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 ABSTRAK  

Penyakitjantungkoronermerupakanpenyakitdengantingkatmorbiditas 
paling banyakditemukan di negaraindustrimaju, 
namuntingkatmortalitaskarenapenyakitjantunglebihbanyakdidapati di 
negaraberkembang, termasuk Indonesia. 
Initidaklepashubungannyadengankepercayaan yang dimilikimasyarakat Indonesia. 
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuigambarankepercayaanantropologispadapas
ienpenyakitjantungkoroner di Kota Makassar tahun 2017. 
Metodepenelitianiniadalahjenispenelitiankualitatifdenganpendekatanetnografi. 
Lokasipenelitianiniadalah di tempatpengobatanantropologis di Kota Makassar, 
sebagai Kota denganprevalensipenyakitjantungkoronertertinggi di Sulawesi 
Selatan. Penentuaninformandilakukandengancarasnowballdengantigadukundan 
lima pasienpenyakitjantungkoroner di tempatpengobataninformandukun. 
Penelitianinimenggunakanteknikin depth 
interview.Hasilpenelitianinimenunjukkanadanyakepercayaanantropologis yang 
kuatdariparainformanpenderitaPenyakitJantungKoronerditinjaudarisegiekonomi, 
sosialdanbudaya, tigadari lima 
informanmengatakantidakadaperubahansedangkanduainformanlainnyamengataka
nadaperubahanmembaiksetelahmelakukanpengobatanantropologis, 
sertadukunmelakukancarapengobatandenganmelakukanusapandanpijatansertatam
bahanetnomedisindarimasing-mamsingdukun. 
Disarankanuntukparapasienpenyakitjantungkoroner yang 
masihmemilikikepercayaanantropologis agar 
tetapmenjadikanpengobatankedokteran modern sebagaipengobatanutama, 
mengingatbahwapenyakitjantungkoronermerupakanpenyakit yang 
membutuhkanilmuterkiniuntukmemeahamiperkembanganfisiologispenyakitjantun
g coroner itusendiri. 

Kata Kunci: PenyakitJantungKoroner, KepercayaanAntropologis, Dukun. 
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 ABSTRACT  

 Coronary heart disease is a disease with the highest level of morbidity 
observedin industrialized countries, yet the mortality rates due to heart disease are 
more common in developing countries, including Indonesia. This cannot be separated 
from the beliefs of the Indonesian people. The study was aimed at determining the 
description of anthropological belief in patients with coronary heart disease in 
Makassar City in 2017. The study was qualitative research with an ethnographic 
approach, conducted at the anthropological treatment sites in Makassar City, as the 
city with the highest prevalence of coronary heart disease in South Sulawesi. The 
informants were determined by snowball with three shamans and five patients with 
coronary heart disease at the shaman informant's treatment site. An in-depth interview 
was applied to collect the data. The results of the study revealed a strong 
anthropological belief from the informants of Coronary Heart Disease patients in 
terms of economic, social and cultural aspects; three out of five informants stated that 
there was no change whereas two other informants said there was an improvement 
after doing the anthropological treatment, and the shaman did the treatment with 
swabs and massage as well as additional ethno medicine from each shaman. Patients 
with coronary heart disease who still kept their anthropological beliefs were 
recommended to keep modern medicine as the main treatment, considering that 
coronary heart disease was a disease requiring the latest knowledge to understand the 
physiological development of the disease. 

 
Keywords: Coronary Heart Disease, Anthropological Belief, Shaman 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini telah terjadi transisi epidemiologi, yaitu 

berubahnya pola penyebaran penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak 

menular, hal ini dikarenakan pola hidup masyarakat yang tidak sehat mulai dari pola 

konsumsi yang serba instan, semakin canggihnya teknologi yang menyebabkan 

seseorang kurang bergerak atau melakukan aktivitas fisik, life style, dan lain-lain 

(Ismi Waspadji, dalam Ayu Hapsari 2015). 

Menurut World Health Organisation (WHO), penyakit jantung koroner 

adalah penyakit kelainan pembuluh darah yang mensuplai darah ke otot jantung.Data 

WHO pada tahun 2012 menunjukkan bahwa sedikitnya ada 7.4 juta kematian di 

dunia disebabkan oleh penyakit jantung koroner(WHO, 2012).Penyakit jantung 

kororner ini diperkirakan akan terus memakan korban hingga 23.3 juta penduduk 

dunia. Hal inilah yang melatar belakangi organisasi maupun instansi kesehatan dunia 

dan lokal terus menggalakkan upaya pencegahan dini untuk menekan angka kematian 

akibat penyakit jantung koroner. (Infodatin, Kemenkes RI, 2013). 

Di Amerika, Penyakit jantung koroner adalah Penyakit yang dijuluki 

sebagai “Silent Killer” karena di tahun 2008 saja, 50% rakyat Amerika dinyatakan 

mengidap penyakit jantung koroner dan karena alasan globalisasi, Negara Indonesia 

sulit untuk menghindar dari penyakit degeneratif ini (Edwin Lau, 2009). 
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Menurut Federasi Jantung Dunia, angka kematian akibat penyakit jantung 

Koroner di Asia Tenggara mencapai 1.8 juta kasus pada tahun 2014.Di Indonesia 

sendiri, berdasarkan diagnosis dokter, prevalensi penyakit jantung koroner ada sekitar 

0.5%  atau diperkirakan sekitar 883.447 orang. Sedangkan menurut diagnosis 

dokter/gejala sebesar 1.5% atau sekitar 2.650.340 orang terkena penyakit jantung 

koroner.  

Di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat penderita dengan diagnosis dan 

gejala sekitar 2.9% dari seluruh pengidap penyakit jantung di Indoesia atau sekitar 

166.429 orang yang mengidap penyakit jantung koroner di Sulawesi 

Selatan(RISKESDAS, 2013). Menurut P2PL penyakit jantung merupakan urutan 

kedua sebagai penyebab kematian di Provinsi Sulawesi Selatan. Prevalensi jantung 

koroner tertinggi ada di Makassar sendiri (P2PL Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan). 

Indonesia adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya yang 

terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan latar belakang etnis, suku, dan tata 

kehidupan sosial yang berbeda satu dengan yang lain. Hal ini telah memberikan suatu 

formulasi struktur sosial masyarakat yang mempengaruhi pola pemilihan diagnosis 

dan pengbatan masyarakat. Sehingga tidak jarang menimbulkan masalah preventif di 

tingkat sekunder, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih parah. 

(Adrian dan Wirajatmadi, 2012 ; Dalam Ishaq Hasan, 2015).  

Sistem antropologi yang dianut oleh sebuah kesatuan masyarakat, tidak 

dapat dipisahkan dengan status kesehatan masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial 

dalam pandangan Durkheim (dalam Biyanto, 2010: 36) adalah perubahan dari 
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masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanik menuju masyarakat yang bercirikan 

solidaritas organik. Durkheim menekankan analisis yang menyeluruh dan 

memandang bagian-bagian memiliki konsekuensi untuk mencapai keadaan normal 

dengan memenuhi persyaratan sistem. Tidak dipungkiri, meski saat ini kita hidup 

dalam era digital dan kesejagatan, tetapi pada sebagian masyarakat Indonesia masih 

ada saja yang mempercayai bahwa dukun adalah sosok yang bisa dimintai jasa untuk 

kepentingan tertentu termasuk untuk kepentingan kesehatan. (Widya Sherliwaty, 

2014). 

Hal ini didukung oleh adanya kesenjangan antara konsep sakit yang dianut 

oleh kesehatan modern dengan konsep sakit kesehatan budaya. Jika kesehatan 

modern memandang bahwa penyebab penyakit dikarenakan oleh adanya kelainan 

fisiologis atau gangguan fungsi tubuh atau organ tubuh yang disebabkan oleh 

beberapa hal seperti bakteri, virus, jamur dan sebagainya atau pertumbuhan sel tubuh 

yang abnormal disebut dengan pathologis, sakit konsep budaya malah berbeda. 

Konsep budaya memahami bahwa sakit dikarenakan oleh perubahan hubungan 

dengan masyarakat, dengan alam dan dengan lingkungan sehingga menimbulkan 

dampak bagi tubuh manusia (Isniati, 2013). 

Secara objektif, alasan tersebut yang mendasari masyarakat khususnya 

pasien penyakit jantung koroner di beberapa daerah di Indonesia, seperti Sikerei di 

Daerah Mentawai, Sanro di Makassar atau bahkan yang lebih primitif adalah 

kepercayaan Orang Tugutil di Kepulauan Halmahera, masih kurang mempercayai 
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tindakan medis modern yang berpengaruh terhadap angka kematian penyakit jantung 

koroner. 

Oleh sebab itu, tidak heran jika angka kematian akibat penyakit jantung di 

Indonesia yangsemi industrial lebih tinggi dari angka kematian di negara maju 

dengan teknologi yang lebih maju pula. Padahal penyakit degenaratif, terkhusus pada 

penyakit jantung koroner merupakan penyakit yang paling banyak ditemukan di 

negara industri maju, namun tingkat mortalitas karena penyakit jantung itu sendiri 

lebih banyak didapati di Indonesia(Masriadi, 2012). 

Selain itu,  hal ini yang menjadi alasan bahwa adanya sesuatu yang salah 

pada aspek pencegahan tersier (kuratif), yang seharusnya bahwa penanganan penyakit 

jantung harus sesuai ilmu kedokteran terkini dan mengutamakan keselamatan pasien. 

Ini dikarenakan oleh kekhawatiran pada prevalensi penyakit jantung koroner yang 

semakin meningkat namun penanganan terkini atau upaya preventif di tingkat tersier 

masih sangat kurang. 

Mengenai kepercayaan ini, al-Qur’an telah memberi kita petunjuk tentang 

bagaimana berobat tanpa mengorbankan aqidah. Allah ta’ala berfirman, 

ا إِلاَّ مَا شَاءَٓ  قلُ ٓ أمَۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلاَ ضَر� ُۚ لاَّ  سۡتكَۡثرَۡتُ �َ  ٱلۡغیَۡبَ وَلوَۡ كُنتُ أعَۡلَمُ  ٱ�َّ
   ١٨٨إِنۡ أنَاَ۠ إلاَِّ نَذِیرٞ وَبَشِیرٞ لِّقوَۡمٖ یؤُۡمِنوُنَ  ٱلسُّوٓءُۚ وَمَا مَسَّنِيَ  ٱلۡخَیۡرِ مِنَ 

 
Terjemahannya : “Katakanlah, ‘Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi 
diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. 
Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan 
sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain 
hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang 
yang beriman”(al- A’raaf: 188). 
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Rasullulah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

افاً فسََألَھَُ عَنْ شَيْءٍ لمَ ْ تقُْبَلْ لھَُ صَلاَةٌ  أرَْبَعِیْنَ لیَْلَةً مَنْ أتَىَ عَرَّ  

Artinya :“Barangsiapa yang datang kepada dukun/orang pintar/tukang ramal, 
lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima 
shalatnya selama 40 malam” (HR. Muslim no.2230 (125), Ahmad IV/68, V/380 
dari seorang istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam). 

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

gambaran kepercayaan antropologis pada pasien penyakit jantung koroner di Kota 

Makassar Tahun 2017. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini yaitu :“Bagaimana gambaran kepercayaan antropologis pada 

pasien penyakit jantung koroner di Kota Makassar Tahun 2017?” 

C. Definisi Konsep 

1. Penyakit jantung koroner adalah penyempitan pembuluh darah yang telah 

terdiagnosis langsung oleh Dokter di Rumah Sakit pasien memerikasakan 

kondisi jantung mereka. 

2. dukun adalah orang yang melakukan tata laksana pengobatan pada penderita 

penyakit jantung koroner tanpa melalui proses pendidikan kedokteran klinis, 
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herbalis serta mengabarkan perkara gaib yang terjadi di masa depan dan 

masa lalu menurut islam. 

3. Etnomedisin adalah obat/ramuan/cara penyembuhan tradisional yang 

dilakukan/diberikan oleh Dukun pada Pasien Penyakit Jantung Koroner 

menurut kepercayaanya. 

4. Kepercayaan antropologis adalah kepercayaan konsep sehat sakit yang 

diyakini pasien penyakit jantung koroner, selain pengobatan kedokteran 

modern dan herbalis menurut islam. 
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D. Kajian Pustaka 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Variabel Hasil 

1 Dewi 
Andika 
Rahayu, 
2012 

Faktor-faktor yang 
Berhubungan dengan 
Pemilihan Pengobatan 
Tradisional di Wilayah 
Kerja Peskesmas Muara 
Siberut Kecamatan 
Siberut Selatan 
Kabupaten Kepulauan 
Mentawai Tahun 2012 

Independen: Pengetahuan 
rendah, bekerja untuk 
memenuhi kebutuhan 
hidup, jarak tempat tinggal. 

Dependen: Pengobatan 
kebudayaan  tradisional, 
pengobatan melalui Sikerei. 

Presentasi responden dengan pemilihan 
pengobatan tradisonal melalui Sikerei 
lebih tinggi pada golongan responden 
dengan kebudayaan tradisional yang masih 
tinggi (88.1%) dibandingkan dengan 
responden yang telah modern (6.9%). 
Terdapat hubungan bermakna antara 
kebudayaan dengan pemilihan 
pengobatan. 

Kebudayaan merupakan faktor yang paling 
dominan dalam pemilihan pengobatan 
melalui Sikerei. 

2 Dwi 
Agung 
Hendrawa
n, 2011 

Hubungan Sosial-
Ekonomi-Budaya 
(Sosekbud) dengan 
Pemilihan Jenis 
Pengobatan pada 
Masyarakat Kelurahan 
Tunggul Wulung 
Wilayah Kerja 

Independen: Sosial, 
ekonomi, budaya 

Dependen: Pemilihan Jenis 
Pengobatan 

Dari hasi uji chi square didapatkan hasil 
P<0.05 maka Ho ditolak. Sosial-Ekonomi-
Budaya dengan nilai P<0.05, maka ada 
hubungan antara Sosial-Ekonomi-Budaya 
dengan pemilihan jenis pengobatan pada 
masyarakat Kelurahan Tunggul Wulung 
Wilayah Kerja Puskesmas Dinoyo. 
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Puskesmas Dinoyo 

3 Ayu 
Setyoning
sih, 
Myrtaty D 
Artaria, 
2016 

Pemilihan Penyembuhan 
Penyakit Melalui 
Pengobatan Tradisional 
Nonmedis dan Medis 

Independen: kepercayaan 
yang datang dari diri 
sendiri, kepercayaan dari 
orang yang telah berobat 
sebelumnya  

Dependen: Pengobatan 
medis, pengobatan 
alternatif. 

Masyarakat Desa Jeru memandang orang 
yang sehat dan sakit adalah orang yang 
merasakan ada atau tidaknya gangguan 
dalam tubuh ketika melaksanakan 
aktivitasnya. Alasan dipilihnya metode 
adalah karena alasan kepercayaan, tingkat 
keparahan sakit, daan penyebab timbulnya 
penyakit. Faktor-faktor yang mendukung 
seseorang untuk menentukan seseorang 
untuk memilih cara pengobatan adalah 
faktor internal dan eksternal.  

4 Cati 
Martiyana, 
Lestari 
Handayani
, 2015 

Perilaku Pencarian 
Pengobatan Terhadap 
Penyakit Tidak Menular 
di Desa Sulaho, 
Kecamatan Lasusua, 
Kabupaten Kolaka Utara 

 

Pencarian pengobatan 
Dukun (Sanro), hipertensi, 
stroke, GAKI, penyakit 
akibat kecelakaan kerja 

Penyakit tidak menular yang ditemukan di 
Sulaho adalah hipertensi, stroke, penyakit 
akibat kecelakaan kerja dan GAKI. 
Informan mengetahui nama penyakit, 
namun belum memiliki pengetahuan yang 
baik penyebab, dampak dan pencegahan 
penyakit tersebut. Dukun (Sanro) masih 
merupakan rujukan utama sebelum 
memeriksakan diri ke petugas kesehatan 
ketika seseorang sakit, hal ini karena 
masyarakat masih tidak memiliki kemauan 
untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan 
sebagai tempat pencarian pengobatan. 
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5 Abdul 
Kadir 
Gazali 
dkk, 2013 

Perilaku Pencarian 
Pengobatan Terhadap 
Kejadian Penyakit 
Malaria pada Suku 
Mandar di Desa Lara 
Kecamatan Karossa 
Kabupaten Mamuju 
Provinsi Sulawesi 
Selatan 

Independen: Perilaku 
Pencarian Pengobatan 
Dependen: Penyakit malaria 

Perilaku pencarian pengobatan yang 
dilakukan untuk penyakit malaria 
pertamakali adalah mengobati sendiri 
penyakitnya dengan membeli obat, cara 
tradisonal serta mengunjungi Puskesmas. 
Alasan memilih pengobatn sendiri karena 
pengenalan dari tetangga, keluarga dan 
inisiatif sendiri, sumber informasi 
diperoleh dari tetangga dan keluarga. Jika 
pengobatan sendiri tidak ada perubahan, 
maka pengobatan yang selanjutnya adalah 
pengobatan tradisional. Alasan memilih 
pengobatn tradisional dan modern karena 
pengalaman sebelumnya dari keluarga dan 
tetangga. Manfaat yang dirasakan dari 
pengobatan tradisional adalah penurunan 
demam. Selanjutnya pengobatan yang 
dipilih apabila pengobatan tradisonal tidak 
berhasil adalah ke pengobatan modern 
yaitu memanfaatkan pelayan kesehatan 
yang ada seperti Puskesmas dan peran 
petugas kesehatan terkait adalah dengan 
memberikan konsultasi terkait pengobatan 
malaria. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan kepercayaan antropologis dengan tingkat 

kepatuhan berobat penyakit jantung kororner di Kota Makassar tahun 2017. 

b. Tujuan Khusus 

1) Untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi pasien penyakit jantung 

koroner di Kota Makassar. 

2) Untuk mengetahui gambaran kondisi sosial pasien penyakit jantung koroner 

di Kota Makassar. 

3) Untuk mengetahui gambaran kebudayaan pasien penyakit jantung kororner di 

Kota Makassar. 

4) Untuk mengetahui gambaran antropologis pasien penyakit jantung koroner di 

Kota Makassar. 

5) Untuk mengetahui gambaran perasaan pada pengobatan antropologis pasien 

penyakit jantung koroner di Kota Makassar. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Instansi 

1) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

memberikan promosi kesehatan terhadap kesehatan jantung dan 

kardiovaskular di Kota Makassar. 

2) Sebagai bahan yang dapat menambah penegetahuan, serta pemahaman 

mengenai kepercayaan antropologis serta tingkat kepatuhan berobat pasien 

penyakit jantung koroner di Kota Makassar. 

b. Bagi Institusi/ Perguruan Tinggi 

1) Sebagai bahan evaluasi dalam pengembangan riset di bidang kesehatan. 

2) Sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan mutu kurikulum 

3) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam 

melakukan peneliatan sejenis. 

c. Bagi Peneliti 

1) Dapat meningkatkan pengetahuan dan mendapatkan kesempatan untuk 

mengaplikasikan teori yang telah didapat dalam operasional epidemiologis. 

2) Sebagai persiapan diri sebelum terjun di masyarakat/dunia kerja. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Penyakit Jantung Koroner 

1. Definisi Penyakit Jantung Koroner 

Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat ototjantung 

kekurangan darah karena adanya penyempitan pembuluh darah koroner.Secara klinis, 

ditandai dengan nyeri dada atau rasa tidak nyaman di dada atau rasatertekan berat di 

dada ketika sedang mendaki/kerja berat ataupun berjalanterburu-buru di jalan datar 

atau berjalan jauh.Didefinisikan sebagai PJK jika pernah didiagnosis menderita PJK 

(angina pektoris dan/atau infark miokard) oleh dokteratau belum pernah didiagnosis 

menderita PJK tetapi pernahmengalamigejala/riwayat nyeri di dalam dada/rasa 

tertekan berat/tidak nyaman di dada dannyeri/tidak nyaman di dada yang dirasakan di 

dada bagian tengah/dada kiridepan/menjalar kelengan kiri dan nyeri/tidak nyaman di 

dada yang dirasakanketika mendaki/naik tangga/berjalan tergesa-gesa dan nyeri/tidak 

nyaman di dadayang hilang ketika menghentikan aktifitas/istirahat (Kemenkes RI, 

2013). 

Menurut M.D Daniel Hayes, penyakit jantung koroner (PJK) adalah 

penyakit jantung dan pembuluh darah yang disebabkan oleh penyemptan arteri 

koroner. Penyemptan pembuluh darah dikarenakan oleh proses aterosklerosis atau 

spasme atau kombinasi keduanya. Aterosklerosis yang terjadi akibat timbunan 
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kolesterol dan jaringan ikat pada dinding pembuluh darah secara perlahan-lahan, ini 

ditandai rasa nyeri pada dada (Mamat Supriyono, 2008). 

Pada waktu jantung harus bekerja lebih keras terjadi ketidakseimbangan 

antara kebutuhan dan asupan oksigen, hal inilah yang mengakibatkan nyeri dada. Jika 

pembuluh darah tersumbat sama sekali, pemasokan darah ke jantung akan terhenti 

dan inilah yang disebut dengan serangan jantung (Lorraine M. Wilson, 1994). 

2.    Gejala (Symptom) Penyakit Jantung Koroner 

Seseorang kemungkinan mengalami serangan jantung, karena terjadi 

iskemia miokard atau kekurangan oksigen pada otot jantung, yaitu jika mengeluhkan 

nyeri dada yang bukan disebabkan oleh trauma, terjadi pada laki-laki berusia 35 

tahun atau pada usia di atas 40 tahun (Anis, 2006). 

Sindrom koroner akut ini biasanya berupa nyeri seperti tertekan benda berat, 

rasa tercekik, ditinju, ditikam, diremas atau rasa seperti terbakar pada dada.Rasa nyeri 

dapat menjalar ke tengkuk, rahang, bahu, punggung dan lengan kiri. Keluhan lain 

dapat berupa keluhan mual, muntah, disertai sesak nafas, banyak berkeringat dan 

bahkan kesadaran menurun (Lorraine M. Wilson, 1999). 

3.    Patofisiologi Penyakit Jantung Koroner 

Perkembangan arteriosklerosis berawal dari sel-sel darah putih yang secara 

normal terdapat sistem peredaran darah.Sel-sel darah putih ini menembus lapisan 

dalam pembuluh darah dan mulai menyerap tetes-tetes lemak terutama 

kolesterol.Ketika mati, sel-sel darah putih meninggalkan kolesterol di bagian dasar 
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dinding arteri, karena tidak mampu “mencerna” kolesterol yang diserapnya 

itu.Akibatnya lapisan pelindung di bawah arteri menebal dan jumlah sel otot 

meningkat, kemudian jaringan parut yang menutupi lapisan tersebut terpengaruh oleh 

sklerosis.Apabila jaringan parut itu pecah, sel-sel darah yang beredar mulai melekat 

ke bagian dalam yang terpengaruh (A. Simpson, 2002).Tahap berikutnya gumpalan 

darah dengan cepat terbentuk pada permukaan lapisan yang robek.Kondisi ini 

menyebabkan penyempitan dan penyumbatan arteri secara total, apabila darah 

mengandung kolesterol secara berlebihan, ada kemungkinan kolesterol tersebut 

mengendap pada arteri yang memeasok darah ke jantung (arteri koroner). Akibat 

yang terjadi adalah bagian otot jantung (myocardium) yang mati dan selanjutnya akan 

diganti dengan jaringan parut. Jaringan parut ini tidak dapat berkontraksi seperti otot 

jantung.Hilangnya daya pompa jantung tergantung dari banyaknya otot jantung yang 

rusak (Anis, 2006). 

a. Patofisiologi Angina Pektoris atau Iskemia Miokard 

Iskemia Miokard bermanifestasi berupa Angina Pektoris, yaitu dengan 

gejala pearasaan tertekan penuh atau nyeri substernal.Ini akibat kurangnya oksigen 

untuk miokard agar dapat bekerja efektif. Penyebab hamper selalu penyempitan yang 

disebabkan oleh aterosklerosis. Perubahan reversibel dan fungsi sel-sel kembali 

normal jika oksigen kembali mencukupi. 
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b. Patofisiologi Infark Miokard  

Infark Miokard adalah hasi dari Iskemia miokard berkepanjangan yang 

bersifat irrevrsibel. Waktu yang diperlukan bagi sel-sel jantung  mengalami 

kerusakan adalah iskemia 15-20 menit. Infark Miokard hampir selalu terjadi di 

ventrikel kiri dan dengan nyata menyebebkan kerusakan di ventrikel kiri; makinluas 

daerah infark, makin kurang daya kontraksinya (dr. Jan Tambayong, 2000: 90). 

2. Tata Laksana Penyakit Jantung Koroner 

a. Diagnosa 

1) Pemeriksaan EKG 

2) Uji Latihan Fisik (Exercise stress testing dengan atau tanpa pemeriksaan 

Radio Nuclide) 

3) Angiografi Koroner 

b. Terapi 

1) Stable Angina Pectoris 

a) Menghilangkan faktor pemberat 

b) Menghilangkan faktor risiko 

c) Penghambat Beta 

d) Antagonis Kalsium 

e) Kombinasi 

2) Unstable Angina Pectoris 

a) Nitrogliserin sublingual dosis tinggi 
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b) Untuk frokfiaksis dapat dipakai pasta nitrogliserin, nitrat dosis tinggi ataupun 

antagonis kalsium 

c) Bila terdapat bersama aterosklerosis berat, maka diberikan kombinasi nitrat, 

antagonis kalsium dan penghambat Beta. 

d) Percutanous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) atau Coronary by Pass 

Surgery (CBGS). 

3) Infark Miokard Akut 

Sasaran pengobatan IMA pertama adalah menghilangkan rasa sakit dan 

cemas.Kedua mencegah dan mengobati sedini mungkin komplikasi (30-40%) yang 

serius sepertipayah jantung, aritmia, thrombo-embolisme, pericarditis, ruptur m. 

papillaris, aneurismaventrikel, infark ventrikel kanan, iskemia berulang dan kematian 

mendadak. Untuk sakitdiberikan sulfas morphin 2,5-10 mg IV. 

Pada sakit dada dengan lMA terutama infark anterior dengan sinus 

tachycardia dan tekanan darah sistolik di atas 100 - 100 mm Hg B-Blocker dapat 

dipakai.Dosis kecil B-Blocker mulai dengan 1/2 - 5 mg Inderal. IV. Dikatakan bahwa 

pemberian B-Blocker dalam 5 jam pertama bila tidak ada kontra indikasi dapat 

mengurangi luasnya infark (1,4,7,12) Nitrat baik sublingual maupun transdermal 

dapat dipakai bila sakit dada pada hari-hari pertama. 

Nifedipin,C-antagonist yang sering dipakai bila diduga penyebabnya adalah 

spasme koroner, khusus angina sesudah hari ke-2 dan sebelum pulang. Istirahat, 
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pemberian 02,diet kalori rendah dan mudah dicernakan dan pasang infus untuk siap 

gawat. 

Pemberian anti koagulansia hanya pada penderita yang harus dimobilisasi 

agak lama seperti gagal jantung, syok dan infark anterior yang luas.Sekitar 60-70% 

dari infark tidak terdapat komplikasi dan dianjurkan penanganan sesudah 2-3 minggu 

untuk uji latih jantung beban (ULJB) yang dimodifikasikan. 

Kalau normal untuk rehabilitasi biasa tetapi kalau abnormal agar diperiksa 

arteriogram koroner untuk mengetahui tepat keadaan pembuluh darah koronernya 

agar dapat ditentukan sikap yang optimal. 

Bila ada komplikasi pada IMA dicoba untuk mengklasifikasi penderita ini 

dalam subset klinik dan hemodinamik (Forrester) untuk pengobatannya (Bahri Anwar 

Djohan, 2004). 

3. Faktor Risiko Penyakit Jantung Koroner 

Menurut T. Bahri Anwar (2004), faktor risiko penyakit jantung koroner 

terbagi dua, yaitu: 

a. Faktor Risiko Utama 

1) Hipertensi 

Komplikasi terhadap jantung akibat hipertensi yang paling sering terjadi 

adalah kegagalan ventrikel kiri, PJK seperti angina pectoris dan infark miokard.Dari 

beberapa penelitian didapatkan ±50% penderita miokard infark menderita hipertensi 

dan 75% kegagalan ventrikel kiri penyebabnya adalah hipertensi. 
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2) Hiperkolesterolemi 

Kolesterol, lemak dan substansi lainnya dapat menyebabkan penebalan 

dinding pembuluh darah arteri, sehingga lumen dari pembuluh darah tersebut 

menyempit dan proses ini menyebabkan aterosklerosis. Penyempitan pembuluh darah 

ini akan menyebabkan aliran darah menjadi lambat bahkan menjadi tersumbat 

sehingga aliran darah pada pembuluh darah koroner yang fungsinya memberi asupan 

oksigen ke jantung menjadi berkurang. Kurangnya oksigen akan menyebabkan otot 

jantung menjadi melemah dan berujung pada serangan jantung. 

Kadar kolesterol darah dipengaruhi oleh diet.Beberapa parameter yang 

dapat dipakai untuk mengetahui adanya risiko PJK adalah: 

a) Kolesterol Total 

Tabel 1.1 Penetapan Kadar Kolesterol Total 
 

Kadar Kolesterol Total 

Normal Agak Tinggi Tinggi 
<200 mg/dl 200-239 mg/dl >240 mg/dl 

Sumber: At a Glance, 2008. 

 

b) Kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein) 

Kolesterol jenis ini merupakan kolesterol bersifat buruk atau merugikan 

(bad cholesterol). Karena jika kadar kolesterol ini meninggi, maka akan 

menimbulkan penebalan pada pembuluh darah. 
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Tabel 1.2 Penetapan Kadar Kolesterol LDL 

Kadar Kolesterol LDL 

Normal Agak Tinggi Tinggi 
<130 mg/dl 130-159 mg/dl >160 mg/dl 

Sumber: At a Glance, 2008. 

c) Kolesterol HDL (High Density Lipoprotein) 

Kolesterol jenis ini merupakan kolesterol yang bersifat baik (good 

cholesterol).Karena mengangkut kolesterol dari pembuluh darah kembali ke hati 

untuk dibuang sehingga mencegah penebalan pada pembuluh darah atau 

aterosklerosis. 

Tabel 1.3 Penetapan Kadar Kolesterol HDL 

Kadar Kolesterol HDL 

Normal Agak Tinggi Tinggi 
>45 mg/dl 35-45 mg/dl <35 mg/dl 

Sumber: At a Glance, 2008. 

d) Rasio Kolesterol Total 

Rasio kolesterol total: HDL kolesterol baiknya <4.6 pada laki-laki dan <4.0 

pada perempuan. 

e) Kadar Trigliserid 

Trigliserid merupakan lemak di dalam tubuh yang terdiri dari tiga jenis 

lemak yaitu lemak jenuh, lemak tidak jenuh tunggal dan lemak tidak jenuh ganda. 

 

 

 

Tabel 1.4 Penentuan Kadar Trigliserid 
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Kadar Trigliserid 

Normal Agak Tinggi Tinggi 
<130 mg/dl 130-159 mg/dl >160 mg/dl 

Sumber: At a Glance, 2008. 

3) Merokok 

Pada saat ini merokok dimasukkan pada faktor risiko utama penyebab PJK 

disamping hipetensi dan hiperkolesterolemi.Orang yang merokok >20 batang sehari 

dapat mempengaruhi dan memperkuat efek dua factor utama lainnya. 

Penelitian Framingham mendapatkan bahwa kematian mendadak akibat PJK 

pada laki-laki sepuluh kali lebih besar daripada bukan perokok dan pada perempuan 

4.5 kali lebih besar daripada bukan perokok.Rokok menyebabkan 25% kematian PJK 

pada laki-laki dan perempuan <65 tahun. 

Efek rokok adalah menyebabkan beban miokard bertambah karena 

rangsangan oleh katekolamin dan menurunnya konsumsi oksigen akibat inhalasi CO 

atau dengan kata lain dapat menyebabkan tahikardi, vasokonstruksi pembuluh darah, 

merubah permeabilitas pembuluh darah, dan merubah 5-10% Hb menjadi karboksi-

Hb. Merokok dapat menurunkan kadar HDL serta meningkatkan tipe IV 

hiperlipidemi dan hipertrigliserid, pembetukan platelet yang abnormal pada diabetes 

disertai obesitas dan hipertensi. Sehingga orang perokok cenderung lebih mudah 

terjadi aterosklerosis daripada yang bukan perokok. 

 

 

 



21 
 

b. Faktor Risiko Lainnya 

1) Umur 

Telah dibuktikan adanya hubungan antara umur dengan kematian akibat 

PJK.Sebagian besar kasus kematian terjadi pada laki-laki 35-44 tahun dan meningkat 

dengan bertambahnya umur. Pada laki-laki kadar kolesterol akan meningkat hingga 

umur 50 tahun. Kadar kolesterol perempuan sebelum menopause (45-60 tahun) lebih 

rendah daripada laki-laki dengan umur yang sama. Setelah menopause, kadar 

kolesterol perempuan meningkat menajdi lebih tinggi daripada laki-laki. 

Tabel 1.5 Hubungan Antara Umur dan Kolesterol untuk  
Laki-laki 

Laki-laki Umur <30 30-39 40-49 50-59 >60 
Kolesterol 

HDL 
LDL 

% Body Fat 

179 
43 
136 
18.1 

191 
42 

149 
22.0 

205 
43 

162 
23.5 

208 
43 

165 
23.8 

208 
44 
164 
23.0 

Sumber: At a Glance, 2008. 

 

Tabel 1.6 Hubungan Antara Umur dan Kolesterol untuk 
Perempuan 

Perempuan Umur <30 30-39 40-49 50-59 >60 
Kolesterol 

HDL 
LDL 

% Body Fat 

179 
53 
126 
26 

186 
57 

129 
26 

194 
58 

136 
27 

219 
60 

159 
30 

221 
62 
159 
29 

Sumber: At a Glance, 2008. 

2) Jenis Kelamin 

Di Amerika Serikat gejala PJK sebelum umur 60 tahun didapatkan 1 dari 5 

laki-laki dan 1 dari 17 perempuan. Ini berarti bahwa laki-laki mempunyai risiko 2-3 

kali lebih besar daripada perempuan. Pada beberapa perempuan pemakaian oral 
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kontrasepsi dan selama kehamilan akan meningkatkan kadar kolesterol. Pada wanita 

hamil kadar kolesterol akan kembali normal pada 20 minggu setelah melahirkan. 

Angka kematian pada laki-laki lebih tinggi dari perempuan di mana ketingglan waktu 

10 tahun kebelakang. Tetapi setelah menopause hamper tidak didapatkan perbedaan. 

 

3) Geografis 

Risiko PJK pada orang Jepang masih tetap merupakan salah satu yang 

paling rendah di dunia.Akan tetapi ternyata didapatkan risiko yang meningkat pada 

orang Jepang yang imigrasi ke Hawai dan California.Ini menunjukkan faktor 

lingkungan lebih besar pengaruhnya daripada factor genetik. 

4) Ras 

Perbedaan risiko PJK antar ras sangat mencolok, walaupun bercampur baur 

antar geografis, social dan ekonomi.Di Amerika perbedaan antara ras Caucasia 

dengan Non-Caucasia (tidak termasuk Negro) didapatkan risiko PJK pada Non-

Caucasia adalah separuhnya. 

5) Diet 

Didapatkan hubungan kadar kolesterol darah dengan jumlah lemak di dalam 

susunan makanan sehari-hari. Makanan orang Amerika rata-rata mengandung lemak 

jenuh dan kolesterol yang tinggi sehingga kadar kolesterol darahnya cenderung tinggi 

sedangkan makan orang Jepang umumnya berupa nasi, sayur-sayuran dan ikan 
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sehingga orang Jepang rata-rata kadar kolesterol darahnya rendah dan didapatkan 

kadar kolesterol orang Jepang lebih rendah dari orang Amerika. 

6) Obesitas 

Obesitas adalah kelebihan jumlah lemak tubuh >19% pada laki-laki dan 

>21% pada perempuan. Obesitas sering didapatkan bersama hipertensi, DM dan 

hipertrigliserdemi. Obesitas juga dapat meningkatkan kadar kolesterol total dan LDL. 

7) Diabetes 

Intoleransi pada glukosa sejak dulu telah diketahui sebagai predisposisi 

penyakit pembuluh darah. Penelitian menunjukkan laki-laki yang menderita DM 

risko PJK lebih tinggi 50% dari orang normal, sedangkan pada perempuan risikonya 

menjadi dua kali lipat. Ini dikarenakan terjadi peningkatan tipe IV hiperlipidemi dan 

hipertrigliserid, pembentukan platelet yang abnormal dan DM yang disertai hipertensi 

dan obesitas. 

8) Exercise 

Olah fisik (Exercise) dapat meningkatkan HDL kolesterol dan meperbaiki 

kolesterol koroner sehingga risiko PJK dapat dikurangi. Olah fisik bermanfaat 

karena: 

a) Memperbaiki fungsi paru dan dan pemberian O2 ke Miokard 

b) Menurunkan BB sehingga lemak tubuh yang berlebihan berkurang bersama-sama 

dengan turunnya LDL kolesterol 

c) Menurunkan kolesterol, trigliserid dan kadar gula darah pada penderita DM 
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d) Menurunka tekanan darah 

e) Meningkatkan kesegaran jasmani 

9) Perilaku dan Kebiasaan lainnya 

Dua macam perilaku yang telah dijelaskan sejak tahun 1950 yaitu tipe A 

umumnya berupaya kuat untuk berhasil, gemar berkompetisi, agresif, ambisius, ingin 

cepat mengerjakan pekerjaan dan tidak sabar. Sedangkan tipe B lebih santai dan tidak 

terikat waktu. Risko PJK tipe A lebih tinggi daripada tipe B. Hubungan kebiasaan 

lainnya seperti kopi masih dipertanyakan. Namun beberapa peneliti menyimpulkan 

kopi dapat meningkatkan kadar kolesterol total dan triglisrid darah. Alkohol dapat 

meningkatkan kadar HDL darah serta menaikkan tekanan darah dan berat badan. 

10) Stress 

Orang yang stress memiliki risiko 1.5 kali lebih tinggi dari orang normal. 

Stress di samping dapat menaikkan tekanan darah, juga dapat menaikkan kadar 

kolesterol darah. 

11) Keturunan 

Faktor genetik juga dapat mempengaruhi Hipertensi dan hiperkolesterolemi. 

Sebgaian orang yang makanan seharinya-harinya tinggi lemak jenuh kolesterol 

ternyata kadar lemak darahnya rendah. Begitupun sebaliknya. 

12) Perubahan Keadaan Sosial 

Perubahan angka kematian paling mencoko adalah di Inggris dan 

Wales.Korban serangan jantung terutama terjadi di pusat kesibukan yang paling 
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banyak mendapat stress.Terutama golongan social IV dan V lebih dominan dan pada 

decade terakhir kelopok uur wanita yang lebih muda pada golongan IV dan V juga 

didapatkan angka kematian yang memburuk. 

13) Perubahan Masa 

Setelah pengumpulan data selama puluhan tahun di berbagai Negara yang 

berbeda, ternyata didapatkan perubahan angka kematian yang menarik.Alasan 

terjadinya penurunan di Amerika Serikat belum jelas mungkin karena insidens yang 

semakin menurun atau menurunnya kasus-kasus yang berat maupun dari hasil 

pengobatan yang lebih baik. 

B. Tinjauan Etnomedisin 

1. Pengertian Etnomedisin 

Etnomedisin adalah cabang antropologi medis yang membahas tentang asal 

mula penyakit, sebab-sebab dan cara pengobatan menurut kelompok masyarakat 

tertentu. Aspek etnomedisin merupakan aspek yang muncul seiring perkembangan 

kebudayaan manusia dibidang antropologi medis, etnomedisin memunculkan 

termonologi yang beragam. Cabang ini sering disebut pengobatan tradisionil, 

pengobatan primitif, tetapi etnomedisin terasa lebih netral (Foster dan Anderson, 

1986:62 ). 

Erwin Ackerknecht, seorang dokter ahli etnologi pada tahun 1940 berbicara 

“pengobatan primitif”, yang dilukiskan sebagai terutama religius magis yang 

memanfaatkan beberapa elemen rasional (1971 ). 
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2. Etiologi Penyakit 

Menurut kerangka etnomedisin, penyakit dapat disebabkan oleh dua faktor. 

Pertama penyakityang disebabkan oleh agen (tokoh) seperti dewa, lelembut, makhluk 

halus, manusia, dansebagainya. Pandangan ini disebut pandangan 

personalistik. Penyakit juga dapat disebabkan karena terganggunya keseimbangan 

tubuh karena unsur-unsurtetap dalam tubuh seperti panas dingin dan sebagainya. 

Kajian tentang ini disebut kajian naturalatau nonsupranatural. Di dalam realitas, 

kedua prinsip tersebut saling tumpang tindih, tetapisangat berguna untukmengenai 

konsep-konsep dalam etnomedisin (Foster danAnderson, 1986:63-64). 

a. Sistem-sistem Medis Personolistik 

Sistem-sitem medis personalistik adalah suatu sistem dimana penyakit 

(illness) disebabkan oleh intervensi dari suatu agen yang aktif, yang berupa mahluk 

supranatural (mahluk gaib, atau dewa), mahluk yang bukan manusia (hantu, roh 

leluhur, atau roh jahat) maupun mahluk manusia (tukang sihir) orang sakit adalah 

korbannya. 

b. Sistem-sistem Medis Naturalistik 

Adalah penyakit (illness) dijelaskan dengan istilah-istilah sistemik yang 

bukan pribadi. sistem naturalistik mengakui adanya suatu model keseimbangan ,sehat 

terjadi karena unsur-unsur yang tetap didalam tubuh seperti panas, dingin,cairan 

tubuh (humor atau dpsha)yin dan yang,berada dalam keadaan yang seimbang 

menurut usia, dan kondisi individu dalam lingkungan alamiah dan lingkuan sosial. 
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3. Konsep Kausalitas Dalam Sistem Personalistik 

a. Glick(1967) 

Penyakit disebabkan agen-agen yang dengan beberapa cara menjatuhkan 

kekuatan mereka atas diri para korban. agen-agen dapat berupa mahluk manusia 

super. 

b. Alland (1970) 

Agen-agen tersebut dapat melintasi alam natural dan supranatural yaitu 

tukang tenung, mahluk supranaturan yaitu hantu, setan-semak-semak dan tukang sihir 

dan dewa semuanya dapay menyebabkan penyakit. 

4. Konsep Kausalitas Dalam Sistem Naturalistik 

Khusus untuk pengobatan penyakit naturalistik, biasanya digunakan bahan-

bahan dari tumbuhan (herbalmedicine) dan hewan (animalmedicine) atau gabungan 

kedua. Sementara untuk penyakit personalitik banyak digunakan pengobatan dengan 

ritual dan magis.Sehat adalah apabila unsur-unsur dasar dalam tubuh manusia 

“humor”, Yin dan Yang, serta dhosa dalam Ayuverda berada dalam keadaan 

seimbang menurut usia dan kondisi individu. 

Dewasa ini ada 3 konsep penyakit dan pengobatan naturalistik yang 

mendominasi etnomedisin dunia. Konsep tersebut ialah: 

a. Patologi humoral 

b. Ayurveda India 

c. Yin dan yang dari Cina 
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5. Konsep Pengobatan Naturalistik 

a. Patologi Humoral 

Patologi humoral berdasarkan atas konsep ”humor” (cairan) dalam 

tubuhmanusia ditemukan dalam teori yunani mengenai empat unsur(Tanah, Air, 

Udara, Api) Dikenal Sejak Abad Ke 6 S.M. teorikeseimbangan mengenai kesehatan 

telah berkembang dimasa Yunani, hal itu dibuktikan oleh diskripsi ‘Hipocrates’ 

tentang penyakit : tubuh manusia mengandung darah, flegma,empedu kuning dan 

empedu hitam. Unsur-unsur inilah yang membentuk tubuh manusia dan 

menyebabkan tubuh merasakan  sakit atau sehat, penyakit akan timbul pada waktu 

tertentu pada setiaptahun. 

Penyakit akan menonjol pada musim yang cocok dengan sifat-

sifatnya.Penyakit yang disebabkan oleh kelebihan makanan diobati dengan 

puasa,penyakit kekurangan makanan disembuhkan dengan memberi makanan. 

Penyakit akibat kerja keras diobati dengan istirahat. Dokter harus 

menanggulangi penyakit dengan prinsip oposisi terhadap penyebab prenyakit, sesuai 

dengan bentuknya, pengaruh musimnya, dan pengaruh usianya, menghadapi 

ketegangan dengan kesantaiannya. Keseimbangan berbeda-beda terlihat pada wajah. 

kemerah-merahan wajah sehat, gembira, optimis. Flegmatis, tenang dapat 

mengendalikan diri, lamban, apatis. masam, cepat marah, bertemperamen buruk, 

murung atau melankoli, depresi, sedih, melankolis. 
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b. Pengobatan Ayurveda 

Dalam pengobatan Ayurveda di india pada awal abad pertama .s . m. jelliffe 

(1957) mengadakan penelitian bahwa makanan garam (panas) meliputi telur, daging, 

susu, dahl, madu, dan gulamakanan tonda (dingin) meliputi sari buah-buahan, 

yoghurt, keju asam, nasi dan air. 

c. Teori Ayurveda 

Alam semesta terdidiri empat unsur yakni bumi,air,api, udara) ditambah 

satu unsur yaitu eter. Tubuh manusia memiliki tiga humor yang disebut dosha 

(tridosha) yakni flegma atau cairan lendir,empedu atau cairan pada empedu, angin 

atau gas dalam saluran pencernaan. 

d. Yin dan Yang (Pengobatan Tradisional Cina) 

Pengobatan tradisional cina mewakili kasus tentang konsep sentral dalam 

kosmologi cina.”Pasangan kekuatan yin dan yang, dimana interaksi yang terus 

menerus berada dibalik seluruh gejala alam, terbentuk dan berfungsi tubuh manusia 

(croizier 1968). 

1) Unsur Yang Mewakili. 

Langit, matahari, api, panas, kering, cahaya, prinsip kelaki-lakian, bagian 

luar, sebelah kanan, hidup, tinggi, keagungan, baik, indah,  kebajikan, aturan, 

kebahagiaan, kekayaan, dengan kata lain segala unsur yang positif. 
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2) Unsur Yin Mewakili 

Bumi, bulan, air, dingin, kelembaban, kegelapan, prinsip kewanitaan, bagian 

dalam, sebelah kiri, kematian, rendah, tidak agung, jahat, buruk, keculasan, 

kekacauan, dan kemiskinan singkatnya yang bersifat negatif. 

6. Unsur-Unsur Emosional dalam Teori Penyebab 

Dengan berpendapat bahwa pada umumnya etiologi-etiologi medis non-

Barat dan dihimpun dibawah bab personalistik atau naturalistik, tentu kenal 

melakukan generelasi. Dan, sebagaimana halnya dengan generelasi, selalu ada hal-hal 

yang tidak dapat dimasukan secara tepat kedalam skema besar tersebut. 

Masalah-masalah yang inheren dalam usaha membuat suatu system 

klasifikasi yang terlalu ketat juga nampak dalam urusan potter mengenai hilangnya 

jiwa (penjelasan yang umum adalah, mengapa ketakutan menyebabkan penyakit) 

dikalangan anak-anak desa dikanton jiwa anak-anak, yang merupakan korban utama, 

dianggap terikat secara kendor dalam tubuh tubuh mereka, jiwa-jiwa itu dapat lepas, 

baik karena ketakutan atau karena hantu-hantu yang lapar atau jahat, akan memasuki 

tubuh dan “ mencuri “ jiwa tersebut ( Potter 1974 : 222 ) pada kasus yang pertama , 

menyebabkan sifat naturalistik. 

a. Hubungan Sebab Akibat 

Sebagaimana halnya sistem-sistem budaya lainnya, sistem kausalitas 

penyakit menunjukkan adanya suatu harmoni dasar didalam dirinya sendiri, suatu 

integritas yang rasional dalam banyak bagiannya. Sebagaimana halnya dengan semua 
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sistem penyebab penyakit merefleksikan prinsip struktural dasar, pola-pola dan 

tempat mereka terjalin didalamnya. Foster (1976) belum lama ini telah membicarakan 

tentang prinsip-prinsip hubungan yang kontras antara etiologi-etiologi personalistik 

dan naturalistik, yang disimpulkan sebagai berikut : 

1) Etiologi-etiologi komprehensif dan terbatas 

Etiologi-etiologi medis personalistik merupakan bagian dari 

sistem penjelasan yang lebih komprehensif, sedangkan etiologi naturalistik sebagian 

terbesar terbatas pada masalah penyakit. Dengan kata lain, dalam sistem personalistik 

, penyakit hanya merupakan suatu kasus khusus dalam penjelasan tentang segala 

kemalangan. Sebaliknya, etiologi yang naturalistik hanya terbatas pada penyakit-

penyakit tertentu, mereka tidak ada hubungan dengan kekeringan, kegagalan 

perburuan, pertikaian tanah, atau gangguan-gangguan lain dalam kehidupan. Dalam 

hal terdapat dikotomi panas dingin, peranannya terbatas pada penjelesan tentang 

penyakit dan bimbingan untuk pengobatannya. 

2) Penyakit, Religi dan Magi 

Dalam suatu Etnografi mengenai suatu sistem religi, termasuk dimana kah 

deskripsi dan  tentang sistem medis dan bagaimanakah suatu sistem itu 

berkaitan. Pengobatan, magi danreligi sedemikian seringnya didiskusikan, seakan 

akan ketiganya adalah bagian yang sangat penting dari suatu sistem, dalam sistem 

naturalistik, prosedur pengobatan jarang bersifat ritual dan unsure-unsur religi dan 

magi sedikit skali berperan didalamnya. Namun inilah yang paling penting  pemujaan 
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tersebut tidak ditujukan pada mahlik-mahlik yang bertanggung jawab atas terjadinya 

penyakit itu, melainkan lebih kepada mahluk supranatural, yang sebagai penasehat 

bagi manusia, dapat ikut campur membantu penderita dalam tiap keadaan gawat. 

3) Tingkatan-tingkatan Penyebab 

Dalam melakukan generalisasi terhadap penelitian 

terhadappenduduk Ladoga di Ghana, Goody menyimpulkan bahwa pada bagian 

terbesar dari penduduk yang buta aksara sistem personalistik adalah lebih kompleks, 

dalam artian bahwa dua tingkatan kasualitas atau lebih dapat dibedakan, dalam dua 

usaha penyembuhan, tingkatan-tingkatan ini harus diperhitungkan. Paling sedikit 

dapat dibedakan agen personal (dukun, sihir, hantu atau dewa) dan tehnik yang 

digunakan oleh agen tersebut (seperti pemasangan objek seperti racun, pencurian 

jiwa, kesurupan, atau ilmu sihir) namun tindakan-tindakan itu saja biasanya belum 

dianggap cukup. 

4) Shaman dan Pengobatan Lainnya 

Sistem-sistem personalistik yang mengenal tingkatan kausalitas ganda 

logisnya membutuhkan penyembuh yang memiliki kekuatan Supranatural atau 

kekuatan ramalan magis. Shaman dan dukun sihir biasanya tidak ditemukan 

dikalangan penduduk yang etiologi utamanya adalah naturalistik. 

5) Diagnosis 

Sistem etiologi personalistik dan naturalistik juga dapat dibedakan 

berdasarkan teknik-teknik diagnosis. Pengobatan terhadap gejala-gejala mungkin 
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merupakan prioritas kedua. Diagnosis oleh diri sendiri   dalam masyarakat yang 

menganut etiologi naturalistikdilukiskan melalui apa yang dilakukan orang 

Tzintzuntzan, Meksiko. 

7. Pengobatan rakyat amerika 

a. Pengobatan Rakyat Ero-Amerika 

Istilah Ero-Amerika digunakan menyebutkan kepercayaan dan praktek 

medis para imigran Eropa dan keturunannya di Amerika Serikat. Dalam tahun-tahun 

awal dalam kehidupan didaerah baru, pengaruh Indian terhadap pengobatan rakyat 

sangat besar ; dibeberapa komunitas bagian barat pada tahun pertama, dikenal 

beberapa dokter Indian yang reputasinya dipandang setaraf dengan dokter kulit putih 

(Pickard dan Buley 1945 : 36). Penduduk Amerika pada abad ke-19 yang 

membutuhkan pertolongan medis dapat juga berpaling pada pengobatan sekte yang 

terwujud dalam bentuk pengobatan Impor dijerman yaitu Hemeopati (Homephaty). 

Atau obat obatan apotek hidup dari Samuel Thomson , serta dari pengikut , “ 

Electiesim “ atau pengobatan yang telah mengalami “Reformasi “. 

b. Pengobatan Rakyat Kulit Hitam 

Kebalikan dari pengobatan Ero-Amerika, pengobatan tradisional kulit hitam 

amerika merupakan pengobatan rakyat resmi yang sepenuhnya merupakan tradisi 

lisan. Walaupun pengobatan etnis ini telah ada semenjak budak pertama dibawa ke 

Amerika Serikat, Varient yang paling dikenal, yang diumumkan “ Voodo Hadoo “ 

atau “ Sulap “ mulai terbentuk  pada awal abad ke 19 disekitar New Orleans. 
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Pengobatan rakyat kulit hitam juga mencakup unsur-unsur  yang melintasi lautan 

Atlantik langsung dari inggris. Whitten dalam studi mengenai “ilmu gaib 

(occultisme) jahat “dicaralina utara“ kagum dengan pengembangan praktek-praktek 

ilmu gaib kontemporer tersebut yang merupakan asimilasi dengan ilmu gaib Eropa 

pada abad ke -17 dan ke -18, yang menurut pendapatnya sebagai akibat dari 

keanggotaan pada gereja-gereja Eropa dan khusunya di Coralina utara . 

c. Pengobatan Rakyat Amerika–Spanyol 

Studi mengenai pengobatan rakyat Amerika-Spayol berbeda dengan studi 

tentang pengobatan rakyat ero-amerika maupun pengobatan rakyat kulit hitam, dalam 

artian bahwa studi itu lebih banyak dilakukan oleh ahli-ahli antropologi dari pada 

ahli-ahli Folkor. Sehubungan dengan cakupan yang cukup komprenhensif yang 

dilakukan oleh ahli-ahli antropologi terhadap pengobatan rakyat lain, maka 

kelanjutan perhatian terhadap orang-orang Amerika-Spayol diamerika latinberbeda 

dengan rakyat lainnya. 

Dari ilmu singkat ketiga sistem rakyat tersebut, dapat dilihat bagaimana 

kepercayan-kepercayaan dan praktek prakteknya dimas kini maupun dimasa lalu 

mengarah kepada kolerasi kolerasi seperti yang dukemukakan pada awalnya ini 

tentang sistem-sistem medis non-barat. pertama-tama jelaslah bahwa 

antropologi  etiologi dikotomi personalistik-naturalalistik cocok bagi pengobatan 

rakyat amerika maupun dan sistem-sistem lainnya. Eitologi-etiologi personalistik 
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mencakup kepercayaan yang luas terhadap ilmu sihir, mata jahat dan penyakit akibat 

hukuman Tuhan atas dosa dosa yang diperbuat . 

Penyembuhan dikalangan masyarakat Amerika-Spanyol kebanyakan tidak 

mengandalkan Curandero maupun obat-obatan rumah. Dengan kata lain, Tuhan 

adalah penyembuh utama. Bagi banyak penyakit (dan kemalangan umumnya), 

penduduk Amerika-Spayol sering minta pertolongan orang-orang suci, Bunda 

Mariaatau Kristus, menyalakan lilin dan melakukan sembahyang pada altar altar 

mereka. Seringkali diucapkan janji kaul atau sumpah pada krisis atau Bunda Maria: 

bila permintaan mereka terkabul, permohonan harus memenuhi janji-janjinya. Yang 

sering termasuk Ziarah yng lama kekota diaman patung tersebut dipuja. Namun 

Kristus dan Maria semata-mata hanya perantara bagi manusia yang menjadi klien 

mereka, karena pada akhirnya, Tuhan-nya juga yang menentukan hasilnya. 

Akhirnya adalah menarik untuk dilihat, bagaimana dalam banyak 

pengobatan rakyat kontemporor, perbedaan antara religi, magi dan pengobatan 

menjadi kabur. Dalam mengamati pengobatan rakyat Amerika-Spayol orang 

merasakan bahwa etiologi-etiologi personalistik dan pengobatan yang berhubungan 

dengannya menjadi semakin maju diabandingkan dengan etiologi naturalistik.Para 

ahli antropologi mulai dengan mempelajari pengobatan rakyat, namun dengan cepat 

bahkan menjadi tertarik pada masalah-masalah personalistik dan supranatural.  
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8. Tinjauan Kepercayaan 

a. Definisi Kepercayaan 

Keprcayaan (trust) merupakan kesediaan (willingness) individu untuk 

menggantungkan hidupnya pada pihak lain yang terlibat pertukaran karena individu 

mempunyai keyakinan (confidence) terhadap pihak lain (Moorman, 1993 dalam 

Darsono, 2008). Sedangkan Krech (1962, dalam Surwono, 1997) menyatakan bahwa 

kepercayaan adalah gambaran sikap untuk menerima suatu pernyataan atau pendirian 

tanpa menunjukkan sikap pro atau kontra. Kepercayaan lebih mudah tumbuh di 

antara orang-orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, sehingga lebih 

mudah mengubah kepercayaan individu daripada mengubah keprcayaan suatu 

kelompok. 

Kepercayaan bagian dari sikap.Sikap terdiri dari aspek kognitif, afektif dan 

konasi.Kepercayaan adalah aspek yang dibentuk dari kognitif (Aswar, 2007). Sikap 

itu sendiri merupakan suatu perilaku pasif yang tidak kasat mata, namun tetap akan 

mempengaruhi perilaku aktif yang kasat mata (Sarwono, 1997). Dengan adanya 

kepercayaan, seorang individu akan bersedia mengambil risiko yang mungkin terjadi 

dengan hubungnnya dengan pihak lain (Mayer, 1995). Ketergantungan pada pihak 

lain selalu terlibat dengan tingkat kepercayaan. 

b. Kepercayaan Tradisional/Etnomedisin 

Kepercayaan seseorang atau suatu masyarakat apalagi dalam hal kesehatan, 

dalam hal ini penyakit jantung koroner sangat dipengaruhi oleh budayanya.Misalnya 
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saja, kepercayaan mistik sangat kuat dan mempengaruhi kebudayaan Jawa.Kesehatan 

dari pendapat mistik terdiri dari sifat jasmani dan sifat rohani.Orang Jawa percaya 

bahwa kehidupan seharusnya berkesembangan dan hubungan yang “rukun” (Anonim, 

2012).Hal ini pun tidak memandang kapan dan di mana era tersebut untuk terjadinya 

penyakit, walaupun di awal telah disebutkan bahwa telah terjadi transisi 

epidemiologi. Di Makassar sendiri, sebagian besar masyarakatnya  masih 

mempercayai dukun. Mereka berasal dari bermacam status sosial ekonomi.Ada yang 

berasal dari golongan bawah, laki-laki, perempuan, tua, muda serta berlatar belakang 

pendidikan tinggi.(Syuhudi dkk, 2012). 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Tradisional 

Menurut Foster dan Anderson (2005), ada tiga alasan mengapa seseorang 

memilih pengobatan tradisional yaitu: 

1) Faktor Sosial. Salah satu faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial 

adalah sugesti yaitu pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh 

seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut 

mengikuti pandangan/pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. 

2) Faktor ekonomi. Faktor ekonomi mempunyai peranan besar dalam 

penerimaan atau penolakan pengobatan. Faktor ini diperkuat dengan 

persepsi masyarakat bahwa pengobatan alternatif membutuhkan sedikit 

tenaga, biaya, dan waktu. 
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3) Faktor budaya. Budaya merupakan suatau pikiran, adat-istiadat, 

kepercayaan yang menjadi mebiasaan masyarakat. Nilai-nilai budaya yang 

dominan pada individu sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian 

individu. Dalam hal ini budaya dipengaruhi oleh suku bangsa yang dianut 

oleh pasien, jika aspek suku bangsa sangat mmendominasi maka 

pertimbangan untuk menerima atau menolak didasari pada kecocokan suku 

bangsa yang dianut. Semua kebudayaan mempunyai cara-cara pengobatan, 

beberapa melibatakan metode ilmiah atau melibatkan metode supranatural 

dan supernatural. 

C. Tinjauan Pengobatan dalam Islam 

Islam adalah agama yang sempurna (kamil) dan menyeluruh (syamil). Islam 

mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek termasuk dalam dunia perawatan 

dan pengobatan. Allah swt yang maha pengasih dan penyayang kepada umat 

manusia, melalui kekasih-Nya Rasulullah, Allah mengajarkan kepada manusia cara 

merawat dan memelihara kesehatan. 

1. Thibun Nabawi 

Pengobatan ala Nabi biasa dikenal dengan sebutan Thibun Nabawi sekitar 

abad ke-13 yang diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Qoyyim Al Jauziah didalam 

kitabnya Zaadul Maad. Thibbun nabawi mengacu terhadap semua perkataan, 

pengajaran, dan tindakan Rasul yang berkaitan dengan pengobatan atau 

penyembuhan suatu penyakit. Termasuk tindakan medis yang dilakukan sahabat atau 
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orang pada zaman Rasul. Pengobatan Ala Nabi dapat diyakini dan bersifat pasti 

(qath’i) karena berasal dari wahyu dan misykat Nubuwwah, bernuansa illahiah, 

alamiah, dan ilmiah yang berasal dari kesempurnaan akal melalui proses berfikir 

(aqliyah). 

a. Illahiah 

Bermakna bahwa segala penyakit berasal dari Allah swt dan Allah swt pula 

yang menyembuhkan penyakit tersebut. Sementara manusia berikhtiar bersungguh-

sungguh menggunakan ilmu yang diberikan Allah SWT kepadanya. Sebagaimana 

sabda Rasulullah: ”Berobatlah kamu karena sesungguhnya Allah swt yang 

menurunkan penyakit dan Dia juga yang menurunkan obatnya”. (H.R. Ahmad). Oleh 

karena itu, dalam menjalankan pengobatan tidak hanya berfokus pada khasiat obat 

tertentu melainkan juga harus disertai dengan keyakinan bahwa Allah lah yang 

menyembuhkan. “Setiap penyakit ada obatnya. Maka bila obat itu mengenai penyakit 

akan sembuh dengan izin Allah SWT” (HR. Muslim). 

b. Alamiah 

Bermaksud segala pengobatan yang dilakukan Nabi menggunakan sumber-

sumber alam yang ada di muka bumi seperti tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, hewan, 

dan lain sebagainya. 
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2. Prinsip-prinsip Pengobatan dalam Islam 

a. Keyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah SWT. Pengobatan harus 

dilakukan secara ihsan dan sesuai dengan syari’at islam (Al-Qur’an dan As-

Sunnah). 

b. Menggunakan obat halal dan thoyyib (baik), serta tidak sekali-kali menggunakan 

obat-obatan yang haram atau tercampur dengan bahan yang haram. 

c. Pengobatan yang tidak membawa mudharat (bahaya), tidak mencacatkan 

(merusak) tubuh. 

d. Tidak berbau takhayul, khurafat, dan bid’ah. 

e. Mencari yang lebih baik, berdasarkan kaedah Islam dan ilmu-ilmu perobatan. 

f. Mengambil sebab melalui ikhtiar (berusaha) serta tawakal (berserah diri). 

 

D. Tinjauan Perilaku Kesehatan 

Perilaku kesehatan sebenarnya adalah suatu respon individu terhadap 

stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, 

makanan serta lingkungan.Adapun stimulus terdiri dari 4 unsur pokok yaitu sakit dan 

penyakit, sistem pelayanan kesehatan dan lingkungan. 

Menurut Green (1980), masalah kesehatan dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu faktor perilaku (behavioral cause) dan faktor nonperilaku (nonbehavioral 

cause). 

Perilaku sendiri ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu: 
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1. Faktor-faktor predisposisi (predisposising factors), yaitu faktor sebelum 

terjadinya suatu perilaku, yang menjelaskan alas an dan motivasiuntuk 

berperilaku termasuk dalam faktor predisposisi adalah pengetahuan, 

keyakinan, nilai sikap dan demografi (umur, jenis kelamin, pekerjaan dan 

pendidikan) (Notoatmojo, 2010: 59). 

2. Faktor-faktor pendukung (Enabling Factors), agar terjadi perilaku tertentu, 

diperlukan perilaku pemungkin, suatu motivasi yang terwujud dalam 

lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana 

kesehatan misalnya Puskesmas, obat-obatan, alat-alat kontrasepsi, jamban 

dan sebagainya (Notoatmojo, 2010: 60). 

3. Faktor-faktor pendorong (reinforcing factors), merupkan faktor perilaku 

yang memberikan peran dominan bagi menetapnya suatu perilaku yaitu 

keluarga, petugas kesehatan, dan petugas lain yang meupakan kelopok 

referensi dari perilaku masyarakat (Notoatmojo, 2010: 60). 

 

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Berobat 

Menurut Green (1980) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

perubahan perilaku klien untuk menjadi taat/tidak taat terhadap program pengobatan, 

yang yang diantaranya dipengaruhi oleh faktor predisposisi, faktor pendukung dan 

faktor pendorong, yaitu: 
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1. Faktor Predisposisi  

Faktor predisposisi merupakan faktor yang utama yang ada di dalam diri 

individu yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, persepsi, kepercayaan dan 

keyakinan, nilai-nilai serta sikap. 

2. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung merupakan faktor yang ada di luar individu seperti: 

a. Pendidikan. Pasien dapat meningkatkan kepatuhan sepanjang pendidikan itu 

merupakan pendidikan yang aktif seperti membaca buku-buku, mengikuti 

seminar dan kaset pasien secara mandiri. 

b. Akomodasi. Suatu usaha yang dilakukan untuk memahami cirri kepribadian 

pasien yang dapat mempengaruhi kepatuhan. 

c. Modifikasi faktor lingkungan dan sosial. Hal ini berarti membangun dukungan 

sosial dari keluarga dan teman-teman. 

d. Perubahan model terapi. Program-program kesehatan dapat dibuat sesederhana 

mungkin dan pasien dapat terlibat aktif dalam pembuatan program tersebut. 

e. Meningkatkan interaksi professional kesehatan dengan pasien, penting untuk 

memberikan umpan balik pada pasien setelah memberikan informasi tentang 

diagnosis dan membutuhkan penjelasan tentang kondisinya saat ini (Niven, 

2000). 
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3. Faktor Pendorong 

Faktor pendorong terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau 

petugas yang lain.Menurut Brunner & Suddarth (2002) dalam buku ajar keperawatan 

medical bedah, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah: 

a. Faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, suku bangsa, status sosial, ekonomi 

dan pendidikan. 

b. Faktor penyakit seperti keparahan penyakit dan hilangnya gejala akibat terapi. 

c. Faktor psikososial seperti intelegensia, sikap terhadap tenaga kesehatan, 

penerimaan dan penyangkalan terhadap penyakit, keyakinan agama atau budaya 

dan biaya financial dan lainnya yang termaksud dalam mengikuti regimen. 

F. Tinjauan Perasaan(Feeling) 

Perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena 

pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif dan negatif. Selain itu 

dalam pandangan Dirganusa, Perasaan (feeling) mempunyai dua arti. Di tinjau secara 

fisiologis, perasaan adalah pengindraan, sehingga merupakan salah satu fungsi tubuh 

untuk mengadakan kontak dengan dunia luar. Dalam psikologis, perasaan 

mempunyai fungsi menilai, yaitu penilaian terhadap sesuatu hal. Makna penilaian ini 

tampak misalnya “ Saya rasa nanti sore hari akan hujan”. 

Macam-macam perasaan Menurut Max Scheler membagi perasaan menjadi 

empat golongan yaitu Perasaan pengindraan, Perasaan vital, Perasaan psikis, Perasaan 

pribadi, dan menurut W. Stren mengadakan pembagian perasaan sebagai berikut : 
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Perasaan yang bersangkutan dengan masa kini, Perasaan yang bersangkutan dengan 

masa lampau, Perasaan yang bersangkutan dengan masa yang akan datang, 

Sedangkan menurut Drs. Agus Sujanto membagi rumpun perasaan sebagai berikut : 

Perasaan rendah (biologis), Perasaan luhur (rohani). 

Perasaan atau dalam istilah lain disebut “Renjana” adalah gejala psikis yang 

memiliki sifat khas subjektif yang berhubungan dengan pertiepsi dan thalami sebagai 

rasa senang-tidak senang, sedih-gembira dalam berbagai derajat dan 

tingkatannya.Setiap individu memiliki intensitas atau derajat perasaan yang berbeda 

walaupun menghadapi stimulus yang sama. Kualitas perasaan ditentukan oleh 

perasaan senang-tidak senang, gembira sedih, dan simpati-antipati.Perasaan memiliki 

Ciri-ciri spesifik, yaitu: 

1. Perasaan selalu terkait dengan gejala kejiwaan yang lain, khususnya 

persepsi. 

2. Perasaan sifatnya individual atau subjektif. 
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G. Kerangka Teori 

Faktor yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan berobat pasien penyakit 

jantung koroner, yaitu: faktor ekonomi, sosial dan budaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Teori 

Sumber: Foster dan Anderson (2005) 
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H. Kerangka Konsep   

Dari beberapa faktor risiko yang ada, peneliti hanya mengambil beberapa 

faktor risiko untuk diamati sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan 

berobat pasien penyakit jantung koroner, yaitu: demografi, pengetahuan, sikap dan 

kepercayaan antropologis. 

Berikut merupakan kerangka konsep yang diteliti peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi 

dan  metode In Depth Interviewatau wawancara mendalam. Penelitian kualitatitif 

merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, 

menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial 

yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. 

Penelitian kualitatif etnografi adalah pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan 

dari sekelompok orang. Artinya memahami suatu pandangan hidup dari sudut 

pandang penduduk asli. Dalam hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana 

gambaran kepercayaan antropologis pada pasien penyakit jantung koroner di Kota 

Makassar yang terdiri dari beberapa suku. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di tempat pengobatan antropologis di Kota 

Makassar pada bulan September sampai Oktober 2017. 

 

B. Informan Penelitian 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini terbagi atas 2 (dua) 

jenis informan yaitu informan kunci dan informan tambahan.  

Untuk mendapatkan informan pada penelitian ini menggunakan teknik 

snowball sampling,dimana subyek dipilih karena 
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bantuandariinformankuncidandariinformaninilahakanberkembangsesuaipetunjuknya  

(Sugiyono, 2016). 

Informan dalam penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam 

pengobatan antropologis. Lima orang dari total perwakilan pasien dari tiga tempat 

pengobatan antropologis dan tiga orang dukun yang melakukan pengobatan 

antropologis. 

Untuk menjamin kerahasiaan dari informan, seluruh nama informan dalam 

penelitian ini hanya menggunakan inisial nama informan. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan dari sumber data 

yaitu : 

1. Data Primer 

Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode wawancara mendalam (In Depth Interview), dimana wawancara 

mendalam (In Depth Interview) merupakan dialog secara individu menggunakan 

pedoman wawancara yang terstruktur. Tujuan dilakukan In Depth Interview yaitu 

dengan tujuan untuk menggali informasi terhadap topik penelitian terkait 

kepercayaanantropologispadapasienpenyakitjantungkoroner di Kota Makassar tahun 

2017. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer dari literatur 

atau dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi atau institusi. Data 



49 
 

sekunder dari penelitian ini diperoleh dari data pasien dari tempat pengobatan 

antropologis bersangkutan. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik dan (cermat, lengkap dan sistematis) sehingga lebih mudah diolah (Saryono, 

2013). Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, pedoman 

wawancara, alat perekam dan catatan lapangan. 

 

E. Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara sesuai dengan petunjuk 

pengolahan data kualitatif serta sesuai dengan tujuan penelitian ini dan selanjutnya 

pengolahan data dilakukan dengan analisis isi (content analysis) yaitu teknik yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menentukan karakteristik 

pesan secara objektif dan sistematis, kemudian diinterpretasikan dan disajikan dalam 

bentuk narasi. 

Tahap pertama yang dilakukan adalah editing bahasa, karena semua 

informan yang diwawancarai menggunakan bahasa dan dialek khas Makassar maka 

peneliti melakukan editing bahasa agar hasil penelitian mampu dipahami oleh semua 

pembaca. Selanjutnya reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

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

data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-display-kan data. Penyajian 

data dilakukan dengan teks yang bersifat naratif beserta analisisnya dengan 

menggunakan fakta-fakta di lapangan, kemudian peneliti melakukan editing pada 
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bahasa yang digunakan agar mudah dipahami. Langkah selanjutnya adalah penarikan 

kesimpulan. 

 

F. Uji Keabsahan Data 

Untuk menjamin derajat kepercayaan data yang dikumpulkan pada 

penelitian ini digunakan triangulasi metode yaitu dengan cara membandingkan 

metode pengumpulan data yaitu hasil wawancara (In Depth Interview) dengan faktadi 

lapangan melalui hasil observasi (life history). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Kota Makassar 

Nama Makassar sudah disebutkan dalam pupuh 14/3 kitab 

Nagarakretagama karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai salah satu daerah 

taklukkan Majapahit. Walaupun demikian, Raja Gowa ke-9 Tumaparisi Kallonna 

(1510-1546) diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar 

mengembangkan kota Makassar. Ia memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman 

ke tepi pantai, mendirikan benteng di muara Sungai Jeneberang, serta mengangkat 

seorang syahbandar untuk mengatur perdagangan. 

Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di 

Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. 

Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana 

seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan disana dan 

menolak upaya VOC (Belanda) untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. 

Masjid di Makassar (1910-1934). 

Selain itu, sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa meskipun 

Islam semakin menjadi agama yang utama di wilayah tersebut, pemeluk agama 

Kristen dan kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang di Makassar. Hal 

ini menyebabkan Makassar menjadi pusat yang penting bagi orang-orang Melayu 

yang bekerja dalam perdagangan di kepulauan Maluku dan juga menjadi markas 
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yang penting bagi pedagang-pedagang dari Eropa dan Arab.Semua keistimewaan 

ini tidak terlepas dari kebijaksanaan Raja Gowa-Tallo yang memerintah saat itu 

(Sultan Alauddin, Raja Gowa dan Sultan Awalul Islam, Raja Tallo). 

Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya 

pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli 

perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC. Pada tahun 

1669, Belanda, bersama dengan La Tenri Tatta Arung Palakka dan beberapa 

kerajaan sekutu Belanda Melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Gowa-

Tallo yang mereka anggap sebagai Batu Penghalang terbesar untuk menguasai 

rempah-rempah di Indonesia timur. Setelah berperang habis-habisan 

mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi kerajaan yang dipimpin oleh 

belanda, akhirnya Gowa-Tallo (Makassar) terdesak dan dengan terpaksa menanda 

tangani perjanjian Bongaya. 

2. Penduduk Kota Makassar 

Makassar merupakan kota yang multi etnis Penduduk Makassar 

kebanyakan dari Suku Makassar dan Suku Bugis sisanya berasal dari suku Toraja, 

Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya. 

Salah satu kebiasaan yang cukup dikenal di Sulawesi Selatan adalah 

Mappalili. Mappalili (Bugis) atau Appalili (Makassar) berasal dari kata palili yang 

memiliki makna untuk menjaga tanaman padi dari sesuatu yang akan mengganggu 

atau menghancurkannya.  

Mappalili atau Appalili adalah ritual turun-temurun yang dipegang oleh 

masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat dari Kabupaten Pangkep terutama 



53 
 

 
 

Mappalili adalah bagian dari budaya yang sudah diselenggarakan sejak beberapa 

tahun lalu. Mappalili adalah tanda untuk mulai menanam padi. 

Tujuannya adalah untuk daerah kosong yang akan ditanam, disalipuri 

(Bugis) atau dilebbu (Makassar) atau disimpan dari gangguan yang biasanya 

mengurangi produksi.  

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Makassar 
Tahun 2000-2015 

Tahun Jumlah Penduduk 

2000 ± 1.130.384 

2010 ±1.338.663 

2011 ±1.365.033 

2012 ±1.487.049 

2013 ±1.508.163 

2014 ±1.629.849 

2015 ±1.700.571 

Sumber: Profil Kota Makassar Tahun 2017. 

3. Geografis 

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 

persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di 

Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan 

dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota 

Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan 

dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota 

Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke 
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arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai.Tallo yang bermuara di bagian 

utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah 

kota Makassarseluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km2 daratan dan 

termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 

100 Km². 

Gambar 2.1 Peta Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Sumber: Profil Kota Makassar 2017. 

Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan 

memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamat-an tersebut, ada tujuh kecamatan yang 

berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, 

Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. 
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4. Karakteristik Responden 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap gambaran 

kepercayaan antropologis pada pasien penyakit jantung koroner (PJK). Informan 

yang dipilih adalah pasien penyakit jantung koroner yang berobat pada 

pengobatan alternatif selain medis dan herbal serta orang yang dianggap dapat 

menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Adapun daftar nama-nama yang menjadi 

informan pada penelitian ini yaitu dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1  Daftar Nama Informan 

Kode Inisial Umur Jenis Kelamin 
Pendidikan 

Akhir 
Pekerjaan 

Informasi 
yang        

Digali 
R1 HY 59 Tahun Laki-laki SD Pedagang Kepercayaan 

antropologis 

R2 N 58 Tahun Perempuan SMP Pedagang Kepercayaan 
antropologis 

R3 MS 50 Tahun Perempuan Strata 1 
(Sarjana) 

Pedagang Kepercayaan 
antropologis 

R4 HI 44 Tahun Perempuan SMA Ibu Rumah 
Tangga 

Kepercayaan 
antropologis 

R5 SR 63 Tahun Laki-laki SMA Pensiunan Kepercayaan 
antropologis 

R6 Dukun 1 50 Tahun Laki-laki Stratata 3 
(Doktor) 

Mengobati 
dan Dosen 

Cara 
pengobatan 

R7 Dukun 2 38 Tahun Laki-laki SMP Mengobati 
dan 

Pedagang 
Ikan 

Cara 
pengobatan 

R8 Dukun 3 45 Tahun Laki-laki SMA Mengobati Cara 
pengobatan 

Sumber : Data Primer, 2017 

Informan-informan tersebut di atas adalah informan yang secara 

accidental didapatkan oleh peneliti.Peneliti mendapatkan tiga dukun yang di 

dalamnya terdapat pasien penyakit jantung koroner sebagai informan kunci dari 

penelitian ini serta dukun yang juga sebagai informan kunci.Dukun 1 untuk 
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Informan HY dan Informan SR, Dukun 2 untuk Informan HI dan Dukun 3 untuk 

Informan N dan MS. 

 

B. Hasil 

1. Interaksi Sosial Pasien Penyakit Jantung Koroner 

Faktor ini melibatkan interaksi sosial dan yang kemudian diberikan 

sugesti-sugesti atau suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang sehingga 

masyarakat tersebut mengikuti pandangan/pengaruh  tersebut tanpa harus berpikir 

lama. 

a. Pasien Penyakit Jantung Koroner Menerima Ajakan dari Kerabat 

Dari hasil pertanyaan terkait siapa saja yang mengajak pasien penyakit 

jantung koroner untuk berobat di tempat pengobatan alternative, diperoleh 

informasi bahwa pasien mendapat ajakan dari keluarga maupun kerabat. Ini juga 

didukung dengan penjelasan dukun bahwa mereka tidak melakukan promosi 

tentang pengobatan yang mereka buat. Mereka hanya mengandalkan teknik 

penyampaian dari mulut ke mulut. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, tiga dari lima informanmendapat 

ajakan dari tetangga. Berikut salah satu kutipan hasil wawancara dengan 

informan: 

“Tetanggaku juga berobat di sana. Katanya bagus jadi saya juga ikut ke 
sana. Siapa tau ada perubahan. Di coba-coba saja dulu”. 

(SR, laki-laki, 63 tahun). 
 

Sedangkan untuk dua informan lainnya menyatakan bahwa mereka 

diajak oleh keluarga sebagaimana hasil kutipan salah satu infornan di bawah ini: 
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“Ada saudaranya ipar pernah berobat di sana, Dek. Jadi saya ikut juga. 
Siapa tau bagus.” 

(N, Perempuan, 59 tahun). 
 

Berdasarkan jawaban informan di atas, selain dari jawaban ajakan dari 

tetangga sebagai orang yang mengajak untuk berobat di tempat pengobatan 

antropologis, semua informan datang ke pengobatan dengan membawa harapan 

untuk sembuh. Sebagaimana informan menyampaikan kalimat di bawah ini: 

“E... Ada itu tetangga yang tunjukkan ke sana. Katanya bagus. Jadi saya ke 
sana juga coba.” 

(HY, laki-laki, 59 tahun). 
 

Ajakan dari orang terdekat  ini juga diperkuat dengan informasi 

tambahan oleh Dukun 1, Dukun 2 dan Dukun 3 bahwa mereka hanya 

mengandalkan promosi dari mulut ke mulut. Sebagaimana ungkapan Dukun 1 di 

bawah ini: 

“Cuma di sini sayasaya tidak seperti orang-orang yang sampai  promosi di 
televisi dan lain-lain, sepert di surat kabar. Begini saja kita sudah 
kewalahan.”  

(Dukun 1, laki-laki, 50 tahun). 

Sedangkan Dukun 2 memberi informasi bahwa dia hanya memberikan 

pengobatan  hanya untuk orang yang dikasihani. Ini berarti bahwa Informan 

Dukun 2 tidak mengadakan promosi di media informasi untuk mengajak pasien 

untuk datang ke tempat pengobatan Dukun 2. Seperti hasil kutipan di bawah ini: 

“Ah, tidak.Cuma orang yang saya kasihani yang saya obati”. 

(Dukun 2, laki-laki, 38 tahun). 
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b. Alasan Menerima Ajakan Kerabat 

Pertanyaan ini menggali tentang mengapa  pasien menerima ajakan. 

Pertanyaan ini mengarah kepada bagaimana sugesti atau pengaruh yang diberikan 

kerabat sehingga pasien menerima ajakan untuk berobat pada tempat pengobatan 

antropologis. 

Berdasarkan jawaban informan, maka informasi yang didapatkan tentang 

mengapa pasien menerima ajakan di tempat pengobatan antroplogis adalah karena 

kerabat yang persuasif dengan menggunakan contoh-contoh kasus penyembuhan 

yang berhasil. Sebagaimana yang dipaparkan sala satu  informan di bawah ini: 

 
“Karena itu di sana (Tetangga) sudah pernah mau dioperasi lehernya, 
dan Alhamdulillah.Katanya cuma air (yang diberikan dukun) yang  dia 
minum sudah tidak jadi dioperasi”.  

(MS, perempuan, 50 tahun). 
 

Dari paparan informan yang memberikan informasi tentang alasan 

mereka mengikuti kerabat maupun tetangga adalah karena kerabat maupun 

tetangga yang bersifat persuasive dengan contoh kasus yang mereka bawa. 

Namun, lebih dari itu, sebenarnya hal ini dipengaruhi oleh kepercayaan para 

informan  oleh orang-orang yang berada di lingkungan sosialnya, sehingga 

mereka dapat dengan mudahnya diajak oleh kerabat maupun tetangga. Ini 

didukung oleh pernyataan salah satu informan di bawah ini: 

“Ih… Kan dia keluarga, Dek.Masa mau bohong sama kita (saya dan 

keluarga).” 

(HI, Perempuan, 44 Tahun). 
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2. Keadaan Ekonomi Pasien Penyakit Jantung Koroner 

Faktor ini sangat berperan besar dalam penerimaan atau penolakan suatu 

pengobatan karna faktor ini sebagai pemerkuat presepsi masyarakat bahwa 

pengobatan tradisional membutuhkan sedikit tenaga, biaya, dan waktu. 

a. Kondisi Ekonomi Pasien 

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui informasi pekerjaan dan 

pendapatan pasien sehingga peneliti dapat mereduksi kondisi ekonomi pasien 

dengan melihat keadaan pasien dan didukung dengan pantauan observasional. 

Dari hasil wawancara dan observasi langsung ke rumah informan, empat 

dari lima informan masih memiliki kondisi ekonomi yang buruk, sedang satu 

lainnya tergolong cukup. Adapun kutipan hasil wawancara salah satu informan 

yang memiliki ekonomi kurang: 

“Saya pensiunan BUMN, di pelabuhan.Adek tahu sendirikan 
bagaimana gaji pensiunan.Begitu terus sampai yang bersangkutan 
menimggal dunia.…”. 

(SR, laki-laki, 63 tahun). 

Adapun informan lainnya yang memiliki keadaan ekonomi yang cukup 

adalah pedagang bahan bangunan. Seperti jawaban informan di bawah ini: 

“Itu jual bahan bangunan, Nak”. 

(MS, perempuan, 50 tahun). 

 

b. Komparasi Biaya Rumah Sakit dan Pengobatan Antropologis 

Pertanyaan ini untuk mengetahui pendapat informan tentang 

perbandingan biaya dan waktu pada saat informan berobat di Rumah Sakit dan di 

tempat pengobatan antropologis. 
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Dari hasil wawancara, didapatakan informasi bahwa semua informan 

berpendapat, dibandingkan dengan biaya di Rumah Sakit, pengobatan di tempat 

berobat antropologis jauh lebih murah. Seperti paparan informan di bawah ini: 

“Kalau dikatakan murah, ya murah. Karena kan meraka cuma pakai 
air. Nah, air itulah yang dibeli”.  

(MS, perempuan, 50 tahun). 

Berdasarkan hasil wawancara yang lain pula, informan sebenarnya 

memang telah memilih pengobatan antropologis dengan alasan  ekonomi sebagai 

salah satu faktor pemilihan pengobatan. Ini diperkuat dengan alasan paparan salah 

satu informan bahwa walaupun BPJS telah digunakan sebagai tool untuk 

perlindungan pembiayaan di Rumah Sakit, masih saja pasien harus menanggung 

biaya yang lain yang terbilang cukup besar. Seperti pendapat informan di bawah  

ini: 

“E… lebih murah di sana. Kalau di sana ‘kan Rp.50.000,- kita sudah 
dapat 5 botol air, kalau di rumah sakit BPJS biasanya tidak bisa 
menanggung semuanya. Contohnya ada  obat wajib yang harus 
diberikan oleh dokter, tetapi toh juga BPJS tidak bisa menanggung.”.  

(HY, laki-laki, 59 tahun). 

 

Informan Dukun juga membenarkan hal tersebut. Untuk Dukun 1 dan 

Dukun 2, harga 1 botol air minum yang telah diberikan doa adalah Rp.10.000,-

/botol, yang di mana ini sangat jauh lebih murah dari harga obat maupun 

treatment yang diberikan dokter di Rumah Sakit jika tidak ter-cover oleh BPJS 

yang seharga mulai ratusan ribu hingga mencapai ratusan juta rupiah. Berikut 
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jawaban dari hasil wawancara Dukun 1tentang tarif  yang dibayarkan pasien saat 

berobat: 

“Kalau kita di sini Cuma air yang dia (pasien) beli. Air itu lima 
botol Rp. 50.000,-“.  

(Dukun 1, laki-laki, 50 tahun). 

 

Berbeda halnya dengan Dukun 2.Dukun 2 malah tidak ingin menerima 

hibah dari pasien sebagai tarif untuk pengobatan.Dia mengaku bahwa dia hanya 

melakukan pengobatan kepada orang yang dikasihani. Orang yang “dikasihani” 

dalam hal ini adalah orang yang sudah tidak tahu untuk melakukan pengobatan 

untuk kesembuhan, termasuk pasien penyakit jantung koroner, sehingga Dukun 2 

merasa hibah untuk menolong. Berikut keterangan Dukun 2 terkait tarif yang 

dibayarkan oleh pasien: 

“Ya... itu lagi yang kusampaikan. Cuma orang yang saya 
kasihani yang kukasih (diobati).Biasanya jika saya tidak mau 
mengambilnya (uang), mereka memaksa saya.” 

(Dukun 2, laki-laki, 38 tahun). 

 

3.   Budaya 

Budaya merupakan suatu pikiran, adat-istiadat, kepercayaan, yang 

menjadi kebiasaan masyarakat (Agusnami, 2012). Nilai-nilai kebudayaan ini 

mempengaruhi pembentukan suatu individu. Semua kebudayaan memiliki cara-

cara pengobatan sesuai dengan suku bangsanya. Dalam hal ini, suku bangsa 

sangat mendominasi pertimbangan menerima atau menolak yang didasri pada 

kecocokan suku bangsa yang dianut. Beberapa kebudayaan melibatkan metode 



62 
 

 
 

ilmiah atau melibatkan kuekuatan supranatual dan supernatural tergantng 

bagaiman kepercayaan dari suku bangsa sang pasien. 

a. Asal Suku 

Pertanyaan ini dilakukan dalam rangka untuk menggali informasi suku 

bangsa yang dianut informan.  Suku sangat berpenagruh pada kebudayaan tentang 

bagaimana penduduk asli mengobati penyakit. 

Dari pertanyaan ini, didapatkan informasi bahwa satu dari lima informan 

merupakan suku suku Bugis, satu Toraja dan tiga lainnya dari suku Makassar. 

Tiga dari lima informan ini merupakan suku Makassar yang merupakan 

Suku asli dari Kota Makassar itu sendiri. Walaupun mereka telah melangsungkan 

kehidupan di Kota Makassar dengan Kota yang penuh dengan kesejagatan, 

mereka mengaku bahwa mereka masih sangat memegang teguh pesan-pesan yang 

disampaikan oleh leluhur mereka.Berikut paparannya: 

“Ini, Nak. Makassar Takalar. Ya… Walaupun kita sudah lama tinggal di 
Kota, kita tidak mungkin juga meninggalkan pesan-pesannya orang tua”. 

(MS, perempuan, 50 tahun). 

Sedangkan satu informan lainnya merupakan suku Bugis.Keterangan 

informan berikut merupakan keterangan yang memberikan informasi bahwa 

walaupun dia tinggal di Kota Makassar, namun dengan pengakuan suku yang 

diberikan, Informan masih mengakui dan memegang adat maupun kebudayaan 

dari suku mereka sendiri, termasuk suku Bugis. Berikut penuturannya: 

“Kalau saya Bugis Soppeng, Nak”. 

(HY, laki-laki, 59 tahun). 
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Satu lainnya adalah informan yang berasal dari suku Toraja.Sama halnya 

dengan Informan HY. Walaupun dia saat ini sudah tidak menetap di Toraja, tetapi 

dia mengaku bahwa dia telah lama tinggal di Toraja, sehingga informan sangat  

mungkin untuk bisa memegang teguh kekentalan kebudayaan Toraja, sebagai 

suku yang masih kental akan kekayaan kebudayaan yang dianut secara turun 

temurun. Berikut keterangan informan: 

“Oh kalau saya bapak Toraja, mama Bone. Tapi saya lebih lama tinggal 
di Toraja”.  

(HI, perempuan, 44 tahun). 

 

b. Cara Pengobatan Suku yang Dianut pada Suatu Penyakit 

Pertanyaan ini untuk mengetahui bagaimana suku yang yang dianut oleh 

informan mengobati suatu penyakit.Untuk menggali lebih dalam tentang 

bagaimana secara saintifik mereka menyembuhkan sebuah penyakit di 

pembahasan nanti. 

Dari hasil reduksi wawancara, didapatkan informasi bahwa teknik 

pengobatan dari kelima informan adalah dengan jampi-jampi, air mineral dan air 

liur. 

Tiga dari lima informan mengaku bahwa cara pengobatan di suku 

mereka adalah dengan meniup bagian yang sakit oleh orang yang dipercaya dapat 

mengobati penyakit yang diderita oleh pasien. Tiga kesamaan jawaban ini adalah 

Informan yang berasal dari suku Toraja, Bugis dan Makassar.Berikut jawaban dari 

wawancara yang dilakukan: 
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“Ya dari kecil saya dibawa Mamaku ke Sanro (dukun). Kalau sampai di 
sana ditiup-tiup sedikit, perasaan sudah enak”. 

(N, perempuan, 58 tahun). 
 

Sedangkan untuk Informan lainnya yang merupakan suku Makassar, dia 

memberi informasi bahwa cara pengobatan yang biasanya dilakukan adalah 

dengan ditiup dan diberikan air yang sudah ditiup dengan jampi-jampi menurut 

kepercayaan dukun/tabib yang dipercayai. Berikut jawabannya: 

 
“Kan saya punya nenek, dia  memangyang mengobait masyarakat di 
kampungku. Biasanya mereka melihat nama orang yang datang, terus 
penyakit dilihatlalu diberikan air yang sudah ditiup”. 

(MS, perempuan, 50 tahun). 
 

Namun jawaban tersebut di atas bukan merupakan jawaban yang melulu 

adalah jawaban khas  yang diberikan Informan MS. Empat infoman lainnya yang 

mengaku  ditiup juga memberikan informasi bahwa mereka juga biasanya 

diberikan air untuk proses penyembuhan selanjutnya. Berikut kutipannya: 

 
“E… Iya.Biasanya juga dikasih air biar bisa diminum di rumah.Supaya 
cepat sembuh.” 

(HI, perempuan, 40 tahun) 
 

Salah satu Informan yang berasla dari suku Makassar  juga memberikan 

informasi yang berbeda. Dia mengaku bahwa setelah ditiup, dia diberikan 

semacam olesan air liur.Hal ini dalam rangka agar pasien merasa ringan pada 

bagian yang sakit. Berikut jawaban Informan SR: 

“Iye saya biasa ditiup baru diberikan liur diujung jari. Langsung enak 
(perasaan membaik) ‘sih.”. 

(SR, laki-laki, 63 tahun). 
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c. Kepercayaan Terhadap Teknik Pengobatan Suku Informan 

Di sini peneliti berusaha untuk bisa menerjemahkan kepercayaan (belief) 

secara psikologis dengan linguistik yang diungkapkan oleh informan melalui 

pertanyaan-pertanyaan mendalam yang ditanyakan. 

Dari hasil reduksi yang dilakukan peneliti, didapatkan informasi bahwa 

semua informan masih mempercayai teknik pengobatan antropologis yang 

dilakukan suku masing-masing. 

Ada berbagai macam  alasan Informan untuk tetap mempercayai 

pengobatan antropologis ini. Informan HY dan SR mengaku percaya dikarenakan 

oleh cerita-cerita penyembuhan mujarab dari lingkungan sekitar.Ia juga mengaku 

bahwa sebenarnya walaupun ia hidup dalam sebuah masyarakat dengan 

modernitas yang tinggi, dia tidak dapat meninggalkan kepercayaannya 

dikarenakan oleh cerita-cerita penyembuhan mujarab tersebut. Berikut kutipan 

wawancara salah satu dari dua informan dengan alasan yang sama: 

“E… Kita mau percaya tapi sekarang sudah zaman modern, Nak.Kita 
juga mau tidak percaya tapi ya bisa dilihat hasilnya, memang 
memberikan kesembuhan untuk orang yang berobat”. 

(HY, laki-laki, 59 tahun). 
 

Berbeda halnya dengan Informan N. Dia mengaku “harus” percaya 

karena ketakutannya mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan di Rumah Sakit 

dikarenakan alasan efek kimia yang akan diperoleh tubuhnya. Berikut jawaban 

dari Informan: 

 
“Saya takut minum obat kimia. Jadi saya ya percaya saja sama 
pengobatan kayak begitu”. 

(N, perempuan, 58 tahun). 
 



66 
 

 
 

Sedangkan Informan HI memberikan informasi bahwa kepercayaan 

antropologis sendiri merupakan pesan dari leluhur mereka yang harus 

dipertahankan hingga saat ini yang tidak bisa ditinggalkan. Berikut kutipannya:  

“Saya percaya, Dek. Karena, ‘kan itu namanya budaya. Pesan-
pesannya orang tua juga tidak bisa ditinggalkan”. 

(HI, perempuan, 44 tahun). 
 

Sedangkan Informan MS hanya memberikan contoh sikap dari hasil 

refleksi kepercayaanya terhadap pengobatan antropologis.Dia datang pada 

pengobatan antropologis karena dia mengaku percaya pada pengobatan tersebut. 

Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

“Kan saya sudah pergi ke sana, jadi saya percaya itu namanya.…”. 
(MS, perempuan, 50 tahun). 

 
 

d.   Pandangan Informan tentang Pengobatan Antropologis 

Dalam poin ini, peneliti mencoba menggali pandangan informan 

terhadap pengobatan antropologis yang dapat mempengaruhi kepercayaan  pasien 

penyakit jantung koroner terhadap pengobatan antropologis. 

Dari hasil wawancara, informan HY beranggapan bahwa pengobatan 

antropologis adalah pengobatan yang digunakan selain pengobatan medis. 

“Sebenarnya sekarang itu, sudah tidak ada pengobatan alternatif. 
Pengobatan alternatif itu sebenanrnya digunakan untuk mencari 
pengobatan lain selain ke dokter”. 

(HY, laki-laki, 59 tahun). 

Informan HY juga beranggapan bahwa pengobatan antropologis adalah 

pengobatan yang bisa membantu pengobatan yang bisa membantu pengobatan 

medis. Seperti penuturannya di bawah ini: 
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“Saya juga berobat di Dokter ‘sih.Tapi saya juga berobat 
alternative.Supaya bisa jalan dua-duanya.Kan, alternative yang saya 
gunakan tidak pakai bahan kimia”. 

(HY, laki-laki, 59 tahun.) 

 

Sedangkan informan N memandang bahwa pengobatan alternative 

adalah pengobatan yang dapat menyembuhkan penyakit yang secara rohaniah bisa 

menyembuhkan seseorang.Selain itu, dia menghindari stigma musyrik atas 

pengobatan yang dilakukan dengan hanya berniat untuk berobat.Seperti kutipan 

jawaban di bawah ini: 

“Kalau pengobatan alternative itu, niat kita bukan yang katanya mau 
musyrik. Cuma ada memang yang bisa menyembuhkan atau memberikan 
perasaan enak  selain dari pengobatan kedokteran. Jadi kita saja yang 
pintar-pintar cari pengobatan. Ada memang yang na kasih musrik ada 
juga yang tidak. Kalaupun ada yang kasih musyrik, ini kan cuma 
pengobatan. Bukan berniat untuk meminta rejeki atau jodoh”. 

(N, perempuan, 58 tahun). 

 

Tidak jauh beda dari Informan N. Informan SR juga beranggapan bahwa 

pengopatan antropologis adalah pengobatan alternative yang bisa digunakan untuk 

pengobatan-pengobatan yang tidak tersentuh oleh nalar medis. 

“Kan ada penyakit yang tidak bisa diobati dengan dokter. Terus kan 
kalau pengobatan begini, biasa dia (dukun) memberitahu tentang apa 
sebenarnya penyakit orang yang berobat.Terus dia tidak menggunakan 
obat-obat kimia”. 

(SR, laki-laki, 63 tahun). 
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Sedangkan Informan MS memandang bahwa pengobatan alternative 

adalah merupakan kebudayaan turun temurun yang hingga saat ini masih bisa 

dipercayai. Berikut kutipannya: 

“Pengobatan alternative itu sebenarnya Cuma cara pengobatan orang 
tua zaman dahulu yang dugunakan. Kan dulu orang tua belum mengenal 
yang namanya ronsen, atau periksa jantung seperti itu atau obat-obat 
kimia. Tapi orang kita dulu cuma percaya kalau ini obatnya yang ini. 
Tapi banyak juga yang sembuh. Jadi ya  sampai sekarang saya masih 
pakai pengobatan alternative sepertiini”. 

(MS, perempuan, 50 tahun). 

 

Lain halnya dengan Informan HI.Informan HI memiliki pandangan 

bahwa yang mengakibatkan munculnya sebuah penyakit adalah akibat dari 

keselahan manusia terdahulu.Maka yang dapat mengobati hal tersebut adalah 

dengan pengobatan antropologis. 

“Alternatif ini ada dua macam. Alternatif berarti pengobatan secara 
islami, alternative yang kedua adalah pengobatan secara tradisional. 
Alternatif secara islami yaitu berupa air yang diberikan doa-doa yang 
tidak umum, seperti doa-doa orang tua dulu. Dan sebenarnya penyakit 
itu sebenarnya dari kesalahan(dosa) yang kita lakukan di masa lampau. 
Ya caranya kita sendiri koreksi diri sendiri”. 

(HI, perempuan, 44 tahun). 

 

e.    Pandangan tentang Orang yang Memberi Pengobatan Antropologis 

Dalam poin pertanyaan ini, peneliti mencoba menggali informasi tentang 

bagaimana pandangan informan pasien penyakit jantung koroner memandang para 

pelaku pengobatan antropologis tempat mereka berobat. 
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Dari hasil wawancara, semua informan memandang bahwa orang yang 

memberi pengobatan adalah orang yang terpilih yang dianugreahi kemampuan 

lebih. 

Salah satu Informan beranggapan bahwa orang yang memberikan 

pengobatan adalah orang yang memiliki kelebihan indera ke enam.Berikut hasil 

kutipan jawabannya: 

“Tidak sembarang juga orang yang bisa mengobati seperti itu, Nak. 
Orang yang juga memiliki kelebihan yang bisa. Katanya orang 
sekarang indera ke enam”. 

(SR, laki-laki, 63 tahun) 
 

Sedangkan Informan HI memiliki pandangan bahwa orang yang 

melakukan pengobatan adalah orang yang diberi rahmat. Berikut hasil 

wawancaranya: 

 
“Cuma orang yang diberi  rahmatjuga yang bisa mengobati seperti 
itu”. 

(HI, perempuan, 44 tahun). 
 

Adapun informan lainnya menganngap bahwa dukun merupakan orang 

yang terpilih dari garis keturunannya. Jadi mereka telah diwariskan kemampuan 

untuk mengobati orang lain yang doanya pun terun temurun dari leluhur mereka. 

Berikut kutipannya: 

“Kan orang tua dulu itu tidak sembarang juga yang bisa. Ada garis 
keturunan ini dia bisa mengobati, garis keterunan ini ada ilmu bela 
diri dan lain-lain. Sisa dia  yang kasih warisan ke keturunannya 
masing-masing”. 

(MS, perempuan, 50 tahun). 
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Untuk memperkaya jawaban, peneliti juga mencoba menggali informasi 

dari dukun yang menangani pasien tersebut terkait dari mana mereka bisa 

mengenali doa yang diberi untuk pengobatan. Adapun untuk Informan HY dan 

SR, mereka ditangani oleh Dukun 1. 

Menurut Dukun 1, dia memperkuat diri dengan beribadah dan selalu 

shalat tengah malam. Dia hanya menggunakan lambaian tangan untuk refleksi 

kemampuannya mengobati seseorang dari penguatan kemapuan dengan cara 

shalat tengah malam. Berikut hasil wawancaranya: 

“Sebenarnya saya tidak terlalu menggunakan doa. Ya... saya Cuma 
kasih begini-begini(melambaikan tangan di atas air minum botol). 
Saya lebih ke memperkuat ibadah kepada yang di Atas. Bangun sholat 
tahuajjud dan seterusnya. Dengan itu, saya bisa memperkuat diri”. 

(Dukun 1, laki-laki, 50 tahun). 
 

Sedangkan dukun yang menangani Informan HI, dia mengaku mendapat 

petunjuk dari hati untuk mengobati seseorang dari kecil. Berikut kutipannya: 

“Saya sebenarnya dari kecil sudah dapat semacam petunjuk dari hati 
untuk mengobati. Seperti itu makanan kambing, sebenarnya itu obat 
untuk manusia. Tapi jarang ada manusia yang tahu. Ya saya tahu 
karena ada dalam hati, ada semacam petunjuk begitu. …”. 

(Dukun 2, laki-laki, 38 tahun). 

 
Sedangkan menurut dukun yang menangani Informan N dan MS 

menerangkan bahwa doa yang dia dapatkan adalah doa yang diturunkan oleh 

kakeknya melalui mimpi dan amanah secara langsung  sehingga dia merasa harus 

mengemban amanah untuk melanjutkannya, seperti hasil wawancara di bawah ini: 

“Kan saya cucu kemanakan dari bapak yang punya tempat 
pengobatan di sini, saya dapat rahmat itu lewat mimpi, dan 
amanah juga sebelum dia meninggal. Dia bilang,‘kalau saya 
meninggal nanti, kau yang gantikan saya’. Saya dapat doanya dari 
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bapak semasa hidup dan juga lewat mimpi. Tiap malam jumat saya 
selalu datang ke bapak sini sebelum meninggal”. 

(Dukun 3, laki-laki, 45 tahun). 
 

 
4. Feeling (perasaan) 

Pertanyaan-pertanyaan mengenai perasaan dalam penelitian ini adalah 

bersifat subjektifitas informan dalam penilaiannya menggunakan teknik 

etnomedisin dalam upaya penyembuhan penyakit jantung koroner sebagai akibat 

dari perbandingan dengan harapan yang diharapkan (Imbalo, 2006). 

Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini merupakan pertanyaan yang berupa 

subjektifitas pasien atau informan terhadap pengobatan penyakit jantung koroner 

melalui pengobatan antropologis. 

a. Perasaan Saat Berobat di Pengobatan Antropologis 

Pertanyaan ini untuk mengetahui  perasaan (feeling) informan saat 

berobat di tempat pengobatan antropologis. Pertanyaan ini berupa pertanyaan 

yang melibatkan emosi pasien saat berobat di tempat pengobatan antropologis. 

Dari hasil reduksi peneliti, terdapat dua dari lima informan yang 

mengatakan ada perubahan namun tidak signifikan terhadap perubahan 

simtomatik  penyakit jantung koroner.  

Satu dari dua informan yang merasakan ada perubahan tapi tidak 

spesifik pada simtomatik penyakit jantung koroner mengaku ada perubahan di 

bagian kepala, yang sering terasa panas. Setelah berobat dengan pengobatan 

antropologis, Informan mengaku tidak lagi merasakan panas di bagian kepalanya, 

seperti pada hasil wawancara di bawah ini: 
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“Saya ada perubahan ‘sih. Kan awalnya biasanya kepalaku tersa 
seperti panas, sekarang sudah tidak”. 

(MS, perempuan, 50 tahun). 

 

Sedangkan Informan HI mengaku bahwa dia tidak lagi merasakan perih 

di bagian lambung setelah berobat pada pengobatan antropologis. Berikut kutipan 

wawancaranya: 

“Saya ada perubahan ‘sih. Karena biasanya kalau saya minum 
obat(dokter) lambungku terasa perih, kalau yang (obat dari 
dukun) ini sudah tidak. Nah yang dia kasihkan cuma  jantung 
pisang”. 

(HI, perempuan, 44 tahun). 

Keterangan informan di atas mengacu pada alergi obat yang yang 

diberikan dokter kepada pasien yang berfek pada maag. Ini diperkuat dengan 

keterangan pasien: 

”Iya, maagku terasa perih jika saya minum obatnya dokter”. 

(HI, perempuan, 44 tahun). 

Kemudian satu di antara lima informan mengatakan ada perubahan tepat 

pada simtomatik penyakit jantung koroner. Dia mengaku merasa lebih baik saat 

dukun memberinya pijatan pada bagian dada.Berikut kutipannya: 

“Ya… Ada perubahan sedikit karena  perasaanku seperti enakan 
pada saatdia pijat-pijat dadaku”. 

(N, perempuan, 58 tahun). 

Selain itu ada dua informan yang mengaku tidak ada perubahan yang 

signifikan untuk keluhan penyakit jantung koroner yang diderita. Berikut 

keterangan informan:  
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“Ya… Tidak ada sebenarnya bedanya yang kurasa. Begini-begini 
saja. Karena sebenarnya dokter usulkan untuk By Pass, tapi saya 
bilang tidak usah. Karena ujungnya kita bakalan meninggal.Saya 
sudah tua juga”. 

(HY, laki-laki, 59 tahun). 

Jawaban informan HY di atas juga memberikan makna bahwa 

pengobatan antropologis adalah pengobatan alternatif atas refleksi keputus asaan 

pasien terhadap penyakit jatung koroner yang diderita. 

b. Jangka Waktu Perasaan Membaik Saat Berobat di Pengobatan Antropologis 

Pertanyaan ini ditujukan pada informan untuk mengetahui berapa lama 

informan merasa membaik saat dan atau setelah informan berobat pada tempat 

pengobatan alternatif. 

Dari informasi yang digali seputar jangka waktu perasaan informan 

membaik saat berobat di tempat pengobatan antropologis adalah tiga dari lima 

informan yang mengaku ada perubahan saat berobat di tempat pengobatan 

antropologis, satu di antaranya menjawab memiliki perubahan saat pengobatan 

dilakukan oleh Dukun 3. Berikut keterangannya: 

“Ya pas dia pijat sudah adaperasaan enak di situ”. 
(N, perempuan, 58 tahun). 

 
Sedangakan satu informan lainnya mengaku ada perubahan saru minggu 

setelah konsumsi etnomedisin dari Dukun 3. Seperti kutipan jawaban informan di 

bawah ini: 

“Ya sudah ada ini perubahan. Sudah satu minggu saya 
meminum airnya”. 

(MS, perempuan, 50 tahun). 
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Satu lainnya mengaku ada perubahan setelah dua hari konsumsi 

etnomedisin dari Dukun 2. Berikut keterangannya: 

“Dalam waktu dua hari ada perubahan, Dek”. 

(HI, perempuan, 44 tahun). 

c. Kepatuhan Anjuran Petugas Pengobatan Antropologis 

Pertanyaan kepatuhan adalah sebagai cerminan tentang kepercayaan 

informan terhadapa pengobatan antropologis yang dilakukan.Kepatuhan dalam hal 

ini adalah sikap informan dari hasil refleksi kepercayaan dan perasaan informan 

saat berobat di tempat pengobatan antropologis. 

Dari hasil wawancara terdapat empat dari lima informan mematuhi 

anjuran petugas pengobatan antropologis. Berikut kutipan jawaban informan: 

“Iya.Saya menghabiskan juga airnya. Karena dia (dukun) 
menyuruh saya”. 

(HY, laki-laki, 59 tahun). 
 
 

Sedangkan informan SR mengaku tidak mematuhi pengobatan 

antropologis karena merasa tidak ada perubahan dalam proses pengobatan. 

Berikut kutipan jawaban informan SR: 

“Aih, karena saya tidak merasakan perubahan apa-apa, jadi 
saya tidak minum airnya”. 

(SR, laki-laki, 63 tahun). 
 

 
5. Cara Pengobatan  

Cara pengobatan di sini mengacu pada konsep pengobatan atau 

perawatan dan obat yang digunakan dalam pengadaan kesehatan pasien penyakit 
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jantung koroner berdasarkan pengalaman, keterampilan turun temurun yang 

diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat (Kepmenkes, 

2015). 

Dalam pertanyaan cara pengobatan, peneliti hanya melibatkan informan 

dukun untuk menjelaskan teknik-teknik pengobatan terhadap pasien penyakit 

jantung koroner. 

a. Pengetahuan Penyakit Jantung Koroner 

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan 

dukun tentang penyakit jantung koroner sendiri, sehingga nantinya dapat diolah 

dalam pembahsan yang saintifik. 

Dari hasil wawancara, dua dari tiga informan dukun masih kurang 

memahami penyakit jantung koroner seperti apa, sedangkan satu lainnya sudah 

mendekati tahu namun belum signifikan. 

Berikut hasil wawancara untuk Dukun 1: 

“Saya sebenarnya itu sistem pengobatanku berbeda. Beda 
untuk umur <35, <60, >60. Setiap umur ini memiliki 
perbedaan. Yang umur <35 tahun dia masih kencang. Ya… dia 
pengaruh genetik dan perilaku. Sedangkan yang umur <60 dan 
>60 dia sudah lemah dan penyempitan. Nah jantung ini 
disebakan oleh lemak metakonik dan kolesterol naik makanya 
sudah adafostit jantung atau biasa disebut jantung koroner. 
Fungsi jantung 97”. 

(Dukun 1, laki-laki, 50 tahun). 

 

Sedangkan untuk informan Dukun 2 menjelaskan bahwa penyakit 

jantung sebenarnya merupakan penyakit yang diawali oleh sakit maag, seakin 

parah aka menjadi typhus lalu terakhir menjadi penyakit jantung. 
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“Awal mulanya itu orang penyakit jantung cuma faktor 
makanan.Mereka terlabat makan. Maag dulu, di atasnya maag, 
sudah kena typhus. Lalu loyo-loyo. Di atasnya itu,  sudah lari 
ke penyakit jantung. Tapi kalau perempuan itu biasanya mereka 
jarang  kena penyakit jantung. Tapi pada saat  setalah mereka 
memiliki anak. Makanya dokter itu menganjurkan  untuk 
menyusui anaknya toh”. 

(Dukun 2, laki-laki, 38 tahun). 

Sedangkan informan Dukun 3 menjelaskan bahwa penyebab penyakit 

jantung adalah kesalahan di masa lampau berupa marah yang selalau dirasakan 

oleh pasien. 

“Yah… Kalau jantung itu sebenarnya cuma satu, Dek. Cuma 
kesalahan di masa lampau . Entahka dia suka marah-marah, 
koro-koroang(ngambekan) toh atau ada kesalahan lainnya, 
sehingga dia lari naik di jantung”. 

(Dukun 3, laki-laki, 45 tahun). 

Maka dapat disimpulkan bahwa Dukun belum sepenuhnya memiliki 

pengetahuan tentang penyakit jantung koroner.Adapun yang paling mendekati 

pengetahuan tersebut adalah Dukun 1, yang memiliki latar belakang pendidikan 

Doktor di bidang komunikasi. 

b. Cara Diagnosis Penyakit 

Pertanyaan ini untuk mengetahui bagaimana Dukun dapat mendiagnosis 

pasien penyakit jantung koroner yang dapat berpengaruh pada tindakan/cara 

pengobatan yang akan diberikan pada pasien penyakit jantung koroner. 

Dukun 1 menjelaskan bahwa dia mendiagnosis pasien dengan 

melabaikan tangan di tubuh pasien lalu Dukun 1 mengaku bahwa itu sama saja 

melakukan usg, rongendan dan pengukuran tekanan darah. 
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“Ya saya kasihseperti ini saja, saya melambaikan tangan ke 
pasien.Sama juga seperti di rumah sakit.Ditensi, dironsen, di-
usg.Lalu saya lihat, apanya yang tidak bagus. Saya melihat dari 
batin dan dimunculkan ke Permukaan (penyakitnya)”. 

(Dukun 1, laki-laki, 50 tahun). 

Sedangkan dua dukun lainnya memberikan informasi bahwa mereka 

hanya bertanya pada pasien terkait penyakit yang dikeluhkan. Seperti kutipan di 

bawah ini: 

c. Cara Pengobatan untuk Pasien Penyakit Jantung Koroner 

Pertanyaan ini untuk menggali informasi tentang cara-cara pengobatan 

dukun saat mengobati pasien penyakit jantung koroner. 

Dari hasil reduksi wawancara, didapatkan informasi bahwa semua 

informan Dukun memberikan usapan dan pijatan pada bagian yang sakit, dengan 

tambahan konsumsi etnomedisin pada masing-masing dukun. 

Khusus untuk Dukun 1, selain memberikan usapan pada bagian dada, dia 

juga menganjurkan untuk mengkonsumsi air yang telah diberikan doa kepada 

pasien penyakit jantung koroner yang ditangani.Berikut kutipannya: 

“Kalau penyakit jantung itu saya usap bagian yang sakit. Saya 
kasih semacam pijatan supaya agak enak dia rasa. Lalu saya 
memberikan air yang di dalamya ada doa”.  

(Dukun 1, laki-laki, 50 tahun). 

Ini juga dibenarkan oleh Informan HY dan SR. Informan HY dan SR 

mengaku diobati dengan pijatan pada bagian yang sakit (dada), setelah itu 

diberikan air untuk dikonsumsi. 
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“E… Iya.Dia memijit-mijit dadaku. Barusaya lihat dia 
mendokan air yang akan diberikan. (Air) itulah yang dibayar”. 

(HY, laki-laki, 59 tahun). 

Untuk cara pengobatan Dukun 2, Dukun 2 menjelaskan bahwa dia 

memberikan pijatan pada area yang sakit, setelah itu Dukun 2 menganjurkan 

pasien penyakit jantung koroner untuk mengkonsumsi jantung pisang. 

“Khusus jantung saya pegang bagian dada (jantung)nya terus 
saya tiupkan doa. Setelah itu, saya suruh ambil jantung pisang 
yang tidak terbuka kulitnya untuk dimasak terus dikonsumsi 
tanpa bumbu (apapun)”. 

(Dukun 2, laki-laki, 38 tahun). 

Cara pengobatan Dukun 2 dibenarkan oleh Informan HI.Informan HI 

mengaku bahwa bagian yang sakit disentuh lalu ditiup dan dianjurkan untuk 

mengkonsumsi jantung pisang. 

“Iya, Dek. Disentuh dadaku sambil ditiup terus saya disuruh 
makan jantung pisang yang dimasak yang nda dibumbui apa-
apa”. 

(HI, perempuan, 44 tahun). 

Sedangkan  Dukun 3 menjelaskan bahwa dia memberikan pengobatan 

dengan menyampaikan seperti apa penyakit jantung, memberikan pijatan pada 

bagian punggung serta memberikan air yang telah didoakan untuk dikonsumsi 

serta tambahan jamu anti sakit yang didapatkan dari apotek sekitar. 

“Sebenarnya saya kasih tau apa sebenarnya penyebab 
penyakitnya.… Setelah itu, saya pijat punggung yang sejajar 
dengan dada terus saya berikan air yang sudah didoakan. Saya 
kasih juga ramuan (jamu anti sakit yang didapatkan dari apotek 
sekitar)”. 

(Dukun 3, laki-laki, 45 tahun) 
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Begitupun dengan yang ditambahkan oleh Informan N dan MS sebagai 

pasien penyakit jantung koroner yang berobat pada Dukun 3. 

“E… Iya, Nak dia memberikan kami wejangan itu yang 
kusukanya.Terus sudah itu dia pijit baru dikasih air kalau mau 
jamu, ya diambil juga jamunya”. 

(N, perempuan, 58 tahun). 

 

d. Alasan Menganjurkan Konsumsi Etnomedisin yang Dianjurkan 

Poin ini untuk menggali informasi mengapa Dukun menganjurkan 

konsumsi etnomedisin yang dianjurkan kepada pasien penyakit jantung koroner. 

Dari hasil wawancara, Dukun1 menjelaskan bahwa air bukanlah apa-apa 

tanpa doa yang diberikan. Dukun 1 percaya dengan menggunakan energi doa yang 

dititipkan dalam air, ia dapat menyembuhkan penyakit pasien. Berikut 

kutipannya: 

“Sebenanrnya itu air bukanapa-apa, Dek. Tapi karena sudah 
dikasih doa. Maka insya Allah air tersebut akan 
menyembuhkan”. 

(Dukun 1, laki-laki, 50 tahun). 

Sedangkan Informan Dukun 2 menjelaskan bahwa jantung pisang 

merupakan organ yang sama dengan jantung manusia. Dia menjelaskan bahwa 

jika jantung manusia rusak, maka jantung pisang dapat diyakini sebagai jantung 

yang bisa mengobati karena memiliki banyak kesamaan. Berikut kutipannya: 
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“Kalau jantung pisang sebenanrnya sama dengan jantung 
manusia. Hanya saja, jantung pisang ada di pisang. Ada 
jantung di pisang, ada jantung di manusia. Saat jantung pada 
manusia rusak, jantung pisanglah, Dek sebanarnya yang bisa 
diyakini sebagai obat, kalau kita yakin. Kan sebenarnya kalau 
manusia sakit, alam juga yang sembuhkan”. 

(Dukun 2, laki-laki, 38 tahun). 

Untuk Informan Dukun 3, dia menjelaskan bahwa air adalah bentuk dari 

alam yang tidak memiliki efek samping yang juga merupakan obat untuk manusia 

yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, seperti penuturannya di bawah ini: 

 

“Air adalah bentuk dari alam, Dek. Tidak ada penyakit yang 
tidak bisa disembuhkan. Nah air ini adalah bagian dari ciptaan 
Tuhan yang tidak memiliki efek samping. Jadi ya insya Allah dia 
dapat menyembuhkan”. 

(Dukun 3, laki-laki, 45 tahun). 

C.  Pembahasan 

1. Krusialitas Penyakit Jantung Koroner 

Jantung adalah organ otot yang berongga dan berukuran sebesar kepalan 

tangan. Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke pembuluh darah dengan 

kontraksi ritmik dan berulang. Jantung normal terdiri dari empat ruang, 2 ruang 

jantung atas dinamakan atrium dan 2 ruang jantung di bawahnya dinamakan 

ventrikel, yang berfungsi sebagai pompa. Dinding yang memisahkan kedua atrium 

dan ventrikel menjadi bagian kanan dan kiri dinamakan septum. Dengan kata lain 

bahwa, jantung adalah organ inti dari manusia yang menjadi indikator hidup 

matinya manusia (Lain A. Simpson, 2002). 
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Penyakit jantung koroner sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh 

menyempitnya saluran koroner ke jantung sebagai akibat dari plak aterosklerosis 

baik angina pectoris maupun iskemia miokard akut.  

Penyakit jantung menjadi sangat penting untuk tindakan-tindakan medis 

karena proses penyembuhan penyakit jantung koroner membutuhkan hal-hal yang 

detail yang melibatkan ilmu kodekteran modern mulai dari pemasangan cincin 

pembersihan plak hingga by pass surgery untuk proses kuratif hingga pada proses 

pemantauan rehabilitasi. 

2. Ekonomi, Sosial, Budaya Terhadap Kepercayaan 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kepercayaan antropologis yang 

dimiliki oleh informan penyakit jantung koroner dilihat dari faktor sosial, 

ekonomi dan budaya. Hal ini juga telah dibuktikan oleh Dwi Agung Hendrawan 

(2011) dalam penelitiannya yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Dinoyo 

untuk mengetahui hubungan sosial, ekonomi dan budaya dengan jenis pemilihan 

pengobatan yang dipilih oleh pasien. Hasil penelitiannya menunjukkan ada 

hubungan antara sosial-ekonomi-budaya dengan pemilihan jenis pengobatan pada 

masyarakat Kelurahan Tunggul Wulung wilayah kerja Puskesmas Dinoyo. 

a. Ekonomi 

Ekonomi mempunyai peranan besar dalam penerimaan atau penolakan 

pengobatan. Faktor ini diperkuat dengan persepsi masyarakat bahwa pengobatan 

alternatif membutuhkan sedikit tenaga, biaya, dan waktu. 

Dari hasil penelitian sangat terlihat adanya faktor ekonomi yang sangat 

menunjang terjadinya pemilihan pengobatan antropologis sebagai sebagai 
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pengobatan yang digunakan pasien. Mulai dari keadaan ekonomi informan hingga 

pada bagaimana informan mengkoparasi biaya yang dikeluarkan saat pengobatan 

dengan pengobatan antropologis dengan biaya yang digunakan saat berobat di 

rumah sakit walaupun biaya sebagian sudah ditanggung oleh BPJS. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Tiomarni Lumban Gaol pada tahun 2013 untuk mengetahui faktor 

sosiodemografi, sosioekonomi dan kebutuhan masyarakat terhadap perilaku 

pencarian pengobatan. Hasli penelitiannya menunjukkan adanya dominasi dari 

ketiga faktor tersebut sebagai alasan pencarian pengobatan. 

b. Sosial 

Salah satu faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial adalah 

sugesti yaitu pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada 

orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti 

pandangan/pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. 

Penelitian ini menunjukkan adanya keterlibatan keluarga maupun 

kerabat dalam role play pengobtan antropologis yang dipilih oleh informan dalam 

penelitian. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Abdul Kadir Gazali, dkk (2013) di Desa Lara Kecamatan Karossa Kabupaten 

Mamuju Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan untuk mengetahui perilaku 

pencarian pengobatan pada pasien malaria, yang di mana hasil penelitinnya 

menujukkan bahwa alasan para informan memilih pengobatan tradisional karena 

pengenalan dari tetangga, keluarga dan inisiatif sendiri, serta sumber informasi 

diperoleh dari tetangga dan keluarga. 
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Mereka memiliki alasan bahwa tempat pengobatan yang ditunjuk oleh 

kerabat maupun tetangga yang merupakan betul-betul memberikan kesembuhan 

untuk sebuah penyakittertentu. Lingkungan sosial pasien sangat berpengaruh pada 

pemilihan pengobatan.Ini didasari oleh tingkat kepercayaan mereka terhadap 

kerabat sebagai “kereabat tidak akan berbohong pada mereka,” sehingga tidaka 

ada jarak antara ajakan keluarga dan tindakan yang dilakukan oleh pasien. 

c. Budaya 

Budaya merupakan suatu pikiran, adat-istiadat, kepercayaan yang 

menjadi kebiasaan masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dominan pada individu 

sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian individu. Dalam hal ini budaya 

dipengaruhi oleh suku bangsa yang dianut oleh pasien, jika aspek suku bangsa 

sangat mmendominasi maka pertimbangan untuk menerima atau menolak didasari 

pada kecocokan suku bangsa yang dianut. Semua kebudayaan mempunyai cara-

cara pengobatan, beberapa melibatakan metode ilmiah atau melibatkan metode 

supranatural dan supernatural. 

Dalam hasil penelitian ini, sangat jelas bahwa semua informan masih 

mempercayai cara-cara pengobatan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. 

Semua informan berasal dari Suku Makasaar, Bugis dan Toraja yang masih 

meiliki kekentalan antropologis dalam hal penyembuhan. Hasil penelitian ini 

didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi Andika Rahayu 

(2012) di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan menggunakan metode 

kuantitatif, Dewi Andika menemukan adanya aspek budaya sebagai aspek yang 

paling dominan dalam pemilihan pengobatan melalui Sikerei (dukun). 
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Cara penyembuhan yang masih dipercayai oleh setiap informan adalah 

cara penyembuhan nitui’(Makassar)/Ijappi-jappi(Bugis)(dari segi bahasa adalah 

ditiup).Cara peniupan ini dilakukan pada bagian yang sakit pada pasien. Ini 

dilakukan oleh orang yang menurut pasien adalah orang yang terpilih baik dari 

garis keturunan maupun dari segi karunia yang diperoleh oleh Dukun. Namun, 

pasien memilih Dukun 1, Dukun 2, Dukun 3 yang tidak lagi merupakan Dukun 

yang hanya sekedar meniup, namun mereka memilih cakupan yang lebih besar 

dengan teknik pengobatan yang lebih “terdengar halus”, yaitu “orang pintar”. Para 

informan tidak lagi menamakan Dukun mereka sebagai Sanro, namun 

menyebutnya sebagai orang pintar dan lebih halus lagi sebagai “Ustaz”. 

Ini membuktikan bahwa adanya peralihan sosial. Dalam pandangan 

Durkheim (dalam Biyanto, 2010: 36) adalah perubahan dari masyarakat yang 

bercirikan solidaritas mekanik menuju masyarakat yang bercirikan solidaritas 

organik. Durkheim menekankan analisis yang menyeluruh dan memandang 

bagian-bagian memiliki konsekuensi untuk mencapai keadaan normal dengan 

memenuhi persyaratan sistem. Tidak dipungkiri, meski saat ini kita hidup dalam 

era digital dan kesejagatan, tetapi pada sebagian masyarakat Indonesia masih ada 

saja yang mempercayai bahwa dukun adalah sosok yang bisa dimintai jasa untuk 

kepentingan tertentu termasuk untuk kepentingan kesehatan. Seperti hasil 

penelitian di atas (Widya Sherliwaty, 2014). 

3. Efek Kesembuhan yang Dirasakan Informan 

Dalam penelitian ini, dua dari tiga informan mengatakan bahwa mereka 

merasakan perubahan namun tidak signifikan pada simtomatik penyakit jantung 
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koroner. Informan MS mengatakan bahwa ia memiliki perasaan perubahan yang 

awalnya kepala yang sering panas, setelah datang ke pengobatan antropologis dia 

tidak lagi merasakan panas di bagian kepalanya. Dalam ilmu psikologi, ini 

merupakan efek placebo yang ditimbulkan oleh informan sendiri karena informan 

percaya bahwa obat etnomedisin yang diberikan oleh Dukun3 dapat 

menyembuhkan. Mengingat bahwa Dukun 3 hanya memberikan air dengan jampi-

jampi tanpa campuran obat apapun. Namun dalam hal ini, Informan MS hanya 

sembuh pada bagian panas di kepala, yang secara subjektif, menurut peneliti ini 

merupakan gejala dari psikosomatik yang memerlukan pengobatan secara 

rohaniah seperti yang diberikan oleh Dukun 3. 

Untuk Informan N, Informan N merasakan perubahan saat bagian dada 

dipijat oleh Dukun 3. Dalam ilmu kedokteran ini dikenal sebagai terapi non 

farmakologik yang dapat digunakan untuk mengatasi rasa nyeri dada pada pasien 

penyakit jantung koroner dengan sebutan  Masase atau terapi sentuhan yang dapat 

menstimulasi produksi kimiawi penyebuhan oleh sistem imun (Van Kouten, 

1999). Namun tidak dapat dikesampingkan juga energi postif yang dihasilkan oleh 

informan dan Dukun 3 sebegai akibat dari kepercayaan dari sudut pandang 

psikologi. 

Sedangkan Informan HI mengaku bahwa efek kesembuhan yang 

dirasakan adalah lebih kepada nyeri lambung. Dia menjelaskan bahwa obat yang 

diberikan dokter dapat membuat lambungnya nyeri. Maka setelah dia 

mengkonsumsi etnomedisin yang diberikan oleh Dukun 2 yaitu jantung pisang, 

dia tidak lagi merasakan nyeri di bagian lambungnya. Untuk menjawab hal ini, 
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Anindia dan kawan-kawan telah menemukan kandungan antosianin dan 

antosianidin yang berfungsi sebagai antihiperglesemik yang baik untuk gastritis. 

Namun peneliti bersumsi bahwa Informan memiliki alergi terhadap obat yang 

diberikan oleh dokter, sehingga Informan HI selalu merasa nyeri pada bagian 

lambung. Kemudian dari pada itu, walaupun jantung pisang telah terbukti baik 

untuk gastritis, namun tetap saja pengobatan dengan menggunakan jantung pisang 

sebagai obat untuk penyakit jantung koroner belum sepenuhnya efektif tanpa 

perjalanan pengobatan yang lebih mendetail. 

4. Julukan Ustaz untuk Para Dukun 

Dalam penelitian ini, dua dari tiga Dukun diberikan julukan ustaz, 

karena menggunakan kalimat-kalimat al-Qur’an dalam penjelasannya saat 

mengobati. Ini juga yang memberikan efek persuasif kepada Informan untuk 

melakukan pengobatan. Saat berobat pada yang bukan lagi dukun, dalam hal ini 

disebut Ustaz, mereka tidak lagi merasa primitif sebagai warga Kota Makassar, 

Kota Metropolitan dan tidak juga merasa musyrik karena penggunaan ayat-ayat 

al-Quran dalam prosesi pengobatan. 

Secara Islam, yang dimaksud dengan istilah dukun (kahin, dalam bahasa 

arab) adalah orang yang mengabarkan perkara gaib yang terjadi di masa depan 

dengan bersandarkan pada pertolongan syaitan (jin) ( al-Mulakhash fi Syarh Kitab 

at-Tauhid, hal. 174). Ada pula yang menafsirkan istilah ‘kahin’ dengan setiap 

orang yang mengabarkan perkara gaib di masa depan atau di masa lampau yang 

tidak diketahui kecuali oleh Allah, dan hal itu didapatkannya dengan cara 

meminta bantuan kepada jin. Dukun dan tukang sihir itu memiliki kesamaan dari 
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sisi kedua-duanya sama-sama meminta bantuan jin untuk mencapai tujuannya 

( at-Tam-hid li Syarh Kitab at-Tauhid, hal. 317). Apabila dicermati, bisa 

disimpulkan bahwa sebenarnya istilahkahin/dukun itu dipakai untuk menyebut 

orang yang mengambil berita dari sumber -jin- yang mencuri dengar -berita dari 

langit yang disampaikan oleh malaikat- (Fath al-Majid, al-Qaul al-Mufid ‘ala 

Kitab at-Tauhid, 1/329). 

Kemudian dari itu, untuk sebutan ustaz karena penggunaan ayat-ayat al-

Qur’an, dalam Islam dijelaskan  bahwa ada saja (manusia) yang menggunakan 

ayat al-Quran padahal di dalam hatinya berbeda. Seperti dalam sebuah kisah dari 

Usamah bin Zaid ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus 

kami bersama pasukan kecil maka kamipun menyerang beberapa dusun dari 

qobilah Juhainah, maka akupun berhadapan dengan seseorang (tatkala dia telah 

kalah dan akan aku bunuh) dia mengucapkan la ilaha illallah, akupun tetap 

menikamnya. Namun setelah itu aku merasa tidak enak akan hal itu maka akupun 

menceritakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Apakah ia mengucapkan la ilha illallah 

lantas engkau tetap membunuhnya?”. Aku berkata, “Ya Rasulullah, dia 

mengucapkannya hanya karena takut pedangku!”, Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam berkata, “Mengapa engkau tidak membelah hatinya hingga engkau tahu 

bahwa dia mengucapkannya karena takut atau tidak?”. Berkata Usamah, “Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam terus mengulang-ngulang perkataannya kepadaku itu 

hingga aku berangan-angan seandainya aku baru masuk Islam saat itu” (HR 

Muslim 1/96). 
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Adapun yang disebut dengan ‘Arraf (orangpintar) adalah orang yang 

memberitakan tentang berbagai peristiwa seperti halnya mengenai barang curian, 

siapa yang mencurinya, barang hilang dan di mana letaknya melalui cara-cara 

tertentu yang tidak masuk akal. Sebagian ulama memasukkan kahin/dukun 

dan munajjim/ahli astrologi dalam kategori ‘Arraf. Ini artinya cakupan ‘Arraf itu 

lebih luas daripada Kahin. Walaupun ada juga yang berpendapat ‘Arraf sama 

dengan Kahin. Ada juga yang mengatakan bahwa ‘Arraf adalah orang yang 

memberitakan perkara-perkara yang tersembunyi dalam hati (Fath al-Majid, al-

Qaul al-Mufid ‘ala Kitab at-Tauhid, 1/330,337). 

Pendapat yang kuat sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Shalih alu 

Syaikh- adalah penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan 

bahwasanya istilah ‘Arraf itu umum, mencakup dukun, ahli nujum, dan 

semacamnya yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib masa lalu atau masa 

depan dengan cara-cara perbintangan, membuat garis di atas tanah, melihat air di 

dalam mangkok, membaca telapak tangan, melihat rasi bintang/horoskop, dsb. 

(lihat at-Tam-hid, hal. 319 dan 324-325). 

Secara observatif, peneliti mendapati semua dukun membaca kejadian-

kejadian masa lampau dan masa depan pasien, sehingga tak jarang ada pasien 

yang datang meminta kepada ketiga dukun tersebut untuk tujuan pelaris dan 

jodoh. 

Sedangakan untuk makna Ustaz/Kiyai sendiri telah dijelaskan di dalam 

al-Qur’an dalam Q.S al-Anbiya: 90 di bawah ini: 
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رِعُونَ فِي  فَٱسۡتجََبۡنَا لَھُۥ وَوَھَبۡنَا لَھُۥ یَحۡیَىٰ وَأصَۡلَحۡنَا لَھُۥ زَوۡجَھُٓۥۚ إنَِّھُمۡ كَانوُاْ یسَُٰ

تِ وَیَدۡعُونَنَا رَغَبٗا وَرَھَبٗاۖ  شِعِینَ  ٱلۡخَیۡرَٰ  وَكَانوُاْ لَنَا خَٰ

Terjemahannya: “Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami 
anugerahkan kepada nya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat 
mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu 
bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan 
mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka 
adalah orang-orang yang khusyu´ kepada Kami”. (Q.S al-Anbiya: 90) 

 

Maka, ustaz/kiyai sesungguhnya adalah orang yang bertaqwa yang 

mementingkan tausiyah tanpa adanya ramal-meramal untuk orang lain. 

Dengan demikian, sehubungan dengan hasil penelitian ini yang 

menggambarkan masih adanya kepercayaan antropologis dari para informan al-

Qur’an telah menjelaskan dalam Q.S al-A’raaf (5): 188 di bawah ini: 

ا إلاَِّ مَا شَاءَٓ  قلُ ٓ أمَۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلاَ ضَر� ُۚ لاَّ  ٱلۡغیَۡبَ وَلَوۡ كُنتُ أعَۡلَمُ  ٱ�َّ

 شِیرٞ لِّقوَۡمٖ یؤُۡمِنوُنَ إِنۡ أنََا۠ إِلاَّ نَذِیرٞ وَبَ  ٱلسُّوٓءُۚ وَمَا مَسَّنِيَ  ٱلۡخَیۡرِ مِنَ  سۡتكَۡثرَۡتُ �َ

Terjemahannya: Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan 
bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang 
dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah 
aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa 
kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan 
pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman". (Q.S al-A’raaf 
(5): 188) 
 
 Juga dalam Hadits di bawah ini: 

افاً فَسَألََھُ عَنْ شَيْءٍ لمَ ْ تقُْبَلْ لَھُ صَلاَةٌ أرَْبَعِیْنَ لیَْلَةً   مَنْ أتَىَ عَرَّ

Artinya: “Barangsiapa yang datang kepada dukun/orang pintar/tukang 
ramal, lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan 
diterima shalatnya selama 40 malam.” (HR. Muslim no.2230 (125), 
Ahmad IV/68, V/380 dari seorang istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam). 
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D.  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan, yaitu: 

1. Kepercayaan dan perasaan merupakan hal yang subjektif dalam penelitian, 

sehingga peniliti harus bisa betul-betul menyerap makna linguistik yang 

disampaikan informan. 

2. Informan masih sedikit bungkam untuk mengungkapkan kepercayaannya 

terhadap Dukun sebagai alternative pengobatan penyakit jantung koroner 

yang diderita serta sebagai orang yang mengobati pasien dengan 

pendekatan antropologis. 

3. Tidak ada data mengenai temapat pengobatan antropologis sehingga data 

yang didapatkan peneliti betul-betul “snowball”. 

4. Tempat pengobatan antropologis tidak melakukan pencatatan secara 

signifikan tentang data lengkap pasien. 

5. Tiga dari delapan informan menolak untuk melakukan dokumentasi. 

 



91 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Adapunkesimpulandaripenelitianiniadalah: 

1. Penyakitjantungkoroneradalahpenyakit yang 

krusialuntukdilakukantindakansecaramendetailberdasarkanpekembanganilm

upengetahuan, karenajantungadalahsalahsatuindikatorkehidupanmanusia. 

2. Informanpenelitianinimasihmemilikikepercayaandanmemegangteguhkebuda

yaanpengobatanantropologisdibuktikandengandukungan: 

a. Ekonomi. Dari hasilpenelitiansangatterlihatadanyafaktorekonomi yang 

sangatmenunjangterjadinyapemilihanpengobatanantropologissebagaipengobatan 

yang digunakanpasien.  

b. Sosial. 

Penelitianinimenunjukkanadanyaketerlibatankeluargamaupunkerabatdalamrole 

play pengobatanantropologis yang dipiliholehinformanpenelitian. 

c. Budaya. Dalamhasilpenelitianini, 

sangatjelasbahwasemuainformanmasihmempercayaicara-carapengobatan yang 

dilakukanolehnenekmoyangmereka. 

3.  Efekkesembuhan yang dirasakanpasienbukanmerupakan symptom 

daripenyakitjantungkoroner. Adapuninforman yang 

merasakanefeknyamanpadabagian dada saatdipijit, pemijitanmerupakanunsur 
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non farmakologipengobatandalamkedokterannamuntidakmenimbulkanefek yang 

signifikanuntukpasienpenyakitjantungkoroner. 

4. Saatberobatpada yang bukanlagidukun (padahaldukun/orang pintar), 

dalamhalinidisebutUstaz, Informantidaklagimerasaprimitifsebagaiwarga Kota 

Makassar, Kota Metropolitan 

dantidakjugamerasamusyrikkarenapenggunaanayat-ayat al-Quran 

dalamprosesipengobatan. 

B. Saran 

1. Kepercayaanantropologisadalahkepercayaan yang 

masihsangatdipegangteguholehmasyarakat Kota Makassar 

dantidakdapatdinafikkanbahwamasyarakatmasihmencaripengobatan di 

tempatpengobatanantropologis. 

Namuninibukanmerupakanalasanuntukparapasienmenggunakanpengobatan

medissebagaipengobatanutama, 

mengingatbahwapenyakitjantungkoroneradalahpenyakit yang 

membutuhkanteknikkuratif yang 

mendetaildanmengikutiperkembanganilmupengetahuan. 

2. Dokterdanpelakuklinisbisamenggunakanpendekatanbudayauntukmembangu

nkepercayaanpasiendalamtahappengobatanklinisataumelakukanmitradengan

paradukununtuksedapatmungkinparapasiendiberikantindakan yang 

tepatdanefisien. 
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3. Pemerintahharusmendatatempatpengobatanantropologissebagaicontroller 

untuktempatpengobatanantropologisdanacuan data bagiparapeneliti. 

4. Pemerintahharusbertindakmemberiedukasikepadadukuntentangpenyakitjant

ungkoroner, 

sehinggasetidaknyadukundapatmenyampaikansepertiapapenyakitjantungkor

onersebenarnyakepadapasienpenyakitjantungkoroner yang 

melakukanpengobatandenganjasadukunbersangkutan. 

5. Para 

dukunharusmelakukanpencatatanterhadappasiensehinggadukunmemilikidat

abase sebagaiacuanperkembanganpasien yang berobat. 
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 (  )     (  ) 

 

 Peneliti      Responden 

 

 

 



 

 

PedomanWawancara 

INFORMAN PASIEN PJK 

Nama             : 
Jeniskelamin : 
Alamat            : 
Umur              : 
Pekerjaan        : 
Tandatangan : 
 
 

A. Feeling (Perasaan) danSikap 
1. Bagaimanaperasaanandasaatberobat di pengobatanalternatif? 
2. Mengapaandamengatakandemikian? 
3. Dalamjangkaberapa lama perasaanandamembaiksaatberobat di pengobatan 

alternative? 
4. Apakahandapatuhuntukmenjalankanpengobatan alternative? Mengapa? 

 
C. Sosial 

1. Siapa yang mengajakandauntukberobatsecaratradisional? 
2. Mengapaandatertarikuntukmengikutiajakan? 
3. Pendapatsepertiapa yang disampaikanoleh orang yang mengajak? 

 
D. Ekonomi 

1. ApapekerjaanAnda? 
2. Dibandingkandenganpengobatanmedis, yang manakah yang lebihmurah? 

 
E. Budaya 

1. Bagaimanacarapengobatan di tempattersebut? 
2. Dari sukuapakahanda? 
3. Bagaimanasukuandamengobatisuatupenyakit? 
4. Apakahandacocokdenganpengobatannya? Mengapa? 
5. Dari 

segipenyampaianpengobatanataudeteksipenyakitapakahandamerasanyamandibandin
gkandengandokter? Mengapa? Apakahkarenabahasa? 

6. Bagaimanapandanganandatentangpengobatan alternative? 
7. Bagaimanapandanganandatentang orang yang memberipengobatanalternatif? 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
INFORMAN DUKUN 
Nama             : 
Jeniskelamin : 
Alamat            : 
Umur              : 
Pekerjaan        : 
Tandatangan : 
 

1. Dalampandangananda, penyakitjantungkoroneradalahpenyakit yang sepertiapa? 
2. Bagaimanacaraandamendeteksisuatupenyakit, khususnyapenyakitjantungkoroner? 
3. Bagaimanacarapengobatanandaterhadappasienpenyakitjantungkoroner? 
4. Mengapaandamenggunakancarapengobatandemikiandanmenganjurkanobattersebut? 
5. Apakahandamengguanakandoa-doatertentu? Dari manakahsumberdoatersebut? 



MATRIKS HASIL WAWANCARA  GAMBARAN KEPERCAYAAN ANTROPOLOGIS  

PADA PASIEN PENYAKIT JANTUNG KORONOER 

DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 

A. INFORMAN PASIEN PJK 

1. SOSIAL 

N     NO INFORMASI INFORMAN                   JAWABAN INFORMAN             REDUKSI 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siapa yang 

mengajak untuk 

berobat 

HY 

 

N 

        

MS 

 

HI 

 

SR 

E... Ada itu tetangga yang tunjukkan ke sana. 

Katanya bagus. Jadi saya ke sana juga coba. 

Ada saudaranya ipar pernah berobat di sana, 

Dek. Jadi saya ikut juga. Siapa tau bagus. 

 

Itu orang di sana (tetangga) tanyaka bilang ada 

disana tempat berobat. 

Ipar juga di sana 

 

Tetanggaku juga berobat di sana. Katanya bagus 

jadi ke sana mi juga. Siapa tau ada perubahan. 

Di coba-coba saja dulu. 

 

Pasien penyakit jantung 

koroner mendapatkan 

informasi pengobatan 

antropologis melalui 

tetangga, kerabat dan 

keluarga.  



 

 

 

 

2.   Alasan 
mengikuti 
tetangga, kerabat 
dan keluarga 

         
HY 

 

N 

        

MS 

 

HI 

 

SR 

 
Katanya bede bagus. 
 
 
Itumi tadi kubilang siapa tau bagus memang di 
sana, ya jadi datang tomma ke sana. 
 
Ka itu kodong di sana (Tetangga) pernah mi mau 
dioperasi lehernya, na Alhamdulillah. Ituji bede 
air dia minum na tidak jadi mi dioperasi.  
 
 
Ipar itu bilang katanya dikasihji  saja air, kayak 
enak perasaannya. 
 
 
Ya karena bagus bede di sana jadi saya coba 
juga. Siapa tau ada perubahan. 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Alasan mengikuti kerabat 

mereka karena kerabat 

persuasive dengan 

contoh-contoh kasus 

penyembuhan yang 

berhasil. 

 

 



 

 

2. BUDAYA 

   NO          INFORMASI    INFORMAN            JAWABAN INFORMAN      REDUKSI  

1.  Asal suku HY 

 

N 

        

MS 

 

HI 

 

SR 

Kalau saya Bugis Soppeng, Nak. 

 

Makassar ji, Dek. 

 

Ini mi, Nak. Makassar Takalar. 

 

Oh kalau saya bapak Toraja, mama 

Bone. Tapi saya lebih lama tinggal di 

Toraja 

 Saya Makassar. 

 

 

 

 

Kelima informan 

berasal dari suku 

Makassar, Bugis dan 

Toraja 

 



2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara pengobatan suku 

pada suatu penyakit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HY 

 

 

N 

        

MS 

 

 

HI 

 

SR 

Ya kalau orang dulu itu, tidak adapi 

obat-obat. Paling pergi jaki saja di 

Tabib (dukun). Kalau di Tabib, di tiup 

mi. Sudah itu sembuhmi tong mi. 

Ya dari kecil saya dibawa Mamaku ke 

Sanro (dukun). Kalau sampai di sana 

ditiup-tiup sedikit enakmi perasaan. 

Kan saya punya nenek itu memang dia 

mengobati. Biasa na liat namata, naliat 

penyakit baru ditiupkan air. 

Kalau di Toraja itu, biasanya kita 

datang, terus disentuh bagian yang 

sakit, lalu diberikan baca-baca. Sudah.  

Iye saya biasa ditiup baru di kasikan 

liur diujung jari. 

 

 

Teknik pengobatan 

dari kelima informan 

adalah dengan jampi-

jampi, air mineral dan 

air liur.  

 

 

 

 

 

 



3.  Pandangan tentang 

pengobatan alternatif 

HY 

 

 

 

N 

        

 

 

 

 

 

MS 

 

 

 

 

 

 

Sebenarnya sekarang itu, sudah tidak 

ada pengobatan alternatif. Pengobatan 

alternative itu sebenanrnya digunakan 

untuk mencari pengobatan lain selain ke 

dokter. 

Kalau pengobatan alternative itu, bukan 

jaki dibilang mau musyrik. Cuma ada 

memang yang bisa sembuhkanki atau 

kasih enak perasaanta selain dari 

pengobatan kedoteran. Jadi kita mami 

pintar-pintarta cari pengobatan. Ada 

meang yang na kasih musrik ada tong 

tidak. Kalaupun ada yang kasih 

musyrik, ini kan penobatan ji. Bukan 

jaki mau pergi minta rejeki atau jodoh. 

Pengobatan alternative itu sebenarnya 

cara pengobatannya ji orang tua dulu. 

Kan dulu orang tua belum mengenal 

yang namanya ronsen, atau periksa 

jantung begitu atau obat-obat kimia. 

Tapi orang tuata dulu itu Cuma percaya 

kalau ini obatnya ini. Tapi banyak ji 

juga yang sembuh. Jadi ya  sampai 

sekarang saya masih pakai pengobatan 

alternative kayak begini. 

 

 

 

 

 

 

 

Empat dari lima 

informan percaya 

bahwa ada penyakit 

yang tidak tersentuh 

oleh kedoteran klinis 

dan satu lainnya 

percaya bahwa 

penyakit yang didapat 

adalah hasil dari 

kesalahan di masa 

lampau. 



HI 

 

 

 

 

 

 

 

SR 

Alternatif ini ada dua macam. Alternatif 

berarti pengobatan secara islami, 

alternative yang kedua adalah 

pengobatan secara tradisional. 

Alternatif secara islami yaitu berupa air 

yang diberikan doa-doa yang tidak 

umum, seperti doa-doa orang tua dulu. 

Dan sebenarnya penyakit itu sebenarnya 

dari kesalahan(dosa) yang kita lakukan 

di masa lampau. Ya caranya kita sendiri 

koreksi dirita. 

Kan ada penyakit yang tidak bisa 

diobati dengan dokter. Terus kan kalau 

pengobatan begini, biasa na tanyaki 

tentang apa sebenarnya 

penyakitta.Teruskan dia tidak 

menggunakan obat-obat kimia. 



4.  Pandangan tentang 

orang yang memberi 

pengobatan alternatif 

HY 

 

 

N 

       

 

MS 

 

 

 

HI 

 

 

SR 

Sebenarnya anu begituan (pengobatan 
alternatif) tidak semua orang bisa. 
Orang-orang tertentu tong pi yang bisa 
tau. 
 
 
Tidak semua orang bisa melaukan 
pengobatan, Nak. Orang-orang 
tertentuji yang bisa itu. 
 
 
Kan orang tua dulu itu tidak sembarang 
tong yang bisa. Ada garis keturunan ini 
dia bisa mengobati, garis keterunan ini 
ada ilmu bela diri dan                                
lain-lain. Dia mami yang kasih warisan 
ke keturunannya masing-masing. 
 
Orang yang diberi rahmatji juga yang 
bisa mengobati begitu. 
 
 
Tidak sembarang tong orang yang bisa 

mengobati begitu, Nak. Orang yang ada 

tong pi kelebihannya. Katanya orang 

sekarang indera ke enam. 

 

 

 

 

 

Menurut semua 

informan orang yang 

memberi pengobatan 

alternatif adalah orang 

terpilih yang memiliki 

kemampuan lebih. 



 

5.  

Kepercayaan terhadap 

teknik pengobatan 

tersebut 

 

HY 

 

 

N 

        

MS 

 

HI 

 

 

SR 

E… mauki percaya tapi sekarang zaman 

modern mi, Nak. Mauki tidak percaya 

tapi ya bisa dilihat hasilnya, memang na 

kasih sembuh memang tawwa orang. 

Saya takutka minum obat kimia jadi 

saya ya percayaja sama pengobatan 

kayak begitu. 

Ka pergima di sana, jadi percayama itu 

namanya. Hehehe. 

 

Percayaka saya, Dek. Karena kan itu 

namanya budaya. Pesan-pesannya 

orang tua juga tidak bisa ditinggalkan 

 

Saya percaya, Nak.Tidak bisaki juga 

tidak percaya. 

 

 

 

Semua informan masih 

mempercayai teknik 

pengobatan 

antropologis dari suku 

masing-masing. 

 

 

 

 

 



 

 

3. EKONOMI 

 NO.      INFORMASI    INFORMAN     JAWABAN  INFORMAN   REDUKSI  

1.  Kondisi ekonomi 

pasien 

HY 

 

N 

        

MS 

 

 

HI 

 

SR 

Kalau saya tidak adami pendapatan, Dek. 

Dulu saya berdagang di Balikpapan, tapi 

karena tuama, jadi tidakmi. 

Begini ji jual-jual begini ji, Dek. 

 

Itu jual bahan bangunan. 

 

 

Saya suamiku nelayan, Dek. Kalau 

nelayan kan begitu. Kalau ada ya ada. 

Kalau tidak, tidak tong mi. 

Saya pensiunan BUMN, di pelabuhan. 

Kita tau mi toh bagaimana gaji 

pensiunan. Begituji terus sampai orang 

meninggal. Hehehe. 

 

 

Empat dari lima 

informan memiliki 

kondisi ekonomi yang 

buruk sedang satu 

lainnya tergolong 

cukup. 



2.  Komparasi biaya di 

Rumah Sakit dan 

pengobatan antropologis 

 

  HY 

 

 

 

N 

        

MS 

 

 

HI 

 

SR 

E… lebih murah di sana. Kalau di 

sanakan seikhlasnya, kalau di rumah 

sakit BPJS biasa tidak na tanggung 

semua i. Kayak ada itu obat wajib na 

kasihki dokter na tidak tonji na tanggung 

BPJS. 

Jelas yang disana (pengobatan 

alternative) toh. 

Lebih murah di sana (pengobatan 

alternative) 

 

Kalau dibilang murah, ya murah. Karena 

kan dia Cuma pakai air. Nah, ituji airnya 

yang dibeli. 

Jelas murah di sana (pengobatan 

alternative), Dek. 

 

 

 

Jika dibandingkan 

dengan biaya di Rumah 

Sakit, pengobatan 

antropologis jauh lebih 

murah. 

 

 

 

 

 

 



4. Feeling (Perasaan) 

  NO      INFORMASI   INFORMAN  JAWABAN INFORMAN   REDUKSI  

1.  

 

 

Perasaan saat berobat di 

pengobatan antropologis 

  HY 

 

 

 

N 

        

 

MS 

 

 

HI 

 

 

SR 

Ya… Tidak adaji sebenarnya bedanya 

yang kurasa. Begini-beginiji. Karena 

sebenarnya dokter usulkan untuk By 

Pass, tapi kubilang tidak usah. Karena 

bakalan meninggalji orang. Tuama 

juga. 

Ya… Ada perubahan sedikit karena 

kayak enak perasaanku pas dia pijat-

pijat dadaku. 

Saya ada perubahan iya. Kan awalnya 

biasa kayak panas kepalaku, sekarang 

tidak mi tawwa. 

 

Saya ada perubahan iya. Karena biasa 

kalau minum obat(dokter) sakit 

perutku, kalau yang ini tidak tawwa. 

Nah yang dia kasihkan jantung 

pisangji. 

Ah, begitu-begitu ji. Tidak ada 

perubahan 

 

 

 

Dua dari lima 

responden 

mengatakan ada 

perubahan namun 

tidak signifikan pada 

simtomatis jantung 

koroner, satu di 

antaranya ada 

perubahan tepat pada 

simstomatis jantung 

koroner dan dua 

lainnya tidak ada 

perubahan. 



2.  Dalam jangka berapa 
lama perasaan membaik 
saat berobat di 
pengobatan antropologis 

HY 

 

N 

        

 

MS 

 

 

HI 

 

SR 

Tidak adaji. Karena memang tidak ada 
perubahan 
 
 
Ya pas dia pijat adami perasaan enak 
di situ. 
 
 
 
Ya ada mi ini perubahan. Satu minggu 
mi ku minum airnya. 
 
 
 
 
Dua hari begitu adami perubahan, 
Dek. 
 
 
Tidak mi itu iya. Karena tidak ada 
perubahan. 

 
 
 
 
Tiga pasien yang 
mengalami 
perubahan, mengaku 
jangka perubahan 
berlangsung pada saat 
pengobatan, dua hari 
dan satu pekan 
setelah konsumsi 
etnomedisin. 

3.  

 

Kepatuhan anjuran 
petugas pengobatan 
alternatif 

HY 

 

N 

        

 

MS 

Iya. Kuhabiskanji juga airnya. Karena 
na suruhka. 
 
 
Iya. Kupatuhi iya, Dek. Kuminum terus 
airnya. 
 
 
Kuminum teusji airnya, Dek. Kalau na 
suruhka lagi dating untuk periksa, ya 
datangka lagi 
 

 
 
 
 
Empat dari lima 
informan mematuhi 
anjuran petugas 
pengobatan 
alternative dan satu 
lainnya tidak 
mematuhi anjuran 
petugas pengobatan 



HI 

 

SR 

Iya. Langsung tongka pergi ambil 
jantung pisang untuk dimasak terus 
dikonsumsi. 
 
Aih, ka tidak adaji perubahan kurasa. 
Tidak kuminum airnya. 

alternative. 

 

 

B. INFORMAN DUKUN 

NO INFORMASI INFORMAN JAWABAN INFORMAN REDUKSI 

1.  Teknik Pengobatan 
untuk Pasien Penyakit 
Jantung Koroner  

Dukun 1 

 

 

 

Dukun 2 

 

 

 

Dukun 3 

Kalau penyakit jantung itu saya usap 
bagian yang sakit. Saya kasih semacam 
pijatan supaya agak enak dia rasa. 
Saya kasih mi air yang di dalamya ada 
doa. 

Khusus jantung saya pegang bagian 
dada (jantung)nya terus saya tiupkan 
doa. Setelah itu, saya suruh ambil 
jantung pisang yang tidak terbuka 
kulitnya untuk dimasak terus 
dikonsumsi tanpa bumbu (apapun). 

Sebenarnya saya kasih tau apa 
sebenarnya penyebab penyakitnya. 
Terus dia akan tau apa yang harus 
dihindari dan apa harus dimakan. Saya 
kasih tahumi bahwa penyakit jantung 
itu sebenarnya disebabkan oleh 
penyakit hati, yaitu emosian dan suka 

 

 

 

 

Semua informan 
memberi teknik 
pengobatan pada 

pasien dengan cara 
menyentuh bagian 

yang sakit pada pasien. 
Satu di antara tiga 

hanya memberikan air 
dengan jampi-jampi, 

satu informan  
memberikan air 

dengan jampi-jampi 
yang diberikan anti 



marah-marah. Maka lama kelamaan, 
jantung akan menyempit dengan hal 
itu. Jadi saya  Tanya bahwa kita tidak 
boleh makan yang minyak-inyak dulu, 
gorengan dan lain-lain yang 
mengandung banyak lemak. Setelah itu, 
saya pijat punggung yang sejajar 
dengan dada terus saya berikan air 
yang sudah didoakan. Saya kasih juga 
ramuan (jamu anti sakit yang 
didapatkan dari apotek sekitar). 

sakit serta satu lainnya 
menganjurkan untuk 

konsumsi jantung 
pisang. 

2.  Alasan menganjurkan 
konsumsi etnomedisin 
yang digunakan  

Dukun 1 

 

 

 

Dukun 2 

 

 

 

 

 

Dukun 3 

Sebenanrnya itu air bukanji apa-apa, 
Dek. Tapi karena sudah dikasih doa. 
Maka insya Allah air tersebut akan 
menyembuhkan. 

 

Kalau jantung pisang sebenanrnya 
sama dengan jantung manusia. Hanya 
saja, jantung pisang ada di pisang. Ada 
jantung di pisang, ada jantung di 
manusia. Saat jantung pada manusia 
rusak, jantung pisang mi itu, Dek 
sebanarnya yang bisa diyakini sebagai 
obat, kalau kita yakin. Kan sebenarnya 
kalau manusia sakit, alam ji juga yang 
sembuhkan. 

Air adalah bentuk dari alam, Dek. 
Tidak ada penyakit yang tidak bisa 
disembuhkan. Nah air ini adalah 
bagian dari ciptaan Tuhan yang tidak 

 

 

 

 

Semua informan 
menganggap bahwa 
etnomedisin yang 

dianjurkan 
mengandung rahmat 

doa yang dapat 
menyembuhkan 



memiliki efek samping. Jadi ya insya 
Allah dia dapat menyembuhkan. 

3.  Pengetahuan tentang 
penyakit jantung 
koroner 

Dukun 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dukun 2 

 

 

 

 

 

Saya sebenarnya itu sistem 
pengobatanku berbeda. Beda untuk 
umur <35, <60, >60. Setiap umur ini 
memiliki perbedaan. Yang umur <35 
tahun dia masih kencang. Ya… dia 
pengaruh genetic dan perilaku. 
Sedangkan yang umur <60 dan >60 
dia sudah lemah dan penyempitan. Nah 
jantung ini disebakan oleh lemak 
metakonik dan kolesterol naik makanya 
adami fostit jantung atau biasa disebut 
jantung koroner. Fungsi jantung 97. 

 

Awal mulanya itu orang penyakit 
jantung faktor makananji. Terlambat 
makanngi. Maag dulu, di atasna maag, 
typhus mi. Loyo-loyo mi. Di atas na itu, 
lari mi ke penyakit jantung. Tapi kalau 
perempuan itu biasa jarangi kena 
penyakit jantung. Tapi adapi anaknya. 
Makanya dokter itu na anjurkangi 
untuk menyusui anaknya toh. 

 

 

 

 

 

 

Dua dari tiga informan 
masih kurang 

memahami penyakit 
jantung koroner, 

sedangkan satu lainnya 
sudah mendekati 

paham yang belum 
signifikan. 



Dukun 3 Yah… Kalau jantung itu sebenarnya 
satuji, Dek. Kesalahan di masa lampau 
ji. Entahka dia suka marah-marah, 
koro-koroang toh atau ada kesalahan 
lainnya, sehingga dia lari naik di 
jantung.  

4.  Sumber doa yang 
digunakan 

Dukun 1 

 

 

 

 

 

 

 

Dukun 2 

 

 

 

 

Dukun 3 

Sebenarnya saya tidak terlalu 
menggunakan doa. Ya... saya kasih 
begini-begini(melambaikan tangan di 
atas air minum botol) ji. Saya lebih ke 
memperkuat ibadah kepada yang di 
Atas. Bangun sholat tahuajjud dan 
seterusnya. Dengan itu, saya bisa 
memperkuat diri. 

 

Saya sebenarnya dari kecil sudah 
dapat semacam petunjuk dari hati 
untuk mengobati. Seperti itu makanan 
kambing, sebenarnya itu obat untuk 
manusia. Tapi jarang ada manusia 
yang tahu. Ya saya tahu karena ada 
dalam hati, ada semacam petunjuk 
begitu. Bahwa oh, penyakit jantung ini 
obatna. 

 

Kan saya cucu keponakan dari bapak 
yang punya tempat pengobatan di sini, 
saya dapat rahmat itu lewat mimpi, dan 
amanah juga sebelum dia meninggal. 

 

 

 

 

 

Dua dari tiga 
responden 

mendapatkan doa dari 
diri sendiri, sedangkan 

satu lainnya di 
wariskan dari kakek. 



Dia bilang kalau saya meninggal nanti, 
kau yang gantikanka. Saya dapat 
doanya dari bapak semasa hidup dan 
juga lewat mimpi. Tiap malam jumat 
saya selalu datang ke bapak sini 
sebelum meninggal. 

5.  Cara Diagnosis Penyakit Dukun 1 

 

 

 

 

 

Dukun 2 

 

 

Dukun 3 

Ya saya kasi beginimi, saya 
melambaikan tangan ke pasien. Kayak 
tong di rumah sakit, ditensi, dironsen, 
di-usg. Saya liatmi, apanya yang tidak 
bagus. Saya liat dari batin dan 
dimunculkan ke Permukaan 
(penyakitnya) 

 

Kutanya apa yang dia keluhkan 
sehingga saya obati dan saya suruhmi 
obat yang cocok untuk dia. 

 

Ditanya saja sakit apai. Maka saya 
titipkan mi doa di dalam air. 

 

 

 

 

Satu dari tiga informan 
mendiagnosis pasien 

dengan 
mmelambaikan tangan 

dan dua lainnya 
dengan menanyakan 

penyakit pasien. 

 

 

 

 



 

Gambar I: WawancaradenganInforman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II: SuasanaTempatPengobatanDukun 3 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III: SuasanaPengobatanDukun 1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV: WawancaradenganInforman Gambar V: Suasanatempatpengobatan Dukun1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar VI: Suasanapenentuaninformansecaraaccidental 
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