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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat  dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز 

 Za Z Zet ش

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع
 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف

 

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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Vokal tunggal bahasa arabyang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 fatḥah a A ´ــ ـــ

 Kasrah i I ـــ  ـــ  

 ḍammah u U ˚ــ  ــــ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliternya berupa gabungan huruf, yaitu :  

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatḥah dan ya ai a dan i ي  ـ´ـ´ــ

 Fatḥah dan wau au a dan u و ـ´ـ´ــ

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

translitermya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan tanda Nama 

 Fatḥah dan alif Â a dan garis di atas آ

 kasrah dan ya Î i dan garis di atas ي  ـــ  ـــ  

 Ḍammah dan wau Û u dan garis di atas و  ̊ ــ  ـــ

 

4. Ta’Marbutah 

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

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

sedangkan ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Aab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 
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huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), maka ia 

ditransliterasikan seperti maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Atab dilambangkan dengan huruf (alif lam 

ma``rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 

al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang 

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletal di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa indonesia 

atau sudah seirng ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata alquran (dari Al-quran), sunnah, khusus dan umum. 

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka 

mereka harus ditransliterasikan secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah 

Kata “Allah” yang didahuluipatikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

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

hamzah. Adapun ta’marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat, bila nama dari didahului oleh kata 

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

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

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

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

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

CKD dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.            = subhanahu wa ta’ala 

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

1. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS 
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Ali ‘Imran/3: 4 HR = Hadis Riwayat. 
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ABSTRAK 

Nama  :Salwa Ainun Qathifah 

Nim   :50900119033 

Fak/Jurusan :Dakwah dan Komunikasi/Kesejahteraan Sosial 

Judul Skripsi :Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Terhadap Keterampilan 

Menjahit di Sentra Wirajaya Makassar. 

 

Penelitian ini berjudul Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Terhadap 

Keterampilan Menjahit di Sentra Wirajaya Makassar, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui proses pemberdayaan penyandang disabilitas terhadap keterampilan 

menjahit di Sentra Wirajya Makassar dan untuk mengetahui efek dari pemberdayaan 

keterampilan menjahit di Sentra Wirajaya Makassar. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi 

secara faktual. Penulis menggunakan metode pendekatan kesejahteraan sosial dan 

komunikasi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, 

adapun data primer didapatkan melalui interaksi langsung di lapangan bersama 

informan melalui wawancara dan observasi dan data sekunder diperoleh dari 

dokumentasi untuk melengkapi data primer. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang menjadi informan 

penelitian yaitu Pekerja Sosial, Instruktur Keterampilan Menjahit dan Penyandang 

Disabilitas Fisik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pemberdayaan 

penyandang disabilitas di Sentra Wirajaya sangatlah berperan penting terhadap 

keterampilan menjahit yaitu, 1). Tahapan pengkajian (asassment), 2). Tahapan 

perencanaan, 3). Tahapan pelaksanaan program, dan 4). Tahapan evaluasi. Efek dari 

pemberdayaan keterampilan menjahit yaitu, 1). Menambah rasa kepercayaan diri, 2). 

Menambah pengetahuan dan keterampilan, 3). Menjadi lebih mandiri dan 4). Mampu 

Bersosialisi. 

Implikasi dari penelitian ini adalah 1). Keterbatasan fisik yang dimiliki 

seseorang bukanlah hal yang membuat mereka kurang dari yang lain dan diperlakukan 

tidak adil. Mereka hanya mempunyai kondisi fisik, tetapi dengan belajar latihan yang 

intens, sebagaimana orang-orang lainnya pula. 2). Efek dari pemberdayaan 

penyandang disabilitas terhadap keterampilan menjahit diharapkan mampu 

memberikan dampak positif bagi masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya adalah hak untuk memiliki. Hak 

Asasi mutlak harus dimiliki oleh setiap orang. Karena tanpa adanya hak untuk hidup, 

maka tidak ada Hak Asasi lainnya. Begitupun Penyandang Disabilitas yang memiliki 

kedudukan hak dan kewajiban yang sama dengan Non-Disabilitas. Untuk itu sudah 

sepantasnya Penyandang Disabilitas mendapatkan perlakuan khusus yang 

dimaksudkan sebagai upaya Perlindungan dari berbagai pelanggaran Hak Asasi 

Manusia. 

Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghargai, menghormati, 

memenuhi dan memberikan Perlindungan bagi setiap warga Negaranya tanpa 

terkecuali. Disabilitas atau orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali 

dikenal dengan istilah “difable” atau sering dikenal dengan “Disabilitas” adalah 

masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah dan Masyarakat.  

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas Pasal 1 bahwa:   

“Penyandang Disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, 

intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi 

dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara 

penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”1 

 

 
 1 Republik Indonesia Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas.   
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Berdasarkan data berjalan 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah 

Penyandang Disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 Juta atau sekitar 5%. Sementara 

Survei Ekonomi Nasional (Suesenas) 2020 mencatat ada 28,05 juta penyandang 

disabilitas. Adapun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut persentase difabel 

di Indonesia 100% dari total penduduk atau sekitar 27,3 juta orang.2 

Penyandang disabilitas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan masyarakat. Mereka juga mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan 

peran yang sama dengan masyarakat lainnya dalam segala aspek kehidupan baik dari 

segi Pendidikan, Ketenagakerjaan, Komunikasi. Dengan demikian penyandang 

disabilitas perlu mendapatkan perhatian yang serius dan dapat didayagunakan 

sebagaimana layaknya manusia, agar kelompok penyandang disabilitas mempunyai 

kemampuan dalam menjalani kehidupannya.3 

Penyandang Disabilitas di dalam mobilitasnya secara tidak langsung akan 

mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas jika dibandingkan dengan orang yang 

normal. Secara fisik Penyandang Disabilitas hanya mengalami kelemahan dalam 

menggerakkan tubuhnya secara optimal atau bagian-bagian tertentu dari tubuhnya 

yang kurang berfungsi. 

 

 
 2 https://kemensos.goid/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang,(Diakses 

pada tanggal 03 Januari 2023).   

 3Teti Ati Padmi, Implementasi Aksesibilitasi Pelayanan Informasi dan Pelayanan Khusus Bagi 

Penyandang Cacat di Kota Semarang, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 

2006,h.66.  

https://kemensos.goid/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang
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Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek 

kehidupan. Aspek yang dimaksud tidak hanya permasalahan rehabilitasi sosial atau 

bantuan sosial, tetapi menyangkut segala aspek kehidupan yang menyangkut hak 

Penyandang Disabilitas. Perhatian terhadap Penyandang Disabilitas merupakan 

tanggung jawab dan melibatkan semua pihak, Pekerja Sosial, Pemerintah, 

Masyarakat, dan dunia usaha.4 

Permasalahan Penyandang Disabilitas, semakin kompleks dan menuntut 

adanya penanganan atau intervensi Pekerjaan Sosial karena berbagai pengaruh yang 

kemungkinan dapat terjadi. Sehubungan dengan hal tersbut, profesi Pekerjaan Sosial 

menjadi penting artinya dan memiliki tanggung jawab professional dalam penanganan 

atau intervensi terhadap Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, dalam menangani 

masalah Disabilitas, Pekerjaan Sosial memiliki prinsip-prinsip dan peranan yang 

strategis melalui intervensi Pekerjaan Sosial baik secara Mikro Makro, maupun Mezzo 

yang berkaitan dengan kebijakan sosial.5 

Rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pelayanan yang terkoordinir, 

bertujuan memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan Penyandang 

Disabilitas, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal. Dalam 

penerapannya disesuaikan dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman 

Penyandang Disabilitas, serta situasi dan kondisi keluarga, kelompok dan masyarakat. 

 
 4Sudjana, Metode Statistika (Bandung:Binacipta,1978), h.93. 

 5Baderu Tatong, Hubungan Intervensi Sosial Di Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur Banjar 

Baru Kalimantan Selatan. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2011.   
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Dalam hal ini Pemberdayaan Disabilitas yang cukup beragam yang dilakukan oleh 

Sentra Wirajaya Makassar yang salah satunya adalah pemberdayaan melalui 

keterampilan Menjahit yang bertujuan untuk membuat suatu barang/produk yang 

dilakukan dengan cara menyambungkan beberapa kain yang sebelumnya sudah 

dicetak menggunakan pola. 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas, maka 

penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat 

permasalahan mengenai “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Terhadap 

Keterampilan Menjahit Di Sentra Wirajaya Makassar.” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Peneltian 

Fokus penelitian ini merupakan batasan peneliti agar jelas ruang lingkup yang 

akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada 

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Terhadap Keterampilan Menjahit Di Sentra 

Wirajaya Makassar Jalan A.P. Pettarani Km. 4 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 

terkhusus pada Penyandang Disabilitas Fisik. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada judul tersebut, maka deskripsi fokus penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Pemberdayaan Disabilitas Fisik  

Upaya untuk membangun kemampuan seseorang, khususnya kelompok yang 
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lemah dan rentan dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan 

potensi yang dimilikinya. 

b. Keterampilan Menjahit 

 Suatu keterampilan yang mempelajari teknik jahit menjahit yang dimulai dari 

mendesain hingga melakukan penyelesaian. 

c. Penyandang Disabilitas 

Kecacatan yang menggambarkan adanya ketidakberfungsian atau 

berkurangnya suatu fungsi objektif yang dapat diukur dan dilihat karena kehilangan 

atau kelainan dari bagian organ tubuh atau indra seseorang. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah 

bagaimana Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Terhadap Keterampilan Menjahit 

Di Sentra Wirajaya Makassar. Dari pokok masalah tersebut maka dapat dirumuskan 

sub masaalah berikut: 

1. Bagaimana proses Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Terhadap 

Keterampilan Menjahit di Sentra Wirajaya Makassar? 

2. Apa efek Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Terhadap Keterampilan 

Menjahit di Sentra Wirajaya Makassar? 
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D. Kajian Pustaka 

Eksistensi kajian Pustaka dalam bagian ini dimaksudkan oleh penulis untuk 

memberi pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian tentang 

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Keterampilan Menjahit Di Sentra 

Wirajaya Makassar, dilakukan dengan menggunakan beberapa literatur yang relevan 

untuk mendukung penelitian. Penulis menemukan judul penelitian terdahulu sebagai 

bahan acuan dan perbandingan yaitu sebagai berikut: 

1. Rifa’i Rofiq, “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas 

Di Kota Pekanbaru”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan 

Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru, 

dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Dinas Sosial Dalam 

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif untuk mengkaji satu variabel atau 

variabel mandiri. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu, wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat diakatakan belum 

maksimal, dikarenakan masih banyak fasilitas sarana dan prasarana serta 

pelayanan umum yang belum memberikan kemudahan bagi penyandang 
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disabilitas, dan kurangnya keseriusan dari Kemensos dalam menyalurkan bantuan 

ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru sehingga dari Kemensos ke Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru ke penyandang disabilitas belum maksimal dalam memberikan 

bantuan terhadap kepada para penyandang disabilitas.6 

2. Moh. Nashir Hasan, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI 

Kota Semarang”. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pemberdayaan 

penyandang disabilitas yang dilakukan oleh PPDI Kota Semarang, dan Faktor 

pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas yang 

dilakukan DPC PPDI Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, interview atau 

wawanacara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui 

1) advokasi DPC PPDI Kota Semarang memberikan pengeathuan kepada keluarga 

penyandang disabilitas mengenai betapa pentingnya Pendidikan serta mendorong 

untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan kelompok dan mengikuti kegiatan 

kelompok, 2) Ketidakberdayaan penyandang disabilitas akibat banyaknya 

ketidakadilan yang masih mereka alami sampai sekarang harus disikapi dengan 

bijak. Berangkat dari masalah ketidakberdayaan dan ketidakadilan tersebut PPDI 

berusaha memberikan pemberdayaan dengan cara memberikan pelatihan-

pelatihan contohnya adalah pelatihan ekonomi kreatif di kelompok disabilitas 

 
 6Rifa’I Rofiq, “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota 

Pekanbaru”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau,2021.   
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yang sudah ada.7 

3. Retno Iswati, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program 

Keterampilan Handycraft Untuk Mendorong Kemandirian Ekonomi Paguyupan 

Disabilitas Krida Karya Mandiri”. Metode yang digunakan dalam Program 

Kemitraan Masyarakat ini adalah ceramah, tanya jawab, diskusi dan untuk 

pelatihan menggunakan metode demonstrasi. Hasil dari penelitian ini, Kegiatan 

pengabdian masyarakat ini berjalan dengan baik dan lancer. Dengan adanya 

sosialisasi, pelatihan keterampilan para peserta dalam membuat produk kerajinan 

akan meningkatkan keahlian peserta. Namun masih ada diperlukan pendampingan 

berkelanjutan untuk terus mengasah kemampuan dan keterampilan peserta, serta 

memotivasi para penyandang disabilitas untuk dapat mandiri. Selain itu, dalam 

upaya pemberdayaan penyandang disabilitas dibutuhkan perhatian dan peran dari 

berbagai pihak mulai dari Dinas Pemerintah dan Perguruan Tinggi untuk dapat 

berkontribusi penuh, sehingga tujuan jangka Panjang yaitu membentuk wirausaha 

mandiri dan meningkatkan ekonomi dari penyandang disabilitas dapat tercapai.8 

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa dari hasil penelitian tersebut sama-sama membahas tentang pemberdayaan 

disabilitas sedangkan perbedaannya yaitu dari lokasi penelitian dan fokus 

 
 7 Moh. Nashir Hasan, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota 

Semarang”, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 

(2018).   

 8 Retno Iswati, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Keterampilan 

Handycraft Untuk Mendorong Kemandirian Ekonomi Paguyupan Disabilitas Krida Karya Mandiri.” 

Jurnal Terapan Abdimas, volume 8, Nomor 1, Januari 2023, h. 58-64. 
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penelitiannya. 

 

 

 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Untuk mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada pembahasan 

pendahuluan, maka perlu dikemukakan tujuan dan kegunaan penlitian. 

1. Tujuan Penelitian 

Dari uraian permasalahan tersebut maka yang menjadi tujuan dari penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Proses Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Terhadap  

Keterampilan Menjahit di Sentra Wirajaya Makassar. 

b. Untuk mengetahui Efek Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Terhadap 

Keterampilan Menjahit di Sentra Wirajaya Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Bagi perguruan tinggi khususnya Mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

jurusan Kesejahteraan Sosial sebagai bahan referensi dan menambah 

wawasan mengenai Pemberdayaan Keterampilan Menjahit Terhadap 
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Penyandang Disabilitas Di Sentra Wirajaya Makassar. Dan juga penelitian 

ini, dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk peneltian-penelitian 

selanjutnya bagi para penyusun yang memiliki penelitian senada dengan 

penyusun. 

2) Bagi peneliti sendiri adalah untuk dapat mengetahui dan mempartajam 

kemampuan peneliti dalam penulisan karya ilmiah dan menambah 

pengetahuan di bidang pelayanan sosial. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan masukan kepada 

Pemerintah, Lembaga-lembaga masyarakat maupun instansi terkait dalam 

upaya meningkatkan kualitas penyandang disabilitas. 

2) Diharapkan penelitian dapat digunakan sebagai bahan wacana yang baru 

dapat memberikan inspirasi dan motivasi. 

 

 

 

 

 



 

11 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Tentang Pemberdayaan 

1. Definisi Pemberdayaan 

 

Pemberdayaan dalam Bahasa Arab disebut sebagai tamkin. Kata tamkin 

dalam kamus-kamus besar merupakan bentuk mashdar dari fi’il (kata kerja) makna. 

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau 

penguatan (strenghning) kepada masyarakat.1 

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapatkan awalan ber- yang 

menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya 

kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan dalam Bahasa Indonesia 

merupakan terjemahan dari empowerment dalam Bahasa Inggris.2 

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, 

dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat 

golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan 

diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.3 

 
 1Universitas Islam Indonesia. Al-Quran dan Tafsirnya. (Yogyakarta: PT. Dana Bakti 

Wakaf,1995) h.14. 

 2Risyanti Riza & Roesmidi, Pemberdayaan Masyarakat, (Sumedang: Alqaprint 

Jatinangor,2006). 

 3Zubaedi, Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group,2013),h.24. 
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Menurut Ife pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-

orang yang lemah atau tidak beruntung. Parson, mengatakan bahwa pemberdayaan 

adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam 

berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian- kejadian serta Lembaga-

lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.4 

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, 

pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan 

kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Swift dan Levin 

dalam membangun masyarakat, memberdayakan rakyat, pemberdayaan menunjuk 

pada usaha pengalokasian Kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. 

2. Tujuan Pemberdayaan 

  Tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai 

oleh sebuah perubahan sosial. Dimana keadaan masyarakat menjadi berdaya, memiliki 

kekuasaan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik bersifat fisik, 

ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan 

aspirasi, mendapatkan mata pencaharian, berpartipasi dalam kegiatan sosial, dan bisa 

mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.5 

Tujuan lainnya dalam pandangan Suhartini bahwa pemberdayaan bertujuan 

untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan 

 
 4Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika 

Aditama,2014), h.57. 

 5Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: PT. Reflika 

Aditama,2014, h.50. 
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kegiatan peningkatan kesejahteraan, serta juga meningkatkan kemampuan usaha 

dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang 

perekonomiannya.6 

3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan dan Pendekatan Pemberdayaan 

   Adapun prinsip-prinsip pemberdayaan dapat diklasifikasikan menjadi 

beberapa point yaitu sebagai berikut: 

a. Prinsip Kesataraan, yaitu adanya kesetaraan atau kesajajaran kedudukan 

antara masyarakat dengan Lembaga yang melakukan program-program 

pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika 

yang dibangun adalah hubungan kesetraaan dengan mengembangkan 

mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain, 

masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi 

proses saling belajar. 

b. Prinsip Partisipasi, yaitu suatu program pemberdayaan yang sifatnya 

partisipaitf, direncakan, dilaksanakan, diawasi dan di evaluasi oleh 

masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersbeut perlu waktu dan 

proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi 

terhadap oemberdayaan masyarakat. 

c. Prinsip Keswadayaan, yaitu menghargai dan mengedepankan kemampuan 

masyarakat daripada bantuan orang lain. Konsep ini tidak memandang orang 

 
 6 Suhartini, Model Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: PT. Pesantren,2011), h.85. 
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msikin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan 

sebagai objek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little). Mereka 

memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang 

kendala-kendala usahanya, mengatahui kondisi lingkungannya, memiliki 

tenaga kerja dan kemauan,serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang 

sudah lama dipatuhi. Semua ini harus digali dan dijadikan modal dasar bagi 

proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materil harus 

melemahkan tingkat keswadayaannya.7 

 Menurut Suharto, pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan 

dicapai melalui beberapa penerapan pendekatan pemberdayaan yaitu sebagai berikut: 

a. Pemungkinan: menciptakan suasana yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu 

membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang 

menghambat. 

b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan- 

kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan 

segenap kemampuan diri mereka. Dengan mengembangkan kapasitas 

masyarakat melalui bantuan peningkatan keterampilan dan 

 
 7Wahyuni, Penanggulangan Kemiskinan: Tinjauan Sosiologi Terhadap Dampak 

Pembangunan, (Makassar: Alauddin University Press,2012), h.120. 
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pengetahuan,penyediaan sarana dan prasarana seperti modal, inoformasi 

pasar dan teknologi sehingga dapat memperluas kerja dan memberikan 

pendapatan yang layak. 

c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah 

agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, mencegah terjadinya eksploitasi 

kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan 

pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak 

menguntungkan pihak yang lemah. 

d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat 

mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan 

harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan 

dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. 

e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi 

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam 

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan 

keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan 

berusaha.8 

4. Strategi Pemberdayaan  

  Proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Tidak ada 

literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan 

 
 8Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat (Bandung: PT. Reflika 

Aditama 2006), h.67.  
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satu pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun 

pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri klien, hal ini bukanlah 

strategi utama pemberdayaan.9 

Dalam konteks pekerja sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras 

atau mitra pemberdayaan (emporwement setting): Mikro,Mezzo, dan Makro. Untuk 

lebih jelasnya yaitu sebagai berikut: 

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui 

bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan 

utamanya adalah membimbing, atau melatih klien dalam menjalankan tugas-

tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang 

berpusat pada tugas (task centered approach). 

2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. 

Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media 

intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya 

digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, 

keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan 

permasalahan yang dihadapinya. 

3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (Large 

System Strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada system 

lingkungan yang lebih luas.perumusan kebijakan, perencanaan sosial, 

 
 9Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat (Bandung: PT. Reflika 

Aditama 2006), h.66. 
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kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen 

konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar 

memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetisi untuk memahami 

situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih merkea serta menemukan 

strategi yang tepat untuk bertindak.10 

    Menurut Totok dan Poerwoko istilah pemberdayaan juga dapat diartikan 

sebagai upaya untuk memiliki kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok 

masyarakat luas agar mereka miliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan 

mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan- keinginannya, termasuk 

aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya,aktivitas 

sosialnya, dan lain-lain.11 

Dapat disimpukan bahwa konsep dasar pemberdayaan yaitu upaya suatu 

kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga 

masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam 

pemberdayaan yang bisa mengembangkan masyarakat ke arah yang lebih sesuai 

dengan tujuan pemberdayaan. 

B. Tinjauan Penyandang Disabilitas Fisik 

1. Definisi Penyandang Disabilitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyandang diartikan 

 
 10 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat (Bandung: PT. Reflika 

Aditama 2006), h.66-67. 

 11 Fredian Tonny, Pembangunan Masyarakat. (Jakarta:2014), h.89. 
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dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Disabilitas artinya keadaan 

(seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik 

seseorang, atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa. 

Dalam Bahasa Inggris disabilitas berasal dari kata disability yang artinya cacat atau 

ketidakmampuan, sedangkan difable berasal dari kata different ability yang artinya 

memiliki kemampuan yang berbeda. 

Menurut World Health Organizatiion (WHO), pengertian disabilitas yaitu 

sebagai ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu 

sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkanoleh kondisi impairment (rusak) 

yang berhubungan dengan usia dan masyarakat di mana seseorang berada.12 

WHO memberikan kategori bagi penyandang disabilitas dalam tiga definisi, 

yaitu: impairment, disability, dan handicap.Impairment mempunyai makna “kondisi 

kelainan”.  Misalnya adalah orang yang mengalami gangguan indra atau kelainan 

tubuh atau mental. Akibat kelainan itu kemudian ia menjadi tidak bisa melihat, atau 

mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan atau berpikir maka ia mengalami apa 

yang dinamakan disability. Akan tetapi, kelainan tersebut bila ditutupi dengan alat 

tertentu sehingga ia menjadi normal maka ia hanya diakatakan mempunyai “kelainan” 

tidak dikatakan disability. Misalnya rabu dekat atau jauh tetapi mampu diselesaikan 

dengan kaca mata. Sedangkan handicap adalah kondisi seseorang terhalang 

 
 12Departemen Sosial RI, Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik Jakarta: Direktorat 

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilktasi, 

Direktorat Sosial RI,2006. 



19 
 

 

berdasarkan impairmentnya ia tidak dapat mengakses tangga Gedung, buku-buku dan 

lain-lain.13 

Penyandang disabilitas adalah “kecacatan menggambarkan adanya disfungsi 

atau berkurangnya suatu fungsi secara objektif dapat diukur, dilihat, karena adanya 

kehilangan/kelainan dari bagian tubuh/organ seseorang, misalnya tidak adanya tangan, 

kelumpuhan pada bagian tertentu tubuh.”14 

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik 

dan/atau mental, yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan hambatan 

baginya untuk melakukan selayaknya yang terdiri dari: 

a. Penyandang Disabilitas Fisik 

 

Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain lumpuh layu 

atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat amputasi, stroke, kusta, dan lain- lain. 

Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan 

oleh kelainan bawaan. Pada penyandang disabilitas fisik terlihat kelainan bentuk 

tubuh, anggota gerak atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot, sendi, maupun 

syaraf- syarafnya.15 

Menurut Mangunsong, Disabilitas fisik adalah “ketidakmampuan tubuh 

secara fisik untuk menjalani fungsi tubuh seperti dalam keadaan normal. Kelainan 

 
 13Thohari Slamet, Menormalkan Yang Dianggap Tidak Normal, Difabel Dalam Lintas Sejarah 

Edisius Riyadi e.d, Mencari Ruang Untuk Difabel, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Vol.1,2010. 

 14Mangungsong, Freda, Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa, (Jakarta:UI,2019) 

 15https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-

penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1 , (Diakses pada tanggal 05 Januari 2023). 

https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1
https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1
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anggota badan seperti anggota tubuh yang tidak lengkap, kehilangan anggota badan 

karena amputasi”.16 

b. Penyandang Disabilitas Mental 

Kelainan mental atau tingkah laku, baik disabilitas bawaan maupun akibat 

dari penyakit. Menurut Lumbantobing disabilitas mental adalah suatu keadaan 

perkembangan yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh adanya 

hendaya (impairment), keterampilan (kecakapan, skil) selama masa perkembangan, 

sehigga berpengaruh pada semua tingkat intelegensi, yaitu kemampuan kognitif, 

bahasa, motorik, dan sosial.17 

Lumbang Tobing juga mengatakan bahwa dosabilitas mental dapat dilihat 

dalam 4 kelas efek mental, yaitu: 

1. Idiot adalah mereka dengan efek mental yang sedemikian beraninya sehingga 

tidak mampu menjaga dirinya terhadap bahaya fisik yang biasa dijumpai 

sehari-hari. 

2. Embisi adalah mereka dengan efek mental, yang walaupun todak separah 

idiot, namun tidak mengurus dirinya sendiri, dan jika mereka masih anak-

anak dia tidak dapat belajar mengurus urusannya sendiri. 

3. Pikiran lemah adalah mereka yang efek mentalnya tidak seberat embisi, 

namun membutuhkan perawatan, supervise, dan kelola untuk melindungi 

 
 16 Mangunsong, frieda,dkk, Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa, (Jakarta:UI,1998),h.6. 

 17Lumbatobing, Anak Dengan Mental Terbelakang (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas 

Kedokteran UI,1997), h.2. 
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dirinya dan orang lain, jika mereka masih anak, mereka tidak akan 

memperoleh manfaat semestinya bila belajar di sekolah biasa. 

c. Penyandang Disabilitas Fisik Mental  

Keadaan dimana seseorang yang menyandag dua jenis kecacatan sekaligus. 

Penyandang fisik dan mental menurut Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan 

Sosial (DNIKS) dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (DEPDIKBUD) yang 

menjelaskan sebagai berikut: “Anak yang menderita kombinasi atau gangguan diri dua 

atau lebih kelainan/kecacatan dalam segi fisik, mental, emosi dan sosial, sehingga 

memerlukan pelayanan pendidikan, psikologik, medik. Sosial, vokasional melebihi 

pelayanan yang sudah tersedia bagi anak yang berkelainan tunggal, agar masih dapat 

mengembangka kemampuannya seoptimal mungkin untuk berpartisipasi dalam 

bermasyarakat.” 

Walaupun penyandang disabilitas didefinisikan sebagai orang yang memiliki 

kekurangan dan keterbatasan, penyandang disabilitas juga memiliki keinginan dan 

kebutuhan yang sama dengan orang tanpa disibilitas. Mereka memiliki kapasitas, 

kemampuan, dan ide-ide yang dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan 

sosial. konsorsium Nasional untuk Hak Difabel Indonesia melakukan analisis terhadap 

kebijakan nasional yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan realitas hidup 

sehari-hari para penyandang disabilitas.  

Analisa ini dilakukan berdasarkan pasal-pasal dalam konvensi Hak-hak 

Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities/ 
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CRPD)  untuk menemukan permasalahan yang masih ada, dengan harapan dapat 

memberikan pemahaman bahwa masih ada kesenjangan anatara Konvensi yang telah 

diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia pada tanggal 10 November 2011 ke dalam 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dengan upaya pemajuan, penghormatan, 

perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Analisis 

masalah dan rekomendasi dikelompokkan kedalam ranah penting dalam hidup sehari-

hari penyandang disabilitas yang termaktub dalam CRPD, yaitu mobilitas; bencana 

alam (Situasi darurat); rehabilitasi, habilitasi, jaminan sosial; informasi dan 

komunikais; Pendidikan; Kesehatan; ketenagkerjaan; dan olahraga, budaya, reaksi dan 

hiburan. Ranah-ranah tersebut telah diatur dalam peraturan perundangan dan 

kebijakan di Indonesia namun masih belum menyeluruh, tidak konsisten, bahkan 

belum memiliki perspektif hak penyandang disabilitas.18 

2. Klasifikasi Penyandang Disabilitas 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Cacat. Undang- 

Undang tersebut memberikan definisi penyandang cacat adalah: 

 “Setiap orang yang mengalami/keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau 

 sensorik dalam jangka waktu yang lama yang berinteraksi dengan lingkungan 

 dapat mengalami hambatan dan kesulitan utnuk berpartisipasi sevara penuh 

 dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.   

 

Yang terdiri dari: 

a. Tunanetra 

 
 18 Syamsudin AB & Syakhruddin, Benang-Benang Biru Teori Ketaganaan dan Kesejahteraan 

Sosial, h.201. 
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Tunanetra adalah orang yang memiliki ketajaman penglihatan 20/200 atau 

kurang pada mata yang baik, walaupun demikian dengan memakai kacamata, atau yang 

daerah penglihatannya sempit sedemikian kecil sehingga yang terbesar jarak sudutnya 

tidak lebih dari 20 derajat. Dalam hal ini tuna netra dapat dibagi atas dua kelompok 

yaitu buta total (blind) dan lemah penglihatan (low vision). Penggolongan tunanetra 

biasanya didasarkan pada kapan terjadinya ketunanetraan, apakah sejak lahir, setelah 

umur 5 tahun, setelah remaja atau dewasa.19 

Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam indra penglihatan maka proses 

pembelajaran menekankan pada alat indra yang lain yaitu indra peraba dan indra 

pendengaran. Oleh karena itu, prinsip yang harus diperhatikan dalam meberikan 

pengajaran kepada individu tunanetra adalah media yang digunakan harus bersifat 

actual dan bersuara, misalnya penggunanaan tulisan braile, gamber timbul, benda 

nyata. Sedangkan media yang bersuara misalnya yaitu tape recorder. 

b. Tunarungu 

Penderita tunarungu adalah mereka yang memiliki hambatan perkembangan 

indra pendengar. Tunarungu tidak dapat mendengar suara atau bunyi, oleh sebab itu 

kemampuan berbicara pun kadang terganggu. Keterampilan berbicara sering kali 

ditentukan oleh seberapa sering seseorang mendengar orang lain berbicara. Akibatnya 

individu tunarungu memiliki hambatan bicara dan menjadi bisu. Untuk berkomunikasi 

 
19Geniofam, Mengasah dan Mensukseskan Anak Berkebutuhan Khusus, Yogyakarta: Garailmu, 

2010. 
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dengan orang lain, mereka menggunakan bahasa bibir atau bahasa isyarat.20 

Klasifikasi tunarungu berdasarkan tingkat gangguan pendengaran dalam 

satuan decibel (dB) adalah: 

1) Gangguan Pendengaran sangat ringan (27-40 dB) 

 

2) Gangguan Pendengaran ringan (41-55 dB) 

 

3) Gangguan Pendengaran sedang (56-77 dB) 

 

4) Gangguan Pendengaran berat (71-90 dB) 

 

5) Gangguan pendengaran ekstrem/tuli (diatas 90dB) 

Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki 

hambatan dalam bebricara sehingga mereka biasa disebut tunawicara. Cara 

berkomunikasi dengan individu menggunakan Bahasa isyarat melalui abjad jari. Abjad 

jari sendiri telah dipatenkan secara Internasional sedangkan untuk isyarat bahasa 

berbeda-beda di setiap negara. 

 

c. Tunawicara 

Tunawicara merupakan seseorang yang mengalami hambatan dalam 

perkembangan bicaranya secara normal atau kemampuan bicaranya tidak terbentuk. 

 
 20Muhammad Chodzirin, Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas, 

Semarang: IAIN Walisongo,2013. 
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Tunawicara adalah suatu kelainan baik dalam pengucapan (artikulais) Bahasa maupun 

suara dan bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan 

dalam lingkungan. Tunawicara dapat disebabkan karena gagasan pada saraf, seperti 

penyakit celebral palsy, dan terutama karena gagasan pendengaran, baik secara lahir 

atau di kemudian hari.21 

d. Tunadaksa 

Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan 

oleh struktur tulang yang versifat bawaan, sikat, atau akibat kecelakaan, termasuk 

amputasi, polio dan lumpuh. Tingkat gangguan pada tunadaksa adalah ringan yaitu 

memiliki ketertabatasan dalam melakukan aktivitas fisik tetapi masih dapat 

ditingkatkan melalui terapi. 

Proses pembelajaran tunadaksa disesuaikan dengan kondisi fisik yang 

bersangkutan. Secara intelektual penyandang tunadaksa tidak memiliki hambatan- 

hambatan dalam proses belajar. Namun secara fissik mereka memiliki hambatan dalam 

mobilitas. Oleh karena itu Lembaga Pendidikan perlu menyediakan saran dan 

prasarana yang memudahkan mereka melakukan mbilitas, seperti tangga berjalan atau 

escalator yang memudahkan pemakai kursi roda, dan lain sebagainya. 

e. Tunalaras 

 

 
21Kurnia, Titus Andy, Ukuran Komponen Dentokraniofasial Arah Vertikal Anak Tuna Wicara 

Usia 7-13 Tahun, Universitas Gadjah Mada, 2014. 
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Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan 

emosi atau kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku 

menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku disekitarmya. 

Tunalaras dapat disebabkan karena factor internal dan factor eksternal yaitu pengaruh 

dari lingkungan sekitar. 

Proses pembelajaran individu tunalaras diorientasikan pada pemahaman dan 

implementasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang ada di masyarakat. Pemahaman nilai-

nilai agama juga perlu ditekankan supaya mereka dapat mengendalikan emosi dan 

mampu berinteraksi dengan masyarakat secara baik.22 

f. Tunagrahita 

Tunagrahita adalah individu yang memiliki intelegensi yang signifikan di 

bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang 

muncul dalam masa perkembangan. Anak-anak penyandang tunagrahita memiliki 

keterbatasan dalam mengendalikan diri dan bersosialisasi. 

 

Rata-rata anak tunagrahita mengalami penurunan intelektual pada dua bidang 

utama yaitu: 

1) Fungsi intelektual, penyandang tunagrahita mengalami kesulitan belajar 

 
22Chodzirin,Muhammad,Akesesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas, 

Semarang: IAIN Walisongo, 2013.  
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daripada lainnya, khususnya dalam memahami sesuatu dan dalam 

berkomunikasi. 

2) Perilaku adaftif, penyandang tunagrahita mengalami kesulitan dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari seperti mengurus diri sendiri dan 

berhubungan dengan orang lain. 

Oleh katrena itu, pembelajaran bagi individu tunagrahira lebih dititik beratkan 

pada kemampuan bina diri dan sosialisasi. Proses pembelajaran lebih mengutamakan 

pada aktivitas sehari-hari atau keterampilan sosial seperti berinteraksi dengan 

penghuni rumah dan liburan bersama keluarga. 

g. Tunaganda 

Tunaganda adalah seseorang yang menderita kombinasi atau gabungan dari 

dua atau lebih kelainan atau kecacatan dalam segi fisik, mental, emosi dan sosial, 

sehingga memerlukan pelayanan pendidikan, psikologi, medik, sosial, vokasional 

melebihi pelayanan yang sudah tersedia bagi anak yang berkelainan tunggal, agar 

masih dapat mengembangkan kemampuannya seoptimal mungkin untuk berpartisipasi 

dalam masyarakat. Seseorang dengan tunaganda akan memiliki berbagai keterbatasan 

seperti keterbatasan secara fisik, keterbatasan intelegensi, dan keterbatasan sosial. 

Beberapa kombinasi ketunaan yang termasuk tunaganda adalah tunanetra-tunarungu, 

tunanetra-tunadaksa, tunanetra-tunagrahita, tunarungu-tunadaksa, tunarungu-
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tunagrahita, tunadaksa-tunagrahita, tunanetra- tunadaksa.23 

C. Tinjauan Keterampilan 

1. Pengertian Keterampilan 

  Keterampilan berasal dari kata “terampil” yang berarti cakap, mampu dan 

cekatan. Keterampilan membutuhkan pelatihan dan kemampuan dasar yang dimiliki 

setiap orang untuk dapat membantu menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai dengan 

cepat. Keterampilan yaitu kemampuan untuk menggunakan alat, pikiran, ide dan 

kreativitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih 

bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut.24 

Rianto menyatakan bahwa suatu keterampilan adalah hasil yang dilakukan 

berulang-ulang yang dapat disebut perubahan meningkat atau progresif yang dialami 

oleh orang yang belajar keterampilan sebagai hasil dari aktivitas tertentu. Jadi 

keterampilan adalah suatu Latihan yang dilakukan berulang-ulang secara terstruktur 

dan terarah kepada orang yang belajar keterampilan tersbeut untuk menghasilkan 

sesuatu dalam bentuk produk atau jasa.25 

Keterampilan diartikan suatu kecakapan, dan kemampuan untuk melakukan 

 
23Rudiyati,Sari,dkk, “Identifikasi Kebutuhan Pembelajaran Bagi Anak Multiple Dsiabilities 

Visualy Impairment (MDVI) Secara Terpadu”. Jurnal, Penelitian Ilmu Pendidikan, Vol 8, No. 

2, 2015. 
 24Sudarto, Keterampilan Dan Nilai Sebagai Materi Pendidikan Dalam Perspektif Islam, jurnal, 

Al Lubab, Vol. 1 No. 1 2016. 
 25Rianto Dwiko Maxi, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Sentra Kriya 

Oleh Rumah Pintar Atsiri Kecamatan Bojonggede Bogor, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah, Jakarta 2017. 
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suatu kegiatan kegiatan dengan baik dan cermat. Keterampilan menurut Safitri adalah 

kemampuan mengoordinasikan dan tenaga yang bertingkat-tingkat, yaitu: a) 

keterampilan yang hanya menggunakan otot atau tenaga dan hanya sedikit 

menggunakan pikiran, b) keterampilan yang banyak menggunakan pikiran atau otak 

dan sedikit menggunakan otot, c) keterampilan yang banyak menggunakan tenaga 

sedikit pikiran dan sedikit otot. Dengan demikian keterampilan dapat diartikan suatu 

usaha yang terencana dan terorganisir dalam memberikan kemampuan dan keahlian 

khusus yang produktif sesuai dengan minat dan bakat sebagai bekal dalam usaha untuk 

memenuhi kebutuhan hidup.26 

Menurut Bambang Wahyudi keterampilan adalah kecakapan atau keahlian 

untuk melakukan suatu pekerjaan yang hanya diperoleh dalam prakterk. Keterampilan 

kerja ini dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu: 

1) Keterampilan mental seperti Analisa, membuat keputusan, menghitung dan 

menghafal. 

2) Keterampilan fisik seperti keterampilan yang berhuBungan dengan anggota 

tubuh dan pekerjaan. 

3) Keterampilan sosial seperti dapat mempengaruhi orang lain, berpidato, 

menawarkan barang dan lain-lain.27 

2. Dasar-Dasar Keterampilan 

 
 26Safitri Wira Kurnia, Pendidikan Keterampilan Sebagai Upaya Pemberdayaan Siswa, Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Malang,2008.  
 27Bambang Wahyudi, Manajemen Sumber Day, (Bandung:Sulita, 2002). 
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Menurut Robbins pada dasarnya keterampilan dapat dikategorikan menjadi 

empat yaitu sebagai berikut: 

1) Keterampilan Dasar (Basic Literacy Skill) 

Keterampilan dasar merupakan keahlian seseorang yang pasti dan wajib 

dimiliki oleh kebanyakan orang seperti membaca, menulis, medengar dan 

lain-lain. 

2) Keahlian Teknik (Technical Skill) 

Merupakan keahlian seseorang dalam pengembangan Teknik yang 

dimiliki seperti menghitung secara cepat, mengoperasikan computer dan 

lain-lain. 

3) Keahlian Interpersonal (Interpersonal Skill) 

Merupakan kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi 

dengan orang lain maupun dengan rekan kerja seeperti menjadi 

pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas dan bekerja 

sama dalam suatu tim. 

4) Menyelesaikan Masalah (Problem Solving) 

Adalah proses aktivitas untuk menjalankan logika, berargumentasi dalam 

penyelesaian masalah serta kemampuan untuk mengetahui penyebab, 

mengembangkan alternatif dan menganalisa serta memilih penyelesaian 

yang baik.28 

 
 28Robbins, Keterampilan Dasar. (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2000). 
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3. Keterampilan Menjahit 

a. Pengertian Menjahit 

Menjahit adalah kegiatan menyambung kain, bulu, kulit binatang, atau bahan- 

bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan 

tangan memakai jarum tangan atau dengan mesin jahit. Dalam Teknik jahit menjahit 

benang dan jarum ditusuk ke kain untuk membuat berbagai bentuk jahitan sehungga 

dikenal berbagai jenis tusuk dan stik. Hasil dari menjahit dapat berupa 

pakaian,tirai,kasur.sprei,taplak,kain pelapis mebel dan kain pelapis jok. Menjahit 

sebagian besar dilakukan dengan dengan mesin jahit.29 

Menjahit adalah cara yang dilakukan untuk menggabungkan bagian-bagian 

kain yang telah diberi pola kemudian digunting. Menjahit adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk menyambung kain dengan menggunakan jarum jahit dan benang.30 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjahit adalah melekatkan (menyambung, 

mengelem dan sebagainya) dengan jarum dan benang. 

b. Peralatan Yang Digunakan Untuk Menjahit 

     Peralatan yang dibutuhkan untuk menjahit adalah sebagai berikut: 

1) Skala adalah alat pengukur yang terbuat dari kertas yang cukup tebal tetapi 

lentur (misalnya karton manila). Skala digunakan untuk menggambar pola 

yang diperkecil skala tertentu misalnya 1:4,1:2,1:6,1:8. 

 
 29 http://id.wikipedi.org/wiki/Menjahit. Diakses pada tanggal 22 Januari 2023. 
 30Esrawati, Meningkatkan Keterampilan Menjahit Rok Melalui Teknik Bantuan Garisbagi 

Anak Tunarungu (Penelitian Tindakan Kleas di Kelas VIII SMP-LB Panti). Jurnal, Ilmiah Pendidikan 

Khusus Vol. 1 No.2 2012. 

http://id.wikipedi.org/wiki/Menjahit
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2) Pita ukur merupakan bahan yang dipakai untuk mengambil ukuran bahan. Pita 

ukuran juga menjadi alat bantu pada waktu membuat ukuran dipola bear. 

Biasanya pita tersebut 1-1,5 cm, sedangkan panjangnya 1150-200 cm. pita 

ukuran mempunyai dua macam ukuran setiap sisinya, yaitu ukuran sentimeter 

pada satu sisi dan ukuran inci pada sisi sebaliknya. 

3) Rader merupakan alat yang bertangkai dan mempunyai sebuah roda 

diujungnya. Rader digunakan untuk menekan karbon jahit sewaktu memberi 

tanda pola pada bahan yang akan dijahit. 

4) Karbon digunakan untuk memberi tanda pola ada kain dengan bantuan 

tekanan rader. Biasanya karbon jahit terbuat dari la;isan lilin berwarna. 

Karbon jahit yang baik akan mudag terhapus saat terkena setrika yang tidak 

terlalu panas. 

5) Kapur jahit adalah sejenis kapur yang digunakan untuk memberi tanda pada 

kain, dan juga untuk menggambar pola diatas kain. Kapur jahit yang baik 

dapat dihapus dengan mudah. 

6) Jarum terdiri dari dua macam yaitu jarum tangan dan jarum mesin jahit. 

7) Jarum tangan adalah jarum yang digunakan untuk membuat jahitan dengan 

tangan (bukan dengam mesin), sedangkan jarum mesin jahit adalah jarum 

yang digunakan untuk membuat jahitan dengan mesin jahit. Ada beberapa 

macam jarum mesin jahit antara lain untuk jarum mesin jahit manual, jarum 

mesin jahit industri, jarum mesin jahit obras, jarum kembar dan jarum 
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ballpoint.31 

c. Bahan-Bahan Yang Digunakan Untuk Menjahit 

 Bahan-bahan yang diperlukan untuk menjahit adalah sebagai berikut: benang 

jahit,benang jelujur, ritsleting,kancing kemeja,kancing bungkus,kancing untuj 

bebe,kancing kait/hak,kancing hias, bermacam-macam renda hias, perekat,busa 

bantalan bahu,pelapis boneka torso,dll. 

D. Teori Kesejahteraan Sosial (Social Group Work) 

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan 

diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.32 

1. Pengertian Social Group Work 

Social Group Work aadalah suatu pelayanan kepada sekelompok di mana 

tujuan utamanya untuk membantu anggota-anggota kelompok memperbaiki 

penyesuaian social dan membantu kelompok mencapai tujuannya, atau kelompok 

kecil. 

Menurut Gisela Konopka, Social Group Work adalah suatu pendekatan yang 

dengan langsung menyadarkan individu melalui pengembangan kapasitasnya saat 

menghubungkan dengan kelompoknya dan dia belajar memberikan kontribusinya 

kepada kelompok. 

 
 31Soekarno. Penentuan Mmebuat Pola Busana. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h.111, 

2015. 
 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. 
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Dengan demikian Social Group Work adalah salah satu metode yang biasa 

digunakan pekerja social dalam proses pertolongan kesejahteraan social kepada klien, 

dimana menggunakan media dan pengalaman dalam kelompok untuk membantu klien 

dalam menemukan dan mencari solusi permasalahan yang dialaminya, agar dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

2. Tujuan Social Group Work 

Menurut Albert S. Alissi, dalam proses pertolongan pekerjaan sosial adalah: 

a. Tujuan yang bersifat korektif. Melalui Social Group Work, pekerja social 

memberikan pengalaman-pengalaman restoraktif (perbaikan) dan remedial 

(pengembangan) terhadap disfungsi personal dan sosial, atau perpecahan 

individu-individu di dalam situasi social. 

b. Tujuan yang bersifat preventif. Dengan menggunakan Social Group Work 

pekerja sosial berupaya untuk mencegah perpecahan pribadi dan sosial 

dimana terjadi kemunduran yang dapat membahayakan bagi keberfungsian 

sosial klien. 

c. Pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Tujuan ini lebih 

menitikberatkan pada suatu situasi dan kondisi dimana terjadi masa- masa 

tertentu dalam siklus kehidupan klien yang menekan kondisi klien. 

d. Peningkatan pribadi. Tujuan ini dapat dilakukan melalui hubungan- 

hubungan antarpribadi yang berarti dan bermakna serta yang dapat 

menstimulasi munculnya perilaku yang adaptif. 

e. Tangguung jawab dan partisipasi anggota. Melalui Social Group Work, dapat 
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menjadi media yang untuk menanamkan nilai-nilai demokratis,berlatih untuk 

bertanggung jawab baik secara individu,anggota kelompok,maupun anggota 

masyarakat. 

3. Tugas Social Group Work 

Adapun tugas-tugas yang terdapat dalam metode Social Group Work, yaitu: 

a. Membentuk kelompok dalam memahami tujuan dari badan social yang 

menyelenggarakan bimbingan social kelompok itu dan sampai sejauh mana 

dapat memberikan keuntungan bagi pencapaian tujuan kelompok 

b. Membantu kelompok untuk mengetahui atau mengenal persoalan- persoalan 

yang terjadi di dalam kelompok 

c. Membantu kelompok untuk berusaha menyempurnakan organisasi,kemudian 

membantu para pemimpinnya memahami tugas. 

d. Membantu kelompok dalam usahanya untuk memperoleh sumber- sumber 

yang diperlukan 

e. Membantu individu-individu untuk saling menerima temannya dan saling 

bergaul dengan penuh tanggung jawab sebagai sesame anggota kelompok. 

4. Teknik Social Group Work 

 

Ada beberapa Teknik yang dapat dipergunakan dalam metode Social Group 

Work, diantaranya: 

a. Konfrontasi. Teknik ini dapat membantu anggota kelompok untuk 

mengungkapkan kecemasan dan kemarahan yang dirasakan anggota 
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kelompok, utnuk disampaikan kepada pekerja social. Pekerja sosial harus 

mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk memberikan respon 

(tanggapan) terhadap perasaan-perasaan tersebut.  

b. Interpretasi. Dengan Teknik ini, diberikan kesadaran pada anggota kelompok 

akan adanya hubungan antara dua rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. 

Perilaku anggota kelompok yang lain (satu rangkaian peristiwa). 

c. Atribusi. Teknik untuk menumbuhkan kesadaran yang dimiliki oleh anggota 

kelompok yang berasal dari dalam dirinya sendiri maupun dari 

lingkungannya,mengenai hakikat dan penyebab munculnya suatu peristiwa 

atau kejadian. 

d. Reinforcement (Memberikan Penguatan). Pekerja sosial membantu anggota 

kelompok untuk bertingkah laku tertenut yang diharapkan, dengan cara 

memberi reward (hadiah) jika dia mampu melakukannya. Reward dapat 

berbentuk verbal (pujian), fisik (sentuhan hangat), dan material 

(uang,barang). 

e. Pemberian model. Melalui model atau contoh, pekerja sosial membantu 

anggota kelompok untuk mempelajari tingkah laku, bauk secara implisit 

(berbicara pelan,sanan eskplisit (observasi terhadap tingkah laku pekerja 

sosial atau anggota kelompok lain pada saat bermain peran).33 

 
 33Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial Dengan Kelompok (Group Work). (Samata: 

Alauddin University Press,2020), h.46-51.  
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E. Tinjauan Islam Tentang Pemberdayaan 

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A’raf ayat 10 bahwa telah 

menempatkan manusia di muka bumi dan telah menjadikan penghidupannya di 

dunia. Ayat ini kaitannya dengan tamkin (pemberdayaan) adalah manusia telah 

diciptakan oleh Allah di bumi agar berusaha. 

ا تشَْكُرُوْنَ ࣖ  يْلًا مَّ  وَلَقدَْ مَكَّنّٰكمُْ ف ى الَْْرْض  وَجَعَلْنَا لَكمُْ ف يْهَا مَعَاي شََۗ قَل 

Terjemahnya: 

 “Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan 

 kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah 

 bersyukur.” (QS. Al-A’raf/7:10). 

Allah SWT berfirman guna mengingat hambanya akan anugrah yang telah 

diberikan kepada mereka yaitu Dia menjadikan bumi berikut segala kebaikan yang 

terdapat didalamnya, usaha dan manfaat yang menjadi sarana penghidupan mereka. 

Walaupun anugrah Allah demikian banyak akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur.34 

F. Tinjauan Islam Tentang Penyandang Disabilitas 

Dalam pandangan islam setiap manusia memiliki kedudukan yang sama. 

Islam tidak pernah membedakan manusia. Islam tidak mengenal kasta, kedudukan, 

derajat sosial, dan status yang bersifat keduniaan.  

 

 

 

 
 34Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, Cetakan ke-2 (Jakarta: 

Gema Insani,2007),h.340. 
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Dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 menjelaskan bahwa: 

نْهُمْ وَلَْ ن سَاۤءٌ م    ا م   نْ قَوْمٍ عَسٰٰٓى انَْ يَّكُوْنُوْا خَيْرا يْنَ اٰمَنُوْا لَْ يسَْخَرْ قَوْمٌ م   نْ  يٰٰٓايَُّهَا الَّذ 

ا انَْفسَُكمُْ وَلَْ تنََابَزُوْا ب الَْْلْقَاب َۗ ب ئْسَ   زُوْٰٓ  وَلَْ تلَْم 
نْهُنََّّۚ ا م   اۤءٍ عَسٰٰٓى انَْ يَّكُنَّ خَيْرا ن  سَ

ىِٕكَ همُُ الظّٰل مُوْنَ 
ۤ
يْمَان َّۚ وَمَنْ لَّمْ يَتبُْ فَاوُلٰ سْمُ الْفسُُوْقُ بَعْدَ الْْ   الْ 

Terjemahnya: 

 “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum 

 yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik 

 daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-

 perempuan (mengolok- olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan 

 (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). 

 Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang 

 buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik) setelah beriman. 

 Siapa yang tidak bertobat, mereka  itulah orang- orang zalim.”35 

Setiap manusia memiliki hak dan kesempatan sama untuk mencapai 

kesejahterannya.Kemuliaan seseorang dalam islam dihadapan Allah ditentukan oleh 

kualitas iman taqwa dan amal sholehnya. Oleh karena itu, manusia harus saling 

menghormati, bekerjsama, saling melengkapi agar terbangun peradaban yang inklusif 

tanpa adanya diskriminasi antara yang kaya atau yang miskin, pejabat atau masyarakat 

biasa, yang normal atau penyandang disabilitas. 

 

 

 
 35Kementrerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya Al-Mufid, cet.1, Februari 2013. 
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         BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitan ini merupakan 

penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara 

factual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat dan hubungan antara 

fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar- dasarnya saja.1 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, maka penilitian berlokasi di “Sentra Wirajaya 

Makassar”. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Pelayanan 

Penyandang Disabilitas merupakan UPT yang khusus melayani penyandang 

disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu pelayanan sosial yang diberikan 

terhadap penyandang disabilitas yang ada yaitu dengan memberikan pengetahuan 

dasar, bimbingan mental agama, bimbingan sosial, dan pelatihan keterampilan seperti 

keterampilan salon, menjahit, pertukangan kayu dan fotografi.kepada pesertanya. 

 

 

 
 1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,2018), 

h.11. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan 

Kesejahteraan Sosial dan Pendekatan Komunikasi. 

1. Pendekatan Kesejahteraan Sosial. Pendekatan penelitian menjelaskan 

perspektif yang digunakan dalam membahas objek penelitian. Berdasarkan 

konteks dan relevansinya, penelitian ini menggunakan pendekatan 

Kesejahteraan Sosial melihat penelitian ini merupakan penelitian yang 

sasarannya adalah penyandang disabilitas maka penulis merasa perlu 

menggunakan pendekatan ini. Pendekatan Kesejahteraan Sosial yang 

dimaksud adalah metode pokok (case work/mikro) yaitu metode yang 

digunakan untuk menangani individu atau keluarga (bimbingan 

perorangan). 

2. Pendekatan Komunikasi merupakan pendekatan yang dibutuhkan agar 

peneliti mampu berinteraksi dengan masyarakat untuk melihat fenomena 

sosial yang sedang terjadi.  

C. Sumber Data 

Pada penelitian ini terdiri atas dua sumber, yaitu: 

 

1. Sumber Data Primer 

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari 5 

orang informan yaitu, Intruktur Keterampilan Menjahit, Penerima Manfaat, Pekerja 

Sosial. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data yang dikumpulkan untuk melengkapi data 

primer yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, dokumentasi, jurnal, internet 

dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dalam permasalahan yang diteliti. 

D. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat 

operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang 

sebenarnya.Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji 

dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Oleh 

karena itu, maka dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat 

untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian. 

keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, karena itu 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; daftar pertanyaan penelitian 

yang telah dipersiapkan (pedoman wawancara), dan Dokumentasi berupa kamera, alat 

perekam dan buku catatan.2 

E. Metode Pnegumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun 

teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

 
 2M.Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008),h.115. 
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berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pisik 

atau organ tubuh sebagai alat bantu utamanya. Karena itu, observasi adalah mengamati 

bahwa kemampuan seseorang sangat tergantung pada pisik atau organ tubuhnya. 

Observasi ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana efektifitas program pelatihan 

bagi Penyandang Disabilitas, tentunya hasil observasi tertentu dapat dijadikan bahan 

acuan dalam mengelola data. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah pemgumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara 

langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada informan, dan jawaban 

informan dicatat atau direkam dengan alat perekam.4 Wawancara mendalam adalah 

suatu cara mengumpulkan data atau informasi secara langsung bertatap langsung 

dengan informan, dengan maksud untuk mendapatkan gambaran  lengkap tentang apa 

yang diteliti.5 Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang perlu 

dipegang oleh penulis dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut: 

a. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 

b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada penulis adalah benar dan 

dapat dipercaya. 

c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
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penulis kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan penulis.3 

3. Dokumentasi 

 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan 

wawancara, dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, dimana menunjukkan 

suatu fakta yang telah berlangsung. Agar lebih memperjelas darimana informasi itu 

didapatkan, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data yang relevan 

dengan penelitian. Adapun secara dokumentasi yaitu foto- foto pengurus panti serta 

pihak panti lain yang memberi informasi, Penerima manfaat dan lokasi dari mana 

peneliti mendapatkan informasi. 

F. Teknik Analisis Data 

Adapun Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum 

dimulai: 

1. Analisis selama pengumpulan data, biasanya dilakukan dengan triangulasi. 

Kegiatan-kegiatan analisis data selama pengumpulan data meliputi: 

menetapkan fokus penelitian, penyusunan temuan-temuan sementara 

berdasarkan data yang terkumpul, pembuatan rencana pengumpulan data 

berikutnya, penetapan sasaran pengumpulan data (informan, 

situasi,dokumen). 

 
 3Irwan Seohartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2008),h.67-

68 



44 
 

 

2. Reduksi data, dalam proses ini peneliti dapat melakukan pemilihan- 

pemilihan data yang hendak dikode, mana yang dibuang mana yang 

merupakan ringkasan, cerita-cerita apa yang sedang berkembang. 

3. Penyajian data, penyajian data yakni menyajikan sekumpulan informasi yang 

tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

4. Verifikasi/penarikan kesimpulan, selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Penarikan kesimpulan sebenarnya adalah sebagian dari satu 

kegiatan yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

kegiatan berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan 

lapangan yang ada. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

1. Profil Sentra Wirajaya  Makassar 

a. Letak Geografis Sentra Wirajaya di Makassar 

Sentra Wirajaya di Makassar dibawa naungan Kementerian Sosial Republik 

Indonesia. Secara geografis Sentra Wirajaya di Makassar terletak didaerah perkotaan, 

karena di sekitar Sentra Wirajaya di Makassar ini tidak terletak persawahan. Sentra 

Wirajaya di Makassar tepatnya berlokasi di Jl. A. P. Pettarani Km.4 Makassar. Jalanan 

menuju Sentra Wirajaya di Makassar Makassar sangat mudah dijangkau oleh sarana 

transportasi dikarenakan posisi strategis dari Sentra Wirajaya di Makassar berada 

dalam lingkungan perkotaan dengan akses jalan yang memadai.4 

Batas-batas lokasi Sentra Wirajaya di Makassar: 

 

1) Sebelah Utara : Jalan Maccini Raya. 

 

2) Sebelah Timur : Jalan A. P. Pettarani. 

 

3) Sebelah Selatan : Jalan Sehati 

 

4) Sebelah Barat : Jalan Poros Makassar-Maros. 

 

b. Sejarah Berdirinya Sentra Wirajaya  Makassar 

Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya 

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

 
 4Profil Sentra Wirajaya Makassar. 
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merupakan Institusi yang mengemban tugas negara untuk memberikan pelayanan dan 

rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Wilayah Timur Indonesia. 

BRSPDF Wirajaya Makassar dilatar belakangi oleh banyaknya penyandang 

disabilitas fisik korban perang dunia kedua dan korban keganasan Wersterling yang 

dikenal dengan “Korban 40.000 Jiwa” Di Sulawesi Selatan. BRSPDF Wirajaya 

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

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang bertanggung jawab langsung kepada di Rektorat 

Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosia Republik Indonesia. BRSPDF 

Wirajaya Makassar mempunyai kapasitas daya tamping kurang ± 100 orang 

penyandang disabilitas fisik yang dapat dilayani, khususnya Kawasan Timur 

Indonesia.  

Adapun sejarah perkembangan BRSPDF Wirajaya Makassar melalui 

beberapa fase5: 

1) Tahun 1954 Andi Pangeran Pettarani dan Mr. Tjiang Kok merintis berdirinya 

perkampungan penderita cacat tubuh terutama bagi korban perang. 

2) Tahun 1957, peletakan batu pertama pembangunan perkampungan penderita 

cacat tubuh korban perang oleh Bapak Kasad Gatot Subroto dan pimpinan 

oleh  Dr. England dan sekertarisnya John Ekel. 

3) Selanjutnya Tahun 1960, diresmikan sebagai Rehabilitasi Centrum Ujung 

pandangan oleh pandang XIV Hasanuddin Kolonel N. Yusuf Bersama 

 
 5Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar.  
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Gubernur Sulawesi Selatan Andi Rifai (berdasarkan surat keputusan Menteri 

Sosial RI tanggal 25 Agustus 1959) yang merupakan cabang Rehabilitasi 

Centerum Prof. Dr. Soeharso Solo. 

4) Selanjutnya Tahun 1979, dari Lembaga Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh 

(LPCT) menjadi Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh (PRPCT) dengan 

SK Menteri Sosial RI No: 41/HUK/KEP/XI/1979. 

5) Tahun 1994 menjadi Panti Sosisal Bina Daksa Wirajaya Makassar 

berdasarkan   SK Menteri Sosisal No:41/1994 Tentang Pembakuan nama UPT 

di lingkungan    Kementrian Sosial RI. 

6) Tahun 2001 berada dilingkungan BKSN, kemudian Kementrian Kesehatan 

dan Kesejahteraan Sosial RI. 

7) Tahun 2002 menjadi Panti UPT dibawah naungan Kementrian Sosial RI 

berdasarkan Kepmensos RI. Nomor:06/HUK/2002 Tentang Struktur 

Organisasi Kementrian Sosial RI. Diperkuat Kepmensos RI 

Nomor:59/HUK/2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial 

dilingkungan Kementrian Sosial RI. 

8) Tahun 2019, Perubahan dari Panti Sosial menjadi Balai Rehabilitasi Sosial 

Berdasarkan Permensos RI Nomor 18 tahun 2018 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Plaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 

di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial RI. 

9) Perubahan dari Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik  
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(BRSPDF) Wirajaya Makassar menjadi Sentra Wirajaya Di Makassar 

berdasarkan peraturan Menteri Sosial RI No.3 Tahun 2022 tanggal 10 Maret 

2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Plaksana Teknis 

dilingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.6 

2. Visi, Misi Dan Motto Sentra Wirajaya Makassar 

a. Visi 

Terwujudnya Sentra Wirajaya Makassr sebagai “Center Of Excellent” 

Rehabilitas    Sosial di Kawasan Timur Indonesia. 

b. Misi 

1) Mewujudkan Profesionalisme SDM dan penataan administrasi yang 

akuntabel  dan transparan. 

2) Mewujudkan asesmen dan advokasi sosial berbasis masalah dan kebutuhan 

Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial secara terintegrasi. 

3) Mewujudkan layanan rehabilitasi sosial dengan pendekatan metode dan 

tehnik pekerja sosial. 

c. Motto 

1) WI-layah aman, nyaman, bersih dan beriman. 

2) RA-mah dan tertib dalam pelayanan. 

3) JA-min profesionalisme dan kinerja baik. 

4) YA-kin bertindak benar, jujur, dan bermartabat.7 

 
 6Profil Sentra Wirajaya Makassar. 

7Profil Sentra Wirajaya Makassar.  
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3. Tugas Pokok dan Fungsi 

 

Tugas dan fungsi Sentra Wirajaya makassar adalah sebagai berikut: 

a. Tugas Sentra Wirajaya bertugas melaksanakan asistensi rehabilitasi 

sosial (ATENSI) kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di 30 

Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia.  

Atensi adalah Layanan Rehabilitasi Sosial menggunakan pendekatan berbasis 

keluarga, komunitas, dan atau resindesial melalui kegiatan dukungan pemenuhan 

kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan atau pengasuhan anak, dukungan 

keluarga,terapi fisik, terapi pisikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, 

pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial, dan asistensi sosial, serta dukungan 

aksebilitas.8 

b. Fungsi 

1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran 

2) Pelaksanaan fasilitas akses 

3) Pelaksanaan asesmen 

4) Pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial 

5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial 

6) Pemetaan dan informasi 

7) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

8) Pelaksanaan urusan tata usaha 

 
8Profil Sentra Wirajaya Makassar. 
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9) Melaksanakan pelayanan lainnya sesuai dengan penugasan mentri. 

4. Struktur Organisasi 

Berikut di bawah ini merupakan Struktur Organisasi yang terdapat pada 

Sentra Wirajaya di Makassar.9 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.1. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Sentra Wirajaya di Makassar: 

a. Kepala Sentra Wirajaya di Makassar : Anna Puspasari 

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha          : Bambang Tri Hartono, S.Sos, MSW. 

5. Sarana dan Prasarana 

 

a. Sarana jalan 

 

Sentra Wirajaya Makassar dilengkapi dengan sarana aksebilitas penerima 

manfaat berupa jalan beraspal yang menghubungkan antara bangunan lain dalam 

kompleks dan jalan lorong yang menghubungkan antara bangunan asrama dengan 

ruang makan, selain itu dilengkapi pula dengan jalan khusus kursi roda.10 

 
9 Profil Sentra Wirajaya Makassar.  
10 Keadaan Penelitian Sentra Wirajaya Makassar. 
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b. Sarana bangunan 

 

Adapun sarana bangunan sebagai tempat untuk beraktivitas baik penyandang 

disabilitas fisik maupun pegawai Sentra Wirajaya Makassar.Untuk lebih jelasnya, 

tabel berikut akan menunjukkan jumlah sarana bangunan Sentra Wirajaya Makassar 

sebagai berikut: 

NO. Sarana Bangunan Jumlah 

1. Kantor 1 

2 Gudang 1 

3. Bengkel 1 

4. Poliklinik 1 

5. Aula Serba Guna 1 

6. Ruang bimbingan Keterampilan 7 

7. Ruang bimbingan Rohani 1 

8. Gedung dan Sarana Olahraga 1 

9. Laboratorium Komputer 1 

10. Perpustakaan 1 

11. Laboratorium Peksos 1 

12. Rumah Dinas 10 

13. Wisma Tamu 1 

14. Asrama Penerima Manfaat 7 

15. Mesjid 1 

16. Worshop 1 

17. Dapur 1 

18. Post Satpam 1 

Tabel 4.2 Jumlah Sarana bangunan Sentra Wirajaya Di Makassar 

Sumber: Sentra Wirajaya di Makassar11 

c. Sarana Kesehatan 

Poliklinik Sentra Wirajaya di Makassar dilengkapi dengan alat- alat    

kesehatan: 

 
11 Profil Sentra Wirajaya Makassar. 
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1) Peralatan tindakan medis 

a) Peralatan medis 

b) Sarana pemeriksaan fisik sederhana 

c) Sarana obat-obatan lengkap 

2) Peralatan fisio terapi dan sarana latihan OP 

a) Infra Phil 

b) Electrical stimulasi 

c) Static bicycle 

d) Parrallel bar (Besi latihan berjalan)12 

3) Prasarana mobilitas 

 

Prasarana mobilitas sebagai penunjang transportasi dan mobilitas proses 

pelayanan kepada penyandang disabilitas Fiik, Sentra Wirajaya di Makassar memiliki 

kendaraan dinas sebanyak 10 buah. 

6. Pembiayaan 

 

Pembiayaan operasional Sentra Wiraja di Makassar secara keseluruhan 

didukung dana dari kementrian sosial melalui APBD, namun demikian terdapat 

kegiatan yang bersifat insidantal didukung oleh pihak diluar Senta melalui jalinan 

kemitraan yang ada. 

7. Pelayanan Teknis 

 

Berikut di bawah ini merupakan Mekanisme Asistensi Rehablitasi Sosial 

yang terdapat pada Sentra Wirajaya Makassar. 

 
12 Profil Sarana Kesehatan Sentra Wirajaya Makassar. 
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Gambar. 4.2. Mekanisme Asistensi Rehabilitasi Sosial.13 

a. Asesmen 

 

Setelah melalui tahapan registrasi, identifikasi serta orientasi pengenalan 

Sentra Wirajaya Di Makassar, maka setiap penerima manfaat disentuh dengan tahapan 

teknis yang disebut assessment. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui jati diri penerima manfaat. Setiap 

penerima manfaat harus mengikuti pemeriksaan dan test assessment yang 

dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten dan berpengalaman, pernah mngikuti 

pendidikan dan pelatihan. Kegiatan assessment meliputi: 

1) Pemeriksaan aspek fisik 

 

2) Pemeriksaan aspek mental psikologi 

 

3) Pemeriksaan dan wawancara aspek sosial 

 

4) Pemeriksaan dan pengetesan aspek vokasional. 

 

 

 
13 Profil Pelayanan Teknis Semtra Wirajaya Makassar.  
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b. Rencana intervensi 

Selesai assessment dilanjutkan dengan case converence (konferensi kasus) 

untuk ditentukan pemberian perlakuan/intervensi. Beberapa aspek yang 

dipertimbangkan unruk memberikan intervensi antara lain; aspek fisik, aspek mental 

psikologi dan aspek kekaryaan/keterampilan. Selain itu kondisi daerah asal dan 

pasaran kerjapun harus pula diperhatikan. 

c. Intervensi 

 

Intervensi kepada penerima manfaat diberikan dalam berbagai bentuk yang 

meliputi: 

1) Terapi fisik 

 

Adapun Terapi fisik dilakukan agar penerima manfaat dapat meningkatkan 

kesehatan dan kebugaran, meningkatkan fungsi gerak dan mobilitas melalui olahraga 

yang teratur dan program psioterapi. 

2) Terapi mental dan spritual 

 

Bimbingan mental yaitu bimbingan agama dan budi pekerti sedangkan 

bimbingan sosial mencakup bimbingan rekreas, bimbingan mental psikologi. 

Bimbingan agama dan budi pekerti dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, 

sikap dan perilaku penerima manfaat yang positif terhadap diri dan lingkungan 

sebagai perwujudan dari orang yang beragama. 

3) Terapi Psikososial  

Dilaksanakan untuk membangun sikap dan porilaku penerima manfaat yang 
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positif terhadap lingkungan sosialnya. Untuk 50 bimbingan mental psikologi 

diarahkan pada perkembangan pengetahuan, sikap dan perilaku penerima manfaat 

yang positif terhadap diri dan lingkungannya. 

4) Terapi Vokasional dan Wirausaha 

 

Bimbingan keterampilan kerja dimaksudkan untuk membangun pengetahuan 

dan kemampuan penerima manfaat dalam bidang usaha atau kerja, sehingga mereka 

memperoleh atau mampu menciptakan pekerjaan sebagai sumber kehidupan dan 

penghidupan bagi diri dan keluarga. 

d.  Pasca Intervensi 

Sesuai dengan kurikulum yang ada dan setelah mencapai target pelayanan, 

maka penerima manfaat dikembalikan ke tempat asal mereka. Pemulangan merupakan 

tanggung jawab Sentra untuk selanjutnya, bekerjasama dengan Dinas (asal penerima 

manfaat) dibantu untuk mendapatkan pekerjaan. Sebagian dibantu untuk mencari 

lowongan pekerjaan di berbagai tempat dan sebagian besar dibantu dalam membuka 

lapangan pekerjaan baru secara mandiri. 

Setelah penerima manfaat dipulangkan, Sentra Wirajaya Makassar 

melakukan kegiatan monitoring secara periodik sebagai upaya mengevaluasi kinerja 

para penerima manfaat, setelah mengetahui hasil kerja penerima manfaat, diberikan 

bimbingan lanjut untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat dan peran serta 

penerima manfaat dalam masyarakat disekitarnya.14 

 
14Profil Pelayanan Teknis Sentra Wirajaya Makassar. 
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B. Proses Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Terhadap Keterampilan 

Menjahit di Sentra Wirajaya Makassar. 

 Dalam Proses Pemberdayaan Penyandang Disabiltas Terhadap Keterampilan 

Menjahit di Sentra Wirajaya Makassar ada beberapa proses yang dilakukan untuk 

yaitu: 

1.  Tahapan Pengkajian (Asassment) 

Pengkajian yaitu suatu tahap yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah 

yang dirasakan penyandang disabilitas fisik sehingga menentukan apa kebutuhan yang 

mereka butuhkan dengan melatih bakat dan potensi yang mereka miliki. 

Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui jati diri penerima manfaat. Setiap 

penerima manfaat harus mengikuti pemeriksaan dan test yang dilaksanakan oleh 

pegawai yang kompeten dan berpengalaman, pernah mengikuti pendidikan dan 

pelatihan.  

Tahapan pengkajian (Asassment) akan disimpulkan melalui analisis hasil 

aspek fisik, mental psikologi, aspek sosial, aspek vokasionai dengan mendeskripsikan 

hal tersebut.  

Seperti yang diungkapkan oleh Instruktur keterampilan menjahit berdasarkan 

hasil wawancara yaitu Ibu St. Saenab (49 Tahun): 

“Semua tahap awal dalam pemberdayaan diawali dengan pendekatan awal 

 lalu asassment. Dari asassment itu kita bisa tahu kebutuhan apa yang perlu 

 diberikan kepada para penerima manfaat. Seluruh rangkaian asasment 

 bertujuan untuk mengetahui potensi dan kemampuan serta keterampilan 



57 
 

 

 penyandang disabilitas fisik.”14 

 

Dalam hal ini tahapan asassment sesuai dengan hasil wawancara yang 

dilakukan penulis dengan Pekerja Sosial Pak Andi Surya (40 Tahun): 

“Setiap penerima manfaat yang masuk akan melaui tahap asassment terlebih 

dulu yang dimana proses ini bertujuan untuk mengetahui potensi yang dimiliki 

para penerima manfaat melalui pemeriksaan fisik,mental psikologi.”15 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ibu St. Saenab 

selaku Instruktur Keterampilan Menjahit dan Pak Andi Surya selaku Pekerja Sosial, 

dapat disimpulkan bahwa tahapan awal yang harus diikuti yaitu asassment yang 

dilakukan oleh pihak Sentra Wirajaya Makassar bertujuan untuk mengetahui potensi 

dan keterampilan penyandang disabilitas. 

2. Tahapan Perencanaan  

Pada tahap ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui segala kebutuhan yang 

nantinya akan dibutuhkan dalam proses pelaksanaan program keterampilan menjahit. 

Pada tahap ini program pemberdayaan dibahas secara maksimal oleh tim rehabilitasi 

untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas fisik 

kedepannya.  

Sebagaimana yang disampaikan oleh Instruktur Keterampillan Menjahit Ibu 

St. Saenab (49 Tahun): 

“Tim rehabilitasi itu terdiri dari pekerja sosial sebagai manejer kami. dia yang 

 
14St Saenab (49 Tahun), Intruktur Keterampilan Menjahit, Wawancara Di Sentra Wirajaya 

Makassar 20 Juli 2023. 
15 Andi Surya (40 Tahun), Pekerja Sosial, Wawancara Di Sentra Wirajaya Makassar 20 Juli 

2023. 
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 mendampingi terus dibantu oleh profesi lain, ada instruktur, ada bagian medis, 

 ada bagian yang membuat alat bantu. Setelah asassment maka dia yang 

 mengumpulkan semua tim ini menyampaikan bahwa penyandang disabilitas 

 atas nama ini kondisinya seperti ini, maka semua profesi yang lain tadi, bila 

 menganggap bahwa dia membutuhkan terapi fisik, metal, psikososial, spiritual, 

 dan psikologis. Selain itu pihak Sentra Wirajaya Makassar juga memberikan 

 fasilitas berupa wadah bagi para penyandang disabilitas fisik berupa alat 

 keterampilan dan ruangan pelatihan keterampilan untuk mendapatkan 

 kemampuan keterampilan sesuai keinginan masing-masing penyandang 

 disabilitas fisik.”16 

 

Berdasarkan paparan diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan pekerja 

sosial Ibu Winda (32 Tahun): 

“Kami sebagai pekerja sosial setelah melakukan asassment kepada 

 penyandang disabilitas fisik kami mengumpulkan semua tim yang terkait untuk 

 membahas penyandang disabilitas ini kondisinya seperti apa, terapi yang 

 dibutuhkan seperti ini dan keterampilan yang dia mau seperti ini.”17 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu St. Saenab 

selaku instruktur keterampilan menjahit dan Ibu Winda selaku Pekerja Sosial dapat 

disimpulkan bahwa perencanaan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan penyandang 

disabilitas fisik. 

3. Tahapan Pelaksanaan program  

Tahap ini merupakan bentuk pelaksanaan serta penerapan program yang telah 

dirumuskan. Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting 

dalam proses pemberdayaan, karena keberhasilan dari tahap tergantung kerja sama 

 
16 St. Saenab, Intstruktur Keterampilan Menjahit, Wawancara Di Sentra Wirajaya Makassar 20 

Juli 2023. 
17 Winda (32 Tahun), Pekerja Sosial, Wawancara Di Sentra Wirajaya Makassar 20 Juli 2023. 
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yang baik antar pekerja sosial. 

Keterampilan menjahit di Sentra Wirajaya Makassar merupakan salah satu 

bidang pelatihan, yang bertujuan untuk meningkatkan potensi, mengasah skill serta 

membantu mereka memenuhi kebutuhannya. Pelaksanaan keterampilan terdiri dari 

beberapa tahapan diantaranya: 

a. Pemberian materi keterampilan 

Pada tahap ini para penyandang disabilitas fisik diberikan materi mengenai 

bagaimana mengoperasikan mesin jahit, memperkenalkan ala-alat jahit, bagaimana 

cara membuat pola. 

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan instruktur keterampilan 

menjahit, Ibu St. Saenab (49 Tahun): 

“Di Kantor kami berikan fasilitas di masing-masing keterampilan. Di 

 keterampilan menjahit yang pertama kami memberikan teori dan praktek 

 membuat pola dasar pakaian pria dan wanita, merubah model pakaian, 

 membuat desain. setelah memahami semuanya lalu memasuki tahapannya 

 yaitu,  paham model pakaian, mengambil ukuran, menggambar pola kecil, 

 merubah model, merancang bahan, membuat pola besar, menggunting, 

 memberi tanda, menjahit, menyetrika dan finishing. setelah itu jika 

 penyandang  disabilitas fisik dirasa telah mampu menerapkan apa yang telah 

 diajarkan maka mereka akan membuat pakaian hasil jahitan mereka sendiri.”18 

 

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penyandang disabilitas fisik Surni (20 

Tahun) : 

“Awal mula pembelajaran kami diajarkan tentang teori dan praktek mengenai 

menjahit, cara membuat pola, desaign, dan paham model. Dari situ kami 

 
18St. Saenab (49 Tahun), Intruktur Keterampilan Menjahit, Wawancara Di Sentra Wirajaya 

Makassar 20 Juli 2023.  
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mulai belajar mengikuti instruksi dan arahan yang diberikan oleh pelatih 

keterampilan.”19 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan 

bahwa dengan adanya pemberian materi tentang menjahit kepada penyandang 

disabilitas fisik yaitu dengan mempraktekkan tahapannya, mereka mulai mengikuti 

sesuai dengan arahan yang sudah dijelaskan. 

b. Kegiatan keterampilan 

Selanjutnya, setelah mereka dianggap sudah menguasai materi yang telah 

diberikan sebelumnya, para penyandang disabilitas fisik mulai mempraktikkan 

membuat pembuatan pola, menjahit pola yang sudah dibuat, sampai pengemasan 

produk. 

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Instruktur Keterampilan 

Menjahit Ibu St. Saenab (49 Tahun): 

“Sebelum melalukan praktek menjahit terlebih dahulu kami memberikan teori 

tentang menjahit mulai dari pola dasar sampai dengan membuat desain. Setelah 

mereka memahami teori barulah kami memberikan praktek langsung. Jadwal 

keterampilan ini pun dilaksanakan setiap hari Senin-Jumat dimulai pada pukul 

10.00 – 12.00 dan pukul 14.00 – 16.00.”21 

 

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan penyandang 

disabilitas fisik, Esra Reski Saputri (17 Tahun): 

“Pada awal kelas setelah pelatih mempraktekkan teori yang diberikan, kami 

 
19Surni (20 Tahun), Penyandang Disabilitas Fisik, Wawancara Di Sentra Wirajaya Makassar 

20 Juli 2023. 
21St. Saenab (49 Tahun), Instruktur Keterampilan Menjahit, Wawancara Di Sentra Wirajaya 

Makassar 20 Juli 2023. 
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 langsung mengikuti arahan pelatih walau awalnya agak sulit namun seiring 

 berjalannya waktu saya bisa menguasai teori dan praktek yang telah 

 diajarkan.”22 

 

Dapat disimpulkan bahwa setelah pemberian materi dan praktek para 

penyandang disabilitas fisik dianggap sudah menguasai materi yang telah diberikan. 

4. Tahapan Evaluasi  

Tahap evaluasi adalah cara penilaian yang dilakukan oleh pekerja sosial 

Sentra Wiarajaya Makassar untuk mengetahui kemampuan mereka dalam aspek 

pengetahuan, dan keterampilan terhadap materi pembelajaran yang telah diberikan. 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan pekerja sosial, Ibu Winda (32 Tahun): 

“Kami sebagai pekerja sosial yang mendampingi para penyandang disabilitas 

 fisik khususnya bidang keterampilan selalu mengevaluasi setiap sebulan sekali 

sampai mana perkembangan aspek pengetahuan dan keterampilannya.selain itu 

juga kami memberikan pendampingan sosial karena penyandang disabilitas fisik 

 mengalami keterbatasan dalam hal mobilisasi.”23 

 

Seperti hal yang disampaikan oleh penyandang disabilitas fisik, Surni (20 

Tahun) : 

“Kami selalu didampingi oleh pekerja sosial untuk dilihat sampai mana 

 pemahaman kami dalam bidang keterampilan menjahit. Selain itu juga kami 

mengikuti kegiatan bimbingan rohani, morning meeting yang didampingi 

langsung oleh Pekerja Sosial.”24 

 

Dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial di Sentra Wirajaya Makassar 

 
22Esra Reski Saputri (17 Tahun), Penyandang Disabilitas Fisik, Wawancara Di Sentra Wirajaya 

Makassar 20 Juli 2023. 
23Winda (32 Tahun), Pekerja Sosial, Wawancara Di Sentra Wirajaya Makassar 20 Juli 2023. 
24Surni (20 Tahun), Penyandang Disabilitas Fisik, Wawancara Di Sentra Wirajaya Makassar 

20 Juli 2023. 
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berperan sebagai pendamping penyandang disabilitas fisik dan mengevaluasi 

pemahaman pengetahuan dan keterampilan penyandang disabilitas fisik. 

C. Efek Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Terhadap Keterampilan 

Menjahit Di Sentra Wirajaya Makassar.  

 Pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan dalam mencapai 

penguatan diri guna meraih keinganan yang dicapai. Pemberdayaan akan 

melahirkan kemandirian baik kemandirian berfikir, sikap, dan tindakan yang 

bermuara pada pencapaian harapan hidup yang lebih baik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pekerja 

sosial Sentra Wirajaya Makassar serta Penyandang Disabilitas Fisik, maka dapat 

dianalisa efek dari proses pelatihan keterampilan menjahit di Sentra Wirajaya 

Makassar dalam upaya membantu para Penyandang Disabilitas Fisik untuk 

menambah rasa kepercayaan diri, menambah pengetahuan dan keterampilan, dan 

menjadi lebih mandiri terkhusus Penyandang Disabilitas Fisik yaitu sebagai 

berikut: 

1. Menambah Rasa Kepercayaan Diri 

Penyandang disabilitas fisik mampu memiliki rasa kepercayaan diri setelah 

mendapatkan keterampilan menjahit dan telah menghasilkan produk jahitan tangan 

sendiri, mendapatkan dukungan sosial dari pelatih keterampilan menjahit, pekerja 

sosial, dan masyarakat. 
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Adapun hasil wawancara dengan penyandang disabilitas fisik, Esra Reski 

Saputri (17 Tahun): 

“Setelah mendapatkan pengalaman saat mengikuti kelas keterampilan 

 menjahit saya merasa yakin terhadap diri saya sendiri dan percaya pada 

 kemampuan yang saya miliki, serta merasakan bahwa tidak ada manusia yang 

 diciptakan sia-sia selagi kita ma uterus belajar, berusaha dan berdoa.” 25 

 

Lanjutan dengan informan yang berbeda, Surni (20 Tahun) Penyandang 

disabilitas fisik mengatakan: 

“Manfaat yang saya rasakan semenjak mengikuti keterampilan menjahit 

 menjadikan saya lebih percaya diri meskipun memiliki keterbatasan fisik tapi 

 bisa membuktikan dengan hasil dari jahitan saya sendiri.”26 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Penyandang 

Disabilitas Fisik, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian pelatihan keterampilan 

menjahit yang diberikan Sentra Wirajaya Makassar pada penyandang Disabilitas Fisik 

sangat memberikan pengaruh positif, sebab hal tersebut membuat Penyandang 

Disabilitas Fisik lebih bisa menerima dirinya tanpa ada perasaan frustasi maupun 

tertekan. Dalam hal ini pelatih sangat berperan penting dalam membantu penyandang 

disabilitas untuk menemukan jati diri mereka. 

2. Menambah Pengetahuan dan Keterampilan  

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang khususnya kelompok yang 

rentan dan lemah sehingga mereka miliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi 

 
25Esra Reski Saputri (17 Tahun), Penyandang Disabilitas Fisik, Wawancara Di Sentra Wirajaya 

Makassar 20 Juli 2023. 
26 Surni (20 Tahun), Penyandang Disabilitas Fisik, Wawancara Di Sentra Wirajaya Makassar 

20 Juli 2023. 
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kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan. Teori tersebut menjelaskan 

bahwa semua kelompok manusia berhak mendapatkan pengetahuan. Begitu pun 

dengan kelompok penyandang disabilitas fisik, mereka juga berhak mendapatkan 

pengetahuan dan pendidikan yang sama.27 

Berdasarkan hasil wawancara dengan instruktur keterampilan menjahit, Ibu 

St. Saenab (49 Tahun): 

“Mereka yang mengikuti kegiatan melalui keterampilan menjahit menjadikan 

 mereka menambah banyak pengetahuan. Setelah bergabung dan mulai 

 mengikuti kegiatan keterampilan menjahit sedikit demi sedikit mereka menjadi 

 lebih terampil dan memiliki kegiatan untuk mengisi waktu luang yang mereka 

 miliki.”28 

 

Seperti hal yang disampaikan oleh penyandang disabilitas fisik, Surni (20 

Tahun): 

“Dengan saya mengikuti kelas keterampilan menjahit pengetahuan saya 

 bertambah tentang dunia menjahit dan melatih keterampilan menjahit saya, 

 karena saya dari dulu punya cita-cita menjadi seorang designer maka saya 

 dengan mudah paham mengenai keterampilan menjahit.”29 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan 

bahwa dengan keterampilan dan pengetahuan yang telah dimiliknya nanti diharapkan 

bisa menekuni keterampilannya untuk memajukan diri ke arah yang lebih baik.  

 

 
27Edi Suharto, Mengembangkan Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT. Rifka 

Aditama,2005), h.58 
28St. Saenab (49 Tahun), Instruktur Keterampilan Menjahit, Wawancara Di Sentra Wirajaya 

Makassar 20 Juli 2023. 
29Surni (20 Tahunu), Penyandang Disabilitas Fisik, Wawancara Di Sentra Wirajaya Makassar 

20 Juli 2023. 
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3. Menjadi Lebih Mandiri 

Pada hasil penelitian penyandang disabilitas fisik yang telah mengikuti 

keterampilan menjahit di Sentra Wirajaya Makassar menjadikan mereka pribadi yang 

lebih mandiri. Hal ini dapat dilihat dari penyandang disabiltas yang telah menghasilkan 

pakaian dari hasil jahitan sendiri.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan instruktur 

keterampilan menjahit, Ibu St. Saenab (49 Tahun): 

“Dengan mengikuti keterampilan menjahit kami berharap mereka nantinya 

 bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri sebab selama berada disini para 

 penyandang disabilitas fisik tidak hanya dibekali dengan teori tentang menjahit 

 tetapi juga diberikan pembinaan tentang agama, rasa tanggung jawab, 

 kejujuran, kedisiplinan, dan kerjasama.”30 

Seperti halnya yang disampaikan penyandang disabilitas fisik, Esra Reski 

Saputri (17 Tahun): 

“Setelah mendapatkan pelatihan keterampilan menjahit, selama saya berada  di 

Sentra Wirajaya Makassar saya telah mampu membuat produk yaitu 5 baju 

kebaya dan 5 celana. Dan saya berharap bia membuat lebih banyak produk 

hasil jahit saya sendiri.”31 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan instruktur 

keterampilan menjahit dan penyandang disabilitas fisik bahwa setalah mendapatkan 

berbagai binaan mereka dapat menjadi orang yang mandiri dan sukses. 

 

 
30St. Saenab (49 Tahun), Instruktur Keterampilan Menjahit, Wawancara Di Sentra Wirajaya 

Makassar 20 Juli 2023. 
31Esra Reski Saputri (17 Tahun), Penyandang Disabilitas Fisik, Wawancara Di Sentra Wirajaya 

Makassar 20 Juli 2023.  
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4. Mampu bersosialisasi  

 Pada dasarnya penyandang disabilitas mempunyai kehidupan yang kurang baik 

dilingkungannya, hal ini menyebabkan mereka menjadi orang yang tidak diakui 

keberadaannya. Dengan permasalahan tersebut mereka menjadi ragu untuk 

mengambil langkah selanjutnya oleh karena itu Sentra Wirajaya Makassar 

memberikan wadah bagi penyandang disabilitas fisik yang mempunyai keterampilan. 

 Seperti yang diungkapkan oleh Instruktur keterampilan menjahit 

berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu St. Saenab (49 Tahun): 

“Dalam kelas keterampilan selain mereka diajarkan menjahit mereka juga 

diajarkan untuk menjadi pribadi yang berani dan percaya diri sehingga 

mendorong mereka untuk bisa bersosialisasi dengan baik di lingkungan 

sekitarnya.”32 

 

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Penyandang Disabilitas Fisik, 

Surni (17 Tahun): 

“Awalnya saya merasa malu untuk bersosialisasi dan tidak percaya diri tapi 

dengan semua pelajaran dan bimbingan yang diberikan disini saya 

sekarang mulai percaya diri dan mampu bersosialisasi dengan baik.”33 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Instruktur Keterampilan 

Menjahit dan Penyandang Disabilitas Fisik, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

dengan adanya kelas keterampilan ini mejadikan penyandang disabilitas fisik 

mampu bersosialisasi dengan baik.  

 
32St. Saenab (49 Tahun), Intruktur Keterampilan Menjahit, Wawancara Di Sentra Wirajaya 

Makassar 20 Juli 2023. 
33Surni (20 Tahun), Penyandang Disabilitas Fisik, Wawancara Di Sentra Wirajaya Makassar 

20 Juli 2023. 



 

67 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “Pemberdayaan 

Penyandang Disabilitas Terhadap Keterampilan Menjahit Di Sentra Wirajaya 

Makassar”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Proses Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Penyandang 

Disabilitas Fisik di Sentra Wirajaya Makassar ialah tahap pengkajian 

(Asassment) bertujuan untuk mengetahui jati diri penerima manfaat, 

Perencanaan bertujuan untuk mengetahui segala kebutuhan yang akan 

dibutuhkan dalam proses pelatihan keterampilan menjahit, Pelaksanaan 

program bertujuan untuk meningkatkan potensi, mengasah skill dan 

membantu mereka memenuhi kebutuhannya. Dan Evaluasi untuk 

mengetahui kemampuan mereka dalam aspek penegtahuan dan 

keterampilan. 

2. Efek dari Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Terhadap Keterampilan 

Menjahit di Sentra Wirajaya Makassar yaitu Menambah rasa kepercayaan 

diri membuat Penyandang Disabilitas Fisik lebih bisa menerima dirinya 

tanpa ada perasaan frustasi maupun tertekan, Menambah pengetahuan dan 

keterampilan dengan menguasai teori dan praktek yang telah diberikan dan 

Menjadi lebih mandiri dengan bekal yang telah diberikan selama proses 

bimbingan keterampilan menjahit dan Mampu Bersosialisasi dengan baik.   
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B. Implikasi 

Adapun Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dari Proses pemberdayaan keterampilan menjahit dilihat bahwa 

keterbatasan fisik yang dimiliki oleh seseorang disebut sebagai 

Penyandang Disabilitas Fisik, bukan hal yang membuat mereka kurang dari 

yang lain dan diperlakukan secara tidak adil. Mereka hanya mempunyai 

kondisi fisik, tetapi dengan belajar dan latihan yang intens, sebagaimana 

orang-orang lainnya pula, mereka mampu memiliki keunggulan kompetitif 

di tengah masyarakat. 

2. Efek dari Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Terhadap Keterampilan 

Menjahit di Sentra Wirajaya diharapkan mampu memberikan dampak 

positif bagi masyarakat. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Kepala Balai 

1. Bagaiaman Sejarah berdirinya Sentra Wirajaya Makassar? 

2. Apa visi, misi, dan tujuan Sentra Wirajaya Makassar? 

3. Bagaimana struktur kepegawaian Sentra Wirajaya Makassar? 

4. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di Sentra Wirajaya Makassar? 

5. Bentuk kegiatan apa saja yang telah dilakukan dengan melibatkan 

Penyandang Disabilitas di Sentra Wirajaya Makassar? 

B. Pekerja Sosial  

1. Bagaimana strategi Bapak/Ibu dalam memberdayakan Penyandang 

Disabilitas? 

2. Bimbingan keterampilan apa saja yang ada di Sentra Wirajaya Makassar? 

3. Bagiamana tahap proses bimbingan keterampilan di Sentra Wirajaya 

Makassar? 

4. Bagaimana dengan jangka waktu bimbingan keterampilan di Sentra 

Wirajaya Makassar? 

5. Berapa kali Bapak/Ibu memberikan bimbingan keterampilan kepada 

disabilitas di Sentra Wirajaya Makassar? 

6. Metode apa yang Bapak/Ibu gunakan untuk memberikan pelatihan kepada 

penyandang disabilitas di Sentra Wirajaya Makassar? 

7. Bagaimana strategi Bapak/Ibu dalam membangun kepercayaan diri pada 
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penyandang disabilitas di Sentra Wirajaya Makassar? 

8. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatan bimbingan 

keterampilan menjahit di Sentra Wirajaya Makassar? 

9. Bagaimana cara engatasi hambatan-hambatan dalam kegiatan keterampilan 

menjahit di Sentra Wirajaya Makassar? 

10. Produk apa saja yang dihasilkan ketika Pelatihan Keterampilan menjahit? 

C. Penyandang Disabilitas 

1. Sejak kapan anda masuk di Sentra Wirajaya Makassar? 

2. Sebelum masuk di Sentra Wirajaya Makassar kegiatan apa saja yang pernah 

anda lakukan? 

3. Fasilitas apa saja yang ada disediakan oleh pihak Sentra Wirajaya 

Makassar? 

4. Bagaimana kemanfaatan selama pemberian bimbingan Sentra Wirajaya 

Makassar? 

5. Sejauh mana perkembangan keterampilan menjahit anda saat ini? 

6. Bagaimana peran instruktur dalam pembelajaran secara langsung? 

7. Apa hatapan anda setelah keluar dari Sentra Wirajaya Makassar? 
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