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ABSTRAK 

Nama : Raden Sri Hasrianti 

NIM : 70300119028 

Judul : Hubungan Stigma dengan Sikap Masyarakat Terhadap Pasien Gangguan Jiwa 

 

Gangguan jiwa merupakan ketidakmampuan seseorang untuk berfungsi sedemikian rupa 

sehingga kebutuhan fisik, tuntutan emosional dan perilaku yang dituntut oleh masyarakat tidak dapat 

sepenuhnya dipenuhi. Terdapat stigma terhadap gangguan jiwa dan akan berpengaruh terhadap 

sikap masyarakat.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan stigma dengan sikap masyarakat 

terhadap pasien gangguan jiwa. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif korelasi 

dengan menggunakan pendekatan Cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

Probability sampling dengan Teknik Cluster random sampling. Sampel yang diperoleh sebanyak 

348 responden yang memenuhi kriteria inklusi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner 

Perception of Discrimination Devaluation (PDD) untuk mengukur stigma dan kuesioner Community 

Attitudes Toward The Mentally Ill (CAMI) untuk mengukur sikap masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan 32 (9,2%) responden memiliki stigma rendah dan 316 

(90,8%) responden memiliki stigma tinggi. Adapun sikap masyarakat yaitu 317 (91,1%) responden 

memiliki sikap negatif dan 31 (8,9%) memiliki sikap positif. Hasil uji regresi linear dengan 

menggunakan uji Spearman’s rho didapatkan hasil p-value 0,016 dengan taraf signifikan <0,05.  

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara stigma 

dengan sikap masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata. 

Tenaga kesehatan dan institusi pendidikan dapat memberikan penyuluhan ke masyarakat mengenai 

gangguan jiwa agar mereka paham bagaimana cara memperlakukan pasien gangguan jiwa dengan 

benar 

 

Kata Kunci : Gangguan Jiwa, Stigma, Sikap, Masyarakat, PDD, CAMI 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  

Gangguan jiwa merupakan persoalan kesehatan yang telah diketahui secara 

umum di beberapa negara, sekitar 12 persen dari masalah penyakit secara 

menyeluruh. tingkatan masalah kejiwaan sekitar 1,7 per 1.000 dan berada di 6 % 

dari jumlah keseluruhan populasi Indonesia dengan gangguan jiwa ringan. 

Permasalahan telah diketahur secara kompleks karena Orang Dengan Gangguan 

Jiwa (ODGJ) meski terdapat gangguan karena ciri-ciri serta penyakitnya, juga 

disebabkan karena timbulnya tanggapan dan proses intimidasi kepada ODGJ (Subu 

et al., 2018). 

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2016, pada tahun 2025 

akan terjadi peningkatan kasus, dari total populasi angka penderita depresi 

mencapai diperkirakan 20% yang artinya hamper 1,4 milliar orang terkena depresi, 

60 juta orang terkena bipolar, 47,5 juta orang terkena demensia serta 21 juta orang 

terkena skizofrenia. Menurut WHO (2018) angka kejadian gangguan jiwa berat dan 

gangguan mental emosional yang menyerang lebih dari 21 juta jiwa dan secara 

umum terdapat lebih dari 23 juta orang dengan gangguan jiwa di seluruh dunia. 

Pada tahun 2019, prevalensi gangguan jiwa di seluruh dunia terdapat 264 juta orang 

mengalami depresi, 45 juta orang menderita gangguan bipolar, 50 juta orang 

mengalami demensia dan 20 juta orang mengalami skizofrenia. Sedangkan menurut 

WHO (2020), jumlah penderita gangguan jiwa di dunia diperkirakan terus 

meningkat dari tahun ke tahun sekitar 450 juta jiwa. Diperkirakan gangguan 

kecemasan meningkat secara signifikan menjadi 26% dan depresi sebanyak 28%. 
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Di Indonesia dengan beranekaragam penduduk ditemukan beberapa 

penyebab biologis, psikologis dan sosial hingga total pengidap penyakit jiwa 

semakin meningkat dan berefek pada tugas negara hingga berkurangnya kerja keras 

manusia. Menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, kasus penderita gangguan 

jiwa di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari sejumlah data 

dan informasi kesehatan, poin tentang gangguan jiwa mengungkap peningkatan 

proporsi cukup signifikan karena jika dibandingkan dengan data Riskesdas (2013) 

naik dari 1,7 permil menjadi 7 permil. Hal tersebut dapat terlihat dari kenaikan 

prevalensi rumah tangga yang memiliki orang dengan gangguan jiwa yaitu tujuh 

permil rumah tangga, artinya per 1000 rumah tangga didapatkan 7 rumah tangga 

dengan gangguan jiwa yang berat. Sehingga dapat diperkirakan orang dengan 

gangguan jiwa berat jumlahnya sekitar 450 ribu orang. Dari 34 provinsi di 

Indonesia, provinsi Sulawesi Selatan berada pada tingkatan ke lima terbanyak 

pengidap masalah kejiwaan yakni sekitar 8,8 permil (Riskesdas, 2018). 

Provinsi Sulawesi Selatan ditemukan data gangguan jiwa berat pada tahun 

2013 sebanyak 2,6 permil dan gangguan mental emosional sebanyak 9,3 permil. 

Akan tetapi terjadi peningkatan orang dengan gangguan jiwa pada tahun 2018 

dimana gangguan jiwa berat sebanyak 8,8 permil dan gangguan mental emosional 

sebanyak 12,8 permil. Kabupaten Gowa gangguan jiwa berat pada tahun 2013 

sebanyak 1,3 permil kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 8,3 

permil (Riskesdas, 2018). 

Masih ditemukan cara penanganan yang kurang tepat bagi para penderita 

gangguan jiwa, seperti adanya stigma masyarakat dan sikap masyarakat tentang 
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gangguan jiwa yang masih tinggi dan terus berkembang di masyarakat seperti 

pedesaan. Salah satu bentuk stigmatisasi adalah perilaku kekerasan yang dialami 

oleh penderita (orang dengan gangguan jiwa) dari keluarga atau masyarakat. Publik 

stigma berdampak pada penyembuhan dan kejadian kekambuhan klien dengan 

gangguan mental. Masyarakat ditempat terpencil terasa gampang untuk terpengaruh 

oleh pandangan yang beredar dan berkembang luas di masyarakat daripada 

masyarakat yang berada di tempat yang memadai seperti di perkotaan. Sehingga 

membuat penderita yang merasakan masalah kejiwaan sulit untuk berhubungan 

pada masyarakat (Purnama et al., 2016). 

Stigma adalah ciri yang disusun pada individu untuk dipertunjukan serta 

memberitahukan terhadap masyarakat bahwa orang yang memiliki ciri tersebut 

ialah seorang kacung atau penghianat. Stigma juga merupakan bentuk ucapan atas 

hal yang tidak sesuai dan keburukan nilai moral yang dimiliki oleh seseorang. Jadi 

stigma berfokus pada sesuatu yang memperparah hakikat seseorang (Purnama et 

al., 2016). Stigma berawal dari keseringan manusia menanggapi orang lain. 

Sebagian besar orang menganggap jika gangguan ini sangat merugikan dan 

membahayakan (Sukrang et al., 2022). 

Pengidap penyakit jiwa selalu menerima stigma dan penindasan yang lebih 

banyak dari masyarakat disekelilingnya berbeda dengan individu yang mengalami 

penyakit medis lainnya (Yosep, 2010). Bukan Cuma menyebabkan reaksi negatif 

pada pengidapnya akan juga terhadap anggota keluarga yang bersangkutan diejek 

orang tidak waras, pertunjukan sikap penolakan, tidak mengakui, dan dijauhi 

maupun stigma negatif. Pandangan masyarakat terhadap orang dengan gangguan 
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jiwa berefek pada penderitanya, stigma itulah yang berbentuk negatif maupun baik 

yang akan berefek pada pasien dengan masalah kejiwaan, pada masyarakat yang 

ada sekitar pun ikut terdampak, masyarakat akan merasakan tidak aman kepada 

klien gangguan jiwa di lingkungan masyarakatnya karena mereka beranggapan 

bahwa klien penyakit jiwa pasti akan mengamuk dan membahayakan orang lain. 

Semua itu merupakan efek dari pandangan terhadap gangguan jiwa (Purnama et al., 

2016). 

Stigma masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa dalam bentuk 

stereotype, yaitu masyarakat beranggapan bahwa orang gangguan jiwa itu 

berbahaya karena cenderung mengganggu orang lain dan berperilaku kasar. Stigma 

dalam bentuk labelling, yaitu masyarakat memberi cap atau label terhadap 

penderita gangguan jiwa dengan sebutan “orang gila” karena masyarakat 

beranggapan tingkah lakunya menyimpang. Stigma dalam bentuk deskriminasi, 

yaitu masyarakat beranggapan apabila ada penderita gangguan jiwa yang 

mendekati, mereka akan menghindar (Parera et al., 2019). 

Di Kelurahan Sidomulyo Barat tahun 2022 terciptanya keterkaitan yang 

yang detail antara stigma dengan sikap seseorang terhadap orang dengan gangguan 

jiwa. Semakin rendah stigma masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa, maka 

sikap masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa semakin positif. Sedangkan 

jika stigma masyarakat tinggi, maka sikap yang diberikan masyarakat kepada 

penderita gangguan jiwa akan negatif (Suryaningsih et al., 2022). Sikap masyarakat 

merupakan sikap yang ditunjukkan kepada orang dengan gangguan jiwa dalam 

memainkan perannya yang sangat penting dalam perawatan orang dengan 
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gangguan jiwa. Masyarakat dapat bertindak sebagai penguat untuk pencegahan, 

membantu dalam mencari pengobatan dan perilaku kepatuhan obat. Masyarakat 

berperan dalam keberhasilan pengobatan dan rehabilitasi orang dengan gangguan 

jiwa. (Bedaso et al., 2016) 

Data yang didapatkan pada daerah kerja Puskesmas Samata Kabupaten 

Gowa menyatakan bahwa pada tahun 2019 pasien skizofrenia sekitar 97 jiwa, 

pasien depresi sekitar 55 jiwa, gangguan ansietas sekitar 19 jiwa, napza sekitar 9 

jiwa, retardasi mental sekitar 3 jiwa dan percobaan bunuh diri sekitar 2 jiwa. Jadi 

jumlah keseluruhan pasien gangguan jiwa tahun 2019 sebanyak 185 jiwa. Pada 

tahun 2020 pasien skizofrenia sekitar 73 jiwa, ansietas sekitar 26 jiwa, depresi 

sekitar 21 jiwa, retardasi mental sekitar 6 jiwa dan napza sekitar 4 jiwa. Jadi jumlah 

keseluruhan pasien gangguan jiwa tahun 2020 sebanyak 130 jiwa. Pada tahun 2021 

pasien skizofrenia sekitar 104 jiwa, ansietas sekitar 29 jiwa, depresi sekitar 19 jiwa 

dan insomnia sekitar 29 jiwa. Jadi jumlah keseluruhan pasien gangguan jiwa tahun 

2021 sebanyak 181 jiwa.  Jadi dapat disimpulkan bahwa pasien gangguan jiwa dari 

tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan.  

Wilayah kerja Puskesmas Samata terdapat 6 Kelurahan. Tahun 2022 dari 

bulan Januari sampai Oktober jumlah pasien gangguan jiwa di Kelurahan Samata 

sekitar 28 orang, Kelurahan Romang Polong sekitar 21 orang, Kelurahan 

Paccinongang sekitar 25 orang, Kelurahan Tamarunang sekitar 15 orang, Kelurahan 

Bonto Ramba sekitar 10 orang dan Kelurahan Mawang sekitar 7 orang. Jadi pada 

tahun 2022 jumlah keseluruhan pasien gangguan jiwa 118 orang. 
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Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti melakukan wawancara 

terhadap masyarakat yang berada di wilayah kerja Puskesmas Samata terkait sikap 

masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa. Hasil wawancara di Kelurahan 

Samata dari 20 masyarakat diperoleh 15 orang mengatakan belum memiliki 

pandangan terhadap ODGJ dan tidak mengerti bagaimana bersikap menghadapi 

ODGJ, yang mereka tahu bahwa orang yang menderita gangguan jiwa adalah orang 

gila, berbahaya untuk didekati dan mengatakan takut terhadap orang dengan 

gangguan jiwa. Sedangkan 5 diantaranya ada yang mengatakan menerima jika 

penderita gangguan jiwa di lingkungan mereka tidak mengganggu, serta orang 

dengan gangguan jiwa sebaiknya diberi semangat agar cepat sembuh dari penyakit 

yang dialaminya. 

Berdasarkan fenomena dari data yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Stigma dengan Sikap Masyarakat 

terhadap pasien gangguan jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik mengangkat rumusan masalah 

dengan pertanyaan peneliti yaitu “Bagaimana hubungan stigma dengan sikap 

masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata”. 

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

Tabel 1. 1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Alat Ukur Kriteria Objektif Skala 

1 Variabel 

Independen 

(Stigma) 

Stigma 

merupakan cap 

atau label negatif 

yang melekat 

pada diri individu 

berasal dari 

masyarakat 

Kuesioner 

Scale: 

Perception of 

Discrimination 

Devaluation 

(PDD) 

Skor: 

Menggunakan skala 

likert dengan 

pembagian: 

- Nilai 1 = Sangat 

setuju 

- Nilai 2 = Setuju 

Ordinal  
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karena 

dipengaruhi 

lingkungannya 

- Nilai 3 = Tidak 

setuju 

- Nilai 4 = Sangat 

tidak setuju 

Kategori Skor: 

- Stigma rendah skor 

12-30 

- Stigma tinggi skor 

31-48  
2 Variable 

Dependen 

(Sikap 

masyarakat) 

Kesiapan atau 

kesediaan untuk 

bertindak 

terhadap suatu 

objek 

Kuesioner 

Community 

Attitudes 

Toward The 

Mentally Ill 

(CAMI) 

Menggunakan skala 

likert dengan 

pembagian: 

- Nilai 1 = Sangat 

tidak setuju 

- Nilai 2 = Tidak 

setuju  

- Nilai 3 = Setuju 

- Nilai 4 = Sangat 

setuju 

Kategori Skor 

- Sikap negatif skor 

40-100 

- Sikap positif skor 

101-160 

Ordinal  

 

D. Kajian Pustaka 

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka 

No Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode Perbedaan 

1. (Suryaningsi

h, dkk, 2022) 

Hubungan 

Stigma dengan 

Sikap 

Masyarakat 

terhadap 

Penderita 

Gangguan Jiwa 

Untuk 

mengetahui 

hubungan antara 

stigma dan sikap 

masyarakat 

terhadap 

gangguan jiwa 

di Kelurahan 

Sidomulyo 

Barat. 

Metode yang 

digunakan yaitu 

metode 

deskriptif cross-

sectional 

Tempat dilakukan 

penelitian 

2.  (Reta et al., 

2016) 

Public Stigma 

against People 

with Mental 

Illness in 

Jimma Town, 

Southwest 

Ethiopia 

 

Untuk mengkaji 

besarnya  

stigma 

masyarakat 

terhadap PWMI 

dan faktor-

faktor yang 

terkait 

dengannya di 

kalangan warga 

kota Jimma 

Metode yang 

digunakan yaitu 

metode 

deskriptif cross-

sectional 

Tujuan penelitian 

untuk mengkaji 

besarnya stigma 

masyarakat terhadap 

pasien gangguan 

jiwa dan faktor-

faktor yang terkait 

dengan stigma, 

sedangkan peneliti 

bertujuan untuk 

mengetahui 

bagaimana 

hubungan stigma 
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dengan sikap 

masyarakat terhadap 

pasien gangguan 

jiwa 

3.  (Doumit et 

al., 2019) 

Knowledge, 

attitude and 

behaviors 

towards 

patients with 

mental illness: 

Results from a 

national 

Lebanese study 

Untuk menilai 

pengetahuan, 

sikap dan 

perilaku stigma 

publik terhadap 

penyakit  

kesehatan 

mental, di antara 

sampel populasi 

Lebanon. 

Metode yang 

digunakan yaitu 

metode 

deskriptif cross-

sectional 

Tujuan penelitian 

untuk menilai 

pengetahuan, sikap 

dan perilaku stigma 

publik terhadap 

penyakit kesehatan 

mental, sedangkan 

peneliti bertujuan 

untuk mengetahui 

bagaimana 

hubungan stigma 

dengan sikap 

masyarakat terhadap 

pasien gangguan 

jiwa 

4. (Fredy, 

Darmiati, 

Ismawati, 

2020) 

Gambaran 

Stigma 

Masyarakat 

Terhadap 

Pasien 

Gangguan Jiwa 

di Desa Buku 

Untuk melihat 

gambaran 

stigma 

masyarakat 

terhadap pasien 

gangguan jiwa 

Metode yang 

digunakan yaitu 

metode 

deskriptif 

Tujuan penelitian 

untuk melihat 

gambaran stigma 

masyarakat terhadap 

pasien gangguan 

jiwa, sedangkan 

peneliti bertujuan 

untuk mengetahui 

bagaimana 

hubungan stigma 

dengan sikap 

masyarakat terhadap 

pasien gangguan 

jiwa 

5. (Ignasius, 

Zainuddin, 

Munadir, 

2019) 

Stigma 

Masyarakat 

Terhadap 

Penderita 

Gangguan jiwa 

Untuk 

mengetahui 

stigma 

masyarakat 

terhadap 

penderita 

gangguan jiwa 

di wilayah kerja 

Puskesmas 

Kewapante 

berdasarkan 

streotipe, 

labelling dan 

deskriminasi 

Metode 

penelitian 

kualitatif dengan 

Teknik 

pengambilan 

sample 

purposive 

sampling 

Lokasi penelitian 

dan metode 

penelitian yang 

digunakan 

6. (Islamiati, 

dkk, 2021)  

Sikap 

Masyarakat 

terhadap Orang 

dengan 

Gangguan Jiwa 

di Desa 

Kersamanah 

Untuk 

mengetahui 

sikap 

masyarakat 

terhadap orang 

dengan 

gangguan jiwa 

di Desa 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kuantitatif 

Lokasi Penelitian 
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Kabupaten 

Garut 

Kersamanah 

Kabupaten 

Garut 

7. (Usraleli, 

dkk, 2020)  

Hubungan 

Stigma 

Gangguan Jiwa 

dengan 

Perilaku 

Masyarakat 

pada Orang 

dengan 

Gangguan Jiwa 

di Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Karya Wanita 

Pekanbaru 

Untuk 

mengetahui 

hubungan 

stigma 

gangguan jiwa 

dengan perilaku 

masyarakat pada 

Orang Dengan 

Gangguan Jiwa 

(ODGJ) di 

wilayah kerja 

Puskesmas 

Karya Wanita 

RW 07 

Pekanbaru 

Tahun 2019 

Deskriptif 

analitik dengan 

pendekatan 

cross sectional 

Variabel dependen 

peneliti sikap 

masyarakat dan 

lokasi penelitian 

8. (Misbahudin

, 2019) 

Hubungan 

Stigma Dan 

Sosial Support 

Dengan 

Pengambilan 

Keputusan 

Keluarga 

Dalam 

Melakukan 

Pengobatan 

Pasien 

Gangguan Jiwa 

Kabupaten 

Magelang 

Tahun 2019 

Untuk 

mengidentifikas

i hubungan 

stigma dan 

sosial support 

dengan 

pengambilan 

keputusan 

keluarga dalam 

melakukan 

pengobatan 

pasien gangguan 

jiwa 

Deskriptif 

korelasi dengan 

pendekatan 

cross sectional 

Variabel dependen 

peneliti sikap 

masyarakat. 

9. (Mahmudah, 

2021) 

Hubungan 

Stigma Dengan 

Mekanisme 

Koping 

Keluarga 

Dalam 

Menghadapi 

Pasien Agresif 

Untuk 

mengetahui 

bagaimana 

hubungan 

stigma 

masyarakat 

dengan 

mekanisme 

koping keluarga 

dalam 

menghadapi 

pasien agresif 

Literature 

review 

Variabel dependen 

peneliti yaitu sikap 

masyarakat. 

 

Metode penelitian.  

10. (Sya’diyah et 

al., 2014) 

Stigma 

Masyarakat 

Terhadap 

Orang Sakit 

Jiwa 

(Suatu Studi Di 

Desa Trucuk 

Kecamatantruc

uk Kabupaten 

Untuk 

mengetahui 

bagaimana 

stigma 

masyarakat 

terhadap orang 

yang sakit jiwa 

di Desa Trucuk 

Survey deskriptif Metode penelitian 
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Bojonegoro 

Tahun 2014) 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Diketahuinya gambaran stigma masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa di 

Wilayah Kerja Puskesmas Samata. 

2. Diketahuinya gambaran sikap masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa di 

Wilayah Kerja Puskesmas Samata. 

3. Diketahuinya hubungan stigma dengan sikap masyarakat terhadap pasien 

gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menguraikan hubungan stigma dengan sikap masyarakat 

terhadap pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata. Sehingga dapat 

dijadikan sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu keperawatan jiwa terkait 

stigmatisasi di masyarakat. 

2. Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi, khususnya mengenai 

hubungan stigma dengan sikap masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa di 

Wilayah Kerja Puskesmas Samata. Sebagai landasan dalam melebarkan ilmu 

kesehatan jiwa bagi peserta didik khususnya mahasiswa UIN Alauddin Makassar. 
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3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membagikan informasi dan 

pengetahuan kepada masyarakat agar selalu mendukung penderita gangguan jiwa 

dan tidak menganggap biasa saja.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Konsep Stigma 

     1. Definisi Stigma 

Kata stigma adalah kata benda Yunani yang berarti “menekankan, 

menyoroti, menandai”. Dahulu makna ini tidak berkonotasi negatif. Namun, stigma 

saat ini memiliki konotasi negatif dan mewakili tanda rasa malu dan 

ketidaksetujuan seseorang. Stigmatisasi pasien gangguan jiwa memiliki label 

negatif dan pengucilan orang hanya karena mereka memiliki gangguan jiwa. Stigma 

memiliki konsekuensi negatif bagi individu, keluarga dan seluruh masyarakat. 

Stigma melemahkan pasien gangguan jiwa, memperkuat rasa keterasingan dan 

memiliki konsekuensi negatif pada perjalanan penyakit (Drababić et al., 2017). 

 Stigma menurut KBBI adalah tanda negatif melekat pada individu yang 

disebabkan karena faktor lingkungan. Stigma merupakan suatu ciri prasangka yang 

menolak individu atau kelompok karena mereka dilihat berbeda dari kebanyakan 

orang lain (Usraleli et al., 2020). Dalam Al. Qur’an surah Al. Hujurat/49: 12, Allah 

berfirman: 

 يٰاٰجي ُّهجا  الَّذ ا يْنجا  اٰمجنُوا  اجْتجن بُ وْا  كجث يْرا ا  م  نجا  الظَّن   ا  ا ا نَّا ب جعْضجا  الظَّن  ا  ا ا ثْما وَّا لجا تَججسَّسُوْا
ا  وجا

ترا فجكجر ا هْتُمُوْهُ  يْه ا مجي ْ كُلجا  لَجْمجا اجا خ   وجا لجا  ي جغْتجباْ ب َّعْضُكُماْ ب جعْضرا ا  اجيُُ بُّا  اجحجداُ كُماْ اجا ناْ يََّّْ
يْمما  ات َّقُوا اللٰ جاا ا ا نَّا اللٰ جا ت جوَّابما رَّح 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, 

sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari 

kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing 

sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging 
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saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah 

kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.” 

 

 Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir sebagai sesama manusia Allah 

memerintahkan umatnya agar terhindar dari prasangka buruk serta Allah juga 

melarang umatnya membicarakan mengenai keburukan terhadap sesama manusia. 

Hal tersebut karena merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan tidak untuk 

dimiliki bagi umat Islam. Jika kita melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut 

pasti akan diancam dosa yang serupa dengan memakan daging saudaranya yang 

sudah mati (Abdullah, 2007). 

 Menurut asumsi peneliti, keterkaitan ayat ini dengan stigma adalah kita 

sebagai hamba Allah SWT yang beriman dilarang untuk berprasangka buruk 

kepada orang lain. Dimana kita mencurigai seseorang dengan tuduhan yang tidak 

ada dasarnya sehingga menilai seseorang tersebut lebih rendah jika dibandingkan 

dengan orang normal pada umumnya. Sebagai sesama muslim, tidak boleh 

membeda-bedakan satu sama lain karena hal tersebut tidak diajarkan dalam Islam. 

 Goffman mengungkapkan “stigma as a sign or a mark that designates the 

bearer as spoiled and therefore as valued less than normal people”. Stigma 

merupakan suatu ciri yang mengartikan bagi yang mempunyainya akan membawa 

sesuatu yang tidak baik, oleh sebab itu dianggap lebih rendah jika dibandingkan 

dengan orang yang normal pada umumnya (Goffman E, 1963). 

 Stigma menurut peneliti adalah label negatif yang melekat pada seseorang 

kemudian tidak diperlakukan sama dengan orang lain. Hal ini merupakan bentuk 

deskriminasi yang membuat orang yang dikenai stigma kehilangan beberapa 
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kesempatan penting dalam hidup sehingga pada akhirnya tidak leluasa untuk 

berkembang. 

     2. Penyebab Stigma 

Penyebab dari stigma terbagi menjadi 4 sebagai berikut: (Butt et al., 2010) 

a. Diri yaitu stigmatisasi diri dari berbagai cara internal yang dibuat oleh diri 

sendiri. 

b. Masyarakat yaitu mengasingkan, melanggar dan membicarakan di lingkungan 

masyarakat. 

c. Lembaga yaitu mendiskriminasi atau perbuatan preferensial di dalam 

kelembagaan. 

d. Struktur yaitu pengorganisasian unsur-unsur yang saling terikat secara luas yang 

meliputi kolonialisme, rasisme dan kemiskinan yang mendiskriminasi secara 

terus menerus sekelompok tertentu. 

     3. Mekanisme Stigma 

 Adapun mekanisme stigma yaitu sebagai berikut (Major & O’Brien, 2014): 

a. Stereotype dan diskriminasi yang awalnya individu yang terkena stigma 

mendapat perlakuan yang tidak pantas di lingkungannya kemudian berlanjut 

menjadi diskriminasi. Perlu diketahui bahwa diskriminasi yang terus menerus 

terjadi akhirnya menyebabkan stigma 

b. Proses pemenuhan harapan, seseorang yang terkena stereotype mengakibatkan 

orang tersebut terkena stigma. Seharusnya kita tidak terlalu dipengaruhi oleh 

perilaku stereotype atau prasangka jika kita ingin melihat diri kita berkembang 

dengan baik. 
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c. Secara otomatis perilaku stereotype akan timbul yang disebabkan oleh adanya 

budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat. Secara umum masyarakat tahu 

bahwa seseorang yang terkena stigma mempunyai sesuatu hal yang membuat 

masyarakat tidak ingin menjalin silaturahmi. Oleh sebab itu stigma dengan mudah 

berpengaruh bagi kelompok lain yang ingin memberikan stigma. 

d. Terancamnya identitas sosial individu yang disebabkan oleh stigma. Individu 

yang terkena stigma percaya bahwa stereotype atau prasangka yang diberikan pada 

dirinya itu sesuatu yang benar. 

     4. Tipe Stigma 

 Secara garis besar stigma dibagi menjadi dua bagian yaitu self stigma dan 

public stigma. Self stigma adalah keadaan dimana seseorang dengan penyakit 

gangguan kejiwaan secara sengaja maupun secara tidak sengaja mulai melihat diri 

mereka sebagai individu yang tidak berguna dan dijauhi ketika diberi label oleh 

masyarakat (Capar & Kavak, 2018). Sedangkan public stigma adalah seperangkat 

sikap serta keyakinan negatif yang memotivasi seseorang untuk menolak, takut, 

menghindari serta mendeskriminasi seseorang yang mempunyai gangguan 

kejiwaan (Percesepe & Cabassa, 2013). Menurut Goffman dalam (Scheid & Brown, 

2010) mendefinisikan 3 tipe stigma sebagai berikut:  

a. Stigma yang berhubungan dengan cacat tubuh yang dimiliki oleh seseorang  

b. Stigma yang berhubungan dengan karakter individu yang umum diketahui 

seperti bekas narapidana, pasien rumah sakit jiwa dan lain sebagainya  

c. Stigma yang berhubungan dengan ras, bangsa dan agama. Stigma semacam 

ini ditransmisikan dari generasi ke generasi melalui keluarga. 
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     5. Dampak Stigma 

 Dampak terhadap pasien gangguan jiwa tidak hanya berdampak bagi 

individu tertentu, akan tetapi juga berdampak bagi keluarga: 

a. Dampak bagi individu 

  Stigma bisa membuat individu merasa hilang harga dirinya, self 

stigma atau menilai negatif dirinya sendiri, diasingkan, takut, mengalami 

depresi, terjadinya peningkatan kekambuhan dan merasa kehilangan 

peluang kerja akibat diskriminasi (Goffman, 2014). 

b. Dampak bagi keluarga 

Secara umum dampak yang dialami oleh keluarga yang mempunyai 

anggota keluarga dengan gangguan jiwa yaitu seperti tingginya beban 

ekonomi, beban emosi keluarga, stress terhadap perilaku pasien yang 

terganggu. Gangguan jiwa dianggap sebagai suatu penyakit karena dosa 

dari keluarganya dan itu adalah aib bagi klien dan keluarganya, sehingga 

masih banyak keluarga yang menyembunyikan anggota keluarganya yang 

mengalami gangguan jiwa, keluarga merasa malu, kecewa dan putus asa 

(Pangandaheng, 2018). 

B. Konsep Gangguan Jiwa 

     1. Definisi Gangguan Jiwa  

Psikopatologi juga dapat diartikan sebagai penyakit jiwa atau gangguan 

mental. Gangguan jiwa merupakan ketidakberdayaan individu untuk berfungsi 

sedemikian rupa sehingga kebutuhan fisik, tuntutan emosional dan perilaku yang 

dituntut oleh masyarakat tidak dapat sepenuhnya dipenuhi (Fatmawati et al., 2019). 
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Gangguan jiwa adalah sindrom pola perilaku seseorang yang secara khas 

berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (distress) atau hendaya (impairment) di 

dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia, yaitu fungsi psikologik, 

perilaku, biologik, dan gangguan itu tidak hanya terletak dalam hubungan antara 

orang itu tetapi juga dengan masyarakat (Astanti, 2018) 

Menurut WHO depresi merupakan salah satu gangguan jiwa yang kerap kali 

terjadi di seluruh dunia yaitu lebih dari 300 juta orang dari semua umur dan pada 

tahun 2005 sampai 2015 presentasenya naik sebanyak 18% (Sudarminta, 2017). 

Gangguan depresi merupakan akibat dari cara seseorang berpikir terhadap dirinya 

sendiri. Hal tersebut diakibatkan dengan munculnya pikiran yang berlebihan pada 

diri, dunia serta masa depan kemudian dalam mengambil kesimpulan sesuatu yang 

terjadi individu terkadang mengambil kesimpulan yang salah (Fatmawati et al., 

2019). 

Dalam dunia psikologi terkhusus dibidang psikoterapi, Islam mencoba 

untuk memberi cara yang baru yaitu dengan mengkaji dan membaca isi kitab Al-

Qur’an yang merupakan kitab suci bagi umat Islam yang sesuai dengan tuntutan 

zaman. Didalam kitab suci Al-Qur’an yang menjadi petunjuk hidup bagi semua 

umat Islam terkhusus pada kesehatan mental manusia banyak mengandung arti 

yang bisa dijadikan patokan. Al-Qur’an diturunkan oleh Allah agar pikiran dan 

tingkah laku manusia dapat diubah, memberikan petunjuk kepada mereka dengan 

suatu hal yang baik untuk dirinya serta membekali dengan cara pikir yang jernih 

(Najati, 2005), seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah al-Baqarah/2: 155 

berikut ini:  
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لُوجا ت ا ٱلثَّمجرجاٰ وجا  وجٱلْْجنفُس ا  ٱلْْجمْوجٰل ا  م  نجا  وجن جقْص  ا  وجٱلْْوُع ا ٱلْْجوْف ا م  نجا  ب شجىْء  ا نَّكُم وجلجن جب ْ  ا 
ر ا وجا ٱلصَّٰ بِ  ينجا  بجش     

Terjemahnya: 

“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 

kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira 

kepada orang-orang yang sabar”. 

 

Menurut Quraish Shihab, Allah SWT secara tegas mengatakan bahwasanya 

Allah pasti akan menguji umatnya. Terkadang ujian yang diberikan kepada manusia 

dapat berupa kesulitan dan kesempitan seperti yang jelas tersirat dalam ayat diatas 

yang menyatakan Allah pasti akan menguji dengan ketakutan, kelaparan, 

kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Segala sesuatu yang Allah ujikan pada 

umatnya merupakan hal yang dibutuhkan manusia yang dapat menyebabkan 

manusia merasa seperti sedang kesulitan dan putus asa (Fatmawati et al., 2019) 

Ringkasnya Al-Qur’an sudah membentuk diri dan kepribadian manusia 

secara seimbang dan utuh supaya manusia dijauhkan dari tanda-tanda gangguan 

jiwa yang dapat menyebabkan perilaku manusia menjadi menyimpang. Begitu 

pentingnya Al-Qur’an bagi manusia dalam menjalani kehidupan karena didalamnya 

didapatkan begitu banyak manfaat dan hikmah yang bisa kita miliki karena Al-

Qur’an merupakan kitab suci dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah SWT bagi 

seluruh umat manusia. Al-Qur’an juga menunjukkan jalan terbaik bagi manusia 

dalam mewujudkan diri, kepribadiannya berkembang dan dapat membawanya 

kepada tingkat kesempurnaan insani supaya manusia dapat mewujudkan 

kesenangan serta kebahagiaan terhadap dirinya baik di dunia maupun di akhirat 

kelak. Al-Qur’an sangat berguna dalam terbentuknya kesehatan jiwa pada diri 
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seseorang dengan tetap dijaga pikiran dan hati supaya bisa merasakan batin dalam 

kondisi yang nyaman, aman, tentram dan damai. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. 

Ar-Rad/13: 28, Allah berfirman: 

ٱلْقُلُوباُ تجطْمجئ نُّا ٱللَّ ا ب ذ كْر ا أجلجا ا ٱللَّ ا ب ذ كْر ا قُ لُوبُُمُ وجتجطْمجئ نُّا ءجامجنُوا ا ٱلَّذ ينجا  
Terjemahnya: 

"(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan 

mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 

tenteram". 

  

Menurut Quraish Shihab, kata zikr awalnya mengucapkan dengan lidah 

kemudian dikembangkan jadi kata mengingat, dapat dipahami dari ayat di atas yang 

menyebut nama Allah yang Maha Agung. Konteks ayat ini mengenai zikrullah yang 

memunculkan kedamaian hati seperti keagungan, perintah dan larangan serta Allah 

merupakan penolong dan pelindung bagi umat manusia (Shihab M. Q., 2002). 

 Menurut asumsi peneliti, keterkaitan ayat ini dengan gangguan jiwa yaitu 

hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. Ketika manusia 

melupakan Sang Maha Pencipta dan kehilangan God view-Nya, kehidupan jadi 

hampa. Menjauhkan diri dari Sang Pencipta, berarti mengosongkan diri dari nilai-

nilai imani. Segala macam usaha yang dilakukan dalam mencapai keamanan, 

kebahagiaan, kesehatan mental, pada umumnya hanya untuk ketenangan hidupnya. 

Terkait dengan permasalahan tersebut akhirnya banyak diadakan konsultasi jiwa, 

penyuluhan serta bimbingan dan lain sebagainya berupaya membantu dalam 

mengatasi masalah kejiwaan yang dialami seseorang. Begitu pentingnya Al-Qur’an 

bagi kehidupan umat manusia supaya lebih berserah diri kepada Allah. Kemudian 

setiap permasalahan hidup yang dihadapi terutama yang menyebabkan gangguan 
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jiwa bisa diatasi dengan cara perbanyak membaca Al-Qur’an agar senantiasa selalu 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

     2. Penyebab Gangguan Jiwa 

Gangguan jiwa mempunyai segala macam penyebab yang dapat berasal dari 

hubungan dengan orang lain yang tidak menyenangkan. Contohnya perlakuan tidak 

adil, semena-mena, kehilangan seseorang yang sangat dicintai, hilangnya pekerjaan 

dan lain sebagainya. Terlepas dari semua penyebab gangguan jiwa, terdapat pula 

penyebab gangguan jiwa yang diakibatkan oleh faktor organik, gangguan diotak 

dan terjadinya kelainan saraf (Sutejo, 2017). 

Menurut Santrok (2013), adapun penyebab dari gangguan jiwa yaitu sebagai 

berikut: 

a. Faktor Biologis 

1) Keturunan  

Menyebabkan kepekaan agar mengalami gangguan jiwa sepertinya 

terbatas namun hal itu sangat didukung oleh faktor lingkungan 

kesehatan mental yang tidak sehat. 

2) Jasmaniah 

Menurut pendapat beberapa peneliti yang mengatakan postur tubuh 

individu berhubungan dengan gangguan jiwa tertentu seperti yang 

memiliki postur tubuh yang gemuk terkadang mengidap psikosa 

manik depresif, sedangkan yang memiliki postur tubuh yang kurus 

terkadang mengidap penyakit skizofrenia. 
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3) Temperamen 

Biasanya seseorang yang terlalu sensitif cenderung memiliki masalah 

terkait dengan kejiwaannya. 

4) Penyakit dan cedera tubuh 

Penyakit tertentu seperti kanker, penyakit jantung coroner dan lain 

sebagainya cenderung dapat mengakibatkan rasa sedih serta murung. 

Begitu pula cedera tubuh tertentu dapat mengakibatkan sikap rendah 

hati. 

b. Faktor Psikologis 

 Segala macam kegagalan, pengalaman frustasi serta keberhasilan 

yang dirasakan akan mewarnai sikap dan kebiasaannya. Adanya kasih 

sayang orang tua yang acuh tak acuh, kaku, dingin seta keras dapat 

menyebabkan perasaan cemas, tertekan dan mempunyai pribadi yang 

sifatnya akan menolak serta menentang di lingkungannya. 

c. Faktor Sosio-Kultural 

 Budaya yang dimiliki seseorang merupakan perbuatan atau ide yang 

bisa terlihat maupun tidak bisa terlihat. Penyebab langsung dari gangguan 

jiwa bukan karena faktor budaya tetapi dibatasi dalam menemukan 

“warna” dari tanda-tanda tersebut.  

     3. Tanda Gangguan Jiwa 

Gangguan kejiwaan bisa dengan mudah diketahui, yaitu melihat apa tanda 

serta gejala diantaranya keputusasaan, depresi, perilaku kram, tegang, kecemasan, 

perasaan lemah serta tidak dapat menggapai tujuan. Tanda lain gangguan jiwa 
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seperti terganggunya pikiran yang biasanya ditandai dengan adanya pembicaraan 

aneh atau susah untuk dipahami, kata yang sama berulang-berulang diucapkan, 

menampakkan tingkah laku yang aneh seperti tertawa sendiri atau bicara sendiri, 

kemudian berjalan yang tidak ada tujuan atau arah serta belum mampu dalam 

melakukan perawatan pada dirinya sendiri (Widiyawati, 2020) 

     4. Macam-Macam Gangguan Jiwa 

Dalam menyediakan dan mengelompokkan gangguan jiwa, sistem yang 

sering digunakan dengan kriteria diagnosa standar, Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorder (DSM) tahun 2013 menerbitkan beberapa macam 

gangguan jiwa umum seperti gangguan kecemasan, gangguan disosiatif, gangguan 

makan, gangguan neurokognitif, gangguan perkembangan saraf, gangguan 

kepribadian, gangguan tidur dan bangun, bipolar, gangguan adiktif, trauma serta 

gangguan stressor (Sutejo, 2017) 

a. Skizofrenia 

  Skizofrenia merupakan masalah kejiwaan yang dirasakan orang 

yang kepribadiannya berantakan. Seseorang yang mengalami penyakit 

tersebut seakan-akan jiwanya sudah mati, terpisahkan dari dunia nyata dan 

segala sesuatu yang terdapat di lingkungannya tidak mampu untuk 

ditanggapi (Fatmawati et al., 2019). 

b. Depresi 

  Depresi  adalah fungsi manusia bermasalah yang berhubungan 

dengan alam perasaan yang sedih serta gejala pendukungnya, sudah 

termasuk perubahan nafsu makan serta pola tidur yang berantakan, 
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kelelahan, konsentrasi, tidak berdaya, adanya rasa putus asa serta keinginan 

untuk bunuh diri. Depresi juga bermakna salah satu gangguan kejiwaan pada 

alam perasaan ditandai tidak adanya gairah hidup, merasa tidak berguna, 

murung, keputusasaan dan lain sebagainya. Depresi merupakan perasaan 

sedih yang berkaitan dengan derita seseorang yang berupa penyerangan 

yang bertuju terhadap dirinya sendiri atau dapat juga dikatakan 

mendalamnya perasaan marah (Sutejo, 2017). 

c. Gangguan Kepribadian 

  Tanda-tanda gangguan kepribadian dan tanda-tanda nerosa yang 

ditunjukkan oleh Klinik bentuknya hampir menyerupai seseorang yang 

memiliki kecerdasan tinggi maupun rendah. Jadi dapat dikatakan gangguan 

kepribadian, kecerdasan dan nerosa sebagian besar tidak berhubungan pada 

satu dan yang lainnya atau disebut tidak ada korelasi (Kurniawan, 2016). 

 d. Gangguan Mental Organik 

Gangguan mental organik merupakan gangguan jiwa yang psikotik 

atau non-psikotik yang disebabkan oleh gangguan fungsi jaringan otak. 

Adanya gangguan fungsi pada jaringan otak dapat diakibatkan oleh penyakit 

badaniah terutama terkait dengan otak atau bisa juga yang diluar otak. Jika 

pada bagian otak yang bermasalah itu luas maka gangguan dasar terkait 

fungsi mental sama saja, tidak tergantung terhadap penyakit yang 

mengakibatkannya jika hanya bagian otak dengan fungsi tertentu yang 

terganggu. Oleh karena itu hal inilah yang menentukan tanda dan sindrom  

bukan karena diakibatkan oleh penyakit (Kurniawan, 2016). 
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 e. Gangguan Psikomatik 

Gangguan fungsi alat-alat tubuh yang dikuasai susunan saraf 

vegetatif sering mengakibatkan adanya perkembangan neurotik yang 

menampakkan sebagian besar. Gangguan psikomatik dapat disamakan 

dengan yang diberikan namanya dahulu neurosa organ yang biasanya hanya 

fungsi faaliah yang bermasalah sehingga sering juga dinamakan gangguan 

psikofisiologik (Sutejo, 2017). 

 f. Gangguan Intelektual (Retardasi Mental) 

Gangguan intelektual atau biasa disebut dengan retardasi mental 

adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak 

lengkap, terutama ditandai dengan adanya hendaya (impairment) 

keterampilan (skills) selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh 

pada semua tingkat intelegensia, yaitu kognitif, bahasa, motorik dan sosial 

(Anam & Nohan, 2017). 

 g. Gangguan Perilaku Masa Anak dan Remaja 

Gejala dan gambaran fisik juga sifat dari diri sendiri yang secara 

khusus dapat diwariskan oleh orang tua terhadap anaknya. Pada masalah 

yang menyerang otak yakni trauma kepala, ensepalitis, neoplasma akan 

menyebabkan perbedaan kepribadian. Faktor lingkungan juga dapat 

memberikan dampak terhadap perilaku anak, dan cenderung berasal dari 

lingkungan sehingga dapat diubah, maka dengan demikian gangguan 

perilaku itu dapat dipengaruhi atau dicegah (Sutejo, 2017). 
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5. Dampak Gangguan Jiwa 

 Wahyu (2012) didalam penelitiannya mengatakan ada beberapa dampak 

penyakit jiwa yaitu sebagai berikut: 

a. Penolakan 

 Anggota keluarga yang lain menolak penderita ketika ada anggota keluarga 

yang menderita gangguan jiwa. Hal ini menyebabkan penarikan diri dan 

terputusnya hubungan yang intim terhadap anggota keluarga. 

b. Stigma 

 Tidak semua anggota keluarga mengetahui informasi dan pengetahuan 

tentang gangguan jiwa. Keluarga menganggap penderita tidak dapat berkomunikasi 

seperti orang normal pada umumnya sehingga mengakibatkan beberapa anggota 

keluarga merasa tidak nyaman dengan adanya anggota keluarga yang mengalami 

gangguan jiwa.  

c. Kelelahan 

 Terkadang keluarga merasa putus asa menghadapi anggota keluarga yang 

memiliki gangguan jiwa. Mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi anggota 

keluarga yang mengalami gangguan jiwa yang harus dirawat terus-menerus. 

d. Duka 

 Orang dengan gangguan jiwa tentu menjadi kesedihan bagi anggota 

keluarga yang memilikinya. Penyakit ini menghambat seseorang untuk turut 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial kehidupan sehari-hari. 
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C. Konsep Sikap  

     1. Definisi Sikap 

 Manusia adalah makhluk yang unik karena memiliki perbedaan dengan 

individu lain. Sikap merupakan kecenderungan individu merespon dengan cara 

tertentu terhadap stimulus yang ada di lingkungan masyarakat. Sikap adalah sebuah 

perasaan atau pandangan yang disertai kecenderungan untuk bertindak terhadap 

suatu objek tertentu. Sikap diarahkan kepada orang lain, benda, peristiwa, 

pandangan, lembaga, norma dan lain-lain (Kulsum & Jauhar, 2016). 

 Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap dapat pula bersifat positif dan dapat pula 

bersifat negatif. Sikap positif kecenderungan tindakan adalah mendekati, 

menyenangi, mengharapkan objek tertentu, sedangkan sikap negatif terdapat 

kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci dan tidak menyukai objek 

tertentu. Secara operasional, sikap dapat ditunjukkan dalam bentuk kata-kata atau 

tindakan yang merupakan respon reaksi dari sikapnya terhadap objek baik berupa 

orang, peristiwa atau situasi (Notoatmodjo, 2012b). Dalam Al. Qur’an surah Al. 

Luqman/31: 18, Allah berfirman: 

بُّا كُلَّا اا   إ نَّا اللَّجا لجا يُُ  رجا حر ا الْْجرْض ا مج دَّا كجا ل لنَّاس ا وجلجا تَجْش ا ف  راْ خج ع   صج لجا تُ  وج
 مُُْتجال ا فجخُور ا

 

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan 

janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai 

orang-orang yang sombong dan membanggakan diri”. 
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Menurut Quraish Shihab, ayat ini berupa nasihat Lukman al-Hakim kepada 

anaknya agar dapat berbudi leluhur dan mempunyai sopan santun ketika 

bersosialisasi dengan sesama manusia. Beliau memperingati anaknya dengan 

berkata: “Dan wahai buah hatiku, janganlah engkau keras hati untuk menjauhi 

pipimu yaitu mukamu dari manusia siapapun dia karena terpacu oleh penindasan 

dan keangkuhan”. Selanjutnya ia berujar, “Hadapilah setiap orang dengan wajah 

berseri penuh rendah hati. Dan bila engkau melangkah, janganlah berjalan di muka 

bumi dengan angkuh, tetapi berjalanlah dengan lemah penuh wibawa. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai yakni tidak melimpahkan anugrah kasih 

sayang-Nya kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri” (Shihab 

M. Q, 2012) 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa QS. Luqman ayat 18 

menyuruh seorang hamba untuk tidak bersikap sombong, baik perasaan, perilaku, 

tutur kata maupun tindakan. Karena hal tersebut dapat membawa keserakahan atau 

kemarahan Allah Swt dan dia tak menyukai orang-orang yang berprilaku sombong 

dan tamak di muka bumi sepeleh apapun itu. 

Sikap merupakan kecenderungan bertindak, berpersepsi, berfikir dalam 

menghadapi suatu objek, situasi, ide atau nilai. Sikap bukan sebuah perilaku, 

melainkan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap 

objek sikap. Ia menambahkan bahwa sikap mempunyai daya motivasi, sikap juga 

menentukan apakah seorang individu harus pro atau kontra terhadap suatu objek. 

(Kulsum & Jauhar, 2016) 
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 Berdasarkan kajian teori tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sikap merupakan suatu perasaan, persepsi, pikiran terhadap suatu objek sikap yang 

membentuk kecenderungan untuk bertindak dan  memutuskan untuk mendukung 

atau tidak mendukung terhadap objek sikap yang dihadapi. 

     2. Komponen Sikap 

Terdapat 3 komponen sikap yaitu sebagai berikut: (Kulsum & Jauhar, 2016) 

a. Kognitif 

 Pada komponen kognitif merupakan gambaran dari seseorang 

mempersepsikan objek, peristiwa atau situasi dan sebuah aspek sikap yang 

berkenaan dalam penilaian seseorang terhadap objek sikap. Dengan kata lain, 

komponen kognitif merupakan kategori-kategori yang digunakan individu dalam 

berpikir. 

b. Afektif 

 Afektif adalah perasaan atau emosi yang meliputi kecemasan, benci, marah, 

kasihan, cemburu atau suka yang akan dihubungkan dengan objek sikap. 

c. Perilaku 

 Hal ini bukan merupakan sebuah perilaku yang tampak akan tetapi lebih 

kecenderungan atau dorongan untuk berperilaku. Sebuah perbuatan atau tindakan 

yang dimunculkan seseorang berdasarkan keinginan dan keyakinan individu itu 

sendiri. Misalnya individu ingin melakukan sebuah kejahatan, karena adanya norma 

dan hukum individu tersebut tidak melakukan kejahatan tersebut. 
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     3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap 

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap yaitu sebagai berikut: (Azwar S, 2013) 

a. Pengalaman pribadi 

 Apa yang telah kita alami akan ikut membentuk dan mempengaruhi 

terbentuknya sikap. Pengalaman pribadi yang meninggalkan kesan yang kuat dan 

yang terjadi melibatkan emosional akan lebih mudah terbentuknya sikap. 

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

 seseorang yang dianggap penting, seseorang yang berarti khusus, atau 

seseorang yang tidak ingin dikecewakan akan berpengaruh dalam pembentukan 

sikap terhadap sesuatu. Pada umumnya, seseorang memiliki sikap yang cenderung 

searah dengan sikap orang yang dianggap penting. Kecenderungan tersebut 

dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari 

konflik dengan orang yang dianggap penting. 

c. Pengaruh kebudayaan 

 Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar 

terhadap pembentukan sikap. Dalam mengarahkan sikap individu terhadap 

berbagai masalah, kebudayaan memiliki pengaruh yang besar. Hanya kepribadian 

individu yang kuat yang dapat memudarkan dominasi kebudayaan dalam 

pembentukan sikap individu. 

d. Media massa 

 Media massa adalah bentuk sarana komunikasi seperti radio, surat kabar, 

televisi dan lain sebagainya yang mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan 
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opini dan kepercayaan individu karena media massa membawa pesan-pesan yang 

berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. 

e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama 

 Lembaga pendidikan dan lembaga agama memiliki pengaruh dalam 

pembentukan sikap karena keduanya meletakkan konsep moral. Pemahaman akan 

baik dan buruk, sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan diperoleh dari didikan 

yang diajarkan kepada individu sejak kecil. 

f. Pengaruh faktor emosional 

 Terkadang suatu bentuk sikap merupakan hal yang mewakili perasaan atau 

emosi individu yang mana digunakan sebagai penyaluran frustasi atau pengalihan 

bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap yang seperti itu biasanya sikap yang 

bersifat sementara dan segera hilang begitu frustasi hilang, akan tetapi bisa juga 

menjadi sikap yang bertahan lama. 

     4. Domain Sikap 

 Terdapat 4 domain sikap terhadap masalah kejiwaan di masyarakat yakni 

sebagai berikut (Islamiati et al., 2018) 

 a. Otoritarianisme adalah pandangan individu pada gangguan jiwa sebagai 

seseorang yang lemah dan membutuhkan perlakuan yang kasar. 

 b. Kebajikan adalah pandangan kemanusiaan dan simpatik pada orang yang 

menderita gangguan jiwa. 

 c. Pembatasan sosial adalah keyakinan yang beranggapan bahwa orang yang 

menderita gangguan jiwa itu ancaman untuk masyarakat dan harus dihindari. 
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 d. Ideologi kesehatan jiwa masyarakat adalah penerimaan layanan untuk kesehatan 

mental dan penderita gangguan jiwa di masyarakat, namun tidak berada di daerah 

tempat mereka tinggal. 

     5. Fungsi Sikap 

 Fungsi sikap adalah sebagai berikut (Wawan & Dewi, 2011) 

a. Fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian  

Fungsi ini berhubungan terhadap wahana dan arahan. Pada sikap ini berupa 

wahana untuk mendapatkan tujuan, seseorang akan memandang sejauh mana 

sasaran sikap yang bisa digunakan sebagai wadah dalam menggapai tujuan. Fungsi 

manfaat ialah titik dimana manfaat sasaran sikap dalam pencapaian tujuan.  

b. Fungsi pertahanan ego  

Sikap yang didapatkan seseorang hanya untuk menanamkan egonya. Sikap 

ini diambil pada waktu orang yang berkaitan dengan kegentingan keadaan dirinya 

atau egonya.   

c. Fungsi ekspresi nilai  

Sikap yang dimiliki oleh diri seseorang ialah upaya bagi seseorang untuk 

menampakkan nilai yang ada dalam dirinya.  

d. Fungsi pengetahuan   

Seseorang mempunyai anjuran untuk dapat memahami pengalaman-

pengalaman agar mendapatkan pengetahuan yang memadai.  
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D. Konsep Masyarakat 

     1. Definisi Masyarakat 

Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup bersama 

dan saling bekerja sama demi memperoleh suatu kepentingan bersama yang sudah 

mempunyai tatanan kehidupan, adat istiadat dan aturan-aturan yang ditaati di 

lingkungannya. Kata masyarakat yang berasal dari bahasa arab “musyarak”.. Kata 

masyarakat juga berasal dari bahasa latin “societas” yang artinya kawan. 

Sedangkan kata masyarakat berasal dari bahasa inggris “society” yang artinya 

masyarakat. Masyarakat dalam arti luas adalah seluruh hubungan hidup bersama 

dengan tidak dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan masyarakat 

dalam arti sempit merupakan kelompok individu yang dibatasi karena golongan, 

territorial, bangsa dan sebagainya (Prasetyo, 2020). 

Masyarakat juga berarti bahwa kesataun hidup manusia yang berinteraksi 

menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat 

oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2013). Manusia merupakan 

unsur mutlak bagi munculnya masyarakat. Al-Qur’an menjelaskan kedudukan 

manusia sebagai makhluk sosial dijelaskan dalam QS. Al. Hujurat/49: 13 sebagai 

berikut: 

أجكْرجا إ نَّا اۚل ت جعجارجفوُا وجق جبجائ لجا شُعُوبرا وجججعجلْنجاكُماْ وجأنُْ ثجىاٰ ذجكجر ا م ناْ  خجلجقْنجاكُماْ إ نَّّا  النَّاساُ أجي ُّهجا يٰجا  
خجب يما عجل يمما اللَّجا إ نَّا اۚأجتْ قجاكُماْ اللَّ ا ع نْدجا  مجكُماْ  

Terjemahnya: 

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di 
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antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah 

Maha Mengetahui, Maha Teliti” 

 

 Menurut Quraish Shihab, ayat ini menegaskan asal-usul manusia dengan 

menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seseorang 

berbangga dan merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, bukan saja antar satu 

suku, bangsa dan warna kulit. Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua manusia 

derajat kemanusiaannya sama disisi Allah SWT, tidak ada perbedaan antara satu 

suku dengan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara 

laki-laki dan perempuan (Shihab M. Q, 2012). 

 Menurut asumsi peneliti, keterkaitan ayat ini dengan masyarakat yaitu 

manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

untuk saling mengenal. Hal tersebut adalah bukti nyata bahwa Islam menegaskan 

persamaan kedudukan manusia atau dengan kata lain tidak ada pembeda antara 

manusia berdasarkan suku, bangsa dan sebagainya. Manusia yang paling mulia 

disisi Allah SWT bukanlah karena harta, perhiasan, ketampanan, kecantikan atau 

keindahan fisiknya akan tetapi manusia yang mulia adalah mereka yang bertakwa. 

Jika hal demikian bukanlah sumber kemuliaan, sesungguhnya kemuliaan yang 

abadi dan kekal adalah disisi Allah SWT yaitu mendekatkan diri kepada Allah 

SWT, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. 

2. Ciri-Ciri Masyarakat 

 Masyarakat adalah suatu bentuk kehidupan bersama manusia, yang 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Manusia yang hidup bersama paling sedikit terdiri dari dua orang. 
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b. Bergaul dalam waktu yang cukup lama sehingga timbul sistem komunikasi dan 

peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia. 

c. Adanya kesadaran bahwa setiap manusia adalah bagian dari suatu kesatuan. 

d. Menghasilkan kebudayaan yang dapat dikembangkan. 

     3. Syarat Fungsional Masyarakat 

 Suatu masyarakat akan dapat dianalisa dari sudut syarat-syarat 

fungsionalnya, yaitu sebagai berikut: (Soekanto & Sulistyowati, 2015) 

a. Fungsi adaptasi yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem 

sosial dengan sub-sistem organisme perilaku dan dengan dunia fisiko organik. 

Hal ini secara umum terkait dengan penyesuaian masyarakat terhadap kondisi-

kondisi dari lingkungannya. 

b. Fungsi integrase yang mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan 

antara unit-unit dari suatu sistem sosial, khususnya yang berhubungan dengan 

kontribusi pada organisasi dan peran keseluruhan sistem. 

c. Fungsi mempertahankan yang mencakup hubungan antara masyarakat sebagai 

sistem sosial dengan sub-sistem kebudayaan. Hal itu berarti mempertahankan 

prinsip-prinsip tertinggi dari masyarakat. 

d. Fungsi pencapaian tujuan yang mencakup hubungan antar masyarakat sebagai 

sistem sosial dengan sub-sistem aksi kepribadian. 

 

 

 

 



35 
 

 
 

E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. 1 Kerangka Teori 

Domain Sikap (Islamiati 

et al., 2018): 

a. Otoritarianisme 

b. Kebajikan 

c. Pembatasan sosial 

d. Ideologi kesehatan jiwa 

masyarakat 
 

Sikap 

Dampak Gangguan 

Jiwa. (Wahyu, 2012): 

a. Penolakan 

b. 

c. Kelelahan 

d. Duka 

Penyebab Stigma. 

(Butt et al., 2010) 

a. Diri 

b. Masyarakat 

c. Lembaga 

d. Struktur 
 

Stigma 

 

Gangguan Jiwa 

 

Macam-macam 

Gangguan Jiwa (Sutejo, 

2017): 

a. Skizofrenia 

b. Depresi 

c. Gangguan kepribadian 

d. Gangguan mental 

organik 

e. Gangguan psikomatik 

f. Gangguan Intelektual 

g. Gangguan perilaku 

masa anak dan remaja 
Fungsi Sikap 

(Wawan & Dewi, 

2011): 

a. Fungsi 

instrumental dan 

fungsi penyesuaian 

b. Fungsi pertahanan 

ego 

c. Fungsi ekspresi 

nilai 

d. Fungsi 

pengetahuan 

Penyebab Gangguan 

Jiwa (Sutejo, 2017): 

a. Faktor Biologis 

b. Faktor Psikologis 

c. Faktor Sosio-Kultural 

Stigma 

 

Dampak Stigma: 

a. Dampak stigma 
bagi individu 

b. Dampak stigma 

bagi keluarga 

Tipe Stigma 

(Capar & Kavak, 

2018): 

a. Self stigma 

b. Public stigma 

Mekanisme Stigma (Major & 

O’Brien, 2014): 

a. Perilaku stereotype dan 

diskriminasi 

b. Proses pemenuhan harapan 

c. Budaya yang berkembang 

di masyarakat 

d. Stigma membuat seseorang 

terancam identitas sosialnya. 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Sikap (Azwar S, 2013): 

a. Pengalaman pribadi 

b. Pengaruh orang lain yang 

dianggap penting 

c. Pengaruh kebudayaan 

d. Media massa 

e. Lembaga pendidikan dan lembaga 

agama 

f. Pengaruh faktor emosional 

Komponen Sikap 

(Kulsum & Jauhar, 

2016): 

a. Kognitif 

b. Afektif 

c. Perilaku 
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F. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

   

  = Variabel bebas yang diteliti (Variabel Independen) 

 

  = Variabel terikat (Variabel Dependen) 

 

  = Tidak diteliti 

  = Penghubung variabel yang diteliti 

  = Tidak diteliti 

 

Bagan 2. 2 Kerangka Konsep 

Stigma Sikap Masyarakat 

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap: (Azwar 

S, 2013) 

a. Pengalaman pribadi 

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

c. Pengaruh kebudayaan 

d. Media massa 

e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama 

f. Pengaruh faktor emosional 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif dengan desain penelitian 

deskriptif korelasi yang artinya tujuan utama metode penelitian yang dilaksanakan 

untuk menerangkan dan menggambarkan tentang suatu kondisi secara objektif. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional dimana 

pengumpulan data variabel independen dan dependen dikumpulkan sekaligus atau 

dalam waktu yang bersamaan (Notoatmodjo, 2012a). Penelitian ini dilaksanakan 

untuk mengetahui hubungan stigma dengan sikap masyarakat terhadap pasien 

gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten 

Gowa. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2023. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti 

(Notoatmodjo, 2012a). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat 

yang ada di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang 

berjumlah 2.681 rumah tangga. 
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagian kecil objek yang diteliti dan dianggap mewakili 

seluruh populasi (Notoatmodjo, 2012a). Pengambilan sampel menggunakan 

Probability Sampling dengan teknik cluster random sampling. Probability 

sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel (Sugiyono, 2018). Cluster random sampling adalah teknik 

sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan 

diteliti atau sumber data sangat luas (Sugiyono, 2018). 

Besar sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 

n = 
N

1+N(d)2 

Keterangan: 

 n: jumlah sampel 

 N: jumlah populasi 

 d: taraf signifikansi (1%, 5%, 10%)  

n = 
N

1+N(d)2 

= 
2681

1+2681 (0,05)2 

= 
2681

1+6,7025
 

= 
2681

7,7025
 

= 348 responden 

Berdasarkan rumus Slovin di atas, maka besar sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 348 responden. 
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 Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu berdasarkan kriteria inklusi 

dan ekslusi. Adapun kriteria inklusi dan ekslusi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Kriteria Inklusi 

 Kriteria atau karakteristik yang perlu dipenuhi dari suatu anggota populasi 

yang dapat diambil menjadi sampel. 

1) Masyarakat yang tinggal di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa. 

2) Masyarakat yang berumur 18-65 Tahun. 

3) Bisa membaca, menulis serta tidak buta huruf. 

4) Bisa berkomunikasi dengan baik. 

5) Masyarakat yang setuju menjadi responden. 

6) Masyarakat yang sehat jasmani maupun rohani. 

b. Kriteria ekslusi 

 Kriteria atau karakteristik yang tidak perlu diambil sebagai sampel dalam 

penelitian ini. 

1) Masyarakat yang tidak sedang berada di tempat saat penelitian. 

2) Tidak sehat jasmani maupun rohaninya. 

D. Teknik Pengambilan Data 

 Teknik pengambilan data yaitu suatu cara yang digunakan untuk 

pengumpulan data terkait dengan penelitian ini. Adapun langkah-langkahnya 

sebagai berikut: 
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1. Data Primer 

Data primer merupakan data langsung atau data yang didapatkan secara 

langsung oleh pengumpul data dari masyarakat. Cara yang digunakan dalam 

pengambilan data penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah teknik 

pengambilan data dengan cara memberikan seperangkat pernyataan ataupun 

pertanyaan kepada responden untuk menjawabnya (Sugiyono, 2018) 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data tidak langsung atau data yang diperoleh 

melalui orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2018). Data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh dari data Puskesmas Samata Kabupaten Gowa dan 

wawancara dari beberapa masyarakat yang ada di Kelurahan Samata Kabupaten 

Gowa. 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan alat pengumpulan data yang disesuaikan 

dari jenis penelitian yang dilakukan (Notoatmodjo, 2012a). Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu pada variabel stigma menggunakan 

kuesioner Scale: Perception of Discrimination Devaluation (PDD) dan variabel 

sikap menggunakan kuesioner Community Attitudes Toward The Mentally Ill 

(CAMI). 

1. Kuesioner stigma  

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner Scale: Perception of 

Discrimination Devaluation (PDD) yang terdiri dari 11 item yang mengukur sejauh 

mana seseorang percaya bahwa kebanyakan orang akan mendevaluasi atau 
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diskriminasi terhadap seseorang dengan gangguan jiwa. PDD diukur pada skala 

Likert 4 poin dengan skor antara 1 sampai 4 (4 = sangat tidak setuju, 3 = tidak 

setuju, 2 = setuju dan 1 = sangat setuju). Item yang dinyatakan secara negatif 

dikodekan ulang secara terbalik, sehingga skor yang lebih tinggi menunjukkan 

tingkat stigma yang dirasakan lebih tinggi. (Safitri, 2019) 

Tabel 3. 1 Blue Print Kuesioner PDD 

Indikator Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Kuesioner PDD 1,3,4,7,10 2,5,6,8,9,11 11 

Total 5 6 11 

 

2. Kuesioner sikap masyarakat 

Instrumen penelitian sikap masyarakat menggunakan kuesioner Community 

Attitudes Toward The Mentally Ill (CAMI). Kuesioner ini dibuat oleh Taylor dan 

Dear pada tahun 1981 dan telah diterjemahkan oleh Islamiati, Widianti dan 

Suhendar (2018) kedalam bahasa Indonesia dengan menggunakan pengukuran 

skala Likert. Instrumen sikap terdapat 35 item pertanyaan dan dibagi kedalam 4 

domain yang terdiri dari otoritarianisme, kebajikan, pembatasan sosial serta 

ideologi kesehatan jiwa masyarakat. Setiap sub skala terdiri dari 10 pertanyaan. 

Pilihan jawaban berdasarkan skala likert (sangat setuju (4), setuju (3), tidak setuju 

(2) dan sangat tidak setuju (1)). Item yang dinyatakan secara negatif dikodekan 

ulang secara terbalik untuk analisis. Nilai dari setiap jawaban dijumlah keseluruhan 

untuk memperoleh total nilai jawaban (Islamiati et al., 2018). 

Tabel 3. 2 Blue Print Kuesioner CAMI 

Indikator Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Otoritarianisme  2,3,4,6,7 1,5,8,9 9 

Kebajikan 10,12,14 11,13,15,16,17 8 
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Pembatasan sosial 24,25,26 18,19,20,21,22,23 9 

Ideologi kesehatan jiwa masyarakat 27,28,29,30,31 32,33,34,35 9 

Total 16 19 35 

 

3. Uji Validitas dan Reabilitas 

 Uji validitas merupakan tolak ukur yang menunjukkan apakah instrumen 

penelitian yang digunakan valid atau tidak (Budiastuti et al., 2018). Alat ukur dapat 

dikatakan valid dan reliabel jika hasil uji validitas menggunakan Corconbach Alpha 

menunjukkan jika >0,6 (Arikunto, 2010). 

 Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner PDD dan CAMI. 

Berdasarkan hasil uji validitas kuesioner PDD dan CAMI yang dilakukan di 

Kelurahan Paccinongan Kabupaten Gowa sebanyak 30 responden. Kuesioner PDD 

telah diuji dengan diperoleh r hitung antara 0,385-0,919 item pertanyaan dinyatakan 

valid jika r hitung lebih besar dari r tabel (0,361) pada taraf signifikan 5% yaitu r 

hitung > r tabel dan nilai Corconbach Alpha 0,732 sehingga kuesioner tersebut 

dikatakan reliabel. 

 Pada kuesioner CAMI telah diuji dengan diperoleh r hitung antara 0,365-

0,786 item pertanyaan dinyatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabel (0,361) 

pada taraf signifikan 5% yaitu r hitung > r tabel dan nilai Corconbach Alpha 0,728 

sehingga kuesioner tersebut dikatakan reliabel. 

F. Teknik Pengelola Data 

1. Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan dengan program sistem pengolahan data dari 

komputer (Notoatmodjo, 2012a). Pengolahan data dapat dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 
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a. Editing 

 Editing adalah cara yang dilakukan untuk mengecek kembali apakah data 

yang dikumpulkan atau diperoleh sudah benar. Editing dilakukan jika data sudah 

terkumpul atau pada tahap pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti mengecek 

kelengkapan atau kebenaran data yang sudah diisi oleh responden apakah sudah 

relevan, lengkap dan konsisten antara pertanyaan dengan jawaban yang telah diisi 

oleh responden. 

b. Coding 

 Pada tahap ini, peneliti memberikan kode angka pada data yang terdiri atas 

beberapa kategori. Kode yang diberikan pada data sangat penting jika analisa dan 

pengolahan data menggunakan komputer. Pemberian kode untuk setiap jawaban 

dari kuesioner dengan memberikan tanda, simbol atau kode informasi yang telah 

dikumpulkan demi kemudahan dalam pengolahan data. Pada variabel stigma, diberi 

kode = 1 jika stigma rendah dan diberi kode = 2 jika stigma tinggi. Pada variabel 

sikap masyarakat, diberi kode = 1 jika sikap positif dan diberi kode = 2 jika sikap 

negatif. 

c. Data Entry 

 Pada tahap ini, peneliti memasukkan kedalam tabel semua data yang telah 

dikumpulkan dan membuat distribusi frekuensi sederhana. Setiap jawaban dari 

responden dalam bentuk kode angka dimasukkan kedalam program atau software.  
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d. Cleaning 

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengecekan kembali jika terdeteksi 

adanya kesalahan kode dan memeriksa data yang telah dimasukkan apakah sudah 

lengkap. Setelah itu baru dilakukan pembenaran. 

e. Tabulating 

 Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data lalu dihitung dan 

memasukkan kedalam kategori sampai terbentuknya tabel distribusi frekuensi 

sederhana. 

2. Analisa Data 

Analisa data adalah aktivitas dari seluruh responden yang diikuti oleh 

pengumpulan data (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, data yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti kemudian diolah serta dianalisis dengan menggunakan 

teknik statistik. Proses mengolah data dengan teknik perangkat lunak komputer 

menggunakan program pengolah data dan Microsoft Excel. Analisa data dalam 

penelitian ini menggunakan data univariat dan data bivariat: 

a. Analisa Univariat 

 Analisa univariat digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan 

karakteristik pada variabel penelitian (Notoatmodjo, 2012a). Karakteristik 

responden yang berbentuk kategorik yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan dan 

pendidikan terakhir. Sedangkan variabel penelitian berbentuk kategorik adalah 

stigma dan sikap masyarakat. 
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b. Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang 

diduga memiliki korelasi atau hubungan (Notoatmodjo, 2012a). Penguji hipotesa 

untuk mengambil keputusan apakah hipotesis yang diajukan cukup meyakinkan 

untuk ditolak atau diterima dengan menggunakan uji statistik spearman’s rho. 

Digunakan batasan kemaknaan 0,05 untuk melihat kemaknaan perhitungan statistik 

jika p-value < 0,05 maka disebut bermakna secara statistik dan jika p-value > 0,05 

maka disebut tidak bermakna secara statistik. Terdapat hubungan antara kedua 

variabel independen dan dependen apabila p-value < 0,05 dan tidak terdapat 

hubungan antara kedua variabel independen dan dependen apabila p-value > 0,05 

(Notoatmodjo, 2012a). 

 Analisa bivariat pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

stigma dengan sikap masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa. Sebelum 

melakukan uji statistik pada kedua variabel maka pertama-tama melakukan uji 

normalitas data dimana jika p-value > 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal. 

Karena besar sampel penelitian sebanyak 348 responden, maka uji normalitas data 

menggunakan Kolmogorov-smirnov. Berdasarkan hasil uji normalitas data 

didapatkan nilai sebesar 0,001< 0,05 maka dikatakan bahwa data terdistribusi tidak 

normal. Kedua variabel dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis skala yang 

sama yaitu ordinal, dimana peneliti ingin mengetahui hubungan stigma dengan 

sikap masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa.  
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G. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan adalah tahap awal dalam melaksanakan penelitian. Pada 

tahap ini langkah pertama yang dilakukan yaitu menyusun proposal yang berisi 

rancangan penelitian dimana peneliti dibimbing oleh dosen pembimbing yang 

kemudian disetujui. Selanjutnya bisa dikembangkan oleh peneliti baik sesuai 

dengan teori maupun metode penelitian yang digunakan. 

Setelah proposal disetujui, berdasarkan masalah yang didapatkan maka 

peneliti memilih masyarakat yang ada di Kelurahan Samata untuk menjadi 

responden dalam penelitian ini. Peneliti mempersiapkan kuesioner dan surat izin 

penelitian dari instansi terkait demi kelancaran penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan responden sesuai dengan 

kriteria inklusi dan ekslusi yang telah ditetapkan oleh peneliti. Sebelum penelitian 

dilakukan, peneliti meminta bantuan untuk dibimbing oleh penanggung jawab jiwa 

Puskesmas Samata. Peneliti dan penanggung jawab jiwa Puskesmas Samata 

mendatangi rumah penduduk yang akan dijadikan responden. Terlebih dahulu 

peneliti menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini. Setelah 

responden paham mengenai penjelasan yang diberikan, selanjutnya peneliti 

memberikan lembar persetujuan menjadi responden dalam penelitian kemudian 

dibuktikan dengan menandatangani lembar dari persetujuan tersebut. Jika diketahui 

tidak terdapat masalah pada pertanyaan serta pengisian kuesioner, kemudian 

peneliti melakukan penelitian terhadap responden. 
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H. Etika Penelitian 

 Masalah etika penelitian keperawatan adalah masalah yang sangat penting 

dalam penelitian karena penelitian keperawatan berhubungan langsung dengan 

manusia. Prinsip-prinsip etik yang dilakukan dalam penelitian ini agar responden 

dilindungi dari berbagai dampak serta kekhawatiran yang muncul selama proses 

penelitian (Nursalam, 2015). Dalam penelitian ini, responden yang dilibatkan mau 

secara sadar dan tanpa adanya paksaan. Penelitian ini sudah lulus uji komite etik 

dari Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar, dengan 

nomor: C.149/KEPK/FKIK/V/2023. 

1. Informed Consent (Persetujuan Responden) 

Informed consent adalah suatu bentuk persetujuan peneliti dan responden 

dengan dibuktikan dengan memberikan lembar persetujuan. Lembar informed 

consent diberikan sebelum melakukan penelitian dengan tujuan agar responden 

memahami maksud dan tujuan dari penelitian. Peneliti harus menghormati hak-hak 

responden apabila responden tidak bersedia untuk diteliti.  

2. Anonymity (Tanpa Nama)  

Anonymity merupakan cara agar kerahasiaan tetap terjaga dimana nama 

responden tidak dicantumkan sehingga dalam kuesioner hanya tercantum 

kode/inisial yang merupakan huruf awalan dari nama responden. Contohnya (R). 

3. Confidentially (Kerahasiaan) 

Peneliti menjamin kerahasiaan informasi dari responden dan data responden 

hanya diketahui oleh kelompok tertentu, jika terdapat data yang tidak dibutuhkan 

oleh peneliti maka data tersebut tidak akan dipresentasikan saat hasil dan kuesioner 



48 
 

 
 

yang telah digunakan peneliti untuk mengukut stigma dan sikap masyarakat melalui 

responden akan dihilangkan setelah selesai presentasi. Dalam penelitian ini, peneliti 

memberikan penjelasan kepada responden bahwa keseluruhan data yang telah 

diambil oleh peneliti tidak akan dibeberkan kepada pihak manapun dan akan tetap 

dijaga kerahasiaannya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Puskesmas Samata 

Puskesmas Samata bertempat di Wilayah Kec. Somba Opu Kab. Gowa yang 

telah dibangun sejak tahun 1987 dengan luas wilayah kerja sebesar 755,61 km2. 

Wilayah kerja Puskesmas Samata terdapat 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Samata, 

Kelurahan Paccinongan, Kelurahan Romang Polong, Kelurahan Tamarunang, 

Kelurahan Bonto Ramba dan Kelurahan Mawang. Batas wilayah Puskesmas 

Samata sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar, sebelah barat berbatasan 

dengan Kec. Tombolo, sebelah timur berbatasan dengan Kec. Patalassang dan 

sebelah selatan berbatasan dengan Kec. Palangga. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan perawat penanggung jawab jiwa di Puskesmas Samata Kabupaten Gowa 

mengatakan bahwa pasien jiwa tetap rutin dikontrol agar diketahui bagaimana 

perkembangan kesehatannya. 

2. Kondisi Geografis 

Lokasi Puskesmas Samata strategis karena berada dipinggir jalan dan ramai 

penduduk. Puskesmas Samata beralamat di Jalan Romang Polong, Kec. Somba Opu 

Kabupaten Gowa. 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini mengenai hubungan stigma dengan sikap masyarakat terhadap 

pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten Gowa dan 

telah dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2023. Adapun responden dalam penelitian 

ini yaitu masyarakat yang tinggal di Kelurahan Samata sebanyak 348 responden.  
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1. Karakteristik Responden 

Tabel 4. 1 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis 

Kelamin, Pekerjaan, Pendidikan Terakhir 
 

Karakteristik Frekuensi Presentase % 

Usia    

18-25 tahun (Remaja Akhir) 133 38,2% 

26-35 tahun (Dewasa Awal) 68 19,5% 

36-45 tahun (Dewasa Menengah) 115 33,0% 

46-59 tahun (Dewasa Akhir) 24 6,9% 

≥60 tahun (Lansia) 8 2,3% 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 104 29,9% 

Perempuan  244 70,1% 

Pekerjaan   

IRT 90 25,9% 

PNS 28 8,0% 

Pelajar/Mahasiswa (i) 127 36,5% 

Wiraswasta 87 25,0% 

Karyawan 4 1,1% 

Pengusaha 12 3,4% 

Pendidikan Terakhir   

Tamat SD/Sederajat 68 19,5% 

SMA/Sederajat 229 65,8% 

Diploma/Perguruan Tinggi 51 14,7% 

Sumber: Data Primer, 2023 

 Tabel 4.1 menggambarkan bahwa jika dilihat dari segi usia, mayoritas 

responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu usia 18-25 dengan jumlah 

responden sebanyak 133 (38,2%). Jenis kelamin, mayoritas responden ialah 

berjenis kelamin perempuan dengan jumlah responden sebanyak 244 (70,1%). 

Mayoritas responden bekerja sebagai pelajar/mahasiswa (i) sebanyak 127 

responden (36,5%). Adapun pendidikan terakhir dari mayoritas responden ialah 

berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak 229 responden(65,8%). 
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2. Analisa Univariat 

Tabel 4. 2  

Distribusi Frekuensi Stigma Masyarakat Terhadap Pasien Gangguan Jiwa di 

Wilayah Kerja Puskesmas Samata  
Stigma Frekuensi Presentase 

Rendah 32 9,2% 

Tinggi 316 90,8% 

Total 348 100% 

Sumber: Data Primer, 2023 

 Tabel 4.2 didapatkan mayoritas masyarakat memiliki stigma tinggi yaitu 

sebanyak 316 responden (90,8%), sedangkan masyarakat yang memiliki stigma 

rendah sebanyak 32 responden (9,2%). 

Tabel 4. 3 

Distribusi Frekuensi Sikap Masyarakat Terhadap Pasien Gangguan Jiwa di 

Wilayah Kerja Puskesmas Samata  
Sikap Frekuensi Presentase 

Negatif 317 91,1% 

Positif 31 8,9% 

Total 348 100% 

Sumber: Data Primer, 2023 

 Tabel 4.3 didapatkan mayoritas masyarakat memiliki sikap negatif yaitu 

sebanyak 317 responden (91,1%), sedangkan masyarakat yang memiliki sikap 

positif sebanyak 31 responden (8,9%). 

Tabel s4. S4 

Distribusi sFrekuensi Kuesioner CAMI 
 k 

Domain  Frekuensi Presentase 

Otoritarianisme Sangat setuju 218 62,6% 

Sangat tidak setuju 158 45,4% 

Kebajikan  Sangat setuju 235 67,5% 

Sangat tidak setuju 162 46,6% 

Pembatasan Sosial Sangat setuju 242 69,5% 

Sangat tidak setuju 231 66,4% 

Ideologi Kesehatan Jiwa 

Masyarakat 

Sangat setuju 262 75,3% 

Sangat tidak setuju 185 53,2% 
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3. Analisa Bivariat 

 Analisa bivariat digunakan dalam menganalisis suatu hubungan dari kedua 

variabel yaitu stigma (variabel independen) dan sikap masyarakat (variabel 

dependen), uji statistik dengan menggunakan spearman’s rho dan menunjukkan p-

value < 0,05 

Tabel 4. 5 

Hasil Analisa Data Hubungan Stigma dengan Sikap Masyarakat Terhadap 

Pasien Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata  
  Stigma 

Masyarakat 

Sikap Masyarakat 

Stigma 

Masyarakat 

Correlation Coefficient 1.000 .129 

Sig. (2-tailed)  .016 

N 348 348 

Sikap 

Masyarakat 

Correlation Coefficient .129 1.000 

Sig. (2-tailed) .016 . 

N 348 348 

Sumber: Data Primer, 2023 

 Berdasarkan tabel 4.4 memperlihatkan bahwa hasil analisa data stigma 

dengan sikap masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa dengan uji statistik yang 

digunakan spearman’s rho didapatkan p-value 0,016 dengan taraf signifikansi < 

0,05 dimana 0,016 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima sehingga 

kesimpulan dalam penelitian ini terdapat hubungan antara stigma dengan sikap 

masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa. 

C. Pembahasan 

1. Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Pasien Gangguan Jiwa di 

Wilayah Kerja Puskesmas Samata 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 348 responden, 

mayoritas didapatkan bahwa stigma masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa 

tinggi sebanyak 316 responden (90,8%). Hal tersebut sejalan dengan penelitian 
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yang dilakukan oleh Sya’diyah, dkk (2014) mengenai stigma masyarakat terhadap 

orang yang sakit jiwa di Desa Trucuk yang menyatakan bahwa sebanyak 59 

responden dengan presentase 59% memiliki stigma yang negatif. 

 Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putriyani 

& Hasmila (2016) tentang stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa 

di Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar yang kesimpulannya 

menyatakan stigma masyarakat terhadap ODGJ di Kecamatan Kuta Malaka  

dikategorikan tinggi yaitu frekuensi 35 dengan presentase 51,5%. Stigma yang 

muncul dapat memperparah bagi ODGJ yang mengalaminya karena merasa 

terkucilkan. Secara umum orang yang mengalami gangguan jiwa berat diberikan 

pengobatan serta dirawat di rumah sakit.  Pengobatan pada ODGJ adalah perjalanan 

yang sangat menantang atau sebuah journey of Challenge yang terus berlanjut. Para 

penderita gangguan jiwa susah dengan satu kali perawatan langsung sembuh akan 

tetapi memerlukan suatu proses yang sangat panjang untuk kesembuhannya. 

Hasil penelitian juga diperkuat menurut teori Goffman dalam Major & 

O’Brien (2014) yang menyatakan bahwa stigma merupakan atribut yang sangat luas 

dan bisa menyebabkan kehilangan kepercayaan seseorang serta menjadi hal yang 

menakutkan. Cara kerjanya seperti adanya perlakuan yang tidak baik dan 

deskriminasi secara langsung, proses konfirmasi pada harapan, muncul stereotip 

secara otomatis dan munculnya ancaman pada identitas individu. Hasil studi yang 

dilakukan oleh Goffman dalam Hinshaw (2005) mendapatkan suatu kesimpulan 

yang menyatakan seorang individu yang mengalami stigma akan dianggap berbeda 

dengan individu yang lain. Hal tersebut merupakan suatu bentuk deskriminasi yang 
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mengakibatkan individu yang diberikan label stigma pada akhirnya tidak merasa 

bebas untuk berkembang.  

Menurut asumsi peneliti, besarnya presentase masyarakat di Kelurahan 

Samata yang memiliki stigma tinggi terhadap pasien gangguan jiwa karena 

kebanyakan dari responden lebih sering memberikan julukan atau label negatif. 

Masyarakat di Kelurahan Samata memiliki pandangan bahwa pasien gangguan jiwa 

itu berbahaya karena bisa mengganggu lingkungan dan orang di sekitarnya. 

Mayoritas responden juga merasa takut dan menghindari apabila ada gangguan jiwa 

yang mendekati mereka. Data ini diperkuat dengan analisa kuesioner penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti didapatkan stigma masyarakat terhadap pasien 

gangguan jiwa tinggi. Sebaiknya hal tersebut dihilangkan supaya masyarakat 

memiliki stigma yang baik terhadap pasien gangguan jiwa. Berdasarkan hasil 

penelitian didapatkan bahwa mayoritas masyarakat di Kelurahan Samata ternyata 

tidak mengetahui jika terdapat pasien gangguan jiwa di lingkungan tempat mereka 

tinggal. Kita sebagai masyarakat harus selalu memberikan perhatian yang lebih 

terhadap pasien gangguan jiwa agar mereka tidak merasa diasingkan dan dapat 

dengan mudah menjalani kehidupan yang layak di lingkungan masyarakat.  

Stigma di masyarakat berdampak negatif bagi pasien gangguan jiwa, 

mereka beranggapan tidak dapat ikut bergabung di masyarakat serta julukan atau 

label negatif yang diberikan oleh masyarakat sudah melekat Sotgiu & Dobler 

(2020). Hal tersebut berbeda jika dikaitkan dalam Islam yang menyeru setiap umat 

muslim untuk saling menghargai seperti yang dijelaskan dalam hadits riwayat 

Bukhari dan Muslim sebagai berikut: 
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االمسُْل مُوْنجام نْال سجان ه اا ا:االمسُْل مُامجنْاسجل مج اص.ام.اقجالج االنَّب    اعجن  اعُمجرج عجنْاعجبْد االله اابْن 
رُامجنْاهجا امجاانَججىااللهاُع نْهُ.ا)رواهاالبخارياوابواداوداوالن سائا(اوجيجد ه ا,االمهُجاج   ججرج

Artinya: 

 “Abdillah Bin Umar berkata bahwa Nabi SAW telah bersabda “seorang 

muslim adalah orang yang menyebabkan orang-orang Islam (yang lain) 

selamat dari lisan dan tangannya dan orang yang hijrah adalah orang yang 

hijrah dari apa yang telah dilarang Allah SWT.” (H.R. Bukhari no. 10 dan 

Muslim no. 40) 

 

 Hadits diatas menyebutkan seorang muslim yaitu orang yang menjaga 

dirinya agar orang lain terhindar dari perbuatan jelek tangan serta mulutnya. Yang 

artinya dirinya harus berusaha supaya mereka sesama muslim merasa tidak disakiti 

secara fisik atau lisan seperti memfitnah, menghina, umpatan, cacian dan lain 

sebagainya. Lebih sulit menghilangkan rasa sakit yang diakibatkan oleh ucapan 

lisan daripada sakit karena pukulan fisik. Kaitan ayat tersebut dengan stigma 

terhadap pasien gangguan jiwa dimana kita sebagai sesama manusia yang beragama 

Islam agar dapat menjaga ucapan lisan maupun tingkah laku dalam bentuk fisik. 

Tidak diperbolehkan untuk saling merendahkan dan menghina, harus saling 

mengasihi satu sama lain dan menjalin erat silaturahmi. 

 Terkait larangan stigma penjelasannya terdapat dalam potongan ayat QS. 

Al. Ma’idah/5:2 berikut ini: 

 وجت جعجا وجنُ وْا عجلجى الْبِ   ا وجالت َّقْوٰى ا  وجلجا ت جعجاوجنُ وْا عجلجى الْ ا ثْ ا وجالْعُدْوجان اا  وجا ات َّقُوا اللٰ جا ا ا ا نَّا اللٰ جا
 شجد يْداُ الْع قجاا ب ا
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Terjemahnya: 

 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya” 

 

Tafzir al Azhar menjelaskan makna dari ayat di atas yaitu diperintahkan 

hidup saling tolong-menolong dalam membina segala hal yang baik yang 

didasarkan untuk mempererat hubungan dengan Allah SWT (Hamka, 2003). 

Adapun menurut tafzir Al-Qur’an Al Karim memberikan penjelasan bahwa Allah 

SWT bermaksud agar manusia terhindar dari kejahatan dan kerusakan. Mereka 

diangkat sebagai kekuatan yang menuju kepada kebaikan dan saling menolong 

dalam kebajikan. Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar mereka menjadi 

umat yang tidak mengenal pertengkaran, perpecahan, saling menuduh 

(berprasangka) dan saling memutuskan persaudaraan (Syaltut, 1990). 

Menurut asumsi peneliti, kita sebagai umat Islam harus saling tolong-

menolong dalam hal kebaikan. Sebagaimana Allah SWT memerintahkan kita 

sebagai hambanya tidak boleh saling menuduh atau dengan kata lain berprasangka 

buruk.   

2. Gambaran Sikap Masyarakat Terhadap Pasien Gangguan Jiwa di 

Wilayah Kerja Puskesmas Samata  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 348 responden, 

mayoritas didapatkan bahwa sikap masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa 

negatif sebanyak 317 responden (91,1%). Menurut asumsi peneliti terkait dengan 

mayoritas masyarakat yang mempunyai sikap negatif disebabkan karena 

pengalaman masyarakat yang kurang berinteraksi dengan pasien gangguan jiwa 
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serta memiliki pengetahuan yang masih kurang mengenai ODGJ. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Abolfotouh, dkk (2019) yang mengatakan 

bahwa mayoritas sampel (87,5%) melaporkan kurangnya pengetahuan tentang 

gangguan jiwa dan (54,5%) memiliki sikap negatif terhadap gangguan jiwa. Pasien 

dengan gangguan jiwa menghindari reaksi dari masyarakat terhadap penyakit 

mereka dengan tidak mengungkapkan gejala kejiwaan mereka kepada orang lain. 

Penilaian dapat menjadi latar terjadinya suatu sikap. Individu harus 

memiliki pengalaman berinteraksi dengan seseorang serta pengetahuan yang 

mempunyai kaitan dengan objek psikologis agar memiliki penilaian serta 

penghayatan (Romadhon, 2011). Individu yang mempunyai sikap yang positif pada 

objek psikologi ketika individu tersebut menyukai atau memiliki sikap yang 

favourable, kebalikannya individu yang dikatakan mempunyai sikap yang negatif 

pada objek psikologi bila tidak menyukai atau memiliki sikap yang unfavourable 

(Aditama, 2013). 

 Menurut asumsi peneliti, ketika sikap seseorang itu baik maka dapat 

dikatakan bahwa kondisi kejiwaan seseorang dalam kondisi sehat atau tidak 

bermasalah. Namun sebaliknya, jika sikap seseorang tidak baik maka kondisi 

kejiwaan seseorang dapat dikatakan dalm kondisi yang tidak sehat atau terganggu. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Al Adawi, dkk (2002) yang 

menyatakan bahwa kebanyakan masyarakat menolak gangguan jiwa dan fasilitas 

untuk pengobatan pasien dengan gangguan jiwa harus dijauhkan dari lingkungan 

masyarakat, sehingga dikatakan bahwa sikap masyarakat menunjukkan sikap yang 

negatif. Dardas & Simmons (2015) juga mengatakan bahwa masyarakat cenderung 
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memegang sikap negatif terhadap layanan psikiatri, butuh berbulan-bulan bahkan 

bertahun-tahun untuk menerima bahwa orang dengan gangguan jiwa membutuhkan 

perawatan psikiatri professional. 

Setelah seseorang mengetahui stimulus atau objek, proses selanjutnya akan 

menilai atau bersikap terhadap stimulus. Apabila individu mempunyai sikap yang 

positif terhadap stimulus maka mereka akan memiliki sikap yang memperlihatkan, 

menerima, menyetujui, mengakui dan melaksanakan norma-norma yang berlaku 

dimana individu tersebut berada. Sebaliknya, jika individu memiliki sikap yang 

negatif, individu tersebut akan menolak norma-norma yang berlaku dimana 

individu tersebut berada (Notoatmodjo, 2012b). Sebagaimana dijelaskan dalam Al-

Qur’an Surah Al. Isra/17: 7 yang berbunyi: 

ۤ   وُْا   ٗ رجة ا ل يجس ءجا وجعْداُ الْٰخ 
ا  ا ا فجا ذجا جج كُماْا وجا ناْ اجسجأْتاُْ ف جلجهج جنْ فُس  تُماْ ل  تُماْ اجحْسجن ْ  ا ناْ اجحْسجن ْ

وُْا مجا عجلجوْاا ت جتْب يْراا لُوْهاُ اجوَّلجا مجرَّة ا وَّل يُ تجبِ   دجا كجمجا دجخج  وُجُوْهجكُماْ وجل يجدْخُلُوا الْمجسْج 

 

Terjemahnya: 

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan 

jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. 

Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan 

musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid 

(Masjidilaqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan 

mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai”. 

 

Kemenag menafsirkan, janji Allah SWT bagi orang-orang yang berbuat 

baik akan dirasakan di dunia maupun di akhirat. Kebaikan di dunia yang diterima 

golongan tersebut adalah memperoleh kesempatan untuk melipatgandakan harta 

sebagai sarana hidup, dan melanjutkan keturunan sebagai khalifah di muka bumi. 

Sementara, kebahagiaan yang akan diterima di akhirat kelak adalah surga yang 
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penuh dengan kenikmatan. Lain halnya dengan orang-orang yang berbuat 

keburukan adalah azab api neraka dengan siksaan yang pedih (Kementerian Agama 

RI, 2012). 

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut berisi tentang penegasan hakikat 

perbuatan baik dan buruk pada ayat sebelumnya, bahwa kebinasaan yang dialami 

oleh bangsa Israil disebabkan oleh kedurhakaan dan kezaliman yang mereka 

lakukan, bukan karena orang lain. Sebaliknya, jika mereka mau taat dan 

bersungguh-sungguh niscaya Allah akan memberikan ganjaran sesuai ketetapannya 

(Shihab, M. Q., 2012). 

Menurut asumsi peneliti, pada hakikatnya setiap perbuatan baik yang 

dilakukan manusia tidak hanya diperuntukkan bagi obyeknya, melainkan juga bagi 

pelakunya. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang berbuat baik, maka sebenarnya 

perbuatan baik itu akan kembali kepada dirinya sendiri dan begitu pula sebaliknya. 

Sikap masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa dapat diketahui 

dengan menggunakan kuesioner CAMI yang terbagi kedalam 4 domain yaitu 

otoritarianisme, kebajikan, pembatasan sosial dan ideologi kesehatan jiwa 

masyarakat. Autoritarianisme merupakan suatu pandangan masyarakat terhadap 

ODGJ yang membutuhkan perlakuan kasar serta memandang ODGJ sebagai 

individu yang lemah. Domain autoritarianisme dengan skor tertinggi yaitu ada 

sesuatu tentang sakit jiwa yang membuatnya mudah untuk melihat mereka dari 

orang normal. Dalam penelitian ini bisa dilihat bahwa mayoritas responden setuju 

bahwa orang dengan gangguan jiwa mudah dibedakan dengan orang normal karena 

mereka bisa melihat perbedaan dari penampilan dan tingkah laku dari orang yang 
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mengalami gangguan jiwa. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Reta, dkk (2016) mengatakan bahwa sikap masyarakat pada domain 

autoritarianisme yaitu mayoritas responden setuju dengan pernyataan bahwa rumah 

sakit jiwa adalah sarana yang ketinggalan jaman untuk mengobati gangguan jiwa. 

Mayoritas responden tidak setuju penyakit jiwa adalah penyakit yang sama seperti 

yang lainnya karena mereka beranggapan bahwa orang dengan gangguan jiwa yang 

bermasalah adalah mentalnya, bukan sakit yang dirasakan karena tekanan fisik.  

Kebajikan merupakan pandangan kemanusiaan dan simpatik pada orang 

yang menderita gangguan jiwa. Domain kebajikan yang memiliki skor tertinggi 

yaitu orang sakit jiwa adalah beban masyarakat. Dalam penelitian ini mayoritas 

responden sangat setuju bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa adalah beban 

masyarakat karena responden merasa ODGJ meresahkan masyarakat yang biasanya 

berkeliaran di jalanan dan takut untuk mendekati ODGJ tersebut. Hal tersebut 

sejalan dengan penelitian Mestdagh & Hansen, (2014) yang mengatakan 

masyarakat sering menolak jika ingin  berinteraksi dengan ODGJ, masyarakat 

merasa takut jika ODGJ akan mengamuk dan berusaha untuk menyakiti orang lain. 

Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Reta, dkk 

(2016) bahwa domain kebajikan mayoritas responden memiliki tanggung jawab 

untuk memberikan perawatan terbaik bagi mereka yang sakit jiwa. Hal tersebut juga 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnama, dkk (2016) yang 

menyatakan bahwa pada domain kebajikan skor nilai tertinggi yaitu ODGJ pantas 

untuk mendapat simpati kita, dengan artian bahwa masyarakat telah membantu dan 

menerima ODGJ dengan baik. 
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Pembatasan sosial merupakan kepercayaan jika seseorang yang menderita 

gangguan jiwa itu harus dihindari karena suatu ancaman. Pada domain pembatasan 

sosial skor tertinggi yaitu masyarakat tidak ingin hidup bersebelahan dengan 

seseorang yang sakit jiwa. Dalam penelitian ini mayoritas responden setuju untuk 

tidak hidup bersebelahan dengan ODGJ karena mereka takut akan membahayakan 

lingkungan di sekitarnya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Reta, dkk (2016) yang menyatakan bahwa mayoritas dari mereka tidak 

menerima untuk tinggal bersebelahan dengan ODGJ. Mayoritas responden sangat 

tidak setuju bahwa kebanyakan wanita yang dulunya pasien di rumah sakit jiwa 

dapat dipercaya sebagai baby sitter karena mereka beranggapan sewaktu-waktu 

penyakitnya kambuh dan akan membahayakan orang di sekitarnya. Hal ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnama, dkk (2016) yang 

mengatakan kebanyakan wanita yang pernah menjadi pasien di rumah sakit jiwa 

bisa dipercaya sebagai pengasuh bayi yang berarti bahwa masyarakat mempercayai 

orang dengan riwayat gangguan jiwa yang telah pulih masih bisa bekerja seperti 

orang normal pada umumnya. 

Ideologi kesehatan jiwa masyarakat merupakan penerimaan layanan untuk 

kesehatan mental dan penderita gangguan jiwa di masyarakat. Pada domain 

ideologi kesehatan jiwa masyarakat skor tertinggi yaitu sebisa mungkin layanan 

kesehatan jiwa harus disediakan melalui fasilitas berbasis masyarakat. Hasil 

penelitian didapatkan mayoritas responden sangat setuju bahwa sebisa mungkin 

disediakan layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat agar pasien yang 

mengalami masalah kejiwaan bisa ditangani dengan baik. Hal tersebut sejalan 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Danukusumah, dkk (2022) yang 

menyatakan bahwa pada aspek ideologi kesehatan mental dengan jumlah nilai 

tertinggi yaitu pelayanan kesehatan jiwa harus disediakan dengan fasilitas berbasis 

komunitas. Hal tersebut didukung oleh penelitian Pinar & Sabanciogullari (2020) 

yang mengatakan bahwa dengan adanya pelayanan kesehatan jiwa berbasis 

masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan pemulihan terhadap orang 

dengan gangguan jiwa. Mayoritas responden sangat tidak setuju bahwa menemukan 

fasilitas kesehatan jiwa di lingkungan perumahan menurunkan peringkat 

lingkungan karena fasilitas tersebut sangat dibutuhkan bagi pasien gangguan jiwa 

dalam menjalani pengobatan agar penyakitnya tidak sering kambuh. Dalam 

penelitian ini didapatkan bahwa masyarakat sudah menerima fasilitas kesehatan 

jiwa yang ada di lingkungannya karena masyarakat percaya fasilitas kesehatan 

berbasis komunitas lebih efektif dalam mengobati ODGJ. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mestdagh & Hansen (2014) yang menyatakan 

bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa ada kemungkinan dapat beraktivitas 

secara normal jika dilibatkan dalam pekerjaan sehari-hari dalam lingkungan 

masyarakat seperti bekerja bakti. 

3. Hubungan Stigma dengan Sikap Masyarakat Terhadap Pasien 

Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Samata 

Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan bahwa dari 348 responden 

terdapat stigma masyarakat tinggi dengan sikap negatif sebanyak 316 responden 

(90,8%). Berdasarkan uji statistik spearman’s rho didapatkan p-value = 0,016, jika 

dibandingkan dengan nilai α = 0,05, maka p-value < 0,05 berarti hipotesis diterima 
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bahwa ada hubungan bermakna antara stigma dengan sikap masyarakat terhadap 

pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata. 

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Suryaningsih, dkk (2022) yang menyatakan adanya hubungan stigma dengan sikap 

masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa. Hal ini disebabkan karena 

rendahnya pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi masalah kesehatan 

yang sudah dialami sebelumnya. Juga disebabkan karena tidak memanfaatkan 

media informasi dengan baik sehingga muncul pandangan masyarakat atau stigma 

terhadap pasien gangguan jiwa. 

Hasil penelitian mengenai sikap terhadap pasien gangguan jiwa 

menunjukkan 317 responden banyak mempunyai sikap yang negatif. Hal ini 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, mayoritas responden berpendidikan 

SMA/Sederajat dengan kategori menengah keatas. Tingkat pengetahuannya dapat 

dikatakan masih menengah bawah karena pendidikan yang paling dasar yaitu 

tingkat pendidikan SD/Sederajat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Asti, dkk 

(2016) tentang public stigma terhadap ODGJ di Kabupaten Kebumen mengatakan 

bahwa penyebab stigma dikarenakan tingkat pendidikan dan pengetahuan terkait 

kesehatan jiwa di masyarakat masih rendah. Hal itu menyebabkan masyarakat 

memberikan prasangka, diskriminasi dan pelabelan terhadap orang dengan 

gangguan jiwa. Dengan adanya public stigma mengakibatkan ODGJ penyakitnya 

rentan untuk kambuh sehingga sulit untuk disembuhkan. Sikap dan penerimaan dari 

masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa adalah faktor yang sangat 

berpengaruh bagi penyembuhan orang dengan gangguan jiwa. Tidak jarang orang 
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dengan gangguan jiwa sering keluar masuk rumah sakit karena kekambuhan. 

Kekambuhan yang terjadi pada orang dengan gangguan jiwa disebabkan karena 

tidak adanya dukungan sosial. 

Menurut asumsi peneliti, masyarakat akan menerapkan sikap terhadap 

ODGJ dengan baik apabila memiliki stigma yang rendah. Stigma yang diciptakan 

oleh masyarakat terhadap ODGJ dapat dengan mudah mengakibatkan keluarga 

tidak ingin untuk memberikan penanganan yang baik untuk ODGJ sampai tidak 

jarang jika menyebabkan pasien gangguan jiwa tidak ditangani dengan baik. Hal 

tersebut mengakibatkan penderita gangguan jiwa sulit untuk sembuh sehingga bisa 

menyebabkan kekambuhan. Berdasarkan analisa kuesioner jika stigma tinggi, maka 

sikap masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa negatif. Sebaliknya, apabila 

stigma rendah maka sikap masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa positif. 

D. Keterbatasan Penelitian 

 Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Responden ada yang menerima dan ada juga yang menolak untuk dijadikan 

sebagai responden 

2. Responden yang susah untuk ditemui karena terkadang sedang tidak berada di 

rumah. 

3. Tidak semua responden mengetahui ada ODGJ disekitarnya. Jadi kebanyakan 

responden memberikan tanggapan mengenai stigma dan sikap masyarakat secara 

umum. 

4. Jika terdapat item pertanyaan yang kurang jelas, responden meminta penjelasan 

peneliti. Hal tersebut dapat mempengaruhi jawaban dari responden. 



 

65 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian hubungan stigma dengan sikap masyarakat 

terhadap pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata Kabupaten 

Gowa dapat disimpulkan bahwa: 

1. Stigma masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa di wilayah kerja 

Puskesmas Samata Kabupaten Gowa  sebagian besar memiliki stigma 

tinggi. 

2. Sikap masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa di wilayah kerja 

Puskesmas Samata sebagian besar memiliki sikap negatif. 

3. Terdapat hubungan antara stigma dengan sikap masyarakat terhadap pasien 

gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Samata. 

B. Saran 

1. Bagi Puskesmas 

Diharapkan bagi pihak puskesmas untuk memberikan pengetahuan dan 

informasi dengan mengadakan sosialisasi mengenai gangguan jiwa agar 

masyarakat paham bagaimana memperlakukan pasien gangguan jiwa 

dengan baik. 

2. Bagi Masyarakat 

Diharapkan agar masyarakat dapat mengubah cara berpikir atau pandangan 

mereka yang sifatnya bisa mengakibatkan orang dengan gangguan jiwa 

dapat mengalami kekambuhan. Dengan adanya penelitian ini bisa 
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meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga dapat memperlakukan 

pasien gangguan jiwa yang ada di lingkungan sekitarnya dengan baik. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan kepada institusi pendidikan juga memberikan penyuluhan ke 

masyarakat mengenai gangguan jiwa agar mereka paham bagaimana cara 

memperlakukan pasien gangguan jiwa dengan baik. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengembangkan penelitian 

sejenisnya serta dapat dijadikan sebagai dasar untuk penelitian yang lebih 

lanjut. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan variabel 

yang bervariasi. 
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Lampiran 1 

LEMBAR PERNYATAAN PENELITI 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan hormat, 

 Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

 Nama : Raden Sri Hasrianti 

 NIM : 70300119028 

 Akan melaksanakan penelitian tentang “Hubungan Stigma dengan Sikap 

Masyarakat Terhadap Pasien Gangguan Jiwa”. Untuk itu, saya memohon 

kesediaannya menjadi responden dalam penelitian saya. Segala hal yang bersifat 

rahasia akan dirahasiakan dan digunakan hanya untuk penelitian ini. 

 Dengan surat permohonan ini disampaikan. Atas kesediaannya sebagai 

responden saya ucapkan terima kasih. 

 

        Gowa, 30 April 2023 

        Peneliti, 

 

Raden Sri Hasrianti 
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Lampiran 2 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama responden : 

Usia   : 

 Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan maksud 

dari pengumpulan data untuk penelitian tentang “Hubungan Stigma dengan 

Sikap Masyarakat Terhadap Pasien Gangguan Jiwa”. Untuk itu secara sukarela 

saya menyatakan bersedia menjadi responden penelitian tersebut. Adapun bentuk 

kesediaan saya yaitu mengisi atau menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner 

dengan keadaan sadar dan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan. 

 

Gowa, 30 April 2023 

Responden 

 

 

(          ) 
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A. Identitas Responden 

1. Inisial   : 

 2. Usia    : 

 3. Jenis kelamin   

a. Laki-laki    b. Perempuan 

 4. Pekerjaan   

a. IRT    e. Karyawan 

 b. PNS    f. Pengusaha 

 c. Pelajar/Mahasiswa (i)  g. Lain-lain 

 d. Wiraswasta 

 5. Pendidikan terakhir  

a. Tidak Sekolah   d. Diploma/Perguruan Tinggi 

b. Tamat SD/Sederajat 

c. SMP/Sederajat 

d. SMA/Sederajat 

 

B. Kuesioner Stigma 

Petunjuk: Beri tanda centang (√) pada jawaban yang tersedia sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya dirasakan. 

 

No. 

 

Pernyataan 

Sangat 

setuju 

 

Setuju 

 

Tidak 

setuju 

 

Sangat 

tidak 

setuju 

1. Saya akan menerima orang yang telah 

dirawat di rumah sakit jiwa sebagai teman 

dekat 

    

2. Saya percaya bahwa seseorang yang telah 

dirawat di rumah sakit jiwa berbahaya. 
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3. Saya percaya bahwa seseorang yang telah 

dirawat di rumah sakit jiwa dapat 

dipercaya dengan warga kebanyakan 

    

4. Saya akan menerima orang yang telah 

sepenuhnya pulih dari penyakit jiwa 

sebagai guru dari anak-anak di sekolah 

umum 

    

5. Sebagian besar pengusaha tidak akan 

mempekerjakan seseorang yang telah 

dirawat di rumah sakit jiwa 

    

6. Saya berpikir kurang terhadap seseorang 

yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa 

    

7. Saya akan bersedia menikah dengan orang 

yang sudah menjadi pasien di rumah sakit 

jiwa 

    

8. Saya percaya bahwa memasuki rumah 

sakit jiwa adalah tanda kegagalan pribadi 

    

9. Saya tidak akan mempekerjakan 

seseorang yang telah dirawat di rumah 

sakit jiwa untuk mengurus anak-anak, 

bahkan jika ia telah baik untuk beberapa 

waktu 

    

10. Kebanyakan orang di komunitas saya akan 

memperlakukan seseorang yang telah 

dirawat di rumah sakit jiwa seperti mereka 

akan memperlakukan siapa pun 

    

11. Kebanyakan anak muda akan enggan 

untuk berpacaran dengan seseorang yang 

telah dirawat di rumah sakit jiwa. 
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C. Kuesioner Sikap Masyarakat 

Petunjuk: Beri tanda centang (√) pada jawaban yang tersedia sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya dirasakan. 

 

No. 

 

Pernyataan 

Sangat 

setuju 

 

Setuju 

 

 

 

Tidak 

setuju 

 

 

Sangat 

tidak 

setuju 

1. Segera setelah seseorang menunjukkan 

tanda-tanda gangguan jiwa, dia harus 

dirawat di rumah sakit 

    

2. Ada sesuatu tentang sakit jiwa yang 

membuatnya mudah untuk melihat mereka 

dari orang normal 

    

3. Pasien gangguan jiwa membutuhkan 

kontrol dan disiplin yang sama seperti 

anak kecil 

    

4. Cara terbaik untuk menangani orang 

gangguan jiwa adalah menjaga mereka di 

belakang pintu yang terkunci 

    

5. Penyakit jiwa adalah penyakit sama 

seperti yang lainnya 

    

6. Tekanan di masyarakat harusnya 

dikurangi untuk melindungi dan 

mencegah orang mengalami gangguan 

jiwa 

    

7. Orang dengan gangguan jiwa seharusnya 

tidak diperlakukan sebagai orang 

buangan/orang yang tidak berguna di 

masyarakat 

    

8. Rumah sakit jiwa adalah sarana yang 

ketinggalan jaman untuk mengobati 

gangguan jiwa 

    

9. Hampir setiap orang bisa menjadi 

gangguan jiwa 

    

10. Banyak uang pemerintah yang harus 

dikeluarkan untuk biaya perawatan orang 

penyakit jiwa 

    

11. Penyakit jiwa sudah terlalu lama menjadi 

bahan olok-olok 

    

12. Kita perlu mengadopsi sikap yang jauh 

lebih toleran terhadap penyakit jiwa di 

masyarakat 

    

13. Rumah sakit jiwa lebih mirip penjara 

daripada tempat-tempat di mana orang 

sakit jiwa dapat dirawat 

    

14. Kita memiliki tanggung jawab untuk 

memberikan perawatan terbaik bagi 

mereka yang sakit jiwa 

    

15. Sakit jiwa adalah beban masyarakat     
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16. Orang sakit jiwa tidak pantas menerima 

simpati kita 

    

17 Yang terbaik adalah menghindari siapa 

pun yang memiliki masalah kejiwaan 

    

18. Sakit jiwa harus diisolasi dari masyarakat     

19. Seorang wanita akan menjadi bodoh untuk 

menikahi pria yang telah menderita 

penyakit mental, meskipun tampaknya dia 

sepenuhnya pulih 

    

20. Saya tidak ingin hidup bersebelahan 

dengan seseorang yang sakit jiwa 

    

21. Siapapun yang memiliki sejarah masalah 

gangguan jiwa harus dikeluarkan dari 

jabatan publik 

    

22. Orang yang sakit jiwa seharusnya tidak 

diberikan tanggung jawan apapun 

    

23. Orang yang sakit jiwa berbahaya dari 

kebanyakan orang kira 

    

24. Pasien gangguan jiwa harus diberi 

dukungan dalam kehidupan normal 

    

25. Orang yang sakit jiwa seharusnya tidak 

ditolak hak-hak individu mereka 

    

26. Kebanyakan wanita yang dulunya pasien 

di rumah sakit jiwa dapat dipercaya 

sebagai baby sitter 

    

27. Terapi terbaik untuk banyak pasien 

gangguan jiwa adalah menjadi bagian dari 

komunitas normal 

    

28. Menemukan fasilitas kesehatan jiwa di 

daerah perumahan menurunkan peringkat 

lingkungan 

    

29. Warga harus menerima lokasi fasilitas 

kesehatan jiwa di lingkungan mereka 

untuk melayani kebutuhan komunitas 

lokal 

    

30. Menemukan layanan kesehatan jiwa di 

lingkungan perumahan tidak 

membahayakan penduduk setempat 

    

31. Warga tidak perlu takut dari orang-orang 

yang datang ke lingkungan mereka untuk 

mendapatkan layanan kesehatan jiwa 

    

32. Sebisa mungkin layanan kesehatan jiwa 

harus disediakan melalui fasilitas berbasis 

masyarakat  

    

33. Memiliki pasien mental yang tinggal di 

lingkungan pemukiman mungkin 

merupakan terapi yang baik, tetapi risiko 

terhadap penduduk terlalu besar 

    

34. Penduduk lokal memiliki alasan yang kuat 

untuk menolak layanan kesehatan jiwa di 

lingkungan mereka 

    

35. Fasilitas kesehatan jiwa harus dijauhkan 

dari lingkungan perumahan 
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Lampiran 3 

Hasil Uji Validitas Stigma Masyarakat Terhadap Pasien Gangguan Jiwa 

No r hitung Syarat Keterangan 

1 0,623 > 0,361 Item soal valid 

2 0,659 > 0,361 Item soal valid 

3 0,731 > 0,361 Item soal valid 

4 0,659 > 0,361 Item soal valid 

5 0,385 > 0,361 Item soal valid 

6 0,919 > 0,361 Item soal valid 

7 0,793 > 0,361 Item soal valid 

8 0,265 > 0,361 Item soal tidak valid 

9 0,919 > 0,361 Item soal valid 

10 0,659 > 0,361 Item soal valid 

11 0,509 > 0,361 Item soal valid 

12 0,919 > 0,361 Item soal valid 

 

Hasil uji reliabilitas kuesioner stigma masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.732 .893 12 
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Lampiran 4 

Hasil Uji Validitas Sikap Masyarakat Terhadap Pasien Gangguan Jiwa 

No r hitung Syarat Keterangan 

1 0,501 > 0,361 Item soal valid 

2 0,412 > 0,361 Item soal valid 

3 0,391 > 0,361 Item soal valid 

4 0,430 > 0,361 Item soal valid 

5 0,040 > 0,361 Item soal tidak valid 

6 0,451 > 0,361 Item soal valid 

7 0,365 > 0,361 Item soal valid 

8 0,414 > 0,361 Item soal valid 

9 0,533 > 0,361 Item soal valid 

10 0,383 > 0,361 Item soal valid 

11 0,426 > 0,361 Item soal valid 

12 0,389 > 0,361 Item soal valid 

13 0,505 > 0,361 Item soal valid 

14 0,762 > 0,361 Item soal valid 

15 0,439 > 0,361 Item soal valid 

16 0,491 > 0,361 Item soal valid 

17 0,281 > 0,361 Item soal tidak valid 

18 0,140 > 0,361 Item soal tidak valid 

19 0,741 > 0,361 Item soal valid 

20 0,589 > 0,361 Item soal valid 

21 0,497 > 0,361 Item soal valid 

22 0,456 > 0,361 Item soal valid 

23 0,786 > 0,361 Item soal valid 

24 0,762 > 0,361 Item soal valid 

25 0,452 > 0,361 Item soal valid 

26 0,235 > 0,361 Item soal tidak valid 

27 0,554 > 0,361 Item soal valid 

28 0,462 > 0,361 Item soal valid 

29 0,465 > 0,361 Item soal valid 

30 0,762 > 0,361 Item soal valid 

31 0,460 > 0,361 Item soal valid 

32 0,517 > 0,361 Item soal valid 

33 0,388 > 0,361 Item soal valid 

34 0,585 > 0,361 Item soal valid 

35 0,482 > 0,361 Item soal valid 

36 0,762 > 0,361 Item soal valid 

37 0,395 > 0,361 Item soal valid 

38 0,762 > 0,361 Item soal valid 

39 0,539 > 0,361 Item soal valid 

40 0,133 > 0,361 Item soal tidak valid 
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Hasil uji reliabilitas kuesioner sikap masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.728 .915 40 
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Lampiran 5 

Hasil Karakteristik Responden 

 
Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-25 tahun 133 38.2 38.2 38.2 

26-35 tahun 68 19.5 19.5 57.8 

36-45 tahun 115 33.0 33.0 90.8 

46-59 tahun 24 6.9 6.9 97.7 

≥60 tahun 8 2.3 2.3 100.0 

Total 348 100.0 100.0  

 

 
Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 104 29.9 29.9 29.9 

Perempuan 244 70.1 70.1 100.0 

Total 348 100.0 100.0  

 

 
Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid IRT 90 25.9 25.9 25.9 

PNS 28 8.0 8.0 33.9 

Pelajar/Mahasiswa (i) 127 36.5 36.5 70.4 

Wiraswasta 87 25.0 25.0 95.4 

Karyawan 4 1.1 1.1 96.6 

Pengusaha 12 3.4 3.4 100.0 

Total 348 100.0 100.0  

 

 
Pendidikan Terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tamat SD/Sederajat 68 19.5 19.5 19.5 

SMA/Sederajat 229 65.8 65.8 85.3 

Diploma/Perguruan Tinggi 51 14.7 14.7 100.0 

Total 348 100.0 100.0  
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Lampiran 6 

 

Distribusi Frekuensi Stigma dan Sikap Masyarakat 

Stigma 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 32 9.2 9.2 9.2 

Tinggi 316 90.8 90.8 100.0 

Total 348 100.0 100.0  

 

 
Sikap 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Negatif 317 91.1 91.1 91.1 

Positif 31 8.9 8.9 100.0 

Total 348 100.0 100.0  
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Lampiran 7 

Hasil Uji Normalitas 

 
Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Stigma Masyarakat .231 348 .000 .887 348 .000 

Sikap Masyarakat .158 348 .000 .902 348 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 8 

Hasil Uji Spearman”s rho 

 
Correlations 

 

Stigma 

Masyarakat 

Sikap 

Masyarakat 

Spearman's rho Stigma Masyarakat Correlation Coefficient 1.000 .129* 

Sig. (2-tailed) . .016 

N 348 348 

Sikap Masyarakat Correlation Coefficient .129* 1.000 

Sig. (2-tailed) .016 . 

N 348 348 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 9 

Surat Keterangan Layak Etik 
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Lampiran 10 

Surat Pengambilan Data Awal 
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Lampiran 11 

Surat Izin Penelitian DPM-PTSP Sul-Sel 
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Lampiran 12 

Surat Rekomendasi Penelitian DPM-PTSP Gowa 
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Lampiran 13 

Surat Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 14 

Pembagian Kuesioner 
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