amanat UU No. 8 Tahun 2006 tentang penyandang cacat dan dilengkapi 

dengan peraturan pemerintah tentang upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial 

Penyandang Cacat.  

Selama ini kebijakan-kebijakan yang menyangkut aksebilitas para 

penyandang  cacat (disabled persons) di tempat-tempat pelayanan umum di 

Indonesia, tampaknya sebagian besar masih sebatas wacana. Padahal di dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pasal 1 (ayat 3) dan peraturan pemerintah 

Nomor 43 Tahun 1998, khususnya pasal 1 (ayat 1) dengan tegas dinyatakan bahwa 

“Aksebilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna 

mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan” 

sebagaimana warga masyarakat lainnya.2 

Kebijakan pemerintah menyangkut Social Worker (pekerja sosial) sangat 

dibutuhkan partisipasinya, baik sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, 

mewakili lembaga maupun instansi pelayanan sosial karena profesinya selaku pekerja 

 
1Nurkhalis Setiawan, Pribumisasi Al-Quran, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012): h. 75. 

2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 
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sosial. Tentunya sangat penting untuk mewakili bekal yang mapan dalam hal 

pembinaan klien. Hal ini penting karena kejadian (penyandang disabilitas yang turun 

kejalan kemudian berprofesi sebagai pengemis) tidak mutlak karena kesalahan 

pemerintah. 

Akibatnya banyak para penyandang disabilitas yang terlantar dan menghadapi 

permasalahan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi serta sosial yang semakin 

parah. Sebab penyandang disabilitas masih dianggap sebagai aib bagi keluarga atau 

masyarakat yang mengakibatkan penyandang disabilitas mengisolasi diri dan anti 

sosial yang berdampak pada minimnya interaksi dan komunikasi. Hal ini 

mengakibatkan kurangnya informasi dan akses networking sehingga disabilitas susah 

mencari kerja, mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. 

Pandangan masyarakat yang menilai buruk para penyandang disabilitas 

membuat mereka merasa tersisihkan sehingga untuk berinteraksi saja sangat susah. 

Tidak hanya penyandang disabilitas yang merasa malu akan tetapi, keluarga mereka 

pun tak dapat berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya. Namun, tidak semua 

penyandang disabilitas mengalami keterpurukan dan kehilangan harapan. Ada banyak 

juga disabilitas yang survive dan muncul motivasi dalam diri mereka sehingga 

termotivasi untuk hidup mandiri dan menjadi lebih baik tanpa bergantung pada orang 

lain dengan mengandalkan keahlian yang mereka miliki dan melakukan pekerjaan 

yang mampu mereka kerjakan sendiri. 

Melakukan interaksi sosial bagi mereka butuh motivasi dari luar dan dari 

dalam diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar. Motivasi merupakan dorongan 

seseorang untuk melakukan suatu hal agar sampai kepada apa yang diharapkan. 

Dorongan dari luar bisa didapatkan dari tempat atau lingkungan yang mendukung 
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seperti tempat rehabilitasi. Itulah mengapa pekerja sosial sangat berperan penting 

untuk membangun interaksi dengan penyandang disabilitas guna membangun 

harapan dan rasa percaya diri mereka. 

Diantara banyak penyandang disabilitas salah satunya adalah para 

penyandang disabilitas di Balai Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Fisik 

(BRSPDF) Wirajaya Makassar. Balai ini berlokasi di Jln. A. P. Pettrani Km. 4 

Makassar, merupakan pusat pelayanan disabilitas tubuh dalam bentuk bimbingan 

keterampilan kerja, bimbingan fisik & mental dan bimbingan sosial. Yang dilakukan 

untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang kebutuhan pelayanan sosial dan 

membantu mereka untuk mengetahui cara berinteraksi secara personal maupun 

berkelompok. Dengan diketahuinya kebutuhan pelayanan sosial bagi penyandang 

disabilitas tubuh secara jelas maka, dapat dilakukan rehabilitasi sosial secara optimal, 

sehingga para penyandang disabilitas tubuh dapat melaksanakan fungsi sosialnya 

secara wajar. 3 Di dalam balai ini terdapat dua pihak interaksi sosial yaitu pekerja 

sosial dan penyandang disabilitas fisik. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai interaksi sosial kedua pihak tersebut. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup 

yang akan diteliti untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Sehingga peneliti 

memfokuskan pada interaksi pekerja sosial yang terdiri dari tahapan, karakter dan 

 

3 Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya (PSBDW) Makassar 2013, Kementerian 

sosial RI Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. 
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kendala dalam hal meningkatkan kepercayaan diri penyandang disabilitas  di Balai 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian judul di atas, dapat dideskripsikan 

berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekatan peneliti, yaitu Interaksi 

Sosial Penyandang Disabilitas Tubuh di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya Makassar. Maka, peneliti memberikan 

deskripsi  fokus sebagai berikut : 

a. Interaksi Sosial 

Interaksi Sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara 

individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan 

kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Interaksi pekerja sosial 

di fokuskan saat memberikan pelayanan pertama dan bisa memberikan mereka 

wejangan yang membangun motivasi bagi penyandang disabilitas. 

b. Pekerja Sosial 

Pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di Lembaga pemerintah 

maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan 

kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, 

dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas 

pelayanan dan penanganan masalah sosial. Pekerja sosial memiliki peran yang sangat 

penting saat berinteraksi dengan individu yang memiliki masalah keberfungsian 

sosialnya seperti penyandang disabilitas tubuh. 
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c. Disabilitas Tubuh 

Penyandang disabilitas fisik/tubuh adalah setiap orang yang mengalami 

keterbatasan fisik, dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara 

penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana tahapan interaksi pekerja sosial terhadap penyandang disabilitas 

tubuh dari aspek assessment di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya Makassar? 

2. Bagaimana karakter pekerja sosial dalam berinteraksi terhadap penyandang 

disabilitas fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik 

(BRSPDF) Wirajaya Makassar? 

3. Apa kendala yang di alami pekerja sosial saat melakukan interaksi dengan 

penyandang disabilitas fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

 Berdasarkan pada penelusuran tentang kajian pustaka yang peneliti lakukan di 

lapangan, peneliti hanya menemukan beberapa skripsi yang hampir sama dengan 

judul penelitian yang peneliti lakukan yaitu skripsi yang berjudul: 

1. Skripsi yang ditulis Eny Ni’mah Hasanah (2017) yang berjudul “Interaksi 

Sosial Antara Mahasiswa Difabel Dengan Relawan di UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses interaksi 
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sosial mahasiswa difabel dan relawan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

yang terjadi adalah Kerjasama dalam hal Pendidikan di bangku perkuliahan, 

akan tetapi didalamnya bentuk dissosiatif yaitu adanya persaingan, kontraversi 

yakni adanya kebencian yang disembunyikan antara mahasiswa difabel dan 

relawan.4 

2. Skripsi yang ditulis Inas Hayati (2019) yang berjudul “Penyandang Disabilitas 

Dalam Pandangan Al-Quran” Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-

raniry Darussalam-Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

banyak istilah dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada penyandang 

disabilitas yaitu a’ma/umyun, akmah, bukmun, shummun dan a’raj. Terdapat 

38 ayat yang tersebar dalam 26 surah dalam Al-Quran. Dari keseluruhan ayat 

hanya empat ayat yang berbicara langsung tentang sikap terhadap penyandang 

disabilitas atau menunjukkan penyandang disabilitas fisik. Al-Quran 

memandang penyandang disabilitas sama dengan individu normal lainnya, 

hendaknya bersikap toleransi atau bertindak sama terhadap sesame terutama  

kaum yang lemah, tidak bersikap diskriminasi, dan memberi keringanan 

terhadap penyandang disabilitas diperbolehkan untuk tidak ikut berperang. 5 

3. Skripsi yang ditulis Mukhamad Abdul Aziz (2019) yang berjudul “Motivasi 

Penyandang Disabilitas Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Di 

Perkumpulan Bina Akses Cabang Kabupaten Banyumas”. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi penyandang disabilitas dalam 

 
4 Eny Ni’mah, “Interaksi Sosial Antara Mahasiswa Difabel Dengan Relawan di UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Fak Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2017), h. xi. 
5 Inas Hayati, “Penyandang Disabilitas Dalam Pandangan Al-Quran”, Skripsi (Banda-Aceh: 

Fak Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019), h. iv. 
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meningkatkan kemandirian berdasarkan teori Maslow adalah a) kebutuhan 

fisiologis yang meliputi alat bantu disabilitas seperti tongkat dan kursi roda; b) 

kebutuhan rasa aman yang meliputi rasa aman dari cacian dan ejekan; c) 

kebutuhan rasa dicintai teman dan dicintai tetangga atau masyarakat; d) 

kebutuhan rasa dihormati yang meliputi kebutuhan untuk bekerja; e) 

kebutuhan aktualisasi diri yang meliputi hidup mandiri dan bebas yang tidak 

menggantungkan pada oranglain. Sedangkan kemandirian disabilitas 

digambarkan dengan bekerja dan bersosialisasi sebagai bentuk tanggung 

jawab, mampu menyelesaikan masalah dengan cara beradaptasi dengan 

lingkungan masyarakat, dan bebas menentukan keputusannya sendiri dengan 

bekerja sesuai kemampuan yang dimilikinya.6 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dikemukakan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak satupun penelitian yang sama dengan penelitian yang akan 

di buat. Sebab, penelitian sebelumnya tidak ada yang mengangkat topik mengenai 

Interaksi Sosial Pekerja Sosial dengan Penyandang Disabilitas Fisik di Balai 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar. Pada tanggal 

12 April 2021, peneliti melakukan peninjauan ke lokasi penelitian untuk mencari info 

mengenai penelitian terdahulu dan hasil dari peninjauan tersebut adalah tidak ada 

peneliti yang mengangkat topik tersebut.  

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian yang akan 

dilaksanakan yaitu terletak pada objek permasalahan yang akan diteliti yaitu pada 

penelitian terdahulu lebih spesifik membahas tentang intervensi pekerja sosial dengan 

 
6 Muhammad Abdul Aziz, “Motivasi Penyandang Disabilitas Dalam Upaya Meningkatkan 

Kemandirian Di Perkumpulan Bina Akses Cabang Kabupaten Banyumas”, Skripsi (Purwokerto: Fak 

Dakwah IAIN Purwokerto, 2019), h. v. 
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melihat hubungan sosial antara penyandang disabilitas tubuh yang satu dengan yang 

lainnya. Sedangkan persamaannya dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama 

mengangkat topik mengenai penyandang disabilitas fisik dan menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam perumusan masalah 

dihalaman sebelumnya, dapat peneliti kemukakan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui tahapan interaksi pekerja sosial terhadap penyandang 

disabilitas tubuh dari aspek metode assessment di Balai Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya Makassar. 

b. Untuk mengetahui karakter dan bentuk interaksi pekerja sosial terhadap 

penyandang disabilitas fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 

Fisik (BRSPDF) Wirajaya Makassar. 

c. Untuk mengetahui kendala yang di alami pekerja sosial saat melakukan interaksi 

dengan penyandang disabilitas fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi dua antara 

lain: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Menambah referensi atau tambahan informasi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan terhadap para mahasiswa mengenai interaksi sosial penyandang 
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disabilitas tubuh pada Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik 

(BRSPDF) Wirajaya Makassar.  

2) Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis tentang program dan metode 

interaksi sosial penyandang disabilitas tubuh. 

3) Menambah wawasan berpikir tentang pengaruh pola pembinaan penyandang 

disabilitas tubuh. 

4) Mengetahui secara rinci interaksi sosial penyandang disabilitas tubuh dengan 

lingkungan sekitar. 

5) Menambah wawasan mengenai berbagai karakter pekerja sosial dalam 

membimbing pekerja sosial. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Memberikan informasi kepada pendidik panti agar kiranya lebih giat lagi 

dalam melakukan pembinaan guna untuk meningkatkan kapasitas atau skill 

bagi penyandang disabilitas tubuh. 

2) Memberikan informasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pengurus 

panti terkait dengan lapangan pekerjaan. 

3) Diharapakan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan wacana baru yang 

dapat memberikan inspirasi kepada kita. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Interaksi Sosial 

 Menurut Aristoteles (384-322 SM)1 seorang ahli filsafat Yunani kuno 

menyatakan bahwa kodrat manusia adalah makhluk sosial atau makhluk 

bermasyarakat. Selain itu, juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang 

serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk 

sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya.  Manusia dikatakan 

sebagai makhluk sosial juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan 

untuk berinteraksi dengan orang lain. 

1. Pengertian Interaksi Sosial 

Menurut Basrowi (2015) interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang 

mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang 

dengan kelompok manusia. Bentuknya tidak hanya bersifat Kerjasama, tetapi juga 

berbentuk tindakan, persaingan, pertikaian dan sejenisnya. Adapun Walgito (2007) 

mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan 

individu lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, 

sehingga terdapat hubugan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat terjadi 

antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan 

kelompok. 

Gerungan (2006) secara lebih mendalam menyatakan interaksi sosial adalah 

proses individu satu dapat menyesuaikan diri secara autoplastis kepada individu yang 

 
1 Sujarwanto, Imam, “Interaksi Sosial Antar Umat Beragama (Studi Kasus Pada Masyarakat 

Karangmalang Kedungbanteng Kabupaten Tegal)”, Jurnal, 1, no.2 (2012): h. 62. 
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lain, dimana dirinya dipengaruhi oleh diri yang lain. Individu yang satu dapat juga 

menyesuaikan diri secara aloplastis dengan individu lain, dimana individu yang lain 

itulah yang dipengaruhi oleh dirinya yang pertama. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saaling mempengaruhi, 

mengubah, atau memperbaiki perilaku yang berlangsung antara individu dengan 

individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. 2 

2. Faktor terjadinya interaksi 

Menurut Gerungan (2006), ada 4 faktor sehingga terjadinya interaksi sosial, 

yaitu: 

a. Faktor Imitasi 

Mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses interaksi sosial. Salah 

satu segi  positifnya adalah bahwa imitasi dapat mendorong seseorang untuk 

mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Namun demikian, imitasi 

mungkin pula mengakibatkan terjadinya hal-hal yang negatif dimana misalnya, yang 

ditiru adalah tindakan-tindakan yang menyimpang. Selain itu, imitasi juga dapat 

melemah atau bahkan mematikan pengembangan daya kreasi seseorang. 

b. Faktor Sugesti 

Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau 

suatu sikap yang berasal dari drinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. 

 

 

 
2 Prita Dwi Astuti, dkk., “Studi Deskriptif Interaksi Sosial Mahasiswa S1 Jurusan Ilmu 

Pendidikan Berdasarkan Keterlibatan Organisasi Kemahasiswaan Di Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Bengkulu”, Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling, 1, no.2 (2018): h. 30. 
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c. Faktor Identifikasi 

Faktor identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-

keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Proses 

identifikasi dapat berlangsung dengan sendirinya (secara tidak sadar),maupun dengan 

disengaja karena sering kali seseorang memerlukan tipe-tipe ideal tertentu dalam 

proses kehidupannya. 

d. Faktor Simpati 

Proses simpati merupakan suatu proses dimana seseorang merasa tertarik pada 

pihak lain. Di dalam proses ini perasaan memegang peranan yang sangat penting, 

walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain 

dan untuk bekerjasama dengannya. 

3. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial 

Menurut Setiadi (2013: 101) ada dua macam proses sosial, yaitu proses 

asosiatif dan proses disosiatif. 

a. Bentuk interaksi asosiatif adalah Kerjasama, akomodasi dan asimilasi 

 Kerjasama ialah suatu bentuk interaksi sosial dimana orang-orang atau 

kelompok-kelompok bekerjasama saling membantu untuk mencapai tujuan Bersama. 

Kerjasama timbul karena orientasi orang-perorangan terhadap kelompoknya dan 

kelompok lain.3 Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu keadaaan, dimana terjadi 

keseimbangan dalam interaksi antara orang perorangan dan kelompok manusia, 

sehubungan dengan norma-norma sosial dan nilai- nilai sosial yang berlaku di dalam 

masyarakat.4 Asimilasi merupakan suatu proses dimana pihak-pihak yang berinteraksi 

 

3 Setiadi EM, Hakam KA & Effendi R. Ilmu Sosial Budaya Dasar. Jakarta: Kencana. 2013. 

4 Anwar dan Adang. Sosiologi untuk Universitas. Bandung: PT Refika Aditama. 2013. 
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mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan 

kelompok dan merupakan pencampuran dua atau lebih budaya yang berbeda sebagai 

akibat dari proses sosial, kemudian menghasilkan budaya tersendiri yang berbeda 

dengan budaya asalnya. 

b. Bentuk interaksi disosiatif adalah persaingan, pertentangan dan kontravensi 

 Persaingan bermakna sebagai proses sosial, dimana individu atau kelompok-

kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan 

yang ada pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara 

menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa 

mempergunakan ancaman atau kekerasan.5 Pertentangan merupakan bentuk interaksi 

sosial yang berupa perjuangan yang langsung dan sadar antara orang dengan 

kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Kontravensi ditandai oleh adanya 

ketidakpastian terhadap diri seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, dan 

kebencian terhadap kepribadian orang, tetapi gejala-gejala tersebut tidak sampai 

menjadi pertentangan atau pertikaian.6 

Syarat dari interaksi sosial itu terjadi karena adanya kontak sosial dan 

komunikasi. Dimana kontak sosial merupakan Tindakan pertama dalam interaksi 

sosial, meskipun kontak sosial belum mampu membentuk komunikasi yang 

berkelanjutan. Menurut Soekanto kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 (tiga) 

bentuk, yaitu: a) Kontak sosial antara orang perorang; b) Kontak sosial antara orang 

dengan kelompok; c) Kontak sosial antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.7 

 
5Sujarwanto, Imam, “Interaksi Sosial Antar Umat Beragama (Studi Kasus Pada Masyarakat 

Karangmalang Kedungbanteng Kabupaten Tegal)”, Jurnal, 1, no.2 (2012): h. 62. 

6Setiadi EM, Hakam KA & Effendi R. Ilmu Sosial Budaya Dasar. Jakarta: Kencana. 2013. 

7Wadiyo. Sosiologi seni (Sisi Pendekatan Multi Tafsir). Semarang: Unnes Press.2008. 
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Selain itu, komunikasi juga merupakan syarat dari interaksi sosial. Menurut 

Syam (2013: 95) bahwa dalam komunikasi ada tiga unsur penting yang selalu ada, 

yaitu sumber informasi (source), saluran (chanel) dan penerima informasi (receiver). 

Sumber informasi  adalah seseorang atau institusi yang memiliki bahan informasi 

(pemberitaan) untuk disebarkan kepada masyarakat luas. Saluran yang digunakan, 

dapat berupa saluran intrapersonal ataupun media massa. Sementara penerima 

informasi adalah perorangan atau kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran 

informasi atau yang menjadi sasaran informasi atau yang menerima informasi.8  

4. Tahap-Tahap Interaksi Sosial 

Menurut Slamet Santoso (2010: 189) dalam proses interaksi sosial, perlu 

menempuh tahap-tahap sebagai berikut : 

a. Tahap pertama : ada kontak/hubungan 

Pada tahap ini, individu-individu saling mengdahului kontak/hubungan, baik 

langsung maupun tidak langsung dan tiap-tiap individua da kesiapan untuk saling 

mengadakan kontak. Individu harus selalu membuat atau mengadakan suatu 

kontak/hubungan agar interaksi dengan individu yang lain dapat berjalan dengan 

lancar. Karena untuk memulai suatu hubungan dengan individu lainnya harus 

menggunakan tahap pertama yang dimana tahap pertama itu ialah hubungan kontak 

mata, senyum, berjabat tangan agar seseorang atau individu lainnya dapat paham 

dengan makna kontak tersebut. Contohnya, si A dan si B bertemu dan mellakukan 

hubungan kontak mata atau saling senyum maka disitulah tahap awal interaksi. 

 

 
8Syam, Nina, Sosiologi Sebagai Akar Ilmu Komunikasi (Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 

2012). 
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b. Tahap kedua : ada bahan dan waktu 

Pada tahap ini individu perlu memiliki bahan-bahan untuk berinteraksi sosial 

seperti informasi penting, pemecahan masalah, dan bahan-bahan dari aspek 

kehidupan yang lain. Proses interaksi sosial yang baik perlu dirancang sehingga 

individu-individu yang terlibat proses tersebut tidak merasa terkejut atau tertekan. 

Setiap ingin melakukan kontak/hubungan dengan individu yang lain kita tidak boleh 

langsung berinteraksi ddengan mereka agar individu tersebut tidak merasakan rasa 

tidak enak atau terganggu. Jadi, jika seseorang ingin melakukan interaksi individu 

harus menggunakan suatu kontak agar individu yang akan diajak untuk berinteraksi 

tidak kaget denga napa yang kita lakukan. Contohnya harus ada permasalahan yang 

ingin di bahas dan dengan waktu yang tepat. 

c. Tahap ketiga: timbul problem 

Walaupun proses interaksi sosial telah direncanakan dengan baik, namun 

bahan-bahan interaksi sosial sering kali menimbulkan problem bagi individu-individu 

yang ada. Tidak semua interaksi dapt berjalan dengan lancer terkadang muncul 

problem tersebut ialah adanya kesalahpahaman antar individu. Contohnya, 

munculnya kesalahpahaman antara salah satu pihak interaksi 

d. Tahap keempat: timbul ketegangan 

Pada tahap ini, masing-masing memiliki rasa tegang yang tinggi karena 

masing-masing individu dituntut untuk mencari penyelesaian terhadap problem yang 

ada. Semakin sulit problem yang di hadapi, terasa tegang pada perasaan masing-

masing individu. Setiap problem yang muncul seseorang atau individu tersebut di 

tuntut untuk menyelesaikan problem tersebut. Contohnya, timbulnya problem yang 

besar sehingga individu tersebut mengalami rasa tegang 
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e. Tahap kelima: ada integrasi 

Sering terjadi bahwa pada proses interaksi sosial, permasalahan yang timbul 

dapat dipecahkan bersama-sama walaupun proses interaksi sosial berlangsung 

berulang-ulang. Bila terjadi pemecahan masalah maka tiap-tiap individu mengalami 

proses integrasi, artinya perasaan tentram dan perasaan siap untuk menjalani proses 

interaksi sosial berikutnya. Contohnya, kasus penistaan agama, semua umat islam 

atau ornas menyuarakan aksi bela islam.9  

B. Pekerja Sosial 

Pekerjaan sosial menurut Sugeng Pujileksono (2015:5) sebagai salah satu 

profesi pertolongan merupakan profesi yang relatif baru dan pada awalnya kurang 

dikenal secara sosial. Awal kemunculan pekerjaan sosial dianggap tidak mampu 

menunjukkan visibilitas hasil dari praktiknya. Penyebab utama di balik 

ketidakmampuan ini adalah penggunaan hubungan sosial (relasi) sebagai media 

utama praktik/bantuan professional yang menurut sifatnya belum berwujud. 

Perhatian utama praktik pekerjaan sosial adalah membantu mengubah struktur 

kepribadian orang, struktur dan sistem sosial di masyarakat yang belum keduanya 

belum jelas terlihat terlihat. Perkembangan pekerja sosial sebagai profesi yang baru 

lahir, dihadapkan banyak kebingungan sehubungan dengan beberapa kondisi yang 

digunakan saaat pengajaran di  Lembaga Pendidikan, penelitian pekerjaan sosial dan 

praktik profesi.10  

 

 
9 Dirgahayu, “Interaksi Sosial Warga Urbanisasi Dengan Masyarakat Local”, Skripsi 

(Makassar: Fak Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), h.20. 

10 Sugeng Pujileksono Dkk, Dasar-Dasar Praktik Pekerjaan Sosial Seni  Menjalani Profesi 

Pertolongan (Malang: Intrans Publishing, 2019): h. 5. 
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1. Pengertian Pekerja Sosial  

Menurut Charles Zastrow pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional  untuk 

membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna 

meningkatkan atau  memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi serta 

menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan11.  

Pekerjaan sosial dalam menjalankan pekerjaan yang bertujuan membantu 

individu, kelompok dan masyarakat yang mengalami hambatan-hambatan dalam 

menjalankan tugas-tugas kehidupan atau mengalami hambatan keberfungsian sosial, 

selain membantu mencarikan alternatif-alternatif pemecahan masalah harus pula 

memperhatikan interaksi sosial klien yang dapat dipergunakan untuk menyusun 

strategi pemecahan masalah-masalah sosial klien, memberdayakan/memberi 

kekuasaan pada klien untuk dapat memiliki alternatif-alternatif pemilihan pemecahan 

masalah-masalah yang mereka hadapi, meningkatkan dan menggali potensi-potensi 

klien, memperbaiki keberfungsian sosial klien/meminimalisir hambatan-hambatan 

dengan cara mendekatkan klien dengan sistem-sistem sumber yang dapat 

dimanfaatkan untuk memecahkan masalah, dan mempercepat klien mewujudkan 

tujuan yang hendak dicapai. 

2. Tujuan Pekerjaan Sosial 

Menurut Sugeng Pujileksono (2019: 19) menjelaskan tujuan pekerjaan sosial 

meliputi: 

a. Mengembangkan kemampuan seseorang dalam pemecahan masalah.  

 
11 Sugeng Pujileksono Dkk, Dasar-Dasar Praktik Pekerjaan Sosial Seni Menjalani Profesi 

Pertolongan, h. 13. 
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b. Menghubungkan orang dan sistem sehingga dapat menyediakan sumber, 

pelayanan dan kesempatan. 

c. Meningkatkan efektivitas operasional sistem secara manusiawi 

d. Memberikan kontribusi pada pengembangan dan peyempurnaan perumusan dan 

implementasi kebijakan sosial.12 

Selain itu, tujuan umum praktik pekerjaan sosial adalah perubahan yang 

terkendali dan berencana dalam sistem kepribadian individu dan system sosial. 

Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan. Tujuan utama pekerja sosial adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama untuk 

populasi yang paling rentan. 

3. Metode pekerja sosial 

Pekerja sosial dalam prakteknya menggunakan metode perubahan sosial yang 

terencana. Metode pekerjaan sosial adalah suatu prosedur kerja yang teratur dan 

dilaksanakan secara sistematis digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan 

pelayanan sosial. Di dalam pekerjaan sosial ada beberapa metode yang digunakan 

untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahannya. Menurut Adi (2005: 141)  

metode yang digunakan oleh pekerjaan sosial adalah sebagai berikut : 

a. Social casework (terapi individu dan keluarga) 

Metode perubahan sosial terencana pada individu dan keluarga pada dasarnya 

adalah suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran 

perubahan yang mempunyai masalah. Menurut Skidmore, Thackeray dan Farley 

 
12 Sugeng Pujileksono Dkk, Dasar-Dasar Praktik Pekerjaan Sosial Seni Menjalani Profesi 

Pertolongan, h. 19. 
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dalam Adi (2005: 149) menggambarkan proses casework menjadi empat tahapan, 

yaitu : 

1. Tahap penelitian, pada tahap ini klien mulai menjalani relasi dengan 

caseworker. Pada tahap ini selain mengumpul dan memilah data klien yang 

dapat dijadikan pegangang dalam proses pertolongan. 

2. Tahap pengkajian, dari pengkajian yang dilakukan diharapkan akan 

menghasilkan berbagai macam bentuk terapi. 

3. Tahap intervensi, dalam tahapan ini sebenarnya sudah diawali dengan 

pertemuan awal dengan klien. Hal ini karena proses penelitian sudah dapat 

dikatakan sebagai treatment ketika proses ini sudah membantu  klien untuk 

dapat mengklarifikasi permasalahannya dan berusaha melakukan perubahan 

kondisi kehidupan. 

4. Tahap terminasi, fase ini merupakan tahapan di mana relasi antara caseworker 

dan klien akan dihentikan. 

Berdasarkan defenisi di atas metode ini diperuntukkan kepada seorang individu 

yang dalam kehidupannya mengalami masalah sosial. Seorang pekerja sosial harus 

bisa menggali dan menangani masalah yang didapat individu tersebut melalui 

pendekatan untuk mengembangkan dan memecahkan masalah individu tersebut. 

b. Social group work (bimbingan sosial kelompok) 

Metode perubahan sosial terencana pada kelompok disebut dengan metode 

groupwork. Bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok 

yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi 

sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok. Menurut Skidmore, 

Trarckeray dan Farley dalam Adi (2005: 161) bahwa, metode  groupwork merupakan 
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metode yang berorientasi penyembuhan yang didesain untuk memperbaiki atau 

menyembuhkan suatu disfungsi sosial. Tujuan dari metode groupwork dengan 

perspektif ini adalah membantu seseorang untuk belajar berbuat sesuatu yang dapat 

digunakan untuk memperbaiki atau mengatasi masalah dihadapi. 

c. Metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat 

Metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat merupakan modal 

intervensi yang diarahkan pada upaya merubah masyarakat di tingkatan yang lebih 

luas. Menurut Brokensha dan Hodge dalam Adi (2005: 169) mendefinisikan sebagai 

suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas 

melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan taraf hidup keseluruhan komunitas 

melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan, berdasarkan inisiatif masyarakat.   

4. Model asesmen pekerja sosial 

Model yang di gunakan pekerja sosial dalam mengasesmen penyandang 

disabilitas adalah model genogram. Genogram adalah diagram konfigurasi keluarga 

generasi (Guerin dan Pendagast: 1976, Hartman: 1978). Genogram secara istilah 

berasal dari dua kata, yaitu gen (unsur keturunan) dan gram (gambar atau grafik). 

Dalam bahasa indonesia genogram dapat disepadankan dengan gambar silsilah 

keluarga. Secara konseptual genogram berarti suatu model grafis yang 

menggambarkan asal-usul klien dalam tiga generasi yakni generasi dirinya, orang 

tuanya, dan kakek-neneknya, ini membantuu mengatur kedua data historis dan 

kontemporer pada tokoh utama dalam lingkungan klien. 

Menurut Supriatna (2011) disebutkan bahwa sejarah genogram bermula dari 

Bowen pada tahun 1980. Bowen menggunakan genogram di dalam wawancara terapi 

keluarga. Kemudian penggunaan genogram diperluas oleh McGoldrick dan Gerson 
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pada tahun 1985. Selanjutnya, pada tahun 1987, Okiishi mengembangkan genogram 

sebagai alat yang dipersiapkan untuk membantu konselor-klien ketika wawancara 

karir berlangsung dalam suasana yang menyenangkan, hingga dapat mendorong 

keterbukaan yang dimaksud dalam konteks silsilah keluarga. Genogram dalam situs 

aplikasi resminya, diartikan sebuah representasi tergambar dalam sebuah silsilah 

keluarga yang menampilkan data mengenai hubungan yang ada. Data tambahan dapat 

mencakup pendidikan, pekerjaan, peristiwa besar dalam hidup, penyakit kronis, 

perilaku sosial, sifat hubungan keluarga, hubungan emosional, dan hubungan sosial.  

13 

C. Penyandang Disabilitas Tubuh 

1. Pengertian Penyandang Disabilitas Tubuh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang 

yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau 

ketidakmampuan.14 Istilah disabilitas berasal dari Bahasa inggris dengan asal kata 

different ability, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah 

tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai 

rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Pada dasarnya setiap manusia memiliki 

perbedaan sehingga disabilitas hanyalah perbedaan bukan kecacatan yang harus di 

pandang sebelah mata.  

Menurut pakar John C. Maxwell, penyandang cacat adalah mempunyai 

kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu 

rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara layak atau normal. 

 
13 Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial Dengan Kelompok (Group Work) 

(Alauddin University Press, 2020), H. 146. 

14 Kamus Besar Bahasa Indonesia.2008.Edisi Ke empat.Jakarta. 
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Sedangkan menurut Kartono mengatakan defenisi anak cacat adalah “Anak-

anak yang dinilai dan didiagnosa sebagai keterbelakangan mental/tunagrahita, 

tunarungu, sulit mendengar, bisu/tunawicara, tunadaksa, gangguan wicara, buta 

(tunanetra, cacat, visual), gangguan emosional serius, hambatan ortoredikal, 

gangguan kesehatan, buta-tuli, bisu-tuli, cacat ganda/multi handicapped, 

ketidakmampuan belajar, yang disebabkan oleh gangguan ketunaan yang memerlukan 

pendidikan khusus dan pelayanan perlakuan yang berkaitan”. 

Sedangkan menurut Coleridge mendefinisikan penyandang disabilitas yang 

lebih mengarah pada model sosial sebagai berikut: 

a. Impairment (kerusakan/kelemahan); Yaitu ketidak lengkapan atau ketidak 

normalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya, 

kelumpuhan dibagian bawah tubuh disertai ketidak mampuan untuk berjalan 

dengan kedua kaki. 

b. Disability/handicap (cacat/ketidakmampuan); Yaitu kerugian/keterbatasan dalam 

aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama 

sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang 

“kerusakan/kelemahan” tertentu dan karenanya mengeluarkan orang itu dari arus 

aktivitas sosial. 

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyandang 

disabilitas adalah “kecacatan menggambarkan adanya disfungsi atau berkurangnya 

suatu fungsi secara objektif dapat diukur, dilihat, karena adanya kehilangan/kelainan 

dari bagian tubuh/organ seseorang misalnya, tidak adanya tangan, kelumpuhan pada 

bagian tertentu dari tubuh. 
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2. Jenis-jenis Disabilitas 

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, 

Penyandang Disabilitas dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut : 

a. Cacat Fisik 

Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi 

tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. 

Cacat fisik antara lain: a) cacat kaki, b) cacat punggung, c) cacat tangan, d) cacat jari, 

e) cacat netra, g) cacat rungu, h) cacat wicara, i) cacat raba (rasa), j) cacat 

pembawaan. Cacat tubuh dapat digolongkan sebagai berikut: 

1) Menurut sebab catat adalah cacat sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, 

disebabkan kecelakaan, dan disebabkan oleh perang. 

2) Menurut jenis cacatnya adalah putus (amputasi) tungkai dan lengan; cacat 

tulang, sendi, dan otot pada tungkai dan lengan, cacat tulang punggung, 

celebral palsy; cacat lain yang termasuk cacat tubuh orthopedi;paraplegia. 

b. Cacat Mental 

Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan 

maupun akibat dari penyakit, antara lain: a)retardasi mental, b) gangguan psikiatrik 

fungsional, c) alkoholisme, d) gangguan mental organik dan epilepsy. 

c. Cacat ganda atau Cacat Fisik dan Mental 

Yaitu keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. 

Apabila yang cacat adalah keduanya maka akan sangat mengganggu penyandang 

cacatnya. 

Menurut Reefani (2013:17), penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa 

jenis, yaitu: 
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a. Disabilitas Mental 

Disabilitas mental atau kelainan mental terdiri dari: 

1) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana 

selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki 

kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas. 

2) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kepasitas intelegtual/IQ 

(Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok 

yaitu anak lamban belajar (slow learnes) yaitu anak yang memiliki IQ antara 

70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ di bawah 70 dikenal dengan anak 

berkebutuhan khusus. 

3) Berkualitas Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi 

belajar (achievment) yang diperoleh. 

b. Disabilitas Fisik 

Disabilitas fisik atau kelainan fisik terdiri dari: 

1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa) Tuna daksa adalah individu yang memiliki 

gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktural 

tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ 

tubuh), polio dan lumpuh. 

2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang 

memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke 

dalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision. 

3) Kelainan pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang 

memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak 

permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu 
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memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut 

tunawicara. 

4) Kelainan Bicara (Tunawicara). Tunawicara adalah seseorang yang mengalami 

kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui Bahasa verbal, sehingga sulit 

bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat 

bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, 

dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ 

bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan 

bicara. 

c. Tunaganda (disabilitas ganda) 

Tunaganda atau penderita cacat lebih dari satu kecacatan (cacat fisik dan mental) 

merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya 

penyandang tun netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai 

dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.15 

Penyandang disabilitas memiliki kelemahan secara fisik, mental atau 

keduanya yang memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan orang-orang normal, 

sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum yang lebih spesifik. Disamping itu, 

penyandang disabilitas yang menjadi program tindak kejahatan tidak dapat dijadikan 

basis pemberat pelaku di kepolisisan dan kejaksaan. Sehingga harus ada peraturan 

bagi penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana yang diperlukan untuk 

menjamin perlindungan hukum bagi disabilitas.16 

 
15 Reefani Nur Kholis, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus (Yogyakarta:imperium, 2013). 

16 Puguh Ari Wijayanto, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai 

Korban Tindak Pidana”, Jurnal Hukum Fakultas hukum Universitas Atmajaya, 2013. 
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Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 

ditegaskan bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas berhak memperoleh: 

1) Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang Pendidikan, 

2) Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat 

kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, 

3) Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati 

hasil-hasilnya, 

4) Aksebilitas dalam rangka kemandiriannya, 

5) Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, 

6) Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan 

kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan 

keluarga dan masyarakat.17 

Indonesia juga memiliki Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan dan 

hak penyandang disabilitas, ditegaskan dalam peraturan tersebut bahwa : 

“Penyandang disabilitas merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki 

kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama”. Hak-hak yang fundamental juga 

terdapat kewajiban penyandang disabilitas, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 41 

ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang 

mengatur bahwa : “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil 

dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.18 

 
17 Rahayu, dkk., Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa 

Yogyakarta, jurnal, (2013). 

18 Biyan, Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial, 2, no.1, (2020). 
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Sejalan dengan penghitungan WHO diperkirakan 10 persen dari penduduk 

Indonesia (24 juta) adalah penyandang disabilitas. Menurut data PUSDATIN dari 

Kementrian Sosial, pada 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah: 

11,580,117 orang dengan di antaranya 3,474,035 (penyandang  disabilitas 

penglihatan), 3,010,830 (penyandang disabilitas fisik), 2,547,626 (penyandang 

disabilitas pendengaran), 1,389,614 (penyandang disabilitas mental) dan  1,158,012 

(penyandang disabilitas kronis). Sementara menurut data Kementerian Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi, pada 2010 jumlah penyandang disabilitas adalah: 7,126,409 orang. 

Dari data disabilitas tersebut sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan  pada 

Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999): Pasal 41(2) 

menyatakan bahwa “setiap orang dengan disabilitas memiliki hak atas fasilitas dan 

perlakuan khusus”. Sebagian orang sering kali memberikan perlakuan yang tak pantas 

kepada para disabilitas sebab mereka merasa tidak memiliki interaksi sosial yang 

bagus. Akan tetapi seharusnya masyarakat yang non-disabilitas lah yang harus 

memberikan wejangan tentang berinteraksi kepada  penyandang disabilitas terhadap 

lingkungan sekitarnya.19   

Selain itu, pemerintah kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 

Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar 

yang menjamin kesamaan dan kesempatan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, 

Olahraga, Seni Budaya, Ketenagakerjaan, Berusaha, Pelayanan Umum, Politik, 

Bantuan Hukum dan Informasi (Bab 4, Pasal 10). Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Makassar No. 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di 

Kota Makassar. Makassar kota Makassar berkewajiban dan bertanggung jawab dalam 

 
19 Biyan, Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial, 2, no.1, (2020). 
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segala bentuk pemberian bantuan, saran, kesempatan kepada Pemerintah kota selaku 

pelaksana teknis dan Penyandang Disabilitas serta pengadaan sarana penunjang untuk 

Penyandang Disabilitas (Bab 10, pasal 50) seperti yang dijelaskan dalam peraturan 

daerah tersebut.20 

Jumlah penyandang disabilitas di kota Makassar sebanyak 1.715 orang (Data 

Dinas Sosial kota Makassar, Tahun 2017) mayoritas menggantungkan hidupnya 

dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak seperti fenomena pengemis eks-kusta 

dan penjual kaki lima yang tuna netrra, mata pencaharian tersebut bahkan hanya 

menambah masalah sosial dan permasalahan terhadap penyandang disabilitas 

tersebut. Penyandang disabilitas kerap disandingkan dengan kemiskinan dikarenakan 

keterbatasan fisik dan kemampuan yang menjadikan potensi terharap penyandang 

disabilitas tidak mampu diaktualisasikan. Maka pemerintah dalam artian Pemerintah 

Kota Makassar wajib untuk memperhatikan penyandang disabilitas yang tergolong 

kelompok yang sangat rentan diantara kelompok rentan yang ada.21 

D. Teori Interaksionisme Simbolik 

Menurut George Herbert Mead (1863-1934) menyatakan bahwa komunikasi 

manusia berlangsung melalui pertukaran simbol serta pemaknaan simbol-simbol 

tersebut. Mead melihat bahwa komunikasi antar individu adalah sebagai inti dari 

pembentukan kepribadian manusia itu. Dengan kata lain, kepribadian individu 

dibentuk melalui komunikasi dengan orang lain serta citra diri dibangun melalui 

sarana interaksi dengan orang lain.  

 
20 Muhammad Afdal Karim. Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-hak Penyandang 

Disabilitas di Kota Makassar. 2018. Volume 11, Nomor 2. 

21 Muhammad Afdal Karim, Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-hak Penyandang 

Disabilitas di Kota Makassar, Jurnal, 11, no. 2, (2018). 
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Teori interaksionisme simbolis dikonstruksikan atas sejumlah ide-ide dasar. 

Ide dasar ini mengacu pada masalah-masalah kelompok manusia atau masyarakat, 

Interaksi sosial, obyek, manusia sebagai pelaku, Tindakan manusia dan interkoneksi 

dari saluran-saluran tindakan. Secara Bersama-sama, ide-ide mendasar ini 

merepresentasikan cara di mana teori interaksionisme simbolis ini memandang 

masyarakat. Mereka memberikan kerangka kerja pada ilmu sekaligus 

menganalisisnya. Menurut R. Riyadi Soeprato (20202: 143) kerangka-kerangka 

interaksi simbolis yaitu:22 

a. Sifat masyarakat 

Secara mendasar, masyarakat atau kelompok-kelompok manusia berada 

dalam tindakan dan harus dilihat dari segi tindakan pula. Prinsip utama dari teori 

interaksionisme simbolis adalah apapun yang berorientasi secara empiris atas 

masyarakat manusia,  dan dari manapun asalnya, haruslah memperhatikan kenyataan 

bahwa masyarakat manusia tersebut terdiri dari orang-orang yang sedang bersama-

sama dalam sebuah aksi sosial manusia. 

b. Sifat interaksi sosial 

Masyarakat merupakan bentukan dari interaksi antarindividu. Interaksi sosial 

dalam pengertian berikut ini biasanya diabaikan, baik secara sosiologis maupun 

psikologis. Interaksi sosial adalah sebuah interaksi antarpelaku, dan bukan antar-

faktor-faktor yang menghubungkan mereka, atau yang membuat mereka berinteraksi. 

Teori interaksionisme simbolis melihat pentingnya interaksi sosial sebagai sebuah 

sarana ataupun sebagai sebuah penyebab ekspresi tingkah laku manusia. Mead (1986) 

 
22 R. Riyadi Soeprapto, Interaksionisme Simbolik “Perspektif Sosiologi Modern” (Malang: 

Averroes Press, 2002), h.139-142. 
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memandang interaksi sosial dalam masyarakat terjadi dalam dua bentuk utama, yakni 

“percakapan isyarat” (interaksi non-simbolis) dan “penggunaan simbol-simbol 

penting” (interaksi simbolis). Dalam berbagai realitas, manusia sebenarnya banyak 

sekali terlibat dalam interaksi non-simbolis, Ketika mereka merespon dengan cepat 

dan tanpa sadar satu sama lain. Seperti gerakan badan, ekspresi dan nada suara. 

Sedangkan ciri-ciri interaksi simbolis adalah pada konteks simbol, sebab mereka 

mencoba mengerti makna atau maksud dari suatu aksi yang dilakukan satu dengan 

yang lain.  

c. Ciri-ciri obyek 

Posisi  teori interaksionisme sombolis adalah bahwa ‘dunia-dunia’ yang ada 

untuk manusia dan kelompok-kelompok mereka adalah terdiri dari obyek-obyek 

sebagai hasil dari interaksi simbolis.  

d. Manusia sebagai makhluk bertindak 

Teori interaksionisme simbolis memandang manusia sebagai makhluk sosial 

dalam suatu pengertian yang mendalam, yakni suatu makhluk yang ikut serta dalam 

berinteraksi sosial dengan dirinya sendiri, dengan membuat indikasinya sendiri, dan 

memberikan respon pada sejumlah indikasi.  

e. Sifat aksi manusia 

Manusia individual adalah manusia yang mengartikan dirinya dalam dunia ini 

agar bertindak. Tindakan atau aksi bagi manusia terdiri dari perhitungan berdasarkan 

berbagai hal yang ia perhatikan dan penampakan sejumlah tindakan berdasarkan pada 

bagaimana dia menginterpretasikannya. Dalam berbagai hal tersebut, seseorang harus 

masuk ke dalam proses pengenalan dari pelakunya agar mengerti tindakan atau 

aksinya.  
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f. Pertalian aksi 

Aksi Bersama dari situasi-situasi baru, muncul dalam sebuah masyarakat yang 

“bermasalah”, di mana peraturan-peraturan yang ada tidaklah mencukupi. Proses 

sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan menegakkan kehidupan 

kelompok.23 

E. Interaksi terhadap Penyandang Disabilitas perspektif Al-Qur’an 

Menurut Riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas, Ketika surah an-Nisa’ ayat 29 

diturunkan, maka kaum muslimin menghentikan makan di rumah orang lain. Padahal 

mereka beranggapan bahwa menjamu makan itu adalah memanfaatkan harta yang 

paling utama. Sehubungan dengan hal tersebut, Allah SWT menurunkan ayat ini 

untuk memberikan kelonggaran kepada mereka untuk memakan jamuan yang 

disediakan orang lain. 

Namun, adapula yang berpendapat bahwasanya asbabun nuzul dari ayat ini 

ialah di mana Ketika kaum muslimin hendak berangkat berjihad Bersama Rasulullah, 

mereka menyerahkan kunci-kunci rumahnya kepada orang-orang invalid (disabilitas) 

dan menghalalkan mereka untuk makan apa saja yang mereka inginkan. Mereka 

penyandang disabilitas berkata, “Sesungguhnya tidak halal bagi kita makan makanan 

mereka, sebab mereka memberi izin dengan tidak disertai keikhlasan hati”. Maka 

Allah SWT menurunkan ayat ini guna memberikan kelonggaran kepada mereka 

untuk makan di rumah orang yang mengizinkan dengan menyerahkan kunci-kunci 

rumah. 

Selain itu, agama sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan 

menghormati individu yang memiliki keterbatasan. Pada kenyataannya penyandang 

 
23 R. Riyadi Soeprapto, Interaksionisme Simbolik “Perspektif Sosiologi Modern”, h.142-146. 
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disabilitas dipandang sebelah mata, dianggap sebagai orang yang tidak berguna 

bahkan mendapat perlakuan diskriminasi hingga kepada pengeksploitasian. Selain itu, 

dalam perspektif Al-Quran memandang penyandang disabilitas sama dengan individu 

normal lainnya, hendaknya bersikap toleransi atau bertindak sama terhadap sesama 

terutama kaum yang lemah, tidak bersikap diskriminasi.24 

Seperti halnya firman Allah SWT dalam surah At-Tin ayat 4 yang 

menjelaskan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama karena manusia telah di 

ciptakan dengan sebaik-baiknya.  

 

                

Terjemahnya : 

”Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya” . 25 

Dalam ayat diatas, dapat dipahami bahwa membeda-bedakan ciptaan tuhan 

sama halnya jika meredahkan ciptaan Tuhan. Bukan hanya itu, umat muslim juga 

harus tetap menjaga silaturahmi dan tetap berinteraksi dengan masyarakat tanpa 

memandang fisik, warna kulit dan lainnya. Seperti halnya firman Allah SWT dalam 

surah Al-Hujuraat ayat 13 yang menyeru untuk berinteraksi. 

                                             

                 

Terjemahnya : 

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-

 
24 A. Mudjab Mahali, Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur’an (Yogyakarta: Pesantren 

al-Mahali, TT), h. 870.  
25 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya (Bogor: Halim Publishing 

& Distributing, 2007), h. 597. 
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suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”26 

 

 

 
26 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya (Bogor: Halim Publishing 

& Distributing, 2007), h.517. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan lokasi penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan metode kualitatif 

deskriptif. Menurut Whitney metode penelitian deskriptif merupakan pencarian fakta 

dengan interpretasi yang tepat. Subjek atau objek (orang, lembaga, masyarakat). 1 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian kualitatif ini didasarkan pada 

penggalian fakta dari hasil peneliti dalam mengobservasi dan melakukan wawancara 

sebagai pengumpulan data dan kemudian menyimpulkan dalam bentuk kata-kata atau  

lebih deskriptif. Maka dari itu, peneliti mengamati langsung mengenai “Interaksi 

Sosial Penyandang Disabilitas Tubuh di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya Makassar.” 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian terdapat tiga unsur penting yang harus dipahami dan 

dipertimbangkan pada saat memilih lokasi penelitian, antara lain: tempat, pelaku, dan 

kegiatan. Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat untuk 

melengkapi hingga menyempurnakan proposal ini yaitu: Balai Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya yang beralamat di. Jl. A.P 

Pettarani No.4, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makkassar, Sulawesi Selatan 

,90232. Adapun dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana interaksi 

sosial penyandang disabilitas tubuh di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya Makassar. 

 
1 Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial (Cet. I; Ponorogo: Wade 

Group, 2017), h. 60. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi dan 

teologis karena ilmu sosiologi berbicara tentang interaksi sosial sedangkan teologis 

adalah pendekatan agama yang menunjang dalam proses penyusunan penelitian. 

Sehingga hal ini sangat relevan saat pekerja sosial melakukan proses assessment 

kepada penyandang disabilitas. 2Selain itu, pendekatan yang dilakukan adalah 

pendekatan pekerja sosial agar dapat mengetahui penjelasan mengenai tahapan-

tahapan pekerja sosial saat assessment. Dengan pendekatan ini akan memudahkan 

peneliti dalam memperoleh informasi mengenai interaksi sosial penyandang 

disabilitas fisik. 

C. Sumber Data 

Berikut adalah sumber data yang digunakan peneliti dalam hal ini yaitu: 

1. Sumber data primer 

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Data ini didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek 

penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dengan 

melakukan wawancara, peneliti mendapatkan dokumentasi yang menjelaskan tentang 

judul yang diangkat. Berdasarkan informasi yang akan di teliti, maka informan utama 

pada penelitian ini adalah pekerja sosial sebanyak 2 orang dan penyandang disabilitas 

sebanyak 10 orang secara kolektif  yang terdiri dari laki-laki dan perempuan di Balai 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya Makassar demi 

terselesaikannya proposal ini. 

 

 
2 Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial (CET. I; Ponorogo: Wade 

Group, 2017), h. 80. 
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2. Sumber data sekunder 

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh bukan dari tangan 

pertama tetapi dari kedua, ketiga dan seterusnya. Selain itu, data sekunder juga dapat 

diperoleh dari peneliti atau sumber sebelumnya. Dalam hal ini misalnya dari buku, 

jurnal atau literatul-literatur lainnya sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat 

juga disebut data yang tersusun dalam bentuk dokumen. Dalam penelitian ini, 

dokumentasi merupakan sumber data sekunder.3 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan permasalahan di atas,  

maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Metode observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan 

pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indera.4 Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu, pengamatan secara 

lansung terhadap objek penelitian, dimana peneliti akan mengamati interaksi sosial 

penyandang disabilitas fisik dengan pekerja sosial di Balai Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya Makassar. Cara yang dapat 

diterapkan adalah dengan cara mengajukan pertanyaan serta mengamati langsung dan 

membuat catatan penelitian. 

2. Metode Wawancara 

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara. 

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

 

3 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93-94. 

4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 159. 
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tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya 

atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat 

yang dinamakan interview guide (panduan wawancara)5. Wawancara ini adalah 

dimana pihak atau pekerja sosial menjadi objek penelitian utama yang akan 

diwawancarai untuk memberikan penjelasan mengenai lingkungan interaksi para 

disabilitas dan mencakup seluruh metode yang mereka terapkan di panti tersebut.  

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat teori, dalil dan hukum-hukum dan lain sebagainya. Sifat utama data ini tak 

terbatas antara ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk 

mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam6. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen atau alat pengumpul data adalah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrumen penelitian adalah segala 

peralatan yang digunakan untuk memperoleh, mengelola, dan menginterpretasikan 

informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama. 

Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan ialah instrumen pedoman wawancara 

dan lembar observasi. Instrumen penelitian dirancang untuk satu tujuan dan tidak bisa 

digunakan pada penelitian yang lain. Kegunaan instrumen penelitian antara lain : 1) 

Sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden; 2) Sebagai alat 

 
5 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008), h.118 

6 Syamsuddin AB, Dasar-dasar Teori Metode Penelitian Sosial (Ponorogo: Wade Group, 

2017), h. 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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untuk mengorganisasi proses wawancara; 3) Sebagai alat evakuasi performa 

pekerjaan staf peneliti. 

F. Teknik Pengelolaaan dan Analisis Data 

Dalam analisis data ini bukan hanya merupakan kelanjutan dari usaha 

pengumpulan data yang menjadi obyek penelitian, namun juga merupakan suatu 

kesatuan yang terpisahkan dengan pengumpulan data berawal dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari hasil 

pengumpulan data baik wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan upaya yang 

berlanjut dan berulang-ulang, data yang diperoleh dilapangan diolah dengan maksud 

dapat memberikan informasi yang berguna untuk analisis.  

Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai 

dari: 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. 

Adapun analisis ini dilakukan selama penelitian berlangsung.7 Dengan begitu, maka 

peneliti mempermudah peneliti dalam memfokuskan data yang didapatkan dan 

memudahkan peneliti dalam menyimpulkan hasil penelitian kemudian memilah data 

yang diperlukan maupun tidak diperlukan. 

2. Penyajian data  

Penyajian data merupakan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun 

dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

 
7 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak,2018), 

h. 244. 



 

40 
 

 

tindakan. Adapun dalam penyajian data ini, akan memudahkan peneliti dalam melihat 

sebuah gambaran penelitian secara keseluruhan, serta dapat menentukan langkah 

dalam membuat kesimpulan. 

3. Verifikasi/penarikan kesimpulan 

Setelah penyajian data, tahap akhir yakni peneliti memberikan kesimpulan 

dari data yang diperoleh. Penarikan kesimpulan sebenarnya adalah sebagian dari 

suatu kegiatan yang utuh. Dan kesimpulan-kesimpulan yang diverifikasi selama 

penelitian berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan 

yang ada. 
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BAB IV 

INTERAKSI PEKERJA SOSIAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS 
TUBUH DI BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS 

FISIK (BRSPDF) WIRAJAYA MAKASSAR 
 

A. Gambaran Umum Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik 

Wirajaya di Makassar 

1. Sejarah Singkat Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik 

Wirajaya di Makassar 

Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar 

yang beralamat di JL. A. P. Pettarani Makassar dengan luas 4.7 ha, merupakan 

institusi yang mengemban tugas negara untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi 

sosial bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Wilayaah Timur Indonesia. Sejarah 

berdirinya BRSPDF Wirajaya dilatar belakangi oleh banyaknya penyandang 

disabilitas fisik korban Perang Dunia ke II dan korban keganasan Westerling yang 

dikenal dengan “korban 40.000 jiwa” di Sulawesi Selatan. BRSPDF Wirajaya yang 

sebelumnya bernama Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) merupakan salah satu Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat 

Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. BRSPDF 

Wirajaya Makassar mempunyai kapasitas data tampung ±100 orang penyandang 

disabilitas fisik yang dapat dilayani, khususnya berasal dari Kawasan Timur 

Indonesia.1 

Sebagaimana yang di ungkapkan ibu Kalsum sebagai kepala bagian 

rehabilitasi sosial bahwa, adapun sejarah dalam perkembangan Balai Rehabilitasi 

 
1 Buku Profil Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar 

2019, h. 2. 
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Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya melalui beberapa fase, 

antara lain: 

a. Tahun 1954 Andi Pangeran Pettarani dan Mr. Tijang Kok merintis berdirinya 

perkampungan penderita cacat tubuh terutama bagi korban perang. 

b. Tahun 1957 peletakan batu pertama  pembangunan perkampungan penderita 

cacat tubuh korban perang oleh Bapas Kasad Gatot Subroto dan dipimpin oleh 

DR. England dan sekretarisnya John Ekel. 

c. Pada 11 Desember 1960 diresmikan sebagai Rehabilitasi Centrum Ujung 

Pandang oleh Pangdam XIV Hasanuddin Kolonel M. Yusuf Bersama Gubernur 

Sulawesi Selatan Andi Rivai (berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial RI 

pada tanggal 25 Agustus 1959) yang merupakan cabang Rehabilitasi Centrum 

Prof. Dr. Soeharsono Solo. 

d. Tahun 1979 dari Lembaga Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh (LPRCT) menjadi 

Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh (PRPCT) dengan SK Menteri Sosial RI 

Nomor: 41/HUK/KEP/XI/1979. 

e. Tahun 1994 menjadi Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar berdasarkan 

SK Menteri Sosial RI Nomor: 41/1994 tentang pembakuan nama UPT di 

lingkungan Kementerian Sosial RI. 

f. Tahun 2001 berada di lingkungan BKSN, kemudian Kementerian Kesehatan dan 

Kesejahteraan Sosial RI. 

g. Tahun 2002 menjadi Panti UPT dibawa naungan Kementerian Sosial berdasarkan 

Kepmensos RI Nomor: 06/HUK/2002 tentang Struktur Organisasi Kementerian 

Sosial Republik Indonesia. Diperkuat Kepmensos RI Nomor: 59/HUK/2003 
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Kementerian 

Sosial RI. 

h. Tahun 2019, perubahan dari Panti Sosial menjadi Balai Rehabilitasi Sosial 

berdasarkan Permensos RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI.2 

2. Letak Geografis Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik 

Wirajaya di Makassar 

Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar 

di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial Republik Indonesia secara 

geografis terletak di Kota Makassaar yaitu JL. A. P. Pettrani Km. 4. Letak Balai 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar sangat 

strategis karena berada di Pusat Kota Makassar, sehingga Balai Rehabilitasi Sosial ini 

mudah dijangkau dengan menggunakan sarana transportasi umum. 

3. Visi dan misi balai rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik 

wirajaya di makassar 

a. Visi 

Terwujudnya BRSPDF Wirajaya di Makassar sebagai Center Of Excellent 

bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kawasan Timur Indonesia. 

b. Misi 

1) Mewujudkan profesionalisme SDM dan penataan administrasi yang akuntabel 

dan transparan. 

 
2 Sitti Kalsum (56 Tahun), Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial, Wawancara, di Balai 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar, 27 Mei 2021 
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2) Mewujudkan asesmen dan advokasi sosial berbasis masalah dan kebutuhan 

Penyandang Disabilitas Fisik secara terintegrasi. 

3) Mewujudkan rehabilitasi sosial dengan pendekatan metode dan teknik pekerja 

pekerja sosial. 

4. Tugas Pokok Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik 

Wirajaya di Makassar 

Secara umum BRSPDF Wirajaya di Makassar mempunyai tugas 

melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Disabilitas Fisik, meliputi: 

a. Melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yakni upaya memenuhi 

kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara bagi Penyandang 

Disabilitas Fisik agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, 

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

b. Membantu Layanan Aksebilitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik, yakni 

kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas Fisik guna 

mewujudkan kesamaan kesempatan. 

c. Melaksanakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Fisik, 

yakni proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan 

Penyandang Disabilitas Fisik mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara 

wajar dalam kehidupan masyarakat. 

d. Melaksanakan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Fisik, yakni 

upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan 

dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas Fisik 

dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. 
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e. Melaksanakan Pemberdayaan, yakni upaya untuk menguatkan keberadaaan 

Penyandang Disabilitas Fisik dalam bentuk penumbuhan iklim dan 

pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi 

individua tau kelompok Penyandang Disabilitas Fisik yang tangguh dan mandiri. 

f. Melaksanakan Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, yakni suatu skema 

yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas Fisik agar 

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

5. Fungsi Dan Tujuan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 

Fisik Wirajaya di Makassar 

a. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar 

melaksanakan fungsi:  

1) Penyusunan rencana dan program, evaluasi dan peloporan. 

2) Pelaksanaan registrasi dan asesmen Penyandang Disabilitas Fisik. 

3) Pelaksanaan asesmen sosial. 

4) Pelaksanaan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas Fisik. 

5) Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut. 

6) Pelaksanaan terminasi, pemantauan, dan evaluasi Penyandang Disabilitas 

Fisik. 

7) Pemetaan data dan informasi penyandang disabilitas fisik. 

8) Pelaksanaan urusan tata usaha. 

b. Fungsi balai sebagaai (center of social servis), meliputi: 

1) Respon kasus/ case management: 

a) Koordinasi 
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b) Identifikasi (identifikasi kasus, jenis disabilitas, dan system sumber termasuk 

pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus) 

c) Asessmen  

d) Rencana intervensi meliputi case conference (memutuskan siapa mengerjakan, 

dengan output rencana intervensi) 

e) Intervensi (hal-hal apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kasus karena 

waktu pelayanan yang terbatas) 

f) Monitoring dan evaluasi 

g) Terminasi berbasis kemajuan klien (sesuai kebutuhan klien) 

2) Temporary Shelter (perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar dan rasa 

aman): 

a) In take process 

b) Pendekatan awal 

c) Asesmen  

d) Rencana intervensi 

e) Intervensi (terapi fisik, mental, sosial dan terapi livelihood/ penghidupan, dsb) 

f) Resosialisasi dan reintegrasi (penguatan keluarga dan lingkungan) 

g) Evaluasi, terminasi dan rujukan 

h) Bimbingan lanjut 

3) Model/ Best Practices/ Laboratorium 

a) Membuat kegiatan-kegiatan diluar balai (family/ group/ community based) 

b) Pengkajian, penelitian, evaluasi dan pengembangan model pelayanan di bidang 

kesejahteraan sosial 

c) Pengembangan program pelayanan berbasis informasi teknologi 
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d) Menjadi tempat pengkajian kesejahteraan sosial di bidang Penyandang 

Disabilitas Fisik 

e) Menjalin Kerjasama dengan lembaga pendidikan/ pihak swasta 

4)  Program Coordinator/LKS regional 

a) Melaksanakan Kerjasama dengan LKS dibidang disabilitas 

b) Program pendampingan LKS (Training administrasi, manajemen pelayanan, 

metode/Teknik intervensi, bimbingan vokasional, sosialisasi modul 

pelayanan,dsb) 

c) Evaluasi pendampingan dan pembinaan LKS dibidang disabilitas 

d) Pengiriman tenaga supervisor/trainer/ (Psikolog, Therapis, Pekerja Sosial, 

Instruktur, dan Tenaga Expert Balai lainnya) dalam bimtek LKS dibidang 

disabilitas 

5) Rehabilitasi Vokasional 

a) Bimbingan keterampilan tingkat lanjut (tidak hanya bimbingan keterampilan 

untuk terapi atau pengisian waktu luang) 

b) Pemberian alat bantu dan bantuan stimulan bagi penerima manfaat 

6) Instalasi produksi 

a) Memproduksi barang/jasa yang berorientasi pasar (diminati masyarakat) 

b) Memastikan produksi barang/jasa dilakukan oleh penerima manfaat 

c) Memasarkan produk-produk tersebut dengan memperluas jaringan kerja pasar 

d) Pemberian apresiasi bagi penerima manfaat yang memproduksi barang/jasa.3 

 

 

3 Buku Profil Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar 

2019, h.7-9. 
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6. Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 

Fisik Wirajaya di Makassar 

Struktur organisasi merupakan salah satu bentuk yang harus dimiliki disetiap 

Lembaga, dimana susunan dan penempatan jabatannya memiliki fungsi dan tugas 

masing-masing. Adapun struktur organisasi di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar adalah sebagai berikut: 
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7. Jumlah Pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik 

Wirajaya di Makassar 

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik 

Wirajaya Di Makassar Tahun 2021 

No. Keadaan Pegawai PNS CPNS Jumlah 

I. Golongan    

 Golongan I 2 Orang - 2 Orang 

 Golongan II 9 Orang - 9 Orang 

 Golongan III 22 Orang - 22 Orang 

 Golongan IV 4 Orang - 4 Orang 

Iii. Status Kepegawaian    

 Struktural  3 Orang - 3 Orang 

 Fungsional Tertentu 11 Orang - 11 Orang 

 Fungsional Umum 24 Orang - 24 Orang 

 Jumlah  37 Orang - 37 Orang 

Tabel 4.2 Daftar Pegawai Honorer di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar 2021 

No.  Keadaan Pegawai Honorer Jumlah  

1. Supir  1 Orang 

2. Security  3 Orang 

3. Petugas Dapur 3 Orang 

4. Petugas Kebersihan 11 Orang 

5. Instruktur   7 Orang 

 Jumlah 25 rang 
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8. Fasilitas dan Sarana Penunjang Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar 

Adapun sarana prasarana yang dilengkapi di Balai Rehabilitasi Penyandang 

Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar, sebagai berikut: 

a. Sarana Bangunan 

Adapun sarana bangunan sebagai tempat untuk beraktivitas baik Penyandang 

Disabilitas Fisik maupun Pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 

Fisik Wirajaya di Makassar adalah sebagai berikut:4  

Table 4.3 jumlah sarana Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik 

Wirajaya di Makassar 2021 

No. Sarana bangunan Jumlah 

1. Kantor  1 

2. Gudang  1 

3. Bengkel  1 

4. Poliklinik  1 

5. Aula Serba Guna 1 

6. Gedung Bimbingan Keterampilan 7 

7. Ruang Bimbingan Rohani 1 

8. Gedung Olahraga 1 

9. Garasi  1 

10. Perpustakaan  1 

 
4 Sitti Kalsum (56 Tahun), Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial, Wawancara, di Balai 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar, 27 Mei 2021 
 



 

51 
 

 

11. Laboratorium Pekerja Sosial 1 

12. Rumah Dinas 10 

13. Wisma Tamu 1 

14. Asrama Penerima Manfaat 7 

15. Masjid  1 

16. Workshop  1 

17. Dapur  1 

18. Pos Satpam 1 

b. Sarana Kesehatan 

Poliklinik balai rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik wirajaya di 

makassar dilengkapi dengan alat-alat Kesehatan sebagai berikut: 

1) Peralatan tindakaan medis 

a) Peralatan medis 

b) Sarana pemeriksaan fisik sederhana 

c) Sarana obat-obatan lengkap 

2) Peralatan fisioterapi dan sarana latihan OP 

a) Infra phil 

b) Electrical stimulasi 

c) Static bicycle 

d) Parallel bar (besi Latihan berjalan) 

3) Prasarana mobilitas 

Prasarana mobilitas merupakan sebuah penunjang transportasi dan mobilitas 

proses pelayanan kepada penyandang disabilitas fisik, Balai Rehabilitasi Sosial 
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Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar memiliki kendaraan dinas 

sebanyak: 

Tabel 4.4 bentuk prassarana mobilitas Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitass Fisik  Wirajaya di Makassar Tahun 2021 

No. Prasarana Mobilitas Jumlah  

1. Mobil   

 Mobil Dinas 2 

 Bus  1 

 Unit pelayanan sosial keliling 1 

2. Motor  6 

Jumlah 10 

9. Syarat-Syarat Mengikuti Pelayanan Balai Rehabilitasi Sosial di Balai 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar 

Adapun syarat-syarat dan formulir rehabilitasi sosial di balai rehabilitasi 

sosial penyandang disabilitas fisik wirajaya di makassar dapat diakses melalui: 

a. Line Telephone : (0411) 449124 

b. Website BRSPDF Wirajaya di Makassar www.http//kemensos.go.id 

c. Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota setempat.5 

10. Sistem Terapi Penghidupan Vokasional Bagi Penyandang Disabilitas 

Fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya 

di Makassar 

a. Terapi penghidupan vokasional penjahitan pakaian pria dan wanita 

 

5 Buku Profil Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Di Makassar 

2019, h. 13. 

http://www.http/kemensos.go.id
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Terapi penghidupan vokasional penjahitan pakaian pria dan wanita memiliki 

tujuan dalam memberikann pengetahuan dan keterampilan bagi penyandang 

disabilitas fisik agar memiliki kemampuan merancang berbagai macam pola pakaian 

pria dan wanita (dewasa dan anak-anak). 

Materi pelajaran meliputi: 

1) Tingkat dasar yaitu teori dan praktik pola dasar pakaian pria dan wanita. 

2) Tingkat lanjutan yaitu teori dan praktik merubah model pakaian pria dan 

wanita. 

3) Tingkat mahir yaitu teori dan praktik membuat desain dari pakaian pria dan 

wanita. 

b. Terapi penghidupan vokasional automotif 

Terapi penghidupan vokasional automotif adalah bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas fisik dibidang automotif, 

sehingga mereka mampu memahami dan mengoprasikan peralatan las, bongkas las, 

bongkas pasang mesin-mesin automotif. 

Materi pelajaran meliputi: 

1) Teori dan praktik pengelasan 

2) Teori dan praktik bongkar pasang 

3) Teori dan praktik kelistrikan dico serta modifikasi motor 

Fasilitas dilengkapi dengan ruang teori/praktik serta peralatan seperti: 

1) Mesin las yang terdiri dari las listrik dan las asiteli 

2) Bor duduk 

3) Compressor  

4) Bahan praktik sepeda motor 
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c. Terapi penghidupan vokasional elektonika 

Terapi penghidupan vokasional elektonika memiliki tujuan dalam 

memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas fisik agar 

memiliki kemampuan dibidang elektronika, yakni kemampuan untuk merangkai 

barang elektronika, dan memperbaiki barang-barang elektronik seperti: radio 

(amplifer) dan televise, kulkas, dan menggulung trafo. 

Materi pelajaran meliputi: 

1) Teori dan praktik tentang listrik 

2) Teori dan praktik rangkaian elektronika 

3) Teori dan praktik tentang trouble shooting 

4) Teori dan praktik tentang cara memperbaiki radio (Amplifer) 

5) Teori dan praktik tentang cara memperbaiki televise, kulkas dan trafo 

Fasilitas dilengkapi dengan ruangan teori/praktik serta peralatan seperti: 

1) Tool set 

2) Avometer dan adaptor 

3) Bahan praktik elektronika 

d. Terapi Penghidupan Vokasional Tata Rias 

Terapi penghidupan vokasional tata rias memiliki tujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas fisik agar memiliki 

kemampuan dibidang tata rias. 

Materi pelajaran meliputi: 

1) Teori dan praktik pangkas rambut 
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2) Teori dan praktik crembath 

3) Teori dan prktik penyampoan 

4) Teori dan praktik menyemir rambut 

5) Teori dan praktik facial/ cuci muka 

6) Teori dan praaktik make up dan cara merias pengantin maupun cara 

menyanggul 

Fasilitas dilengkapi dengan ruang teori dan praktik serta fasilitas peralatan 

seperti: 

1) Steamer (penguapan) 

2) Hairdryer (pengeringan rambut), ditambah dengan peralatan lain 

yaitu:gunting, sisir, dan lain-lain 

e. Terapi penghidupan vokasional pertukaran kayu 

Terapi penghidupan vokasional pertukangan kayu memiliki tujuan untuk 

memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi penyandang disbilitas fisik agar 

mereka memiliki kemampuan dibidang pertukangan kayu serta mampu 

mengoprasikan peralatan-peralatan yang sudah modern (perlatan menggunakan mesin 

dan listrik). 

Materi pelajaran meliputi: 

1) Dasar-dasar pertukaran kayu 

2) Teori praktik membuat neubel 

3) Teori dan praktik mengoprasikan berbagai alat mesin pertukangan kayu. 

Fasilitas dilengkapi dengan ruang teori/ praktik serta fassilitas peralatan 

seperti: 

1) Mesin siku 
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2) Mesin bor/pahat 

3) Mesin ketam 

4) Mesin bubut 

f. Terapi penghidupan vokasional fotografi 

Terapi penghidupan vokasional fotografi memiliki tujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan kerampilan bagi penyandang disabilitas fisik dibidang fotografi agar 

mereka mempunyai kemampuan untuk memotret dan mencetak foto baik secara 

manual secara komputerisasi (digital). 

Materi pelajaran meliputi: 

1) Teori dan praktik 

2) Dasar-dasar pemotretan 

3) Komposisi fotografi termasuk teeknik pemotretan dan Teknik percetakan 

4) Teknik studio (Teknik pencahayaan) 

Fasilitas dilengkapi dengan ruanng teori atau praktik serta fasilitas peralatan 

seperti: 

1) Kamera foto biasa dan digital 

2) Kamera shooting DVD 

3) Mesin cetak 

4) Laboratorium  

5) Computer  

g. Terapi Penghidupan Vokasional Percetakan atau Sablon 

Terapi penghidupan vokasional percetakan atau sablon memiliki tujuan untuk 

memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas fisik agar 

memiliki kemampuan dibidang percetakan atau sablon. 
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Materi pelajaran melliputi: 

1) Teori dan praktik mencetak 

2) Teori dan praktik sablon 

3) Teori dan praktik menjilid 

4) Mencetak offset, mencetak duflo  

Fasilitas dilengkapi ruang teori/ praktik serta fasilitass peralatan seperti: 

1) Mesin offset untuk mencetak undangan 

2) Mesin pemotongan kertas  

3) Mesin cetak duplo untuk mmerekam kertas 

4) Mesin press ddan computer 

11. Data Pekerja Sosial dan Penerima Manfaat 2021 di Balai Rehabilitasi 

Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar 6 

Tabel 4.5 jumlah penerima manfaat dan pekerja sosial Balai Rehabilitasi 

Sosial Penyandang Disabilitass Fisik  Wirajaya di Makassar Tahun 2021 

PEKERJA SOSIAL 

Laki-laki Perempuan 

1 Orang 5 Orang 

Total : 6 Orang 

 

PENERIMA MANFAAT : 49 Orang 

Laki-laki Perempuan 

38 Orang 11 Orang 

 
6 Dinty Umi Hairy (27 Tahun), Pekerja Sosial, Wawancara, di Balai Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar, 25 Mei 2021. 



 

58 
 

 

B. Tahap interaksi pekerja sosial terhadap penyandang disabilitas fisik di Balai 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya 

Makassar  

Tahap interaksi merupakan tahapan yang akan memberikan kesan awal bagi 

penerima manfaat tentang gambaran mengenai kemandirian dan sikap mereka dalam 

hal meningkatkan kepercayaan diri dari kekurangan mereka selama menjalani 

kehidupan sehari-hari di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik 

Wirajaya di Makassar. Setelah peneliti melakukan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang ada di Balai, pekerja sosial dengan penerima manfaat memerlukan 

proses untuk memulai berinteraksi. Sebagaimana yang di ungkapkan ibu Kalsum 

selaku kepala bagian rehabilitasi bahwa : 

“ Penerima manfaat atau penyandang disabilitas fisik tidak langsung masuk ke 
tempat rehabilitasi ini, karena penerima manfaat harus berkoordinasi dahulu 
dengan Dinas Sosial yang ada  di daerah masing-masing khususnya di Wilayah 
Indonesia Timur. Setelah mendapat konfirmasi dari Dinas Sosial setempat, 
calon penerima manfaat sudah bisa melakukan registrasi dan mengisi 
persyaratan yang ada di Balai ini. Setelah melewati proses itu penerima manfaat 
akan di tindaklanjuti oleh pekerja sosial dan saat proses itulah penerima 
manfaat akan secara perlahan mulai melakukan interaksi dengan pekerja 
sosial.”7 

 Ada 4 tahap interaksi pekerja sosial dengan penerima manfaat sebelum dan 

selama menjalani proses terapi yang berada di tempat tersebut, yang sebagaimana 

diungkapkan oleh ibu Elizabeth Radyta A.N selaku pekerja sosial ahli pertama yaitu: 

1. Membangun relasi 

Langkah awal yang dilakukan oleh pekerja sosial kepada penerima manfaat 

adalah membangun relasi atau melakukan pendekatan. Langkah ini bertujuan agar 

penerima manfaat dengan pekerja sosial dapat menjalin keakraban. Sebelum pekerja 

 
7  Sitti Kalsum (56 Tahun), Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial, Wawancara, di Balai 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar, 27 Mei 2021 
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sosial melakukan asesmen, para penerima manfaat akan di isolasi selama 3 hari. 

Selama pengisolasian tersebut penerima manfaat akan beradaptasi dengan lingkungan 

terlebih dahulu dan secara bertahap pekerja sosial pun akan melakukan pendekatan 

dengan mereka. Sehingga penerima manfaat dapat memiliki kepercayaan kepada 

pekerja sosial yang menjadi pembimbing mereka, teman untuk sharing, dan bahkan 

bisa menjadi ibu mereka selama proses terapi di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabiitas Fisik Wirajaya di Makassar. 8 Sebagaimana yang disampaikan informan 

Yusuf selaku penerima manfaat, sebagai berikut: 

“ saat saya masuk di balai ini, saya tidak langsung di asesmen oleh pekerja 
sosial. Tapi saya di isolasi dulu selama 3 hari dan selama waktu isolasi itu saya 
mulai berinteraksi dengan lingkungan,teman-teman penerima manfaat lainnya 
dan pekerja sosial. Setelah 3 hari isolasi, saya mulai di asesmen oleh pekerja 
sosial.”9 

Saat melakukan wawancara dengan informan bernama Yusuf hal lain yang 

menguatkan argumen informan adalah teman-teman penerima manfaat lainnya yang 

sontak menjawab dan membenarkan argumen yusuf.  

Dari hasil wawancara dengan informan yang dapat dipahami bahwa, interaksi 

antara pekerja sosial dengan penerima manfaat berlangsung secara bertahap. Dengan 

demikian, terjalinlah keakraban yang membuat penerima manfaat memiliki harapan 

baru dan percaya bahwa mereka punya kelebihan yang bisa di kelola selama 

menjalani terapi di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di 

Makassar. 

 

8 Elizabeth Radyta A.N (27 Tahun), Pekerja Sosial Ahli Pertama, Wawancara, di Balai 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar, 25 Mei 2021.  

9 Yusuf (31 Tahun), Penerima Manfaat, wawancara, di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar, 26 Mei 2021. 
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Berdasarkan teori tentang bentuk interaksi disosiatif dan teori mengenai 

tahapan interaksi , syarat dari interaksi sosial adalah komunikasi dan kontak sosial 

yang merupakan tindakan pertama interaksi itu terjadi. Kaitannya dengan 

membangun relasi adalah agar penerima manfaat dapat berkomunikasi dengan baik 

sehingga dapat memberikan feedback bagi penerima manfaat untuk menunjang 

kepercayaan diri mereka selama di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 

Fisik Wirajaya di Makassar. 

2. Melakukan kontrak 

Setelah pendekatan antara pekerja sosial dengan penerima manfaat tindakan 

selanjutnya adalah melakukan kontrak atas kesediaan mereka di bimbing selama di 

Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar. 

Melakukan kontrak bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian dalam 

segala hal yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban timbal balik antar kedua 

belah pihak. Saat penerima manfaat bersedia mengikuti aturan dan arahan tersebut 

langkah selanjutnya yang dilakukan pekerja sosial adalah tindakan asesmen.10   

Berdasarkan dengan teori faktor imitasi yang merupakan salah satu faktor 

terjadinya interaksi, bahwa dalam berinteraksi ada kaidah ataupun aturan yang harus 

dipatuhi. Kaitannya dengan melakukan kontrak pada interaksi sosial, bahwa untuk 

menghindari adanya hal-hal yang tidak sejalan atau tidak relevan atas tindakan yang 

dilakukan oleh penerima manfaat saat proses pembinaan berlangsung. Sehingga 

pekerja sosial memiliki pegangan aturan jika hal tersebut terjadi. 

 

 
10 Elizabeth Radyta A.N (27 Tahun), Pekerja Sosial Ahli Pertama, Wawancara, di Balai 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar, 25 Mei 2021. 
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3. Melakukan asesmen 

Tahap asesmen merupakan proses yang digunakan oleh pekerja sosial untuk 

mengetahui secara rinci mengenai permasalahan dan bagaimana kondisi awal oleh 

calon penerima manfaat. Yang sebagaimana diungkapkan oleh ibu Dinty Umi Hairy 

sebagai pekerja sosial : 

“ Setelah penerima manfaat menyetujui kontrak maka, mereka akan diarahkan 
ke pekerja sosial untuk ditindaklanjuti dengan melakukan asesmen. Cara 
pertama asesmen yaitu melihat dulu bagaimana kondisi fisik dari calon 
penerima manfaat agar mudah menentukan pelayanan yang cocok. Setelah itu, 
pekerja sosial menanyakan tentang minat atau bakat calon penerima manfaat 
tersebut. Sehingga ke depannya mereka memiliki arah dan tujuan sesuai bakat 
yang di kembangkan selama berada di Balai ini. Tapi kami juga sebagai pekerja 
sosial melihat dulu bagaimana kondisi psikologisnya yang akan ditangani oleh 
pihak psikolog, agar mereka nyaman saat berada di Balai. Dan yang terakhir 
pekerja sosial akan membantu untuk mengembangkan keterampilan melalui 
setiap instruktur terapi yang ada di tempat ini.”11 

Dan argumen lainnya diungkapkan oleh Reski selaku penerima manfaat, ia 

mengatakan: 

“Saat saya di wawancarai pada proses asesmen, saya menceritakan banyak 
permasalahan dan kesulitan yang saya alami karena keterbatasan ini. Tapi 
pekerja sosial di sini memberikan saya motivasi agar tidak merasa sedih atas 
kekurangan saya. Karena saya pasti mempunyai kelebihan yang bisa saya 
kembangkan dan ini adalah tempat saya untuk mewujudkan harapan-harapan 
saya.” 12 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dapat dipahami 

bahwa, dengan dilakukannya tahap asesmen akan memudahkan pekerja sosial dalam 

membina penerima manfaat atas jalan yang mereka pilih. Dengan demikian, mereka 

punya harapan untuk tetap bertahan hidup tanpa merasa minder dengan orang lain 

atau bahkan dengan lingkungannya. Dalam proses asesmen kepercayaan diri mereka 

akan perlahan tumbuh dan rasa syukur karena mereka mempunyai wadah yang peduli 

 
11 Dinty Umi Hairy (27 Tahun), Pekerja Sosial, Wawancara, di Balai Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar, 25 Mei 2021. 

12 Reski (23 Tahun), Penerima Manfaat, Wawancara, Di Balai Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Di Makassar, 26 Mei 2021.  
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dengan segala keterbatassannya yakni di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar.  

Berdasarkan dengan teori mengenai tujuan pekerja sosial, bahwa untuk 

mengembangkan kemampuan seseorang dalam pemecahan masalah serta membantu 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan terutama untuk 

populasi yang paling rentan. Kaitannya dengan interaksi adalah dengan adanya 

bimbingan dan arahan dari pekerja sosial, para penerima manfaat memiliki harapan 

untuk tetap melakukan fungsi sosial sebagaimana mestinya. 

4. Melakukan pembimbingan  

Berdasarkan wawancara dengan informan, bahwa tahap terakhir setelah 

asesmen adalah melakukan bimbingan kepada penerima manfaat. Melakukan 

pembimbingan bertujuan untuk memberikan pengarahan guna untuk memecahkan 

masalah yang mereka alami dan dengan pembimbingan penerima manfaat merasa 

lebih percaya diri dan bersyukur karena masih banyak dari mereka memiliki 

kekurangan dari apa mereka alami. Selain itu, pembimbingan juga dapat membuat 

mereka paham dengan dirinya sendiri dan lingkungannya supaya dapat 

mengembangkan potensinya secara optimal. Serta  mereka memiliki rasa simpati dan 

empati kepada penerima manfaat yang berada di Balai Rehabilitasi Sosial Penyadang 

Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar.13 

Berdasarkan dengan teori mengenai faktor terjadinya interaksi, bahwa dalam 

berinteraksi individu yang satu dengan individu lainnya akan saling ketergantungan 

yang berarti mereka saling membutuhkan. Kaitannya dengan tahap interaksi yakni 

 
13 Elizabeth Radyta A.N (27 Tahun), Pekerja Sosial Ahli Pertama, Wawancara, di Balai 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar, 25 Mei 2021. 



 

63 
 

 

dalam pembimbingan penerima manfaat, para pekerja sosial akan membantu mereka 

untuk lebih peka kepada lingkungannya sehingga saat mereka mengalami masalah, 

mereka akan memecahkan dan mencari solusi sendiri. 

C. Karakter Setiap Pekerja Sosial Saat Berinteraksi dengan Penyandang 

Disabilitas Fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik 

Wirajaya di Makassar 

Saat melakukan proses wawancara dengan informan, peneliti mengamati 

karakter dari pekerja sosial yakni dari segi gaya bahasa dan asal daerah informan 

tersebut. Selain itu, peneliti juga mengamati pekerja sosial dalam membimbing 

penerima manfaat agar dapat membenarkan karakter mereka saat di lapangan. 

Sehingga dengan pengamatan itulah peneliti menyimpulkan bahwa setiap pekerja 

sosial memiliki karakter yang berbeda-beda dalam membimbing setiap penerima 

manfaat saat mejalani terapi vokasional yang berada di Balai Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar, diantaranya sebagai berikut: 

1. Karakter Koleris (tegas) 

Pekerja sosial saat melakukan interaksi dengan penerima manfaat pada proses 

pemberian pelajaran dari aspek keterampilan, terkadang cenderung lebih tegas agar 

para penerima manfaat lebih bersungguh-sungguh dan lebih fokus pada keterampilan 

mereka. Di dalam membimbing para penerima manfaat, karakter ini cukup membuat 

mereka patuh dan jauh dari kata main-main saat menjalani terapi. Sehingga mereka 

akan lebih mengoptilmalkan waktu terapi vokasional agar ilmu yang didapatkan akan 

mudah di aplikasikan pada keterampilan mereka. Sebagaimana halnya yang 

diungkapkan oleh ibu Elizabeth Radyta A. N saat proses wawancara: 
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“karakter saya saat membimbing para penerima manfaat bisa dikatakan tegas   
karena sudah menjadi pembawaan sebelum bertugas di Balai ini. Tapi dengan 
karanter itu mereka lebih konsisten saat proses terapi berlansung.”14 

Dan sebagaimana pula yang diungkapkan oleh ibu Kalsum selaku kepala seksi 

layanan rehabilitasi sosial saat proses wawancara: 

“setiap pekerja sosial memiliki karakter dan ciri khas tersendiri dalam 
membimbing penerima manfaat. Ada yang memiliki karakter tegas dan karakter 
lembut. Walaupun memiliki karakter yang berbeda tapi mereka tetap konsisten 
membimbing dengan mengedepankan kode etik dalam bekerja. Selain itu, 
semenjak saya bertugas di Balai ini belum pernah ada pekerja sosial atau 
pegawai lain yang berperilaku tidak senonoh atau kasar kepada penerima 
manfaat karena perilaku tersebut bukan lagi bertujuan untuk membimbing. Jadi, 
kami bekerjasama untuk melakukan yang terbaik untuk para penerima manfaat 
yang ada di Balai.”15 

Hasil wawancara dari pekerja sosial dan kepala seksi layanan rehabilitasi 

membuktikan argumen yang benar atau sesuai dengan realita yang diterapkan kepada 

penerima manfaat sebagaimana yang di ungkapkan oleh Reski selaku penerima 

manfaat tersebut yaitu : 

“saat saya di bimbing oleh pekerja sosial ada yang memiliki karakter tegas tapi 
hanya pada hal-hal tertentu misalnya saat ada yang tidak mau memperhatikan 
pembelajaran dan langsung mendapat teguran dari pekerja sosial. Walaupun 
begitu tapi pekerja sosial sangat baik karena yang mereka lakukan adalah yang 
terbaik untuk saya dan teman-teman atau penerima manfaat lainnya.”16 

Saat melakukan wawancara dengan penerima manfaat atas nama Reski terdapat 

teman-teman penerima manfaat lainnya yang menyimak dan ikut menjawab 

pertanyaan yang peneliti ajukan sehingga argumen Reski sangat relevan dengan 

realita di lapangan. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di pahami bahwa karakter koleris 

atau tegas akan memberikan feedback yang menjadikan mereka disiplin dan konsisten 

 
14 Elizabeth Radyta A.N (27 Tahun), Pekerja Sosial Ahli Pertama, Wawancara, di Balai 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar, 25 Mei 2021. 
15 Sitti Kalsum (56 Tahun), Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial, Wawancara, di Balai 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar, 27 Mei 2021. 
16 Reski (23 Tahun), Penerima Manfaat, Wawancara, Di Balai Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Di Makassar, 26 Mei 2021. 
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dalam menjalani terapi di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik 

Wirajaya di Makassar. Namun, walaupun tegas tapi tidak pernah ada yang melakukan 

kekerasan karena dalam membimbing pekerja sosial memang akan di hadapkan 

berbagai tantangan seperti sifat dan budaya penerima manfaat yang beragam. 

Sehingga saat melakukan pembimbingan pekerja sosial tetap mengedepankan kode 

etik dalam bekerja. 

2. Karakter Plegmatis (lemah lembut) 

Selain pekerja sosial yang memiliki karakter berbeda, para penerima manfaat 

pun memiliki kerakter yang beragam. Sehingga konflik di anatar penerima manfaat 

dengan penerima manfaat lainnya biasa terjadi. Dan saat kondisi seperti inilah 

sehingga pekerja sosial harus berlemah lembut dalam membimbing dan memberikan 

perhatian kepada penerima manfaat yang bermasalah tersebut. Karena karakter ini 

juga sangat menyukai cinta damai dan tidak menyukai konflik. Saat melakukan 

observasi, wawancara dan mengamati dokumentasi peneliti melihat karakter selain 

tegas terdapat juga karakter yang lemah lembut. Dan setelah ditelusuri ternyata 

karakter pekerja sosial yang lemah lembut merupakan karakter pembawaan dari 

keluarga dan lingkungan kesehariannya. Sebagaimana diungkapkan oleh ibu Dinty 

Umi Hairy selaku pekerja sosial, bahwa: 

“saat penerima manfaat mengalami masalah, maka saya sebagai pekerja sosial 
yang memiliki sifat yang bisa dikatakan lemah lembut akan mencari solusi dan 
diselesaikan dengan tenang. Saat pekerja sosial membimbing penerima manfaat 
yang memiliki emosional tidak terkontrol maka pekerja sosial akan menasehati 
dengan cara face to face agar mudah untuk berfikir jernih mengambil 
keputusan. Selain itu, karena memang pembawaan saya dari keluarga yang 
berasal dari Malang yang memiliki karakter yang lemah lembut sehingga 
karakter tersebut terbawa saat melakukan pembimbingan dengan penerima 
manfaat di Balai ini.” 17  

 
17 Dinty Umi Hairy (27 Tahun), Pekerja Sosial, Wawancara, di Balai Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar, 25 Mei 2021. 
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Karakter tersebut di dukung saat melakukan wawancara oleh penerima 

manfaat,ia mengatakan: 

“selama saya melakukan terapi di tempat ini, saya dibimbing dengan sangat 
ramah oleh pekerja sosial yang menangani saya dan mereka juga sangat lembut 
dalam menasehati kami. Karena mereka baik-baik kepada kami jadi kami tidak 
pernah melakukan keributan di Balai ini.”18 

3. Karakter Sanguinis (aktif dan mudah bergaul) 

Selain kedua karakter yang telah dibahas di atas, pekerja sosial juga memiliki 

karakter sanguinis dalam berinteraksi dengan pekerja sosial. Individu dengan 

kepribadian ini sangat cerewet dan begitu aktif dan cenderung mudah bergaul dengan 

orang lain. Karakter pekerja sosial yang memiliki karakter ini akan memberikan first 

impression yang welcome terhadap penyandang disabilitas di Balai tersebut. Saat 

peneliti melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi, pekerja sosial yang 

memiliki karakter sanguinis terkesan lebih akrab dengan penerima manfaat karena 

saat menjelang waktu istirahat pekerja sosial akan berbaur dan berbincang-bincang 

santai dengan penerima manfaat tersebut. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh 

Reski dan teman-temannya selaku penerima manfaat, bahwa : 

“ saat menjelang sore hari di Balai, kami akan berkumpul dan duduk-duduk 
santai di taman. Teman-teman lainnya ada yang bernyanyi dan berjoget untuk 
menghibur diri dan kami pun akan tertawa dan menikmati sore hari. Saat itu 
pula terkadang ada pekerja sosial yang ikut bergabung dengan kami jika pekerja 
sosial itu belum pulang ke rumahnya setelah jam kantor selesai. Dengan 
momen seperti itulah kami akan lebih merasa nyaman dengan pekerja sosial 
maupun dengan teman- teman penerima manfaat lainnya.”19 

4. Karakter Melankonis (teliti dan patuh) 

Pekerja sosial saat melakukan kegiatan untuk keperluan penerima manfaat 

pasti akan sangat teliti agar penerima manfaat tersebut mendapatkan ilmu yang kelak 

 

18 Yusuf (31 Tahun), Penerima Manfaat, wawancara, di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar, 26 Mei 2021. 

19 Reski (23 Tahun), Penerima Manfaat, Wawancara, Di Balai Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Di Makassar, 26 Mei 2021. 
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dapat berguna bagi mereka. Dan pada momen inilah karakter melankonis ada pada 

pekerja sosial. Saat peneliti  melakukan  observasi, wawancara, dan dokumentasi 

terlihat di lapangan bahwa pekerja sosial maupun kepala bagian rehabilitasi sosial 

setiap hari akan selalu mengecek perkembangan penerima manfaat dengan teliti. 

Selain itu, pekerja sosial setiap tahun akan selalu memperingati momen-momen 

tertentu dan akan melakukan kegiatan lomba maupun seminar guna membangkitkan 

lagi semangat dan antusias penerima manfaat. Kepala bagian rehabilitasi sosial selalu 

mendukung jika ada kegiatan-kegiatan karena sangat memberi dampak positif kepada 

penerima manfaat yang ada di Balai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu 

Kalsum selaku kepala bagian rehabilitasi sosial bahwa: 

“di Balai ini kami tidak hanya melakukan terapi vokasional yang membantu 
mereka (penerima manfaat) memiliki skill tetapi, kami juga melakukan kegiatan 
seperti lomba-lomba untuk merayakan hari-hari tententu. Dengan kegiatan 
tersebut akan melatih jiwa sosial mereka, meningkatkan kepercayaan diri, 
melatih public speaking, dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Hal 
ini tentu sangat memberikan pengaruh yang besar untuk penerima manfaat saat 
mereka selesai melakukan rehabilitasi di Balai ini. Dan banyak di antara mereka 
bahkan sudah mendapatkan pekerjaan setelah melakukan rehabilitasi di tempat 
ini. Tentunya dengan informasi alumni tersebut kami sangat bersyukur karena 
keberfungsian sosial mereka sudah kembali.”20 

Dari hasil observasi,wawancara dan dokumentasi  di atas yang dapat dipahami 

adalah bahwa karakter atau sifat manusia akan berubah sesuai dengan lingkungan 

yang mereka dapatkan. Jika lingkungan yang penerima manfaat selalu mengajarkan 

hal positif maka sifatnya pun akan berdampak postif dan begitupun sebaliknya. 

Melalui bimbingan terapi yang tidak hanya vokasional tetapi juga terapi psikologis 

dapat membantu penerima manfaat mengelola emosional saat mengalami masalah 

dengan dirinya sendiri. Dengan bantuan tersebut akan sangat membantu bagi 

penerima manfaat saat berinteraksi sosial. 

 
20 Sitti Kalsum (56 Tahun), Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial, Wawancara, di Balai 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar, 27 Mei 2021. 
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Berdasarkan dari teori interaksionisme simbolik mengenai sifat manusia yang 

telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa manusia akan berproses secara terus 

menerus dalam haknya sendiri sehingga terjadi pengembangan penyesuaian tingkah 

laku. Hal ini sangat jelas bahwa dalam menangani atau berinteraksi dengan seseorang 

akan menemukan berbagai macam karakter. Kualitas pekerja sosial yang menjadi 

karakter kelak akan menentukan bagaimana perkembangan seorang penerima 

manfaat dalam mengoptimalkan fungsi sosialnya. 

D. Kendala yang di Alami Pekerja Sosial  Saat Melakukan Interaksi dengan 

Penyandang Disabilitas Fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Fisik Wirajaya di  Makassar  

Saat pekerja sosial melakukan pembimbingan dengan penerima manfaat atau 

penyandang disabilitas fisik tentu bukanlah hal yang mudah. Sebab, pekerja sosial 

akan di hadapkan dengan berbagai kendala saat mereka baru memulai untuk 

berinteraksi. Dan saat melakukan observasi,wawancara dan dokumentasi di lapangan 

peneliti menemukan penerima manfaat dan pekerja sosial yang berbeda bahasa, suku 

maupun budaya mereka. Tidak mudah bagi seorang penerima manfaat agar mereka 

mau mengikuti arahan atau langsung terbuka dengan pekerja sosial sehingga hal 

tersebut akan menjadi pembelajaran dan tantangan baru bagi pekerja sosial dalam 

membimbing maupun berinteraksi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Dinty 

Umi Hairy selaku pekerja sosial, ada  3 kendala dalam berinteraksi dengan penerima 

manfaat antara lain: 

1. Penyesuaian diri dengan penyandang disabilitas 

Situasi atau lingkungan baru tentu menjadi hal yang asing bagi penerima 

manfaat sehingga mereka butuh waktu untuk mengenal lingkungan barunya. Saat 
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peneliti melakukan observasi,wawancara dan dokumentasi terdapat penerima manfaat 

yang asal daerahnya berasal dari luar kota Makassar karena balai ini menampung 

penyandang disabilitas se Indonesia Timur. Penyandang disabilitas yang memasuki 

lingkungan baru, membutuhkan berbagai orientasi agar dapat mengenal 

lingkungannya. Hal itulah yang menyebabkan penerima manfaat akan belajar 

beradaptasi dengan lingkungan barunya. Karena perbedaan daerahnya itulah yang 

akan membuat pekerja sosial memiliki kendala untuk memulai interaksi dengan 

penerima manfaat. Sebagaimana yang di ungkapkan Ibu Dinty selaku pekerja sosial 

bahwa: 

 “saat pertemuan pertama dengan penerima manfaat pasti ada rasa malu yang 
dialami oleh mereka. Sehingga mereka masih tertutup untuk menceritakan 
kronologi mengenai kedisabilitasan pada diri penerima manfaat. Hal inilah 
yang menjadi kendala untuk berinteraksi dengan penerima  manfaat. Tapi 
pekerja sosial yang menangani penerima manfaat tersebut akan melakukan  
pendekatan sehingga aktualisasi diri mereka bagus dan menjelaskan bahwa 
kami adalah pekerja sosial yang akan membimbing selama di balai rehabilitasi 
sosial penyandang disabilitas fisik wirajaya di makassar.” 21 

Selain dari ungkapan pekerja sosial yang menyatakan bahwa salah satu 

kendalanya adalah karena lingkungan yang baru, penerima manfaat pun 

mengungkapkan hal pertama yang ia rasakan saat pertama kali adalah malu untuk 

memulai berinteraksi dengan pekerja sosial yang akan menjadi pembimbingnya. 

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Yusuf selaku penerima manfaat,  bahwa : 

“saya malu-malu saat pertama kali memulai berinteraksi dengan orang-orang di 
Balai khususnya dengan pekerja sosial karena lingkungannya di sini bagi saya 
masih baru dan butuh waktu untuk mulai beradaptasi. Tapi seiring berjalannya 
waktu saya dan teman-teman lainnya mulai akrab dan tentunya dengan bantuan 
dari pembimbing kami. ” 22 

 

21 Dinty Umi Hairy (27 Tahun), Pekerja Sosial, Wawancara, di Balai Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar, 25 Mei 2021. 

22 Yusuf (31 Tahun), Penerima Manfaat, wawancara, di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar, 26 Mei 2021. 



 

70 
 

 

2. Perbedaan bahasa dan budaya 

Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar 

adalah tempat rehabilitasi untuk Indonesia bagian timur khususnya untuk penyandang 

disabilitas fisik. Sehingga penerima manfaat ataupun pekerja sosial yang ada di Balai 

ini terdapat berbagai macam kultur, budaya, bahasa dan agama. Saat peneliti 

melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terdapat berbagai macam daerah 

yang menjalani rehabilitasi di Balai tersebut. Dengan perbedaan asal daerah inilah 

sehingga pekerja sosial mengalami kendala saat berinteraksi dengan penerima 

manfaat khususnya yang tidak fasih berbahasa indonesia. Selain itu, karena budaya 

yang beragam dari penerima manfaat sehingga pekerja sosial harus mengenalkan 

budaya dan memberikan edukasi  mengenai saling menghargai antar budaya mereka. 

Hal tersebut sebagaimana yang di ungkapkan ibu Dinty sebagai pekerja sosial 

bahwa: 

“kendala lainnya yang dialami pekerja sosial dalam berinteraksi dengan 
penerima manfaat adalah didasari karena adanya perbedaan bahasa dan budaya 
(kultur). Perbedaan yang terdapat pada setiap menusia adalah dari perbedaan 
suku, adat istiadat, bahasa yang digunakan dalam keseharian mereka maupun 
kebiasaan-kebiasaan mereka. Dengan perbedaan tersebut tentu tidak mudah 
untuk menyamakan perspektif antar penerima manfaat ataupun pekerja sosial. 
Hal itulah yang menjadi kendala pekerja sosial dalam berinteraksi dengan 
penerima manfaat di balai rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik 
wirajaya di makassar. Namun, jika penerima manfaat tersebut tidak dapat 
berbahasa Indonesia makai a akan di tangani oleh pekerja sosial yang paham 
dengan ahasa daerahnya.” 23 
 

Sementara itu, selain pekerja sosial yang merasakan kendala tersebut penerima 

manfaat pun mengalami hal yang sama terhadap penerima manfaat lainnya. Yang 

 
23 Dinty Umi Hairy (27 Tahun), Pekerja Sosial, Wawancara, di Balai Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar, 25 Mei 2021. 
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sebagaimana di ungkapkan oleh teman-teman Reski yang hadir saat melakukan 

wawancara bahwa: 

“ saat saya pertama kali berada di Balai ini saya merasakan gugup dan tidak tau 
saat mau memulai berbaur dengan teman-teman lainnya karena ada yang 
berasal dari keturunan papua dan saya takut untuk berinteraksi dengan mereka. 
Tapi setelah sama-sama menjalani terapi vokasional saya mulai terbiasa dan 
sekarang kami sering berkumpul menceritakan banyak hal.”24 

3. Kebiasaan Dari Rumah atau Lingkungan Sebelumnya 

Kendala selanjutnya yang terjadi saat interaksi antara pekerja sosial dengan 

penerima manfaat adalah keadaan bawaan dari penerima manfaat sebelum melakukan 

rehabilitasi di Balai ini. Peneliti melihat saat melakukan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi bahwa ada beberapa penerima manfaat yang mendapatkan perlakuan 

buruk dari masyarakat bahkan keluarganya. Sehingga saat pertama kali mereka 

berinteraksi dengan lingkungan tempat rehabilitasi, penerima manfaat tersebut merasa 

menghidar karena takut. Tapi, setelah pekerja sosial melakukan pendekatan para 

penerima manfaat mulai merasa nyaman berada di Balai. Perlakuan buruk yang 

mereka dapatkan dari lingkungan sebelumnya menyebabkan kondisi trauma sehingga 

penerima manfaat tersebut akan menjalani terapi psikologi yang disediakan oleh 

pihak balai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Elizabeth Radyta A.N selaku 

pekerja sosial ahli pertama bahwa: 

“penerima manfaat itu punya karakter yang beda-beda antara yang satu dengan 
yang lainnya, ada yang kebiasaannya diam terus atau suka menyendiri tapi ada 
juga yang suka gabung dan cerita-cerita dengan penerima manfaat lainnya. Jadi 
karakter mereka tergantung dari kebiasaan di lingkungannya sebelum ke balai 
karena kan mereka dulu biasanya di kucilkan sama keluarga sendiri bahkan ada 
yang di kurung oleh keluarganya sendiri. Jadi untuk bicara atau ngobrol dengan 
mereka perlu pendekatan khusus.”25 

 
24 Wawancara kolektif dengan penerima manfaat, di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar, 25 Mei 2021. 

 

25 Elizabeth Radyta A.N (27 Tahun), Pekerja Sosial Ahli Pertama, Wawancara, di Balai 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar, 25 Mei 2021. 
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Berdasarkan hasil wawancara mengenai kendala yang di alami pekerja sosial 

dengan penerima manfaat, peneliti menarik kesimpulan bahwa keadaan lingkungan 

sangat memberikan efek atau dampak kepribadian seorang penerima manfaat. Karena 

jika mereka memiliki lingkungan yang membuat mereka terkucilkan pasti akan 

menjadi kendala untuk mereka dan pekerja sosial saat memulai interaksi. Sehingga 

dengan pendekatan yang di lakukan oleh pekerja sosial akan mengobati rasa trauma 

yang di alami oleh penerima manfaat yang mengalami kekerasan mental di 

lingkungan sebelumnya. Walaupun pekerja sosial memiliki kendala sebagaimana 

pada pemaparan sebelumnya tapi mereka tetap mengutamakan kinerja yang 

professional dalam membimbing para penerima manfaat atau penyandang disabilitas 

fisik. 

Berdasarkan pada teori mengenai tujuan dari pekerja sosial yang dibahas pada 

bab 2 yakni sebagai perantara dari kementrian sosial untuk kesejahteraan dan 

mengembalikan keberfungsian sosialnya khususnya pada populasi yang paling rentan 

salah satunya adalah penyandang disabilitas fisik. Kaitannya dengan teori ini yaitu 

walaupun pekerja sosial dihadapkan oleh kendala saat membimbing penyandang 

disabilitas fisik akan tetapi mereka harus tetap mengutamakan tujuan dari pekerja 

sosial. Sehingga orang-orang (penyandang disabilitas fisik) yang memiliki 

keterbatasan ataupun masalah sosial tetap memiliki harapan untuk tetap bertahan di 

tengah masyarakat pada umumnya. Dengan sikap profesional yang dimiliki oleh 

pekerja sosial dalam mengaktualisasikan diri sehingga tujuan itu bisa terrealisasikan 

secara optimal terhadap penyandang disabilitas fisik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa: 

1. Tahap interaksi pekerja sosial dengan penerima manfaat terdiri dari 4 tahap, 

yaitu: a) membangun relasi, artinya  melakukan pendekatan dengan penerima 

manfaat demi terjadinya interaksi sosial yang efektif; b) melakukan kontrak, 

artinya perjanjian secara lisan maupun tertulis antara pekerja sosial dengan 

penerima manfaat sebelumnya menjalani terapi vokasional; c) melakukan 

asesmen, artinya mewawancarai penerima manfaat baik secara teks maupun 

secara langsung guna untuk mengetahui kondisi penerima manfaat secara 

detail; d) melakukan pembimbingan, artinya pekerja sosial akan membimbing 

mereka agar keberfungsian sosialnya kembali seperti masyarakat pada 

umumnya. 

2. Karakter setiap pekerja sosial saat berinteraksi dengan penerima manfaat di 

Balai Rehabilitasi Sosial Penynadang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar 

yaitu: a) karakter koleris atau tegas; b) karakter prakmatis atau lemah lembut; 

c) karakter sanguinis (aktif  dan mudah bergaul); d) karakter melankonis (teliti 

dan patuh). 

3. Kendala yang di alami oleh pekerja sosial saat berinteraksi dengan penerima 

manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di 

Makassar yaitu: a) penyesuaian diri dengan penyandang disabilitas; b) 



 

74 
 

 

perbedaan bahasa dan budaya; c) kebiasaan dari rumah atau lingkungan 

sebelumnya. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan 

implikasi sebagai berikut: 

1. Diharapkan agar pekerja sosial memberikan masukan kepada pimpinan balai 

untuk membuat program baru yang menunjang kepribadian mereka yang 

nantinya akan berpotensi lebih mandiri dan mampu bersaing dengan 

masyarakat normal lainnya. Agar penerima manfaat tidak hanya melakukan 

kegiatan yang monoton tetapi selalu mendapatkan pembelajaran baru yang 

sifatnya secara umum. 

2. Diharapkan kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyadang Disabilitas Fisik 

Wirajaya di Makassar agar memperluas jaringan dengan berbagai macam 

instansi yang dapat berkontribusi membantu perkembangan penerima manfaat 

baik dari segi keterampilan maupun kepribadian mereka. Serta membuat 

inovasi baru yang dapat meningkatkan nilai dan nama baik balai tersebut. 

3. Diharapkan kepada penyandang disabilitas fisik agar lebih tekun menggali 

dan mengasah keterampilan yang diberikan oleh pekerja sosial selaku 

pendamping.   
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana sejarah dari BRSPDF? 

2. Bagaimana mekanisme penerima manfaat untuk masuk ke BRSPDF? 

3. Bagaimana tahap interaksi pekerja sosial dengan penerima manfaat saat sudah 

masuk ke balai ini? 

4. Berapa lama penerima manfaat menjalani terapi? 

5. Apakah pekerja sosial pernah mendapatkan penerima manfaat memberontak saat 

asesmen? 

6. Apakah penerima manfaat pernah mengalami rasa insecure saat pertama kali 

berinteraksi dengan pekerja sosial? 

7. Apa saja hambatan yang dirasakan pekerja sosial saat berinteraksi dengan 

penerima manfaat yang baru masuk di BRSPDF? 

8. Apa saja terapi yang di siapkan oleh pihak balai ke penerima manfaat? 

9. Bagaimana cara pekerja sosial menangani masalah penerima manfaat saat 

melakukan terapi vokasional maupun mental? 

10. Apakah penerima manfaat pernah mengalami kekerasan oleh pihak pembimbing 

di Balai ini? 

11. Apakah kepercayaan diri anda berkembang saat di Balai ini? 

12. Bagaimana perasaan anda sebelum dan setelah masuk di BRSPDF? 

13. Apakah di lingkungan anda sebelumnya pernah mengelami kekerasan mental? 

14. Apa saja hambatan yang anda rasakan saat berinterkasi di Balai ini atau kepada 

pekerja sosial? 

15. Apa harapan anda setelah melakukan terapi di BRSPDF? 

16. Bagaimana pelayanan dari pegawai atau pihak pembimbing di Balai ini? 
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Interaksi Antara Pekerja Sosial dengan Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi 

Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar 25 Mei 2021 
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Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar 26 Mei 2021 

Wawancara dengan Reski Penerima Manfaat Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar 26 Mei 2021 



 

88 
 

 

 

 

 

Wawancara dengan Ibu Kalsum Kepala Seksi Layanan Rehabilitasi di Balai 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar 28 Mei 

2021 

Wawancara Secara Kolektif dengan Penerima Manfaat Balai Rehabilitasi Sosial 
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