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KATA PENGANTAR 
 

 

ًْ ة حِ ٍِ انرَّ ًَ حْ سْىِ اّللِّ انرَّ  

 ِ دَ لِِلَّ ًْ ٌَّ انْحَ ٍْ  إِ يِ َٔ رِ أََْفسُُِبَ  ْٔ ٍْ شُرُ َعَُٕذُ ببِلِلِ يِ َٔ  ِْ َسَْتغَْفرُِ َٔ  ٍُُُّْ َسَْتعَِ َٔ دُُِ  ًَ َحَْ

 ٌَّ ٍْ ٌضُْهمِْ فلَاَ ْبَدِيَ نَُّ. أشَْٓدَُ أَ يَ َٔ ِِ اللُّ فلَاَ يُضِمَّ نَُّ  ْٓدِ ٌَ ٍْ بنُِبَ، يَ ًَ سٍَِّئبَتِ أعَْ

ٌَّ يُحَ  أشَْٓدَُ أَ َٔ ب بعَْدُ لاَ إنََِّ إلِاَّ اللّ  نُُّ. أيََّ ْٕ رَسُ َٔ دًا عَبْدُُِ  ؛ًَّ  
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EDOMAN TRANSLITERASI 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak di lambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titk di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titk di bawah) ظ

 ain „ apostrop terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

ٔ Wau W We 

ِ Ha H Ha 

 Hamzah , Apostop ء

 Ya Y Ye ي

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

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 
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B. Vocal 

Bahasa vocal arab, seperti vocal bahasa indonesia terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diptong. Vokal tunggal bahasa arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

a A fathah ا 
i I kasrah ا 
u U dammah ا 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan i ـىَْ 

 Fathah dan wau au a dan u ـوَْ 

Contoh: 

ٍْـفَ    kaifa : كَـ

لَ   ْٕ  haula : ْـَ

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

ى|ْ...َْْا...َْْ  Fathahdan alif atau yā’ ā ā dan garis di atas 

ــى ِِ  kasrahdan yā’ ī ī dan garis di atas 

 dammahdan wau ū ū dan garis di atas ــُـو
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Contoh: 

 : ma>ta 

 \\<rama : رَيَـى

ٍْـمَ   qi>la : قـِ

تُ  ْٕ ُ  yamu>tu : ٌـًَـ

D. Tā’ marbutah 

Transliterasi untuk tā’ marbutah ada dua, yaitu: tā’ marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ضَـةاُلأطْفَبلِ  ْٔ  raudah al-atfāl :  رَ

ٌْـُـَةاُنَْـفـبَضِــهَةُ  ـدِ ًَ  al-Madīnah al-Fād}ilah :  انَْـ

ــةُ  ًَ  al-h}ikmah :  انَـحِْـكْـ
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ABSTRAK 

 

Nama : Emma 

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (Kesejahteraan Sosial) 

Nim : 50300116032 

Judul : Interaksi Sosial Anak Tunarungu Terhadap Keluarga Dan 

Lingkungan Sosial Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai 

 

Penelitian ini berjudul Interaksi Sosial Anak Tunarungu Terhadap Keluarga 

Dan Lingkungan Sosial Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dimana 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi sosial anak tuna rungu terhadap 

keluarga di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, serta untuk mengetahui 

interaksi social anak tuna rungu terhadap lingkungan social di Kecamatan Sinjai 

Utara Kabupaten Sinjai. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diuraikan secara deskriptif 

dan dilaksanakan di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Observasi melakukan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta perencanaan secara 

sistematis. Sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi 

sebanyak dan sejelas mungkin kepada subyek penelitian. Dokumentasi data berupa 

dokumen dan gambar hasil penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial anak tuna rungu 

terhadap keluarga di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yaitu: penyesuaian 

gaya interaksi orang tua, bentuk interaksi yang diciptakan orang tua dan membantu 

orang tua. Sedangkan interaksi sosial anak tuna rungu terhadap lingkungan social di 

kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai yaitu interaksi sosial anak tuna rungu dengan 

anak normal. 

Adapun implikasi dalam penelitian ini adalah kepada orang tua yang memiliki 

anak tuna rungu agar tidak berkecil hati mempunyai anak yang memiliki kebutuhan 

khusus karena di balik kekurangan ada kelebihan yang luar biasa. Sedangkan di 

lingkungan sosialnya baik tetangga maupun teman-temannya jangan mengejek atau 

membully anak yang berkebutuhan khusus, dan orang tua anak yang normal harus 

memberikan anaknya nasehat untuk tidak mengejek atau membully anak tuna rungu 

sehingga mereka merasa minder dan kurang percaya diri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah nikmat yang amat sangat besar dari Allah swt, anugerah yang 

menyejukkan mata qurratun a’yun. Setiap orang tua pasti menginginkan anak yang 

sholeh dan sholehah yang taat pada Allah swt dan orang tua.
1
Dan kehadiran seorang 

anak merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu dalam sebuah rumah tangga. 

Namun, tidak semua anak yang terlahir di dunia dengan kondisi yang Normal atau 

sempurna. Ketidaksempurnaan Anak yang membuat mereka mendapatkan perlakuan 

yang istimewa atau Khusus, sehingga anak tersebut biasa dikenal dengan istilah anak 

cacat, anak yang berkebutuhan khusus, dan anak disabilitas. 

Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau 

lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Ide efek dua arah ini 

penting dalam konsep interaksi, sebagai lawan dari hubungan satu arah pada sebab 

akibat. 

  Komunikasi merupakan proses interaksi untuk berhubungan dari pihak satu ke 

pihak lainnya, yang dilakukan secara sederhana dimulai dengan sejumlah ide-ide 

yang abstrak atau pikiran seseorang untuk mencari data atau menyampaikan 

informasi yang kemudian dikemas menjadi sebentuk pesan yang disampaikan. Secara 

langsung maupun tidak langsung, baik secara lisan maupun tulisan.

                                                         
1
 Saleh Ridwan, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, (Makassar: Alauddin University 

Press, 2013) h. 187. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Objek
https://id.wikipedia.org/wiki/Efek
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sebab_akibat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sebab_akibat&action=edit&redlink=1
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  Tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan 

kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan karena tidak 

berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran.Anak tunarungu tidak berarti 

anak itu tunawicara, akan tetapi pada umumnya anak tunarungu mengalami ketunaan 

sekunder yaitu tunawicara. Penyebabnya adalah anak sangat sedikit memiliki 

kosakata dalam sistem otak dan anak tidak terbiasa berbicara. 

  Secara fisik anak tunarungu tidak berbeda dengan anak lainnya. Hal yang 

membedakan adalah ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, merekamengalami 

kesulitan berkomunikasi. 

  Kesulitan yang sangat mendasar di alami oleh anak tunarungu adalah masalah 

dalam perkembangan bahasa.Sehingga anak tuna rungu mengalami kesulitan dalam 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Anak yang dari lahir sudah mengalami 

gangguan pendengaran sehingga sulit untuk mendapatkan rangsangan suara atau 

bunyi dari lingkungannya.Yang mengakibatkan karena tidak adanya suara atau bunyi 

yang diterima oleh anak tersebut. Dan tidak terjadi interaksi umpan balik dengan 

proses meniru ucapan, maka alat bicaranya pun tidak terlatih untuk mengucapkan 

kata-kata atau berbicara sama sekali. Oleh karena itu banyak anak tuna rungu sulit 

melakukan komunikasi dengan orang lain, sangat sulit mengungkapkan isi hati 

disebabkan karena kurangnya bahasa yang diterima sehingga bahasanya pun kurang 

berkembang. 

   

 



3 
 

 
 

  Setiap anak tuna rungu membutuhkan orang lain dalam membantu 

perkembangannya dalam berinteraksi dan orang yang paling bertanggung jawab 

adalah kedua orang tua ataupun keluarganya. Keluarga adalah orang pertama yang 

mendidik anak, memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan interaksi 

sosial anak tuna rungu. 

Individu dengan kebutuhan khusus atau lebih sering disebut dengan Anak 

berkebutuhan khusus (ABK) pada awalnya lebih dikenal dengan istilah anak cacat, 

anak berkelainan atau anak luar biasa.Individu dengan kebutuhan khusus adalah 

individu yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan menyimpang dari kriteria 

normal baik secara fisik, psikis, emosi dan perilaku, sehingga dalam mengembangkan 

potensinya memerlukan perlakuan dan pendidikan khusus.
1
 

Sebagai orang tua anak tunarungu di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten 

Sinjai perlu memang untuk melakukan interaksi sosial atau berkomunikasi dengan 

anak memberikan perhatian lebih dan tidak membedakan-bedakan antara anak yang 

normal dengan anak yang tidak normal (anak tunarungu). 

Maka dari itu interaksi menjadi bagian terpenting dalam hidup manusia, 

manusia tidak dapat berinteraksi dengan manusia lainnya tanpa terjalin sebuah 

komunikasi.Untuk itu interaksi sebagai medium bagi pembentukan dan 

pengembangan pribadi individu melalui kontak sosial. Dalam proses interaksi antara 

                                                         
1
Umi Kusyairi, Konsep Diri Remaja Dengan Orang Tua Berkebutuhan Khusus, (Makassar: 

Alauddin University Press, 2012) h. 59. 
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individu terjadi kontak sosial melalui penyampaian pesan, saling berbagi makna 

bersama, serta penerimaan pesan. 

Keterbatasan mereka dalam berkomunikasi, akan membuat mereka kesulitan 

dalam berinteraksi lebih jauh dengan teman-temannya yang lain. Karena hambatan 

mereka ada pada pendengarannya, hal tersebut akan menghambat anak tunarungu 

untuk melakukan interaksi sosial kepada orang lain disekitarnya. 

Lingkungan masyarakat sendiri keberadaan anak tunarungu sering sekali tidak 

mendapatkan tempat, bahkan tidak jarang ada anak seusia anak tuna rungu yang 

menjadikan kekurangan tersebut menjadi lelucon. 

  Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat bagi tuna rungu 

sangatlah penting karena makna dari simbol-simbol itu adalah bersifat sosial dan 

dipelajari melalui hidup bermasyarakat. Meskipun kadang simbol yang mereka 

sampaikan kepada orang lain tidak terlalu dimengerti. 

  Peranan bahasa, bicara dan indera pendengaran dalam konteks komunikasi 

merupakan hal yang saling berkaitan.Terganggunya indera pendengaran sangat 

berpengaruh terhadap penerimaan bahasa dalam bentuk suara. Maka dalam proses 

penerimaan bahasa anak tuna rungu lebih mengedepankan fungsi indera 

pendengaran.Perkembangan bahasa dan bicara berkaitan erat dengan ketajaman 

pendengaran.Akibat terbatasnya ketajaman pndengaran, anak tuna rungu tidak 

mampu mendengar dengan baik. 
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  Untuk itu penulis coba untuk melakukan penelitian dengan judul “Interaksi 

Sosial Anak Tuna Rungu Terhadap Keluarga Dan Lingkungan Sosial Kecamatan 

Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian yang penulis ajukan, yaitu Interaksi Sosial Anak 

Tuna Rungu Terhadap Keluarga Dan Lingkungan Sosial Kecamatan Sinjai Utara 

Kabupaten Sinjai. Maka fokus penelitiannya yaitu interaksi sosial anak tuna rungu 

terhadap keluarga dan lingkungan sosialdi Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul di atas, peneliti bertujuan untuk 

memberikan gambaran secara umum tentang apa yang akan diteliti pada penelitian 

ini. Sehingga dapat dideskripsikan berdasarkan substansi permasalahan. Oleh karena 

itu, penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 

a. Interaksi Sosial 

  Interaksi simbolik merupakan bentuk komunikasi yang berupa komunikasi 

untuk memudahkan dalam menyampaikan pesan kepada orang lain dan 

berinteraksi dengan lingkungannya. 

b. Anak Tuna Rungu 

  Tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan 

kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan karena tidak 
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berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran.Penyebabnya adalah anak 

sangat sedikit memiliki kosakata dalam sistem otak dan anak tidak terbiasa berbicara. 

c. Keluarga  

  Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga 

dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap 

dalam keadaan saling ketergantungan.Keluarga sangat berperan penting dalam 

memberikan perhatian kasih sayang kepada anak, terutama anak yang memiliki 

kekurangan fisik salah satunya anak tuna rungu. Keluarga harus memberikan 

perhatian lebih kepada anak tuna rungu dalam proses perkembangannya. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat dirumuskan pokok permsalahan masalah: 

1. Bagaimana Interaksi Sosial Anak Tuna Rungu dengan Keluarga di Kecamatan 

Sinjai Utara Kabupaten Sinjai? 

2. BagaimanaInteraksi Sosial Anak Tuna Rungu dengan Lingkungan Hidup di 

Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai? 

D. Kajian Pustaka  

  Berdasarkan pada penelusuran kajian pustaka yang telah penulis lakukan di 

lapangan, ditemukan beberapa literature yang relevan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Problematika Pelayanan Terhadap Anak Tuna Rungu di Sekolah Luar Biasa 

(SLB) Jennetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, 2018 yang 
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disusun oleh Mujahida, jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Rumusan masalah penelitian yang dilakukan, yaitu: bagaimana 

bentuk pelayanan terhadap anak tuna rungu di Sekolah Luar Biasa 

Jennetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
2
 

2. Interaksi Sosial Anak Tunarungu Kelas I Di SD Inklusi Negeri Gejayan, 2018 

di susun oleh Iin Dwiningsih Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas 

Negeri Yogyakarta. Rumusan masalah penelitian yang dilakukan, yaitu: 

bagaimana faktor- faktor yang mendukung terjadinya interaksi sosial anak 

tunarungu di SD Inklusif Negeri Gejayan, Condong Catur, Kabupaten Sleman, 

DIY.
3
 

3. Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik, 2011 di susun oleh Nina Siti 

Salmaniah Siregar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area. 

Rumusan masalah penelitian yang dilakukam, yaitu: bagaimana memahami 

interaksi simbolik.
4
 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

  Dalam rangka untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian dan 

mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka 

perlu dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. 

                                                         
2
Mujahida dengan topik “Problematika Pelayanan Terhadap Anak Tuna Rungu di Sekolah 

Luar Biasa (SLB) Jennetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”. Skripsi (Makassar: PMI 

Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018). 
3
Iin Dwiningsih dengan topik “Interaksi Sosial Anak Tunarungu Kelas I di SD Inklusi Negeri 

Gejayan”.Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018). 
4
Nina Siti Salmaniah Siregar dengan topik “Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik”. 2011. 
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1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan maasalah di atas, adapun tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk Mengetahui Bagaimana Interaksi Sosial Anak Tuna Rungu dengan 

Keluarga di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. 

b. Untuk Mengetahui Bagaimana interaksi Anak Tuna Rungu dengan 

Lingkungan Sosial di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. 

2. Kegunaan Penelitian 

  Kegunaan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Sebagai tambahan informasi bagi perguruan tinggi negeri khususnya 

jurusan PMI / Kesejahteraan Sosial UIN Alauddin Makassar dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa mengenai bagaimana 

interaksi sosial anak tuna rungu terhadap keluarga dan lingkungan sosial 

di Kabupaten Sinjai. 

2) Menambah wawasan dan pengalaman penulis tentang interaksi sosial anak 

tuna rungu terhadap keluarga dan lingkungan sosial di kecamatan sinjai 

utara kabupaten sinjai. 

b. Kegunaan Praktis  

1) Diharapakan penelitian ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

bagi yang memerlukan pemahaman tentang interaksi sosial seperti 

berkomunikasi dengan anak tunarungu. 



9 
 

 
 

2) Adanya penelitian ini, semoga peneliti mampu memahami dan belajar 

berinteraksi dengan anak tuna rungu serta keluarga dan lingkungan sosial 

memberikan perhatian yang lebih baik lagi. 
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 BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Interaksi Sosial 

1. Pengertian Interaksi Sosial 

  Interaksi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi 

stimulusbagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya.
1
Adapun interaksi 

adalah sebuah komunikasi untuk mendapatkan informasi baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

 Pengertian interaksi sosial menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

adalah hubungan sosial yang dinamis antara orang perseorangan dan orang 

perseorangan, antara perseorangan dan kelompok, dan antara kelompok dan 

kelompok.2 

Secara umum interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang 

atau lebih, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun 

kelompok dengan kelompok. 

2. Menurut Para Ahli 

Astrid S. Susanto mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan 

antarmanusia yang menghasilkan hubungan tetap yang memungkinkan pembentukan 

struktur sosial. 

                                                         
1
Bambang Samsul Arifin, Psikologi Sosial (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015),h.50. 

2
Zakky, “pengertian interaksi sosia, definisi, ciri-ciri, bentuk, dan contohnya” diakses dari 

ZonaReferensi.com, pada tanggal 19 Februari 2020. 
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Soerjono Soekanto, memandang interaksi sosial merupakan dasar prosese 

sosial yang terjadi karena adanya hubungan sosial yang dinamis mencakup hubungan 

antar individu, antar kelompok, atau antara individu dan kelompok. 

Murdiyatmoko dan Handayani mendefinisikan bahwa interaksi sosial adalah 

hubungan antar manusia yang menghasilkan proses saling memengaruhi yang 

menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan 

struktur sosial. 

Max Weber, mendefinisikan bahwa Interaksi sosial merupakan suatu hal yang 

pasti dilakukan oleh manusia karena tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa 

adanya bantuan dan campur tangan orang lain selain dirinya sendiri. 

Jhon Lewis Gilin menyatakan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan 

sosial dinamis yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya maupun 

dengan kelompok ataupun hubungan antar kelompok.Gillin menyatakan bahwa 

interaksi sosial lahir karena adanya sifat dasar manusia yang tidak bisa hidup sendiri.
3
 

Berdasarkan semua definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa interaksi 

sosial merupakan kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat 

berpengaruh terhadap kelompok masyarakat tempat seorang individu hidup dengan 

lingkungan sekitarnya. 

 

3. Tujuan Interaksi Sosial 

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dari interaksi sosial, yaitu: 

a. Terciptanya hubungan yang harmonis. 

b. Tercapainya tujuan hubungan dan kepentingan. 

                                                         
3
Aril Fauzi, “pengertian interaksi sosial menurut para ahli” diakses darihttps://cerdika.com/, 

pada tanggal 01 Januari 2020. 

https://cerdika.com/


12 
 

 
 

c. Sarana dalam mewujudkan keteraturan hidup (kehidupan sosial masyarakat). 

  Dari penjelasan diatas interaksi sosial itu sangatlah penting dalam masyarakat 

karena dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan banyak mempelajari banyak 

masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. 

4. Ciri-ciri Interaksi Sosial 

 Menurut Charles P. Loomis, suatu hubungan dapat dikatakan interaksi sosial 

jika memiliki ciri-ciri hubungan sebagai berikut: 

a. Jumlah pelakunya dua orang atau lebih. 

b. Komunikasi antarpelaku dengan menggunakan simbol atau lambing-lambang. 

c. Dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. 

d. Tujuan yang hendak dicapai. 

5. Syarat - Syarat Terjadinya Interaksi Sosial 

Terjadinya interaksi sosial dikarenakan saling mengerti tentang maksud dan 

tujuan masing-masing pihak dalam hubungan sosial. Dalam proses sosial dapat 

dikatakan terjadi interaksi sosial, apabila memenuhi persyaratan sebagai aspek 

kehidupan bersama, yaitu sebagai berikut: 

a. Kontak Sosial (Social Contact) 

 Menurut Soeryono Soekanto, kontak sosial berasal dari bahasa latincon atau 

cum (bersama-sama) dan tango (menyentuh). Jadi, secara harfiah artinya bersama-

sama menyentuh.
4
 

 Kontak sosial merupakan tahap pertama ketika seseorang hendak melakukan 

interaksi. Dalam konsep kontak sosial terdapat dua jenis kontak sosial, yaitu kontak 

sosial primer dan kontak sosial sekunder.Kontak primer adalah kontak sosial yang 

                                                         
4
Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, cet.1 (Jakarta: Predana Media Group, 2006), h. 55. 
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dikembangkan secara inti dan mendalam yang berupa pergaulan tatap muka ketika 

hubungan secara visual dan perasaan yang berkaitan dengan pendengaran senantiasa 

diperdengarkan.Adapun kontak sekunder adalah kontak yang ditandai oleh pengaruh 

keadaan luar dan jarak yang lebih besar.Kontak sekunder merupakan kontak sosial 

yang memerlukan pihak perantara, misalnya pihak ketiga.Hubungan sekunder dapat 

dilakukan melalui alat-alat, misalnya telepon, telegraf, radio, internet, dan seterusnya. 

  

 Kontak sosial pada prinsipnya adalah hubungan antara satu orang atau lebih, 

melalui percakapan dengan saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-

masing dalam kehidupan masyarakat. Kontak sosial dapat terjadi secara langsung 

ataupun tidak langsung, antara pihak satu dengan pihak lainnya. Kontak sosial tidak 

langsung adalah kontak sosial yang menggunakan alat sebagai perantaranya. 

Misalnya, melalui telepon, radio, surat, dan lain-lain. 

b. Komunikasi 

 Syarat-syarat terjadinya interaksi juga melibatkan komunikasi, bahwa 

seseorang memberikan tafsiran kepada perilaku orang lain (yang berwujud 

pembicaraan, gerak badaniah, atau sikap), perasaan yang akan disampaikan kepada 

orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap 

perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain. 

 Komunikasi sosial juga memiliki cara dalam penyampaiannya. Dalam 

sosiologi dikenal dua cara dalam menyampaikan komunikasi, yaitu sebagai berikut: 
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1) Komunikasi secara langsung, yaitu pihak komunikator menyampaikan pesannya 

secara langsung kepada pihak komunikan. 

2) Komunikasi tidak langsung (simnolis), yaitu pihak komunikan menyampaikan 

pesannya kepada pihak komunikan melalui perantara pihak ketiga. Interaksi ini 

dilakukan dengan menggunakan media bantu untuk memperlancar dalam 

berinteraksi, misalnyai nternet, telepon dan sebagainya. 

B. Tuna rungu 

 Tuna rungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran 

yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, 

terutama melalui indera pendengarannya. Batasan pengertian anak tuna rungu telah 

banyak dikemukakan oleh para ahli yang semuanya itu pada dasarnya mengandung 

pengertian yang sama.
5
 Menurut Kirk mengemukakan bahwa anak yang lahir dengan 

kelainan pendengaran atau kehilangan pendengarannya pada masa kanak-kanak 

sebelum bahasa dan bicaranya terbentuk, kondisi anak yang demikian disebut anak 

tuna rungu pre-lingual. Jenjang ketunarunguan yang dibawa sejak lahir, atau 

diperoleh pada masa kanak sebelum bahasa dan bicaranya terbentuk, ada 

kecenderungan termasuk dalam kategori tuna rungu berat. Sedangkan anak lahir 

dengan pendengaran normal, namun setelah mencapai usia di mana anak sudah 

memahami suatu percakapan tiba-tiba mengalami kehilangan ketajaman 

pendengaran, kondisi anak yang demikian disebut anak tuna rungu post-lingual. 

Jenjang ketunarunguan yang diperoleh setelah anak memahami percakapan atau 

                                                         
5
 Sutjihati Somantri, Psikologi Anak Luar Biasa (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 93.  
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bahasa dan bicaranya sudah terbentuk, ada kecenderungan termasuk dalam kategori 

sedang atau ringan. 

C. Pandangan Islam Terhadap Tunarungu 

 Sebagaimana yang dijelaskan Allah swt dalam QS Al-Fath/48: 17 yang 

berbunyi: 

  َ
ٰ
طِعِ اّللّ لَْ عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُّ لَْ عَلَى الَْْعْرَجِ حَرَجٌ وَّ لَيْسَ عَلَى الَْْعْمٰى حَرَجٌ وَّ

تٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْهٰرُ  ا    وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰ ا الَيِْما اْ هُ عََِّا ْْ ِِّّ ََ تَوَ ََّّ يُ (٧١ وَمَنْ يَّ  

 
Terjemahnya:  

“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang 
dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang).dan barangsiapa 
yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan 
memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-
sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya 
dengan azab yang pedih”.

6
 

 

 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya al-Qur‟an memberikan 

perlakuan khusus terhadap orang yang memiliki keterbatasan fisik, tetapi mereka 

memiliki hak untuk taat beribadah kepada Allah swt dan bisaberkontribusi terhadap 

kegiatan sosial ataupun berinteraksi yang luas serta dapat memberikan kemanfaatan 

terhadap orang banyak. Ayat ini juga memberikan pencerahan kepada semua orang 

bahwasanya kemampuan seseorang tidak bisa diukur dengan kesempurnaan fisik, 

melainkan cara kita menyikapi dan terus berusaha untuk mendapatkan apa yang kita 

inginkan.  

                                                         
6
 Kementerian Agama RI, Al-qur’an Al-karim dan Terjemahnya (Bogor: Halim, 2007), h. 513.  
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 Kelainan pendengaran atau tuna rungu dalam percapakan sehari-hari di 

masyarakat awam sering diasumsikan sebagai orang tidak mendengar sama sekali 

atau tuli. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa kelainan dalam aspek pendengaran 

dapat mengurangi fungsi pendengaran. Namun demikian, perlu dipahami bahwa 

kelainan pendengaran di lihat dari derajat ketajamannya untuk mendengar dapat 

dikelompokkan dalam beberapa jenjang. Asumsinya, makin berat kelainan 

pendengaran berarti semakin besar intensitas kekurangan ketajaman pendengarannya 

(brearing loss). 

D. Klasifikasi Anak Tuna Rungu 

Ketajaman pendengaran seseorang diukur dan dinyatakan dalam satuan bunyi 

deci-Bell (disingkat dB).Penggunaan satuan tersebut untuk membantu dalam 

interpretasi hasil tes pendengaran dan mengelompokkan dalam jenjangnya. 

Ditinjau dari kepentingan tujuan pendidikannya, secara terinci anak tuna 

rungu dapat dikelompokkan menjai sebagai berikut: 

a. Anak tuna rungu yang kehilangan pendengaran antara 20-30 dB (slight losses) 

 Ciri-ciri anak tuna rungu kehilangan pendengaran pada rentangan tersebut 

antara lain: 

1) Kemampuan mendengar masih baik karena berada di garis batas antara 

pendengaran normal dan kekurangan pendengaran taraf ringan. 
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2) Tidak mengalami kesulitan memahami pembicara dan dapat mengikuti 

sekolah biasa dengan syarat tempat duduknya perlu diperhatikan, terutama 

harus dekat dengan guru.
7
 

3) Dapat belajar bicara secara efektif dengan melalui kemampuan 

pendengarannya. 

4) Perlu diperhatikan kekayaan perbendaharaan bahasanya supaya 

perkembangan bicara dan bahasanya tidak terhambat. 

5) Disarankan yang bersangkutan menggunakan alat bantu dengar untuk 

meningkatkan ketajaman daya pendengarannya. Untuk kepentingan 

pendidikannya pada anak tuna rungu kelompok ini cukup hanya 

memerlukan latihan membaca bibir untuk pemahaman percakapan. 

b. Anak tuna rungu yang kehilangan pendengaran pada rentangan tersebut antara 30-

40 dB (mild losses) 

 Ciri-ciri anak tuna rungu kehilangan pendengaran pada rentangan tersebut 

antara lain: 

1) Dapat mengerti percakapan biasa pada jarak sangat dekat. 

2) Tidak mengalami kesulitan untuk mengekspresikan isi hatinya. 

3) Tidak dapat menangkap suatu percakapan yang lemah. 

4) Kesulitan menangkap isi pembicaraan dari lawan bicaranya. 

                                                         
7
 Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2009), h.58. 
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5) Untuk menghindari kesulitan bicara perlu mendapatkan bimbingan yang 

baik dan intensif. 

6) Mengikuti sekolah biasa, namun untuk kelas-kelas permulaan sebaiknya 

dimasukkan dalam kelas khusus. 

7) Disarankan menggunakan alat bantu dengar (bearing aid) untuk 

menambah ketajaman daya pendengarannya.
8
 

 Kebutuhan layanan pendidikan untuk anak tuna rungu kelompok ini yaitu 

membaca bibir, latihan pendengaran, latihan bicara, artikulasi, serta latihan kosakata. 

c. Anak tuna rungu yang kehilangan pendengaran antara 40-60 dB (moderate losses) 

 Ciri-ciri anak kehilangan pendengaran pada rentangan tersebut antara lain: 

1) Dapat mengerti percakapan keras pada jarak dekat, kira-kira satu meter 

sebab ia kesulitan menangkap percakapan pada jarak normal. 

2) Sering terjadi mis-understanding terhadap lawan bicaranya, jika ia diajak 

bicara. 

3) Kesulitan menggunakan bahasa dengan benar dalam percakapan. 

4) Perbendaharaan kosakatanya sangat terbatas. 

 Kebutuhan layanan pendidikan untuk anak tuna rungu kelompok ini meliputi 

latihan artikulasi, latihan membaca bibir, latihan kosakata, serta perlu menggunakan 

alat bantu dengar untuk membantu ketajaman pendengarannya.
9
 

d. Anak tunarungu yang kehilangan pendengaran antara 60-75 dB (severe losses)  

                                                         
8
 Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan, h.59.  

9
 Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 
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Ciri-ciri anak kehilangan pendengaran pada rentangan tersebut: 

1) Kesulitan membedakan suara. 

2) Tidak memiliki kesadaran bahwa benda-benda yang ada di sekitarnya 

memiliki getaran suara. Kebutuhan layanan pendidikannya, perlu layanan 

khusus dalam belajar bicara maupun bahasa.  

e. Anak nanarungu yang kehilangan pendengaran 75 dB ke atas (profoundly losses)  

 Ciri-ciri anak kehilangan pendengaran pada kelompok ini, ia hanya dapat 

mendengar suara keras sekali pada jarak kira-kira 1 inchi (± 2,54 cm) atau sekali 

tidak mendengar. Biasanya ia tidak menyadari bunyi keras, mungkin juga ada reaksi 

jika dekat telinga. Anak tunarungu kelompok ini meskipun menggunakan pengeras 

suara, tetapi tetap tidak dapat memahami Z. menangkap suara. Jadi, mereka 

menggunakan alat bantu dengar atau dalam belajar bicara atau bahasanya sama saja. 

Kebutuhan layanan bican 40-60 adikan untuk anak tunarungu dalam kelompok ini 

meliputi membaca, hanya mendengar untuk kesadaran bunyi, latihan membentuk dan 

ujaran dengan menggunakan metode-metode pengajaran yang khusus, seperti tactile 

kinestetic, visualisasi yang dibantu dengan segenap ampuan indranya yang tersisa.  

 Ditinjau dari lokasi terjadinya ketunarunguan, klasifikasi anak tuna rungu 

dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut: 

a. Tunarungu Konduktif  

 Ketunarunguan tipe konduktif ini terjadi karena beberapa organ yang 

berfungsi sebagai penghantar suara di telinga bagian luar, seperti liang telinga, 

selaput gendang, serta ketiga tulang pendengaran (malleus, incus, dan stapes) yang 
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terdapat di telinga bagian dalam dan dinding-dinding labirin mengalami gangguan. 

Ada beberapa kondisi yang menghalangi masuknya getaran suara atau bunyi ke organ 

yang berfungsi sebagai penghantar, yaitu tersumbatnya liang telinga oleh kotoran 

telinga (cerumen) atau kemasukan benda-benda sing lainnya; mengeras, pecah, 

berlubang (perforasi) pada selaput gendang telinga dan ketiga tulang pendengaran 

(maluens, incus, dan stapes) sehingga efeknya dapat menyebabkan hilangnya daya 

hantaran organ tersebut. Gangguan pendengaran yang terjadi pada organ-organ 

penghantar suara ini jarang sekali melebihi rentangan antara 60-70 dB dan 

pemeriksaan audiometer.Oleh karena itu, tipe tunarungu ini disebut tunarungu 

konduktif. 

b. Tunarungu Perseptif  

 Ketunarunguan tipe perseptif disebabkan terganggunya organ-organ 

pendengaran yang terdapat di belahan telinga bagian dalam.Sebagaimana diketahui 

organ telinga di bagian dalam memiliki fungsi sebagai alat persepsi dari getaran suara 

yang dihantarkan oleh organ-organ pendengaran di belahan telinga bagian luar dan 

tengah. Ketunarunguan perseptif ini terjadi jika getaran suara yang diterima oleh 

telinga bagian dalam (terdiri dari rumah siput, serabut saraf pendengaran, corti) yang 

bekerja mengubah rangsang mekanis menjadi rangsang elektris, tidak dapat 

diteruskan ke pusat pendengaran di otak. Oleh karena itu, tunarungu tipe ini disebut 

juga tunarungu saraf (saraf yang berfungsi untuk mempersepsi bunyi atau suara). 
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c. Tunarungu Campuran  

 Ketunarunguan tipe campuran ini sebenarnya untuk menjelaskan bahwa pada 

telinga yang sama rangkaian organ-organ telinga yang berfungsi sebagai penghantar 

dan menerima rangsangan suara mengalami gangguan, sehingga yang tampak pada 

telinga tersebut telah terjadi campuran antara ketunarunguan konduktif dan 

ketunarunguan perspektif. 

1. Etiologi Anak Tuna Rungu 

 Secara terinci determinan ketunarunguan yang terjadi sebelum, saat, dan 

sesudah anak dilahirkan dapat disimak pada uraian berikut: 

a. Ketunarunguan sebelum lahir (prenatal) 

  Prenatal adalah ketunarunguan yang terjadi ketika anak masih berada dalam 

kandungan ibunya.Ada beberapa kondisi yang menyebabkan ketunarunguan yang 

terjadi pada saat anak dalam kandungan antara lain sebagai berikut: 

1) Hederital atau keturunan 

  Banyak informasi yang mengindikasikan terjadinya keadaan genetis 

yang berbeda dapat mengarah terjadinya sebuah 

ketunarunguan.Perpindahan sifat ini cenderung pada gen-gen yang 

dominan, gen-gen represif, atau jenis kelarnin yang berhubungan dengan 

gen-gen itu.Faktor itu erat kaitannya dengan anggota keluarga terutama 

ayah dan ibu.Anak yang mengalami ketunarunguan karena di antara 

anggota keluarganya ada yang mengalami ketunarunguan.Ketunarunguan 

jenis Hereditas atau keturunan ini sering disebut tunarungu genetis. 
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2) Maternal rubella 

 Maternal rubella yang dikenal sebagai penyakit cacar air 

campak.Virus penvakir tersebut berbahaya jika menyerang seseorang 

wanita ketika tiga bulan pertama waktu kehamilan sebab dapat 

memengaruhi berakibat buruk terhadap anak atau bayi yang 

dikandungnya. 

3) Pemakaian antibiotika overdosis 

  Ada beberapa obat-obatan antibiotka yang jika diberikan dalam 

jumlah besar akan mengakibarkan ketunarunguan atau kecacatan yang 

lain. Contohnya, sescorang wanita yang mencoba menggugurkan 

kandungannya dengan meminum tablet-tablet antibiotika, seperti kinine, 

aspirin, dan lain sejenisnya dalam jumiah yang over dosis, Akan tetapi, 

dengan menggugurkan kandungannya mengalami kegagalan, akibatnya 

timbul keracunan pada bayi yang dikandungnya.  

4) Toxoemia 

 Ketika sang ibu sedang mengandung, karena suatu sebab tertentu sang 

ibu menderita keracunan pada darahnya (toxoemia). Kondisi ini dapat 

berpegaruh pada rusaknya placenta atau janin yang dikandungnya, 

akibatnya ada kemungkinan sesudah bayi itu lahir akan menderita tuna 

rungu. 

b. Ketunarunguan saat lahir (neonatal) 
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  Neonatalyaitu ketunarunguan yang terjadi saat anak dilahirkan. Ada beberapa 

kondisi yang menyebabkan ketunarunguan yang terjadi pada saat anak di lahirkan 

antara lain sebagai berikut: 

1) Lahir premature 

 Prematur adalah proses lahir bayi yang terlalu dini sehingga berat 

badannya atau panjang badannya relatif sering di bawah normal, dan 

jaringan-jaringan tubuhnya sangat lemah, akibatnya anak lebih mudah 

terkena anoxia (kekurangan oksigen) yang berpengaruh pada kerusakan 

inti cocblea (cocbleanuclei). Ries (1973) mengemukakan, bahwa anak 

yang lahir berat badan lima pon, delapan ons, atau yang kurang dari biasa 

(menurut catatan bayi yang dilahirkan normal dengan 25-3,0 kilogram, 

dengan panjang 50 centimeter, serta dengan masa kehamilan 9 bulan) 

dapat dikatakan premanur. Bayi yang lahir prematur sebagai salah satu 

penyebab anakmenjadi tunarungu. 

2) Rbesus factors 

 Setiap manusia sebenamya mempunyai jenis darah yang biasa di 

sebutrbesus, disingkat rh.Jenis darah yang ada pada manusia adalah jenis 

darah A -B-AB-O.Pada jenis darah tersebut ada rbesus yang positif dan 

ada rbesus yang negarif, kedua rbesus tersebut dapat dilihat pada 

pemeriksaan sel-sel darah merah.Jika dalam pemeriksaan sel-sel darah 

seseorang pada permukaan sel-sel darahnya mengandung rbesus disebut 

rbesus positif.Sebaliknya jika dalarn pemeriksaan darah bersangkutan 
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tidak menampakkan tanda-tanda tersebut dapat digolongkan pada orang-

otang yang punya rbesus negatif. 

 Menurut penelitian para ahli, bahwa orang kulit putih umumnya 

memiliki rhesus positif, sedangkan untuk orang-orang yang kulitnya 

berwarna tertern memiliki rbesus negatif.Ketunarunguan yang dialami 

oleh anak-anak yang dilahirkan bisa jadi karena ketidakcocokan antara 

rbesus ibu dengan rhesus anak yang dikandungnya.Ketidakcocokan rbesus 

tersebut dapat terjadi kalau seorang perempuan yang mempunyai rbesus 

negatif kawin dengan laki-laki yang mempunyai rbesus positif maka ada 

kemungkinan anak yang dikandung mempunyai rbesus positif, seperti 

yang dimiliki oleh ayahnya, dan tidak sejenisdengan rbesus ibunya. 

Akhirnya, sel-sel darah merah yang sebenarnya membentuk antibodi, 

justru akan merusakkan sel-sel darah merah anak, dan anak mengalami 

kekurangan sel darah merah (anemia), menderita sakit kuning (jaundice). 

Ketika anak tersebut lahir akan menderita ketunarunguan. Jadi, 

kesimpulannya selama anak yang dikandung, jika jenis rbesus darah anak 

tidak sesuai dengan rbesus ibu yang mengandungnya, selama itu pula 

anak yang dilahirkan akan mengalami abnormalitas (kelainan), dan 

sebaliknya jika rbesus darah sesuai maka anak yang dilahirkan akan 

normal. 
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3) Tang verlossing 

 Adakalanya bayi yang dikandung tidak dapat lahir secara wajar, 

artinya untuk mengeluarkan bayi tersebut dari kandungan mempergunakan 

pertolongan atau bantuan alat. Untuk mengatasi kondisi yang biasanya 

dokter menggunakan tang dalam membantu lahir bayi. Lahir cara ini 

memang dapat berhasil, tetapi tidak jarang mengalami kegagalan. Resiko 

lahir cara ini jika jepitan tang menyebabkan kerusakan susunan saraf 

pendengaran, akibatnya ada kemungkinan anak mengalami 

ketunarunguan.  

c. Ketunarunguan setelah lahir (posnatal),  

  Postnatal yaitu ketunarunguan yang terjadi setelah anak dilahirkan oleh 

ibunya. Ada beberapa kondisi yan menyebabkan ketunarunguan yang terjadi setelah 

dilahirkan antara sebagai berikut: 

1) Penyakit meningitis cerebralis  

 Menginitis cerebralis adalah peradangan yang terjadi pada selaput 

otak.Terjadinya ketunarunguan ini karena pada pusat susunan saraf 

pendengaran mengalami kelainan akibat dari peradangan tersebut.Jenis 

ketunarunguan akibat peradangan pada selaput otak ini biasanya jenis 

ketunarunguan perseptif. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya 

peradangan yang fatal harus berhati-hati dalam menjaga bagian-bagian 

yang vital di daerah kepala, agar tidak mengalami kecelakaan, seperti 
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jatuh, atau terkena benturan benda-benda yang keras, yang akan berakibat 

fatal. 

2) Infeksi  

 Ada kemungkinan sesudah anak lahir kemudian terserang penyakit 

campak (measles), stuip, thypus, influenza, dan lain-lain. Keberadaan anak 

yang terkena infeksi akut akan menycbabkan anak mengalami tunarungu 

perspektif karena virus-virus akan menyerang bagian-bagian penting 

dalam rumah siput (cocblea) sehingga mengakibatkan peradangan. 

3) Otitis media kronis  

 Keadaan ini menunjukkan di mana cairan otitis media 

(kopoken=Jawa) yang berwarna kekuning-kuningan tertimbun di dalam 

telinga bagian tengah. Kalau keadaannya sudah kronis atau tidak terobati 

dapat menimbulkan gangguan pendengaran, karena hantaran suara yang 

melalui telinga bagian tengah terganggu. Pada penderita secretory 

otitisakan menderita ketunarunguan konduktif. Bedanya cairan mengental 

dan menyumbat rongga telinga bagian tengah, dan terjadi pembesaran 

adenoid, sinusitis dan seterusnya sehingga terjadilah alergi pada alat 

pendengaran.Penyakit ini sering terjadi pada masa anak-anak, satu dari 

delapan anak yang diduga mengalami otitis media.
7
 

 

                                                         
7
 Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2009),h.58-69. 
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E. Keluarga 

1. Pengertian Keluarga 

Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang 

direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama. 

Para sosiolog berpendapat bahwa asal-usul pengelompokan keluarga bermula 

dari peristiwa perkawinan.Akan tetapi asal-usul keluarga dapat pula terbentuk dari 

hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan status yang berbeda, kemudian 

mereka tinggal bersama memiliki anak.Anak yang dihasilkan dari hidup bersama ini 

disebut keturunan dari kelompok itu. Dari sinilah pengertian keluarga dapat dipahami 

dalam berbagai segi. Pertama, dari segi orang yang melangsungkan perkawinan yang 

sah serta dikaruniai anak.Kedua, lelaki dan perempuan yang hidup bersama serta 

memiliki seorang anak, namun tidak pernah menikah.Ketiga, dari segi hubungan jauh 

antara anggota keluarga, namun masih memiliki ikatan darah.Keempat, keluarga yang 

mengadopsi anak dari orang lain.
8
 

2. Fungsi Keluarga 

Setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang terbentuk di 

dalamnya memiliki tugas masing-masing.Suatu pekerjaan yang harus dilakukan 

dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut fungsi. Jadi fungsi keluarga dalah 

pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga. 

a. Fungsi Biologis 

                                                         
8
 Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga (Cet. I; 

Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 41-42. 
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  Fungsi biologis berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan seksual suami 

istri. 

b. Fungsi Sosialisasi Anak 

  Fungsi sosialisasi anak menunjuk pada peranan keluarga dalam membentuk 

kepribadian anak. 

c. Fungsi Afeksi 

  Salah satu kebutuhan dasar manusia ialah kebutuhan kasih saying atau rasa 

cinta.Pandangan psikiatrik mengatakan bahwa penyebab utama gangguan emosional, 

perilaku dan bahkan kesehatan fisik adalah ketiadaan cinta. 

d. Fungsi Edukatif  

  Keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik manusia.Hal itu dapat 

dilihat dari pertumbuhan seorang anak mulai dari bayi, belajar jalan-jalan, hingga 

mampu berjalan.Semuanya diajari oleh keluarga. 

e. Fungsi Religius 

 Fungsi religius dalam keluarga merupakan salah satu indikator keluarga 

sejahtera. Dalam UU No. 10 Tahun 1922 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga Sejahtera dan PP No. 21 Tahun 1994 tentang 

penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera disebutkan bahwa agama 

berperan penting dalam mewujudkan keluarga sejahtera. 

 Model pendidikan agama dalam keluarga dapat dilakukan berbagai cara, 

yaitu: 

1. Cara hidup yang sungguh-sungguh dengan menampilkan penghayatan dan 

perilaku keagamaan dalam keluarga. 

2. Menampilkan aspek fisik berupa sarana ibadah dalam keluarga. 
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3. Aspek sosial berupa hubungan sosial antara anggota keluarga dan lembaga 

keagamaan.
9
 

f. Fungsi Perlindungan 

  Keluarga merupakan tempat ternyaman bagi para anggotanya.Fungsi ini 

bertujuan agar para anggota keluarga dapat terhindar dari hal-hal yang negatif.Dalam 

setiap masyarakat, keluarga memberikan perlindungan fisik, ekonomis, dan psikologi 

bagi seluruh anggotanya. 

g. Fungsi Rekreatif  

Fungsi ini bertujuan untuk memberikan suasana segar dan gembira dalam 

lingkungan. Fungsi rekreatif dijalankan untuk mencari hiburan. 

h. Fungsi Ekonomis 

Fungsi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti kursi, 

makanan, pakaian dan sebagainya.
10

 

2. Bentuk-Bentuk Keluarga 

  Bentuk keluarga sangat berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat 

lainnya. Bentuk dapat dilihat dari jumlah anggota keluarga, yaitu keluarga batih dan 

keluarga luas, dilihat dari system yang digunakan dalam pengaturan keluarga, dilihat 

dari system yang digunakan, yaitu keluarga pangkal (stem family) dan keluarga 

gabungan (joint family), dan dilihat dari segi status individu dalam keluarga, yaitu 

keluarga prokreasi dan keluarga orientasi. 

a. Keluarga Batih (Nuclear Family) 

  Keluarga batih ialah kelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-

anaknya yang belum memisahkan diri dan membentuk keluarga sendiri. 

                                                         
9
 Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga, h. 44-48. 

10
 Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga, h. 49-51.  
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b. Keluarga Luas (Extended Family) 

Keluarga luas, yaitu keluarga yang terdiri dari semua orang yang berketurunan 

dari kakek dan nenek yang sama termasuk keturunan masing-masing isteri dan 

suami. 

c. Keluarga Pangkal (Stem Family) 

  Keluarga pangkal, yaitu sejenis keluarga yang menggunakan system 

pewarisan kekayaan pada satu anak yang paling tua. Keluarga pangkal ini banyak 

terdapat di Eropa zaman feudal. 

d. Keluarga gabungan (Joint Family) 

  Keluarga gabungan, yaitu keluarga yang terdiri atas orang-orang yang berhak 

atas hasil milik keluarga, antara lain saudara laki-laki pada setiap generasi. 

e. Keluarga Prokreasi dan Keluarga Orientasi 

  Keluarga prokreasi adalah sebuah keluarga yang individunya merupakan 

orang tua.Adapun orientasi adalah keluarga yang individunya merupakan salah 

seorang keturunan. 

F. Lingkungan Sosial 

1. Pengertian Lingkungan Sosial 

  Lingkungan sosial adalah interaksi di antara masyarakat dengan lingkungan, 

ataupun lingkungan yang juga terdiri dari makhluk sosial atau manusia. Lingkungan 

sosial inilah yang kemudian suatu system pergaulan yang memiliki peranan besar di 

dalam membentuk sebuah kepribadian seseorang. Dan kemudian terjadilah sebuah 

interaksi diantara orang atau juga masyarakat dengan lingkungannya. 
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2. Faktor-faktor Lingkungan Sosial 

a. Pengelompokan Sosial 

  Pengelompokan Sosial yaitu berbagai macam orang-orang dimana mereka 

membentuk persekutuan sosial yang dilandasi oleh adanya suatu hubungan 

kekerabatan seperti keluarga dan lainnya. 

b. Penataan Sosial 

  Penataan itu berupa aturan-aturan yang dipakai sebagai pedoman untuk 

kerja sama dan pergaulan untuk setiap anggotanya yang dimana setiap orang harus 

mempunyai kedudukan yang jelas sehingga akan lebih jelas untuk mengetahui suatu 

kepentingan satu dengan yang lainnya. 

3. Jenis-jenis Lingkungan Sosial 

Adapun jenis-jenis lingkungan sosial di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Lingkungan Sosial Primer 

  Lingkungan sosial primer adalah salah satu jenis lingkungan sosial yang 

mana terdapat sebuah hubungan yang erat di antara anggota satu dengan anggota 

lainnya, anggota satu saling mengenal baik dengan anggota yang lainnya.  

b. Lingkungan Sosial Sekunder 

  Lingkungan sosial sekunder adalah salah satu jenis lingkungan sosial yang 

memiliki hubungan di antara anggota satu dengan anggota yang lainnya memiliki 

jarak atau kurang akrab. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif dengan 

pendekatan kualitatif. Alasan penulis menggunakan metode ini karena peneliti akan 

langsung mengamati kondisi di lapangan yang berhubungan langsung dengan anak 

yang berkebutuhan khusus dengan ini anak tuna rungu. Penelitian kualitatif sebagai 

human instrument, yakni berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi 

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis 

data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.
1
 

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari 

orang orang dan perilaku yang dapat diamati.
2
Secara sederhana dapat dinyatakan 

bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam 

lingkungan hidup kesehariannya. Untuk itu para peneliti kualitatif sedapat mungkin 

dapat berinteraksi secara dekat dengan informan, mengenal secara dekat dunia 

kehidupan mereka, mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa 

adanya. 

                                                         
1
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 2008), h. 

213. 
2
Lexy J. dan Moleong.Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya.2015),h.4.  
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2.  Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. 

B. Pendekatan Penelitian 

  Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan Sosiologi 

  Kehidupan sosial dalam bermasyarakat merupakan suatu tatanan hidup yang 

sangat elastis dan rentan terhadap berbagai perubahan yang ada, baik yang sifatnya 

terencana maupun tidak terencana. Selain itu, dengan pendekatan sosiologis ini 

sangat membantu menganalisis para mobilitas sosial dari satu strata dalam 

masyarakat ke strata yang lain sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal. 

Dalam teori humanistis sosiologi menekankan sifat-sifat perilaku manusia, kekayaan 

tindakan manusia sebagai obyek yang harus ditafsirkan, dipahami menurut sifatnya 

sendiri. Dalam teori ini sangat jelas bahwa manusia lebih bebas dan lebih kreatif 

aliran ini memusatkan perhatian pada kemampuan kreatif manusia untuk membentuk 

lembaga lembaga serta interaksi dan interprestasi antar dunia. 

  Mengutip dari pandangan Hasan Shadily bahwa pendekatan sosiologis adalah: 

“Suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat 

dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya”. Pendekatan 

sosiologis digunakan karena dalam fenomena kemasyarakatan terjadi dinamika 

interaksi antara sesama manusia yang terlibat dalam proses pembinaan.
3
 

                                                         
3
 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif, 

(UII Press, 2007), h.51.  
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C. Sumber Data 

1. Data primer 

  Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).Dalam penelitian ini yang 

menjadi informan yaitu: Orang tua anak tunarungu sebanyak tiga orang dan 

tetangganya sebanyak dua orang. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) 

secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian 

atau kegiatan, dan hasil pengujian.Kelebihan penggunaan sumber data primer adalah 

peneliti dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan karena data yang 

tidak relevan dapat dieliminasi atau setidaknya dikurangi.Kemudian, data yang 

diperoleh lebih akurat, tetapi memerlukan waktu, tenaga, biaya, yang lebih besar 

dibanding jika peneliti menggunakandata sekunder. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip (dalam dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak 

dipublikasikan.
14

 

 

 

                                                         
        4

 Zuriah Nurul,Metodologi Penelitian Sosial dan pendidikan(Jakarta: PT BumiAksara, 2009), h.44. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi 

  Metode observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta perencanaan secara sistematis.  

2. Metode Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak dan 

sejelas mungkin kepada subjek penelitian.  

3. Metode Dokumentasi 

  Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber 

noninsani. Sumber ini terdiri dari dokumen, gambar dan rekaman. 

E. Instrument Penelitian 

  Adapun yang mempengaruhi kualitas pada penelitian kualitatif, instrumennya 

peneliti itu sendiri, maka yang perlu diperhatikan hal-hal diantaranya: 

1) Pemahaman peneliti terhadap metode penelitian kualitatif. 

2) Penguasaan wawasan peneliti terhadap bidang yang diteliti, dan  

3) Kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian secara akademik 

maupun logistik.
8
 

  Agar dalam pelaksanaan penelitian terutama dalam rangka pengumpulan data 

dapat dilakukan secara efektif dan efesien, maka peneliti sebaiknya menggunakan 

instrument yang memadai.
2
Oleh karena itu, maka dalam pengumpulan data peneliti 

menggunakan beberapa instrument di lapangan sebagai alat untuk mendapatkan data 

                                                         
8
 Syamsuddin, Dasar-dasar Teori Metode Penelitian Sosial (Jawa Timur: Wade Group, 

2017),h. 110.  
2
 Prof. Dr. H. Kaelan, M.S.,Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang Sosial, 

Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), h.161.  
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yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian di antaranya: peneliti sendiri, 

pedoman wawancara, kamera, alat perekam, dan buku catatan. 

F. Tekhnik Pengolahan Data dan Analisis Data 

  Analisis data adalah suatu proses pengklasifikasian, pengkategorian, 

penyusunan, dan elaborasi, sehingga data yang telah terkumpul dapat diberikan 

makna untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk 

mencapai tujuan penelitian. Analisis data ini bertujuan mencari dan menata data 

secara sistematis dari hasil rekaman atau catatan wawancara, observasi dan dokumen 

yang telah dilakukan. 

  Proses analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pemikiran Miles dan 

Huberman (1984) yang ada dasarnya meliputi tiga alur kegiatan setelah proses 

pengumpulan data dan penarikan kesimpulan. Namun analisis data tidak dilakukan 

secara parsial dan berdiri sendiri tetapi dilakukan secara terus menerus dan 

terintegrasi selama dan setelah proses pengumpulan data dilakukan di lokasi 

penelitian, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi data (data reduction) 

  Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk 

melakukan pengumpulan data. Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya 

adalah memaparkan data. 

2. Paparan data (data display) 

  Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.Penyajian 
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data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan 

mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.
9
 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying) 

  Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data setelah 

sebelumnya dilakukan reduksi dan penyajian data, yang menjelaskan alur sebab 

akibat suatu fenomena dan nouma terjadi. Dalam proses ini selalu disertai dengan 

upaya verifikasi (pemikiran kembali), sehingga disaat ditemukan antara fenomena, 

noumena, data, dengan konsep dan teori yang dibangun, maka peneliti kembali 

melakukan pengumpulan data, atau reduksi data atau perbaikan dalam penyajian data 

kembali, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang benar-benar utuh.
10

 

  

                                                         
9
  Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, h. 211. 

10
 Syamsuddin, Dasar-dasar Teori Metode Penelitian Sosial, h. 112. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kabupaten Sinjai 

Kabupaten Sinjai adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan 

selain ibu kota kabupaten ini adalah Balangnipa dan memiliki motto Sinjai Bersatu 

motto ini memiliki makna harapan dan tekad serta keinginan untuk membangun dan 

mempertahankan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Kabupaten Sinjai terletak di 

pantai timur Provinsi Sulawesi Selatan jarak Kabupaten Sinjai sekitar kurang lebih 

220 km dari Kota Makassar kabupaten ini memiliki luas wilayah 819,96 km
2
.1 

Secara geografis Kabupaten Sinjai berada dititik kordinat 502‟56‟‟-

5021‟16‟‟Lintang Selatan dan antara 119056‟30‟‟- 120025‟33‟‟Bujur timur. Terdiri atas 

dataran rendah di Kecamatan Sinjai Utara, Tellu Limpoe, dan Sinjai Timur 

selanjutnya daerah dataran tinggi dimulai dari Sinjai Barat Sinjai Tengah, Sinjai 

Selatan dan Sinjai Borong sedangkan kecamatan terunik adalah Kecamatan Pulau 

Sembilan merupakan hamparan 9 Pulau yang berderet. Posisi kabupaten Sinjai 

berbatasan dengan beberapa kabupaten, yaitu: 

1. Kabupaten Bone dibagian Utara  

2. Teluk Bone dibagian Timur  

3. Kabupaten Bulukumba dibagian Selatan 

                                                         
1
Badan Statistik Kabupaten Sinjai. Profil Kabupaten Sinjai (Sinjai Dalam Angka), (Sinjai, 

2020), h. 23. 
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4. Kabupaten Gowa di bagian barat.1 

2. Luas Wilayah Kabupaten Sinjai 

Secara administrasi wilayah Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan 

memiliki potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan untuk 

dikembangkan.Wilayah Kabupaten Sinjai memiliki luas wilayah yang relatif luas 

yaitu 819.96 km2 terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 

67 (enam puluh tujuh) dan 13 (tiga belas) kelurahan. Untuk lebih jelasnya, wilayah 

administrasi Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel dan gambar diagram berikut: 

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten Sinjai 

 

No. Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Desa/kelurahan Luas 

1 Sinjai Barat Manipi 9 135.53 

2 Sinjai Borong Pasir Putih 8 66.97 

3 Sinjai Selatan Bikeru 11 131.99 

4 Tellulimpoe Mannanti 11 147.30 

5 Sinjai Timur Mangarabombang 13 71.88 

6 Sinjai Tengah Lappadata 11 129.70 

7 Sinjai Utara Balangnipa 6 29.57 

8 Bulupoddo Bulupoddo 7 99.47 

9 Pulau Sembilan Kambuno 4 7.55 

Jumlah 80 819.96 

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sinjai Tahun 2019. 

                                                         
1
Badan Statistik Kabupaten Sinjai. Profil Kabupate..., h. 23 
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Dari penjelasan tabel dan diagram diatas dapat diketahui bahwa wilayah yang 

memiliki luas terbanyak adalah Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Sinjai Selatan 

dan Kecamatan Sinjai Barat. 

3. Kecamatan Sinjai Utara  

Kecamatan Sinjai Utara merupakan salah satu dari 9 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Sinjai Kecamatan ini berbatasan dengan: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Bone. 

b. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Teluk Bone. 

c. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kecamatan Sinjai Timur 

d. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kecamatan Buluppodo2 

Kecamatan sinjai utara memiliki luas 29,57 km2 atau 2957 ha terdiri dari enam 

kelurahan yaitu Kelurahan Balangnipa, Kelurahan Bongki, Kelurahan Lappa, 

Kelurahan Lamatti Rilau, Kelurahan Biringere, Kelurahan Alewanuae. Dilihat dari 

luas wilayah per-kelurahan, Kelirahan Lamatti Rilau merupakan Kelurahan yang 

paling luas yaitu 7,02 Km2 utuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel di bawah 

ini. 

Tabel 4.2. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Adminsitrasi kecamatan Sinjai Utara 

No Kelurahan Luas (km
2
) 

1 Alehanuae 5, 35 

2 Biringere 6,27 

3 Lamatti Rilau 7,02 

4 Bongki 4,81 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, 2020. 

                                                         
2
Kantor Kecamatan Sinjai Utara, Profil Kecamatan Sinjai Utara. (Sinjai, 2020), h.2 
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4. Gambaran Umum Subyek 

a. Data Anak 

Tabel 4.3 

No. Nama Jenis Kelamin Usia Anak Ke- Sekolah 

1 Ayu Syahruni Perempuan 19 tahun 2 
SLBN Sinjai 

Utara 

2 herdiansyah Laki-laki 13 tahun 3 
SLBN Sinjai 

Utara 

3 Ilham Laki-laki 19 tahun 4 
SLBN Sinjai 

Utara 

 

b. Data Orang Tua 

Table 4.4 

No. Nama Jenis Kelamin Usia Pekerjaan 

1 Nurwahida Perempuan 47 Tahun Ibu Rumah Tangga 

2 Husmiati Perempuan 36 Tahun Ibu Rumah Tangga 

3 Kasmawati  Perempuan  50 Tahun Ibu Rumah Tangga 
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c. Deskripsi Objek Penelitian 

Informan pada penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak 

penyandang tuna rungu (tuli) sebanyak 3 orang dan lingkungan sosialnya sebanyak 2 

orang. Berikut identitasnya. 

Informan pertama bernama ibu wahida, yang berusia 47 tahun ia merupakan 

seorang ibu dan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Anak ibu wahida yang 

menyandang tunarungu bernama Ayu Syahruni merupakan siswi kelas 1 SMA di 

Sekolah Luar Biasa Negeri di Kabupaten Sinjai. 

Dalam menghadapi anak yang berkebutuhan khusus atau memiliki gangguan 

pada indera pendengarannya (tuli) merupakan pengalaman pertama bagi ibu Wahida 

dan itu sempat membuat dirinya kaget. Ibu Wahida mengetahui bahwa anaknya 

mengidap tuna rungu semenjak anak tersebut menginjak usia 4 tahun, bermula ketika 

waktu masih kecil sering jatuh ketika ditempat tidur atau ketika manjat dan 

kemampuan berbicara anak yang lambat dibandingkan anak yang lain membuat ibu 

Wahida memberanikan diri untuk memeriksakan anaknya. Ketika anak ibu Wahida 

diperiksa dokter mengatakan bahwa sebenarnya anak ibu masih bisa sembuh cuman 

ibu terlamabt membawanya ke Rumah sakit.Ketika umur 2 tahun Ayu bisa 

disembuhkan. Hal itulah yang sangat disayangkan membuat ibu Wahida menyesal 

karena keterlambatannya membawa anaknya. 

Untuk melakukan komunikasi dalam kegiatan sehari-hari dengan Ayu, ibu 

Wahida menggunakan gerakan tangan dan mulut. Ibu Wahida menggunakan bahasa 

isyarat yang berbeda dengan bahasa isyarat yang pada umumnya digunakan 
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penyandang tunarungu ketika diajarkan oleh gurunya di sekolah, melainkan bahasa 

yang hanya ia ciptakan sendiri dirumah dan dimengerti baik ibu Wahida maupun Ayu. 

Informan kedua bernama ibu Husmiati, merupakan seorang ibu rumah tangga 

dengan 3 orang anak, anak ketiga ibu Husmiati bernama Herdiansyah merupakan 

siswa kelas 6 di Sekolah Luar Biasa Negeri di Kabupaten Sinjai. Ibu Husmiati 

mengetahui anaknya menginap tunarungu semenjak usia 4 bulan. Bermula perutnya 

membesar, matanya putih, dan demam tinggi atau biasa di sebut STIK jadi ibu 

husmiati membawa anaknya ke puskesmas terdekat. Saat itu ibu Husmiati 

mengetahui bahwa anaknya mengalami ketunarunguan (tuli). Ibu Husmiati hanya 

pasrah dan bersabar bahwa inilah anugerah yang diberikan Tuhan dan kita harus tetap 

bersyukur karena manusia tidak ada yang sempurna serta memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. 

Informan ketiga bernama Kasmawati, ibu dari anak penyandang tunarungu 

bernama Ilham yang duduk di kelas 6 SMA di Sekolah Luar Biasa Negeri di 

Kabupaten Sinjai. Setelah Ilham berumur 5 tahun ibu Kasmawati baru menyadari 

bahwa anaknya tidak bisa mendengar dan berbicara. Ketika dokter menvonis ilham 

bahwa sarafnya bermasalah pada saat jatuh di tangga sewaktu berumur sekira 1 tahun. 

Karena pada waktu itu ibu Kasmawati belum mengetahui bahwa anaknya tidak bisa 

bicara seperti anak-anak normal pada umumnya. Lama-kelamaan Ilham bersama 

orang tuanya pergi berobat karena orang tua baru menyadari bahwa saat di ajak 

berbicara tidak ada respon sehingga ibu Kasmawati membawa anaknya periksa THT. 
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B. Interaksi Sosial Anak Tuna Rungu Terhadap Keluarga Di Kecamatan Sinjai 

Utara Kabupaten Sinjai 

1. Penyesuaian Gaya interaksi Orang Tua 

  Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus (tunarungu) tentu 

menggunakan cara berkomunikasi yang berbeda saat sedang melakukan komunikasi 

dengan anak tersebut, orang tua akan menyesuaikan gaya berkomunikasi yang dapat 

dipahami oleh anak tunarungu agar pesan yang disampaikan dapat dierima. 

  Kebanyakan orang tua bahkan membuat bahasa sendiri saat berkomunikasi 

dengan anak tersebut, mereka sebisa mungkin menyesuaikan kalimat atau pesan saat 

melakukan komunikasi, karena orang tua merupakan guru pertama bagi setiap anak, 

dimana mereka belajar untuk pertama kalinya melakukan komunikasi. Jadi orang tua 

sebisa mungkin memberikan cara berkomunikasi semudah dan sesederhana mungkin 

agar anak tersebut lebih mudah memahaminya. 

  Memiliki anak yang sempurna merupakan dambaan bagi semua orang tua. 

Akan tetapi tidak semua anak yang terlahir di dunia ini dengan keadaan fisik yang 

sama. Salah satu yang menjadi kekurangan yang diderita oleh sebagian anak adalah 

masalah pada indera pendengarannya (tuli) sehingga anak tersebut memiliki kendala 

dalam berinteraksi baik dalam keluarganya maupun di lingkungan sekitarnya. 

  Seperti yang disampaikan informan ibu Kasmawati orang tua dari Ilham. 

“ketika kecil tidak ku tau pi bilang tidak bias mendengar sama bicara karena 

biasanya anak seumuran dia belum bisa bicara kan dia masih kecil juga. Jadi 

umur 5 tahun baru kusadari kalau dia tidak bisa bicara karena waktu kecil 

pernah jatuh di tangga waktu di jaga sama kakaknya tapi ku kira tidak separah 

ini ji”. 
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Sama halnya yang dialami oleh ibu Wahida orang tua dari Ayu Syahruni. 

“saya terlambat membawa Ayu ke rumah sakit padahal bisa ji di sembuhkan 

kata dokternya. Coba saya bawa kerika umur 2 tahun bisa ji sembuh tapi umur 

4 tahun pi baru ku tau kalau Ayu tidak bisa mendengar karena waktu kecil 

juga sering memang jatuh-jatuh ini anak”. 

  Informan ketiga dan petama menyatakan bahwa dia mengetahui anaknya 

tunarungu karena keterlambatan kemampuan anak dalam berbicara atau merespon. 

Setelah melakukan pemeriksaan bahwa anaknya mengalami tuna rungu (tuli) dan 

tidak bisa berbicara.Orang tua mereka terlambat membawanya ke rumah sakit untuk 

memeriksakan keadaan sarafnya ketika jatuh sehingga orang tua mereka merasa 

menyesal atas keterlambatannya. 

  Berbeda dengan ibu Husniati orang tua Herdiansyah mengatakan bahwa. 

“semenjak umur 4 bulan Herdi mengalami penyakit perutnya membesar, 

matanya putih terus demam tinggi jadi dari situ mi Herdi mengalami tuna 

rungu setelah di periksa sama dokter THT”. 

  Informan kedua mengatakan bahwa awalnya Herdi mengalami penyakit perut 

membesar, mata putih dan demam tinggi jadi dari situlah awalnya terjadi sehingga 

Herdi mengalami ketunarunguan. 

  Kondisi anak seperti ini membuat orang tua melakukan berbagai macam 

penyesuaian agar dapat melakukan interaksi sebaik mungkin dan mengerti pesan apa 

yang disampaikan kepada anak tuna rungu. 

  Seperti yang di sampaikan oleh informan ketiga (ibu Kasmawati). 

“cara yang saya pake itu berdeda dengan gurunya di sekolah biasanya saya 

pake bahasa isyarat sekaligus gerakan tangan dan mengeluarka suara. Tapi 
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biasa kalau dia berinteraksi dengan saya biasa nda ku mengerti sebagian, biasa 

juga na ajarka bahasa isyaratnya kakak begini, ibu begini dan ayah begini 

(sambil menggerakkan tangan ibu Kasmawati)”. 

  Informan ketiga mengatakan bahwa cara berinteraksi dengan anak tuna rungu 

tentu berbeda dengan apa yang anak tuna rungu diajarkan oleh gurunya di sekolah. 

Ibu Kasmawati menggunakan bahasa isyarat dengan gerakan tangan yang sering ibu 

Kasmawati lakukan di rumahnya sehingga anaknya juga mengerti apa yang 

disampaikan orang tuanya. Karena bahasa tersebut adalah bahasa yang sering 

diajarkan dari kecil oleh anak tersebut. Dan anak ibu Kasmawati juga mengajarkan 

ibunya bahasa isyarat apa yang didapatkannya di sekolah. 

2. Bentuk Interaksi Yang Diciptakan Orang Tua 

  Tidak sama seperti saat melakukan interaksi dengan anak normal lainnya, 

orang tua harus memiliki cara yang sedikit berbeda saat melakukan interaksi dengan 

anak tunarungu. Hal ini yang membuat orang tua dengan menciptakan bentuk 

interaksi yang sedikit berbeda agar pesan yang diberikan dapat diterima oleh anak 

tuna rungu dengan baik. 

  Menciptakan bentuk interaksi dimaksudkan disini adalah untuk 

mempermudah melakukan interaksi antara dua pembicara, disana pembicara berusaha 

untuk menyesuaikan gaya bicara guna untuk agar pembicara dapat mencapai tujuan 

dalam penyampaian pesan. 

  Hal tersebut juga dilakukan dari 3 informan, seperti yang disampaikan oleh 

ibu Wahida: 

  “biasanya kalau berinteraksika biasaka pake suara dan gerakan juga” 
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  Ibu Wahida dalam berinteraksi dengan anaknya menggunakan gerakan tangan, 

bibir dan juga mengeluarkan suara ketika berkomunikasi. 

  Sama halnya dengan ibu Husmiati, ketika berinteraksi dengan anaknya yang 

tuna rungu dia menciptakan gerakan sendiri meskipun tidak sama apa yang diajarkan 

di sekolahnya karena kurangnya pemahaman dalam melakukan bahasa SIBI (Sistem 

Bahasa Isyarat Indonesia). 

 “saya itu nak kalau berkomunikasi dengan herdi biasa saya pake bahasa 

sendiri atau gerakan bibir agar bisa berkomunikasi dengan mudah kan saya 

tidak pernah belajar bahasa isyarat sebelumnya. Biasa kalau kusuruh pergi 

mandi jangan lupa nak pake shampo (sambil ibu Husmiati memegang 

kepadalanya) pake sikat gigi juga (melakukan gerakan menyikat gigi) ini anak 

memang rajin sekali kalau ada disiruhkanki tidak pernah mengeluh langsung 

bergerak”.
3
 

  Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa orang tua berinteraksi 

dengan anak tuna rungu hanya dengan menggunakan bahasa sendiri agar anak 

tersebut mudah memahami apa yang orang tua sampaikan. 

3. Membantu orang tua 

  Keseharian anak tuna rungu di rumah yaitu membantu orang tua sama halnya 

dengan anak normal yang pada umumnya seperti menyapu, merapikan tempat tidur 

dan sebagainya. 

  Seperti yang telah disampaikan oleh ibu Nurwahida orang tua dari Ayu 

Syahruni 

                                                         
3
Husmiati, Orang Tua Anak Tuna Rungu (37 Tahun), Wawancara, Sinjai 16 Oktober 2020. 
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 “anak saya cepat sekali gerak kalau ada di suruhkanki pergi cuci piring. Dia 

itu tidak mau dibantu kalau cuci piring katanya tidak bersih jadi biasa 

sendirinyaji cuci piring”
4
 

  Sama halnya juga diungkapkan oleh ibu Kasmawati orang tua dari Ilham 

 “ketika saya suruh pergi beli di warung tidak pernah lama kalau disuruhkanki 

biasa ku tuliskanki di kertas untuk beli ini tapi dia tidak na bawa catatannya 

kalau na liat mi apa yang dituliskanki yah na hafal ji kah mungkin malu juga 

kalau na bawa apa-apa yang kutuliskanki”.
5
 

  Dari penyampaian informan penulis dapat menyimpulkan bahwa ketika orang 

tua meminta bantuan kepada anaknya yang mengalami kebutuhan khusus (tuna 

rungu) anak tersebut langsung bergerak aktif ketika disuruh. 

C. Interaksi Sosial Anak Tuna Rungu Terhadap Lingkungan Sosial Di Kecamatan 

Sinjai Utara Kabupaten Sinjai 

  Kehilangan pendengaran berakibat langsung pada kemampuan penggunaan 

bahasa dan kemampuan berkomunikasi. Oleh karena itu anak tuna rungu memiliki 

kemampuan yang sangat terbatas untuk melakukan interaksi sosial dengan orang lain 

yang ada di lingkungannya. 

  Keadaan seperti ini akan berakibat pada perkembangan kepribadian dengan 

ditandai oleh rasa kurang percaya diri, diliputi oleh perasaan malu-malu, memiliki 

perasaan curiga dan sering diasingkan oleh masyarakat atau di lingkungan sekitarnya. 

  Pada umumnya lingkungan melihat mereka sebagai individu yang memiliki 

kekurangan dan menilainya sebagai seseorang yang kurang berkarya. Dengan 

                                                         
4
Nurwahida, Orang Tua Anak Tuna Rungu (47 Tahun), Wawancara, Sinjai 13 Oktober 2020. 

5
Kasmawati, Orang Tua Anak Tuna Rungu (50 Tahun), Wawancara, Sinjai 18 Oktober 2020. 
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tersebut anak tuna rungu merasa benar-benar kurang berharga.Dan juga memberikan 

pengaruh besar terhadap perkembangan fungsi sosialnya. 

1. Interaksi Sosial Anak Tuna Rungu Dengan Anak Normal 

  Anak tuna rungu menunjukkan kemampuannya berinteraksi dengan anak 

normal secara berbeda. Walaupun anaknormal tersebut tidak mengerti apa yang 

dimaksud, hanya saja anak normal hanya mengikuti gerakannya. Sehingga anak 

tunarungu tidak mersa minder dengan keadaannya yang seperti itu hanya saja 

kebanyakan dari mereka (anak normal) yang selalu mengejek anak tuna rungu. 

  Seperti yang dikatakan ibu astrid (tetangga Herdi): 

“Anak saya itu biasa berkomunikasi dengan herdi karena herdi sering main 

kerumah sama anakku, biar itu anak saya kadang-kadang tidak tau apa yang di 

sampaikan tapi dia biasa mengikuti gerakan-gerakan tubuh untuk 

berinteraksi”. 

  Menurut apa yan disampaikan oleh ibu Astrid bahwasanya ketika anaknya 

berinteraksi dengan anak tuna rungu atau anak tidak normal melakukan interaksi 

dengan baik walaupun kadang-kadang anak ibu Astrid kurang mengerti apa yang 

disampaikan tapi dia mampu melakukan gerakan tubuh. 

  Berbeda apa yang dikatakan ibu Fitri (tetangga Ayu): 

“Ayu jarang keluar-keluar dari rumahnya itupun kalau ada ji di suruhkanki 

sama mamanya pergi beli di rumah na tunjuk ji saja kalau ada mau na beli 

setelah itu pulangmi, tidak pernah juga main-main dirumah kecuali pergiji 

beli, kalau untuk berinteraksi jarang sekali”. 
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  Dari penyampaian informan diatas dapat disimpulkan bahwa anak tuna rungu 

(Ayu) jarang melakukan interaksi dengan tetangganya bahkan Ayu juga jarang keluar 

dari rumahnya kecuali dia di suruh oleh orang tuanya untuk membeli sesuatu di 

warung. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian yang saya temukan di lapangan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Interaksi sosial anak tunarungu terhadap keluarga, keluarga memiliki 

banyak cara agar dapat berinteraksi dengan anaknya seperti: penyesuaian 

bahasa orang tua, bentuk interaksi yang di ciptakan orang tua, dan anak 

tuna rungu membantu orang tua.  

2. Interaksi sosial anak tunarungu dengan lingkungan sosial nya yaitu: 

interaksi sosial anak tunarungu dengan anak normal. 

B. Implikasi 

 Berdasarkan pada kesimpulan di atas terdapat implikasi penelitian yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kepada orang tua yang memiliki anak tunarungu adalah mereka orang tua 

hebat karena tidak semua orang bisa memiliki anak jadi jangan pernah 

berkecil hati mempunyai anak yang memiliki kebutuhan khusus karena di 

balik kekurangan ada kelebihan yang luar biasa. Dan jangan pernah 

menjadikan anak tersebut menjadi beban di keluarga. 

2. Kepada lingkungan sosialnya baik itu tetangga, teman-temannya jangan 

mengejek atau menghakimi anak yang berkebutuhan khusus karena dia juga 

tidak mau seperti itu dia ingin bermain seperti anak normal seperti biasanya 
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banyak teman, bermain bersama tanpa ada kendala sedikit pun. Dan untuk 

orang tua anak yang normal harus memberikan anaknya nasehat kalau kita 

tidak boleh mengejek apalagi menghakimi anak tunarungu sehingga anak 

tunarungu.
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Sejak berapa anak anda mengalami ketunarunguan? 

2. Apakah ibu paham ketika berinteraksi dengan anak anda? 

3. Bagaimana perasaan anda ketika anak anda mengalamai ketunarunguan? 

4. Apakah anak ibu kurang percaya diri? 

5. Kesulitan apa yang pernah anda alami ketika menghadapi anak anda ? 

6. Apakah anda selalu memenuhi kebutuhannya? 

7. Bagaimana hubungan anak anda dengan keluarga yang lain? 

8. Apa harapan ibu untuk anak anda? 

9. Apakah anak tunarungu berinteraksi dengan baik di lingkungan sosialnya? 

10. Bagaimana hubungan sosail anak tuna rungu dengan temannya? 

11. Apakah anak tunarungu sering berkelahi? 
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Melakukan wawancara dengan ibunya ayu (anak tunarungu) 
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Melakukan wawancara dengan ibu fitri tetangga ayu 
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Mewawancarai ibunya herdi (anak tuna rungu) 
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Mewawancarai ibu Astrid tetangga Herdi

 

ketika Herdi mengantar saya kerumah ibu Astrid 



69 
 

 
 

 

Melakukan wawancara dengan ibunya Ilham (anak tuna rungu) 
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