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ABSTRAK 

 

 

Nama  :  Ainun Rahmani 

 

NIM  :  70200119081 

 

Judul : Gambaran Perilaku Pencarian Kesehatan Ibu Hamil Dan Ibu 

Masa Nifas Pada Kawasan Adat Suku Kajang Desa Tanah 

Toa Kabupaten Bulukumba 

Setiap harinya tercatat ± 830 perempuan meninggal disebabkan oleh 

eklampsia atau tekanan darah tinggi saat kehamilan, pendarahan saat atau pasca 

melahirkan dan komplikasi pada masa kehamilan atau persalinan, dengan jumlah 

paling tinggi berada di negara berkembang yaitu 33 kali lebih tinggi dibandingkan 

dengan negara- negara maju. Tujuan penelitian untuk mengetahui aspek perilaku 

terhadap kesehatan ibu dalam pencarian pengobatan pada kawasan adat suku 

Kajang desa Tanah Toa Kabupaten Bulukumba.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan 

melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. 

Jumlah informan sebanyak 13 orang dengan teknik purposive sampling. Analisis 

data dilakukan dengan menggunakan analisis frekuensi atau word cloud pada 

Nvivo. 

Hasil penelitian menunjukkan ada 3 perilaku ibu dalam pencarian kesehatan 

ibu. Pertama, perilaku pencarian secara mandiri yang dilakukan oleh ibu hamil 

dengan dakka yaitu berjalan di pagi hari dipercaya akan mempermudah ibu pada 

saat proses akan melahirkan atau kontraksi yang disebut dengan istilah lokmoro. 

Kedua, perilaku pencarian kesehatan secara tradisional ibu hamil melakukan 

pengobatan ke sanro (dukun). Sebagian besar ibu melakukan persalinan di rumah 

dibantu oleh sanro Pammanak sampai pada masa pemulihannya. Ketiga, perilaku 

pencarian kesehatan secara modern tindakan atau kemauan masyarakat khususnya 

pada ibu hamil untuk ke fasilitas kesehatan sangat kurang disebabkan oleh 

berbagai faktor seperti rasa trauma, rasa malas, dan tidak memiliki kendaraan 

Disarankan untuk ibu hamil memperhatikan metode pengobatan mandiri yang 

dilakukan meskipun berjalan kaki memberikan manfaat bagi kesehatan ibu hamil 

tetapi akan lebih baiknya sebelum melakukan aktivitas tersebut sangat penting 

untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terlebih 

dahulu. 
 

Kata Kunci: Kesehatan ibu, pencarian, perilaku. 
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ABSTRACT 

 

Name  :  Ainun Rahmani 

 

Nim  :  70200119081 

 

Title :  

 

 

  Every day ± 830 women die from eclampsia or high blood pressure during 

pregnancy, bleeding during or after childbirth and complications during 

pregnancy or childbirth, with the highest number in developing countries at 33 

times higher than developed countries. The purpose of the study was to determine 

behavioral aspects of maternal health in seeking treatment in the Kajang tribal 

customary area, Tanah Toa village, Bulukumba Regency.  
This study used descriptive qualitative method. Data was collected through 

in-depth interviews using interview guidelines. The number of informants was 13 

people with purposive sampling techniques. Data analysis was performed using 

frequency analysis or word cloud on Nvivo. 

The results showed that there were 3 maternal behaviors in the search for 

maternal health. First, independent search behavior carried out by pregnant 

women with dakka, namely walking in the morning, is believed to make it easier 

for mothers during the process of giving birth or contractions called lokmoro. 

Second, the traditional health-seeking behavior of pregnant women takes 

treatment to sanro (shaman). Most mothers have home births assisted by Sanro 

Pammanak. Third, modern health-seeking behavior, community action or 

willingness, especially for mothers, to go to health facilities is very less caused by 

various factors such as trauma, laziness, not having a vehicle and lack of 

community understanding or knowledge. It is recommended for pregnant women 

to pay attention to the method of self-treatment carried out even though walking 

provides benefits for the health of pregnant women, but it would be better before 

doing these activities, it is very important to do a health check at a health care 

facility first. 

 

 

Keywords: Maternal health, seeking, behavior. 

Description of Health-Seeking Behavior of Pregnant 

Women and Postpartum Mothers in the Kajang Tribe 

Customary Area, Tanah Toa Village, Bulukumba Regency 

  



 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Angka kematian ibu merupakan salah satu indikator yang penting 

dalam menggambarkan status kesehatan maternal dan digunakan untuk 

menilai derajat kesehatan ibu (Ramadhani, 2020). Indonesia saat ini 

sedang menghadapi permasalahan KIA dan menjadi program prioritas 

yang harus diselesaikan karena angka kematian ibu (AKI) dan angka 

kematian bayi (AKB) yang tinggi (Salim et al., 2022). Menurut Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO), kematian ibu adalah kematian seorang wanita 

pada saat hamil, melahirkan, atau dalam waktu 42 hari setelah melahirkan 

karena sebab-sebab yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 

kelahirannya (Nurhafni et al., 2021). 

Kematian ibu di suatu negara menjadi penentu derajat kesehatan 

negara tersebut (Melani & Nurwahyuni, 2022). Berdasarkan data WHO 

Pada tahun 2019, AKI di dunia mencapai 303.000 kematian atau ± 

216/100.000 kelahiran hidup (KH). Setiap hari, ± 830 perempuan 

meninggal karena masalah kehamilan dan persalinan, dengan jumlah 

terbesar di negara berkembang yakni 33 kali lebih tinggi dibandingkan 

dengan negara-negara maju (Ramadona et al., 2022).  

AKI Nasional tahun 2020 sebesar 305 /100.000 KH (Pratiwi & 

Ulandari, 2022). Sustainable Development Goals (SDGs), menargetkan  

AKI 70/100.000 KH (Rismawati et al., 2021). Berdasarkan Profil 

Kesehatan Indonesia tahun 2019, penyebab utama kematian ibu adalah 

perdarahan (1.280 kasus), hipertensi saat hamil (1.066 kasus), dan infeksi 

(207 kasus) (Primayanti et al., 2022).  
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Sulawesi Selatan termasuk lima provinsi dengan angka kematian 

ibu tertinggi di Indonesia, bersama dengan DKI Jakarta, Banten, Jawa 

Timur, dan Sumatera Utara. Berdasarkan statistik kesehatan Provinsi 

Sulawesi Selatan pada tahun 2021, terdapat 195 kematian ibu, meningkat 

62 kasus dari tahun sebelumnya. Meningkatnya angka kematian ibu tidak 

dapat disebabkan oleh satu penyebab saja, antara lain status kesehatan ibu, 

persiapan kehamilan, pemeriksaan obstetri, dan variabel sosial budaya. 

Terbatasnya akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi 

prima, khususnya bagi ibu hamil di Daerah Tertinggal, Terpencil, 

Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), turut berkontribusi terhadap 

peningkatan angka kematian ibu (Dinas Kesehatan Sulsel, 2021). 

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2022 

menyatakan Dalam tiga tahun sebelumnya, jumlah kematian ibu pada 

tahun 2020 berjumlah 4 orang, pada tahun 2021 sebanyak 10 orang, dan 

pada tahun 2022 sebanyak 8 orang, data ini menunjukkan keadaan atau 

kondisi kematian ibu yang tidak tetap. Penyebab kematian ibu di 

Kabupaten Bulukumba disebabkan oleh eklampsia atau tekanan darah 

tinggi saat kehamilan dan pendarahan saat atau pasca melahirkan (Dinkes 

Bulukumba, 2022). 

Masalah kesehatan masyarakat telah diteliti dalam berbagai domain 

ilmiah. Berbagai contoh dan penelitian berpendapat bahwa kesehatan 

hanya dapat dipahami melalui disiplin ilmu seperti biologi atau 

kedokteran. Pengertian sehat, sakit, dan kesembuhan hanya dibatasi oleh 

situasi medis atau biologis (A. Nildawati, 2020). Aspek budaya dan 

perilaku sangat terkait dengan masalah kesehatan. Variabel sosiokultural 

memainkan peran penting dalam mencapai kesehatan yang optimal. 
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Evolusi sosial budaya masyarakat menunjukkan bahwa individu-individu 

di suatu tempat telah mengalami perubahan cara berpikirnya. Perubahan 

sosial dan budaya dapat mempengaruhi kesehatan baik secara positif 

maupun buruk (Utami & Harahap, 2019). 

Budaya perilaku kesehatan di masyarakat beragam dan menyatu 

dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara memodifikasi budaya adalah 

mempelajari budaya dan menciptakan budaya inovatif yang mengikuti 

pola, norma, dan objek buatan manusia (Satrianegara et al., 2021). Sosial 

budaya memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesehatan karena 

budaya dapat membentuk suatu kebiasaan dan respons terhadap kesehatan 

atau penyakit di masyarakat (Siregar et al., 2020). Salah satu tugas penting 

untuk mengurangi kematian di kalangan ibu hamil adalah menangani 

praktik sosial budaya tertentu (Omer et al., 2021). 

Manusia adalah anggota masyarakat dengan pengertian dan 

perbedaan budaya yang beragam. Setiap peradaban mempunyai 

kebudayaannya masing-masing yang bersifat dinamis dan menyesuaikan 

dengan perkembangan zaman. Penafsiran sehat dan sakit bisa berbeda-

beda karena berbagai sebab, salah satunya adalah relativisme budaya, yang 

menyatakan bahwa cara pandang masyarakat terhadap penyakit berbeda-

beda berdasarkan budaya mana mereka berasal (A. Nildawati, 2020). 

Berdasarkan hasil penelitian dari Salsabila dkk (2022) yang 

berjudul faktor sosial budaya yang mempengaruhi kesehatan ibu dan anak 

menunjukkan; Kyai menjadi teladan bagi masyarakat dalam menghadapi 

tantangan hidup, mulai dari pengambilan keputusan politik hingga 

keputusan akses layanan kesehatan. Perempuan tidak memiliki kekuatan 

dan pemberdayaan untuk memilih layanan kesehatan mereka sendiri, 
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khususnya selama kehamilan dan persalinan. Sistem pengetahuan 

masyarakat mencakup kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. 

Nilai ini mengubah pemahaman terhadap pengertian mempunyai anak atau 

bereproduksi. Hasil penelitian Salsabila dkk (2022) juga menunjukkan 

tugas seorang paraji memang belum hilang sama sekali, namun tetap 

berperan penting dalam merawat ibu hamil, memberikan pijatan, dan 

membantu mengeluarkan sisa-sisa seperti ari-ari atau plasenta (Salsabila et 

al., 2022). Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Aryastami terjadi di 

Suku Aceh Barat Persalinan secara tradisional persalinan dibantu oleh 

baliem karena kondisi budaya dan preferensi keluarga, serta suku Oyog di 

Cirebon yang memilih melahirkan dengan dukun karena merasa lebih 

dekat secara emosional. Sedangkan Suku Laut Kabupaten Indragiri Hilir 

dan Suku Buru Kabupaten Buru memilih dukun sebagai penolong 

persalinan karena sulitnya mengakses layanan kesehatan (Aryastami & 

Mubasyiroh, 2019). 

Masyarakat adat Ammatoa Kajang atau sering disebut “To 

Kajang” yang berarti masyarakat Kajang adalah sekelompok masyarakat 

yang masih menjaga dan merawat pesan filosofis nenek moyangnya 

sebagaimana tertuang dalam “Pasang ri’ Kajang” untuk selalu hidup 

dengan nilai-nilai budaya yang dianutnya dan menjaga diri dari gangguan 

luar kehidupan seperti pola kehidupan budaya populer yang dihasilkan 

oleh karena modernisasi (Nur, 2020). Suku Ammatoa Kajang mempunyai 

empat ritual kesehatan khusus: Panganro (keselamatan dunia dan akhirat 

serta wabah penyakit), Andingingi (penghindaran bencana), Allisa'ere 

Tallasa (kesehatan anak), dan Abbole Simaja (pengobatan penyakit anak). 

Persepsi tentang penyakit, kesehatan, dan berbagai macam ritual yang 
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dilakukan untuk mencegah penyakit terbentuk melalui proses sosialisasi 

yang telah dianggap benar selama berabad-abad (Magfirah, 2021). 

Berdasarkan pengambilan data awal diketahui bahwa salah satu 

permasalahan kesehatan di suku Ammatoa Kajang terkait kesehatan ibu 

yaitu tekanan darah tinggi saat kehamilan, tidak melakukan pemeriksaan 

kehamilan secara rutin ke pelayanan kesehatan baik di Posyandu maupun 

di Puskesmas dan masih banyaknya persalinan yang dilakukan di rumah 

yang ditolong oleh bukan tenaga kesehatan terlatih. Pada tahun 2023 ini 

tercatat jumlah ibu hamil sebanyak 32 orang, namun sebagian besar ibu 

hamil tidak melakukan pemeriksaan, tercatat hanya 10 orang ibu hamil 

yang memeriksakan kehamilannya itupun tidak rutin. Nilai-nilai budaya 

yang turun-temurun di kawasan suku kajang membuat masyarakat percaya 

hal apapun yang berkaitan dengan kesehatan tidak akan berdampak 

terhadap kesehatan ibu baik saat kehamilan, melahirkan maupun masa 

nifas.  

Berdasarkan permasalahan latar belakang diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian terkait gambaran perilaku pencarian 

kesehatan ibu hamil dan ibu masa nifas pada kawasan adat Suku Kajang 

Desa Tanah Toa Kabupaten Bulukumba.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada studi kualitatif terkait gambaran 

perilaku pencarian kesehatan ibu hamil dan ibu masa nifas pada 

kawasan adat suku kajang Desa Tanah Toa Kabupaten Bulukumba. 
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2. Deskripsi Fokus 

Terdapat deskripsi fokus atau batasan pengertian pada beberapa 

istilah yang digunakan dalam penelitian ini demi menghindari 

terjadinya penafsiran yang  berbeda-beda di antara pembaca yaitu: 

a. Perilaku Pencarian Kesehatan Secara Mandiri 

Perilaku pencarian kesehatan mandiri yang dimaksud 

adalah perilaku pencarian kesehatan ibu agar tetap sehat selama 

masa kehamilan dan pada masa nifas dengan usaha atau tindakan 

seseorang dengan percaya kepada diri sendiri dan sudah merasa 

bahwa pengalaman yang lalu dapat mendatangkan kesembuhan. 

b. Perilaku Pencarian Kesehatan Secara Tradisional 

Perilaku pengobatan tradisional yang dimaksud adalah 

perilaku pencarian kesehatan ibu hamil dan ibu masa nifas yang 

lebih berorientasi kepada sosial budaya masyarakat, seperti dukun 

atau sanro yang melakukan berbagai pengobatan tradisional. 

Dukun atau sanro tersebut merupakan bagian dari masyarakat itu 

sendiri dengan pengobatan yang dihasilkan adalah kebudayaan 

masyarakat, yang lebih diterima oleh masyarakat daripada dokter, 

bidan dan sebagainya. 

c. Perilaku Pencarian Kesehatan Secara Modern 

Perilaku pencarian kesehatan modern yang dimaksud adalah 

perilaku pencarian kesehatan ibu hamil dan ibu masa nifas dengan 

membeli obat-obatan dan mencari pengobatan ke fasilitas 

kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian  ini adalah bagaimana perilaku pencarian  kesehatan ibu hamil dan 

ibu masa nifas di kawasan adat suku Kajang Desa Tanah Toa Kabupaten 

Bulukumba. 
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D. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 Tabel Sintesa Berdasarkan Judul Penelitian Gambaran Perilaku Pencarian Kesehatan Ibu Hamil 

dan Ibu Masa Nifas Pada Kawasan Adat Suku Kajang Desa Tanah Toa Kabupaten Bulukumba. 

 

No Tahun Penulis Judul Link 

Akses 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

1 2022 Monica 

Kartini dan 

Berlian 

Nurtyashesti 

Kusumadewi 

Aspek Budaya 

selama 

Kehamilan pada 

Masyarakat 

Suku Jawa. 

 

 

 

 

 

 

 

http://jurn

alkesehata

nstikesnw

.ac.id/inde

x.php/stik

esnw/artic

le/view/10

9/61  

Keyakinan budaya, 

Perawatan 

kehamilan, 

Pantangan 

makanan, 

Pantangan Perilaku, 

Ritual atau Upacara 

adat. 

Kualitatif 

Fenomenologi 

Masyarakat terus mengadopsi praktik 

perawatan kehamilan berbasis budaya 

seperti pembatasan makanan, larangan, 

dan anjuran perilaku dan ritual atau 

upacara selama kehamilan, yang 

merupakan kearifan lokal budaya Jawa. 

Pembentukan layanan kesehatan yang 

sesuai dengan budaya sangat penting 

untuk mendukung perempuan hamil 

selama transisi mereka menjadi ibu, 

serta memberikan perawatan yang 

sensitif terhadap budaya dalam 

mengatasi masalah kesehatan yang 

terkait dengan keyakinan dan nilai 

budaya (Kartini & Kusumadewi, 

2022). 

 

 

 

 

http://jurnalkesehatanstikesnw.ac.id/index.php/stikesnw/article/view/109/61
http://jurnalkesehatanstikesnw.ac.id/index.php/stikesnw/article/view/109/61
http://jurnalkesehatanstikesnw.ac.id/index.php/stikesnw/article/view/109/61
http://jurnalkesehatanstikesnw.ac.id/index.php/stikesnw/article/view/109/61
http://jurnalkesehatanstikesnw.ac.id/index.php/stikesnw/article/view/109/61
http://jurnalkesehatanstikesnw.ac.id/index.php/stikesnw/article/view/109/61
http://jurnalkesehatanstikesnw.ac.id/index.php/stikesnw/article/view/109/61
http://jurnalkesehatanstikesnw.ac.id/index.php/stikesnw/article/view/109/61
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No Tahun Penulis Judul Link 

Akses 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

2 2022 Salsabila,  

Zakiyatul 

Faizah,  

Budi 

Prasetyo 

 

Faktor Sosial 

Budaya yang 

Mempengaruhi 

Kesehatan Ibu 

dan Anak  

(Studi 

Etnografi) 

 

https://ww

w.journal.

ibrahimy.

ac.id/inde

x.php/oksi

tosin/artic

le/view/16

51  

Sosial  Budaya,  

Etnografi,  Sistem  

Religi,  Sistem  

Kekerabatan,  

Sistem  

Pengetahuan,  

Sistem Mata 

Pencaharian 

 

Kualitatif 

dengan 

pendekatan 

etnografi 

Studi ini menemukan bahwa  

Pertama,kiyai telah menjadi panutan 

masyarakat dalam menghadapi 

tantangan hidup, mulai dari 

pengambilan keputusan politik hingga 

pilihan akses layanan kesehatan. 

Kedua, perempuan tidak memiliki 

kewenangan untuk memilih layanan 

kesehatannya sendiri, khususnya 

selama kehamilan dan persalinan. 

Ketiga, kepercayaan yang diwariskan 

secara turun temurun turut berperan 

dalam terbentuknya sistem 

pengetahuan masyarakat Cibitung. 

Keempat, basis perekonomian utama 

Cibitung adalah sistem penghidupan 

para buruh tani (Salsabila et al., 2022). 

3 2022 Syabrina Eka 

Putri, 

Agustina 

Ramie, 

Insana Maria 

Pengetahuan 

tentang 

Pemenuhan 

Nutrisi pada 

Masa Nifas 

Berdasarkan 

Sosial Budaya 

Ibu 

https://ww

w.jurnalst

ikesintan

martapura

.com/inde

x.php/join

/article/vi

ew/53/41  

Pengertahuan, 

Nutrisi sosial 

budaya 

Kuantitatif 

Deskriptif  

Berdasarkan hasil penelitian, ibu-ibu di 

Desa Tambak Anyar Ulu Kecamatan 

Martapura Timur Kabupaten Banjar 

memiliki pengetahuan tentang gizi 

pasca melahirkan berdasarkan latar 

belakang sosial budayanya, dengan 

kategori baik sebanyak 69 responden 

(60,5%) dan kategori baik sebanyak 42 

responden (36%). ) dalam kategori 

https://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/oksitosin/article/view/1651
https://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/oksitosin/article/view/1651
https://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/oksitosin/article/view/1651
https://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/oksitosin/article/view/1651
https://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/oksitosin/article/view/1651
https://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/oksitosin/article/view/1651
https://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/oksitosin/article/view/1651
https://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/oksitosin/article/view/1651
https://www.jurnalstikesintanmartapura.com/index.php/join/article/view/53/41
https://www.jurnalstikesintanmartapura.com/index.php/join/article/view/53/41
https://www.jurnalstikesintanmartapura.com/index.php/join/article/view/53/41
https://www.jurnalstikesintanmartapura.com/index.php/join/article/view/53/41
https://www.jurnalstikesintanmartapura.com/index.php/join/article/view/53/41
https://www.jurnalstikesintanmartapura.com/index.php/join/article/view/53/41
https://www.jurnalstikesintanmartapura.com/index.php/join/article/view/53/41
https://www.jurnalstikesintanmartapura.com/index.php/join/article/view/53/41
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No Tahun Penulis Judul Link 

Akses 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

baik. 0,8%). , dan kurang dari 3 

responden (2,6%) (Putri et al., 2022). 

4 2022 Yousef S. 

Khader, Hala 

Bawadi, 

Wasim 

Khasawneh, 

Mohammad 

S. Alyahya, a 

Sociocultural,Po

litical, And 

Health System-

Related 

Determinants Of 

Perinatal 

Deaths In 

Jordan From 

The 

Perspectives Of 

Health Care 

Providers: A 

Qualitative 

Study 

 

https://sci-

hub.hkvis

a.net/10.1

080/1476

7058.202

0.180063

2 

Kematian perinatal, 

penentu sosial dan 

sistem kesehatan. 

Kualitatif 

Deskriptif 

HCP memberikan penjelasan rinci 

tentang faktor penentu kematian 

perinatal dan neonatal dari sudut 

pandang mereka. Empat tema utama 

dengan beberapa subtema muncul, 

yaitu faktor ibu (ketidaktahuan, 

penyembunyian kondisi medis, dan 

kelalaian suami), faktor sosial budaya 

(status sosial ekonomi, perkawinan 

suku dan kerabat, dan praktik budaya 

berbahaya), faktor politik (perkawinan 

dini yang didorong oleh penggusuran 

dan konsekuensi perang terhadap 

kesehatan ibu), dan faktor-faktor 

terkait sistem kesehatan (manajemen 

layanan termasuk kemampuan dan 

logistik, ruang gawat darurat yang 

terlalu padat, pemulangan yang 

bertentangan dengan saran medis, dan 

dokter umum yang tidak terampil 

(Khader et al., 2020) 

 

 

 

https://sci-hub.hkvisa.net/10.1080/14767058.2020.1800632
https://sci-hub.hkvisa.net/10.1080/14767058.2020.1800632
https://sci-hub.hkvisa.net/10.1080/14767058.2020.1800632
https://sci-hub.hkvisa.net/10.1080/14767058.2020.1800632
https://sci-hub.hkvisa.net/10.1080/14767058.2020.1800632
https://sci-hub.hkvisa.net/10.1080/14767058.2020.1800632
https://sci-hub.hkvisa.net/10.1080/14767058.2020.1800632
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No Tahun Penulis Judul Link 

Akses 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

5 2021 Siti Maryam Budaya  

Masyarakat 

Yang  

Merugikan  

Kesehatan  Pada 

Ibu  

Nifas Dan Bayi 

https://akb

iddharma

husada-

kediri.e-

journal.id/

JKDH/arti

cle/view/1

56/128  

Budaya, Kesehatan 

ibu nifas dan bayi 

Kualitatif 

dengan 

pendekatan 

observasional 

Berdasarkan temuan, masih terdapat 

ibu nifas yang menggunakan rebusan 

daun sirih untuk membersihkan alat 

kelaminnya, menggunakan gurita atau 

stagen pada perutnya, meminum jamu 

tradisional untuk menghilangkan bau 

cairan yang dikeluarkan alat 

kelaminnya, dan tidak diperbolehkan. 

untuk mandi di pagi hari. Terlambat 

karena bisa menyebabkan rabun jauh. 

Bayi itu masih memakai gurita 

(Maryam, 2021). 

6 2021 Sonia Omer, 

Rubeena 

Zakar, 

Muhammad 

Zakria Zakar, 

dan Florian 

Fisher. 

The Influence 

Of Social 

And Cultural 

Practices 

On Maternal 

Mortality: 

A Qualitative 

Study 

From South 

Punjab, 

Pakistan 

 

 

https://rep

roductive-

health-

journal.bi

omedcentr

al.com/co

unter/pdf/

10.1186/s

12978-

021-

01151-

6.pdf 

 

 

Kesehatan ibu, 

kesehatan 

reproduksi, hak 

seksual dan 

reproduksi, tradisi 

dan budaya.  

Kualitatif Studi tersebut mengidentifikasi bahwa 

keterlambatan dalam mencari 

perawatan dan berpotensi 

mengakibatkan kematian ibu lebih 

mungkin terjadi di Pakistan karena 

faktor sosial dan budaya tertentu. 

Status sosial ekonomi yang buruk, 

pengetahuan yang terbatas tentang 

perawatan ibu, dan kendala keuangan 

di kalangan masyarakat pedesaan 

merupakan hambatan utama untuk 

mencari perawatan. Rendahnya status 

perempuan dan dominasi laki-laki 

membuat perempuan kurang berdaya. 

https://akbiddharmahusada-kediri.e-journal.id/JKDH/article/view/156/128
https://akbiddharmahusada-kediri.e-journal.id/JKDH/article/view/156/128
https://akbiddharmahusada-kediri.e-journal.id/JKDH/article/view/156/128
https://akbiddharmahusada-kediri.e-journal.id/JKDH/article/view/156/128
https://akbiddharmahusada-kediri.e-journal.id/JKDH/article/view/156/128
https://akbiddharmahusada-kediri.e-journal.id/JKDH/article/view/156/128
https://akbiddharmahusada-kediri.e-journal.id/JKDH/article/view/156/128
https://akbiddharmahusada-kediri.e-journal.id/JKDH/article/view/156/128
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12978-021-01151-6.pdf
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12978-021-01151-6.pdf
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12978-021-01151-6.pdf
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12978-021-01151-6.pdf
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12978-021-01151-6.pdf
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12978-021-01151-6.pdf
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12978-021-01151-6.pdf
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12978-021-01151-6.pdf
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12978-021-01151-6.pdf
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12978-021-01151-6.pdf
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12978-021-01151-6.pdf
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12978-021-01151-6.pdf
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No Tahun Penulis Judul Link 

Akses 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

 

 

 

 

 

Preferensi terhadap dukun bersalin 

mengakibatkan kematian ibu. Selain 

itu, pernikahan dini dan kurangnya 

keluarga berencana, yang tertanam 

kuat dalam nilai-nilai budaya, agama 

dan tradisi misalnya, pengaruh tabib 

tradisional atau spiritual menghalangi 

gadis-gadis muda mendapatkan 

perawatan kesehatan ibu (Omer et al., 

2021). 

 

 

7 2021 Rence 

Urielle 

Amoussou 

Lokossou, 

Ayuk 

Betrand 

Tambe, 

Colette 

Azandjeme 

dan 

Xikombiso 

Mbhenyane 

Socio-Cultural 

Beliefs Influence 

Feeding 

Practices Of 

Mothers And 

Their Children 

In Grand Popo, 

Benin 

 

 

 

 

 

 

https://jhp

n.biomedc

entral.co

m/counter

/pdf/10.11

86/s41043

-021-

00258-

7.pdf 

 

 

 

 

 

Sosial budaya, 

praktik pemberian 

makan, anak dan 

ibu 

Kualitatif 

pendekatan 

Induktif 

Semua anak disusui, dan 56,1% anak 

di bawah 6 bulan mendapat ASI 

eksklusif. Anak mulai dikenalkan 

dengan makanan keluarga pada usia 5 

bulan dengan konsumsi protein hewani 

dan buah yang sangat rendah. Ibu dan 

anak memiliki pola makan yang 

monoton dengan konsumsi sayuran dan 

makanan berbahan dasar jagung yang 

tinggi. Pantangan makanan, terutama 

selama kehamilan, terungkap. 

Keyakinan budaya tersebut masih 

dianut oleh beberapa ibu, dan makanan 

yang kaya nutrisi disingkirkan 

https://jhpn.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s41043-021-00258-7.pdf
https://jhpn.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s41043-021-00258-7.pdf
https://jhpn.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s41043-021-00258-7.pdf
https://jhpn.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s41043-021-00258-7.pdf
https://jhpn.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s41043-021-00258-7.pdf
https://jhpn.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s41043-021-00258-7.pdf
https://jhpn.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s41043-021-00258-7.pdf
https://jhpn.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s41043-021-00258-7.pdf
https://jhpn.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s41043-021-00258-7.pdf
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No Tahun Penulis Judul Link 

Akses 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

(Lokossou et al., 2021). 

8 2021 Nestor Nuno 

Martinez, 

Jordyn 

Wallenborn 

Daniel 

Mausezahl, 

Stella M. 

Hartinger, 

dan Joan 

Muela Ribera 

Socio-cultural 

factors for 

breastfeeding 

cessation and 

their 

relationship 

with child 

diarrhoea in the 

rural high-

altitude 

Peruvian Andes 

– a qualitative 

study 

 

 

 

https://equ

ityhealthj.

biomedce

ntral.com/

counter/p

df/10.118

6/s12939-

021-

01505-

3.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Menyusui anak, 

diare anak, faktor 

sosial budaya, 

wanita, kehamilan, 

norma sosial. 

Kualitatif Keyakinan budaya tentang penghentian 

menyusui termasuk persepsi bahwa 

ASI berubah menjadi “darah” setelah 

enam bulan dan bahwa menyusui 

menyebabkan diare pada anak. Kami 

mengidentifikasi delapan jenis diare 

anak lokal, dan enam di antaranya 

dikaitkan dengan praktik menyusui. 

“Infeksi” adalah satu-satunya ibu diare 

yang terkait dengan kebersihan dan 

konsep penyakit kuman dan dianggap 

dapat diobati melalui terapi obat. 

Wanita percaya bahwa diare jenis lain 

tidak dapat diobati dalam sektor 

kesehatan formal. Wawancara dengan 

tenaga kesehatan mengungkapkan 

tidak ada protokol untuk, atau 

konsensus tentang, integrasi model 

penjelasan lokal diare anak dalam 

penyediaan layanan (Martinez et al., 

2021). 

 

 

 

 

https://equityhealthj.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12939-021-01505-3.pdf
https://equityhealthj.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12939-021-01505-3.pdf
https://equityhealthj.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12939-021-01505-3.pdf
https://equityhealthj.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12939-021-01505-3.pdf
https://equityhealthj.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12939-021-01505-3.pdf
https://equityhealthj.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12939-021-01505-3.pdf
https://equityhealthj.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12939-021-01505-3.pdf
https://equityhealthj.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12939-021-01505-3.pdf
https://equityhealthj.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12939-021-01505-3.pdf
https://equityhealthj.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12939-021-01505-3.pdf
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No Tahun Penulis Judul Link 

Akses 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

9 2021 M. Fais 

Satrianegara, 

Hamdan 

Juhannis, 

Abd.Madjid 

Hr Lagu, 

Habibi, 

Sufitrianty, 

Syamsul 

Alam 

Cultural 

traditional and 

special rituals 

related to the 

health in Bugis 

Ethnics 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://rea

der.elsevi

er.com/re

ader/sd/pii

/S021391

11203027

39    

Ritual-ritual khusus 

yang dilakukan 

suku tolotang dan 

ammatoa. 

Kualitatif 

pendekatan 

etnografi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suku Ammatoa Kajang mempunyai 

empat ritual kesehatan khusus: 

Panganro (keamanan dunia dan akhirat 

serta wabah penyakit), Andingingi 

(penghindaran bencana), Allisa'Ere 

Tallasa (kesehatan dan keselamatan 

anak), dan Abbol simaja 

(penyembuhan penyakit anak). Suku 

Towani Tolotang memiliki upacara 

Perry yang dikenal dengan ritual 

Sipulung, di mana mereka berdoa 

memohon perlindungan, kebahagiaan, 

dan kesehatan. Atraksi Massempe 

menguji kekuatan kaki anak 

(Satrianegara et al., 2021). 

10 2020 Herti windya 

puspasari dan 

Indah 

Pawtaningtya

s 

 

Masalah 

Kesehatan Ibu 

Dan Anak Pada 

Pernikahan Usia 

Dini Di 

Beberapa Etnis 

Indonesia: 

Dampak Dan 

Pencegahannya 

http://ejou

rnal2.litba

ng.kemke

s.go.id/ind

ex.php/hsr

/article/vi

ew/3672/1

981  

Pola asuh anak dan 

kematian bayi, 

masalah kesehatan 

reproduksi, angka 

kematian neonatus 

Analisis lanjut 

dan kajian 

literatur dari 

buku seri riset 

etnografi Pusat 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Humaniora dan 

Manajemen 

Kesehatan. 

 

Dampak budaya terhadap kesehatan 

masyarakat tidak bisa dianggap remeh. 

Kesehatan adalah aspek mendasar dari 

budaya. Manusia boleh melakukan 

aktivitas kebudayaan apabila dalam 

keadaan sehat, sehingga dapat 

dimengerti bahwa kesehatan 

merupakan komponen penting dalam 

kebudayaan. Demikian pula, budaya 

memandu persepsi masyarakat 

terhadap kesehatan. Oleh karena itu, 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0213911120302739
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0213911120302739
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0213911120302739
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0213911120302739
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0213911120302739
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0213911120302739
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0213911120302739
http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/3672/1981
http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/3672/1981
http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/3672/1981
http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/3672/1981
http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/3672/1981
http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/3672/1981
http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/3672/1981
http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/3672/1981
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Penelitian 
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memahami masalah kesehatan di 

masyarakat melalui budaya sangatlah 

penting, karena masalah kesehatan 

terkait erat dengan konteks masyarakat 

dan budaya.  

11 2020 Rahmawati, 

Arif Permana 

Putra, Dwi 

Junian 

Lestari, 

Mohamad 

Saripudin 

Ritual Budaya 

Selama 

Kehamilan Di 

Indonesia 

Sebagai Bentuk 

Local Wisdom 

Dukungan 

Sosial. 

https://jur

nal.untirta

.ac.id/inde

x.php/psn

p/article/v

iewFile/9

979/6488  

Dukungan sosial, 

budaya dan ritual 

selama kehamilan 

Studi Literatur Adanya ritual hamil seperti 

mengumpulkan anggota keluarga, 

tetangga, dan teman untuk 

mendapatkan dukungan sosial 

membuat para ibu merasa tidak bisa 

melakukannya sendiri. Memiliki 

optimisme dan penerimaan dari 

lingkungan sekitar dapat membantu 

menenangkan wanita yang mengalami 

masalah kecemasan (Rahmawati et al., 

2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/viewFile/9979/6488
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/viewFile/9979/6488
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/viewFile/9979/6488
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/viewFile/9979/6488
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/viewFile/9979/6488
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/viewFile/9979/6488
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/viewFile/9979/6488
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12 2020 Ludovica 

Barbi, 

Momodou 

Cham, 

Elikem Ame-

Bruce & 

Marzia 

Lazzerini 

Socio-Cultural 

Factors 

Influencing The 

Decision Of 

Women To Seek 

Care During 

Pregnancy And 

Delivery: A 

Qualitative 

Study In South 

Tongu District, 

Ghana 

 

 

 

 

https://ww

w.tandfon

line.com/

doi/pdf/10

.1080/174

41692.20

20.18399

26 

 

 

 

 

 

 

 

Kematian ibu, 

perawatan antenatal 

Kualitatif  Secara keseluruhan, penelitian ini 

berpendapat bahwa anggota 

masyarakat pedesaan mengakui 

manfaat ANC dan persalinan terampil, 

dan potensi risiko yang terkait dengan 

persalinan di rumah. Namun, ibu hamil 

di Wilayah Volta masih menghadapi 

berbagai kendala yang menghalangi 

mereka untuk mencari perawatan 

kesehatan ibu. Hambatan ini didorong 

oleh kendala sosial dan ekonomi, dan 

oleh fakta bahwa perempuan mungkin 

masih kekurangan suara dalam proses 

pengambilan keputusan, dan rendahnya 

partisipasi laki-laki (Barbi et al., 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17441692.2020.1839926
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17441692.2020.1839926
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17441692.2020.1839926
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17441692.2020.1839926
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17441692.2020.1839926
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17441692.2020.1839926
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17441692.2020.1839926
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17441692.2020.1839926
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13 2019 Fikki 

Prasetya 

Astika Yulia 

Sari 

,Delfiyanti, 

Muliana. 

Budaya Patriarki 

Dalam Praktik 

Pemberian ASI 

Eksklusif 

https://stik

esks-

kendari.e-

journal.id/

JK/article/

view/30/1

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran ayah, Asi 

Eksklusif, patriarki 

Kualitatif  Budaya patriarki menempatkan laki-

laki pada posisi berkuasa, yang dapat 

berdampak pada proses perilaku 

anggota keluarga yang terlibat. Dalam 

pengertian praktik pemberian ASI 

eksklusif, kedudukan ayah yang 

menonjol merupakan wujud budaya 

patriarki dalam rumah tangga dan 

berkontribusi besar terhadap 

keberhasilannya. Penguatan 

keterlibatan ayah dalam memberikan 

dukungan terhadap keberhasilan 

pemberian ASI eksklusif 6 bulan 

setelah melahirkan dapat menjadi 

elemen penting (Prasetya et al., 2019) 

14 2019 Vita Kartika, 

Rozana Ika 

Agustiya, 

Asep Kusnali 

Budaya 

Kehamilan Dan 

Persalinan Pada 

Masyarakat 

Baduy,  

Di Kabupaten 

Lebak, Tahun 

2018 

 

 

 

http://ejou

rnal2.litba

ng.kemke

s.go.id/ind

ex.php/hsr

/article/vi

ew/1494/1

244  

Budaya kehamilan 

dan persalinan, 

kematian ibu dan 

bayi.  

 

 

 

 

 

Kualitatif Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa masyarakat Baduy cukup patuh 

dalam menerapkan adat hamil dan 

melahirkan dalam kehidupan sehari-

hari. Hal ini terlihat dari banyaknya 

persalinan yang dilakukan sendiri, 

tanpa dukungan bidan konvensional 

atau tenaga medis, kecuali terdapat 

permasalahan yang memerlukan 

intervensi medis. Dukun Paraji sangat 

dihormati dan berpengaruh dalam 

https://stikesks-kendari.e-journal.id/JK/article/view/30/11
https://stikesks-kendari.e-journal.id/JK/article/view/30/11
https://stikesks-kendari.e-journal.id/JK/article/view/30/11
https://stikesks-kendari.e-journal.id/JK/article/view/30/11
https://stikesks-kendari.e-journal.id/JK/article/view/30/11
https://stikesks-kendari.e-journal.id/JK/article/view/30/11
https://stikesks-kendari.e-journal.id/JK/article/view/30/11
http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/1494/1244
http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/1494/1244
http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/1494/1244
http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/1494/1244
http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/1494/1244
http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/1494/1244
http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/1494/1244
http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/1494/1244


19 

 

 

 

No Tahun Penulis Judul Link 

Akses 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

 

 

 

 

budaya Baduy karena kemampuannya 

dalam memberikan pengobatan selama 

sakit (Kartika et al., 2019). 

15 2018 Yuli Astuti 

dan 

Widyatun 

Determinan 

Perilaku 

Kesehatan Ibu 

Pada Masa 

Kehamilan:Kasu

s Kota Medan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eju

rnal.kepen

dudukan.l

ipi.go.id/i

ndex.php/

jki/article/

view/322/

pdf  

Perilaku kesehatan 

ibu, masa 

kehamilan, 

determinan sosial 

Kuantitatif  Berdasarkan temuan penelitian ini, 

sebanyak 49% responden memiliki 

perilaku kehamilan yang baik, 

sedangkan 22% memiliki perilaku 

kehamilan sedang dan 29% memiliki 

perilaku kehamilan yang buruk. Model 

regresi logistik ordinal 

mengidentifikasi pendidikan suami, 

kepemilikan asuransi, kualitas layanan, 

dan otonomi keuangan rumah tangga 

sebagai prediktor sosial perilaku 

kesehatan ibu selama kehamilan. Ada 

beberapa variabel yang mempengaruhi 

perilaku kesehatan ibu selama 

kehamilan, baik dari sudut pandang 

pengguna maupun penyedia layanan 

kesehatan. 

https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/322/pdf
https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/322/pdf
https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/322/pdf
https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/322/pdf
https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/322/pdf
https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/322/pdf
https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/322/pdf
https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/322/pdf


 

 

 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut perbedaan penelitian yang akan 

peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada subjek dan 

objek  penelitian. Adapun penelitian sebelumnya yang juga melakukan 

penelitian terkait dengan kesehatan pada masyarakat suku kajang yaitu 

penyakit hipertensi secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti lebih mengkhususkan kepada perilaku kesehatan ibu dalam pencarian 

pengobatan selain itu, penelitian ini belum pernah dilakukan di kawasan adat 

suku Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran perilaku pencarian kesehatan ibu hamil dan 

ibu masa nifas pada kawasan adat suku Kajang desa Tanah Toa Kabupaten 

Bulukumba. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui aspek perilaku ibu hamil dan ibu masa nifas 

berdasarkan pencarian kesehatan secara mandiri di kawasan adat 

suku Kajang desa Tanah Toa Kabupaten Bulukumba. 

b. Untuk mengetahui aspek perilaku ibu hamil dan ibu masa nifas 

berdasarkan pencarian kesehatan secara tradisional di kawasan adat 

suku Kajang desa Tanah Toa Kabupaten Bulukumba. 

c. Untuk mengetahui aspek perilaku ibu hamil dan ibu masa nifas 

berdasarkan pencarian kesehatan secara modern di kawasan adat 

suku Kajang desa Tanah Toa Kabupaten Bulukumba. 



 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian. 

1. Bagi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar memberikan informasi terkait tentang gambaran perilaku  

pencarian kesehatan ibu pada kawasan adat suku Kajang desa Tanah 

Toa Kabupaten Bulukumba. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai wahana penulis untuk mengembangkan dan memperdalam 

pengetahuan dan bahan kajian pustaka bagi peneliti selanjutnya. 

3. Bagi masyarakat 

Memberikan bahan informasi kepada masyarakat suku kajang terkait 

tentang perilaku pencarian kesehatan terhadap permasalahan  

kesehatan ibu pada kawasan suku Kajang desa Tanah Toa Kabupaten 

Bulukumba. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan untuk memperluas wawasan, memberikan 

informasi dan pemahaman, mengajarkan mahasiswa berfikir ilmiah 

dan memberikan kesempatan pengalaman langsung menerapkan apa 

yang telah dipelajari di perkuliahan. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Kesehatan Ibu 

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) adalah prioritas global utama dan 

layanan kesehatan masyarakat yang penting. KIA merupakan inisiatif 

pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan dan perawatan kepada 

ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan balita, serta anak 

prasekolah. Program KIA berpotensi membantu ibu dan keluarganya 

mencapai norma keluarga kecil, bahagia, sejahtera, serta meningkatkan 

kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang yang optimal, 

yang menjadi landasan bagi peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan 

(Salsa & Dhamanti, 2022). 

Kematian ibu dapat disebabkan oleh berbagai macam keadaan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Kematian ibu disebabkan oleh 

komplikasi selama dan setelah persalinan, termasuk infeksi, perdarahan, 

tekanan darah tinggi (pre-eklamsia dan eklampsia), komplikasi kelahiran, 

dan aborsi yang tidak aman. Namun faktor tidak langsung seperti kondisi 

sosial budaya, kemiskinan, struktur keluarga, dan faktor lainnya juga dapat 

berkontribusi terhadap kematian ibu (Sadarang et al., 2023). 

Masalah kesehatan yang sangat krusial seperti AKI berkaitan dengan 

berbagai faktor, antara lain akses (geografi, kapasitas, kualitas pelayanan, 

dan sebaran fasilitas kesehatan dan sistem pembiayaan), sumber daya 

manusia (kualifikasi, kompetensi, distribusi/distribusi, dan ketersediaan) 

dan populasi. Terlepas dari kebijakan pemerintah dan kemauan politik 

(yang mengatur dan mengupayakan akses terjangkau terhadap kesehatan 

dan sumber daya manusia). 
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Tingginya angka kematian ibu dan bayi menunjukkan kurangnya 

layanan kesehatan yang efektif bagi perempuan dan anak, sehingga 

mengakibatkan degradasi ekonomi atau dan sosial. Kematian ibu 

disebabkan oleh penyebab langsung seperti perdarahan, infeksi, eklampsia, 

persalinan lama, dan keguguran. Selain itu, kematian ibu juga 

dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat sosial ekonomi, pendidikan dan 

pengetahuan, kedudukan dan peran perempuan, sosial budaya dan akses, 

yang semuanya mempengaruhi munculnya dua kondisi yang kurang 

menguntungkan, yaitu: (1) 3T ( terlambat mengenali tanda bahaya dan 

mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan dan 

terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan), (2) 4T (terlalu muda untuk 

melahirkan, terlalu tua untuk melahirkan, terlalu sering melahirkan, dan 

terlalu dekat untuk hamil) (Nurfazriah et al., 2021). 

Determinan tenaga non kesehatan memberikan pertolongan persalinan 

dengan menjadikan fasilitas pelayanan kesehatan lebih mudah diakses dan 

terjangkau, khususnya di daerah pedesaan, mendorong partisipasi 

masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya, dan memberikan 

dukungan finansial baik untuk kegiatan mobilisasi masyarakat maupun 

pelayanan kesehatan itu sendiri. Unsur-unsur ini mempunyai dampak yang 

berbeda-beda pada setiap lokasi, bergantung pada keadaan dan kekhasan 

geografis tempat tersebut (Chairiyah, 2022). 

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) bidang 

kesehatan adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. 

Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi 

perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Sedangkan tujuan berdasarkan 

SDGs antara lain menurunkan angka kematian ibu menjadi 70 kasus per 
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100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi menjadi 12 per 1.000 

kelahiran hidup, dan angka kematian balita menjadi 25 per 1.000 kelahiran 

hidup (Rumpiati, 2020). 

Untuk menunjang pelayanan KIA diperlukan media KIE dan 

pencatatan yang efektif. Kementerian Kesehatan telah menetapkan bahwa 

buku KIA merupakan satu-satunya sarana pendokumentasian pelayanan 

kesehatan ibu dan anak sejak kehamilan, persalinan, dan masa nifas hingga 

bayi mencapai usia lima tahun, meliputi imunisasi, tumbuh kembang anak, 

gizi, dan keluarga berencana. Ibu tersebut diberikan buku KIA yang harus 

dibawanya setiap kali mengunjungi Posyandu untuk kontrol. Tata cara 

pencatatan kesehatan anak yang selanjutnya akan dituangkan dalam buku 

KIA pada bagian Kartu Menuju Sehat (KMS) (Bachtiar et al., 2021). 

Penggunaan buku KIA dapat bermanfaat jika petugas dan kader 

kesehatan menjamin bahwa perempuan dan keluarga memahami informasi 

yang ada di buku tersebut. Peningkatan kesadaran terhadap buku KIA 

dapat dilakukan dengan memberikan edukasi yang tepat sasaran dan 

mendalam kepada ibu hamil pada saat pemeriksaan kehamilan di layanan 

kesehatan dan masyarakat, serta melakukan asesmen dan monitoring pada 

saat ibu hamil kembali untuk kunjungan rutin (Maharani et al., 2019). 

B. Tinjauan Tentang Perilaku Kesehatan 

 Peran perilaku kesehatan ibu dalam mencari pelayanan kesehatan 

merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu. 

Kebiasaan sehat mencakup berbagai elemen yang mempengaruhi 

keputusan pengobatan ibu, termasuk risiko kesehatan yang dirasakan, 

pengetahuan kesehatan, dan akses terhadap sumber daya kesehatan. 

Perilaku kesehatan terjadi ketika seseorang menyadari suatu stimulus 
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atau item kesehatan dan menciptakan penilaian atau opini tentang apa 

yang diketahuinya. Kemudian diantisipasi bahwa dia akan melaksanakan 

atau mengamalkan apa yang diketahuinya atau ditanggapinya. Fase-fase 

sebelumnya dilanjutkan dengan mengubah atau mengadopsi perilaku baru, 

yaitu melalui proses perubahan pengetahuan, sikap, dan praktik (Alamsyah 

& Muliawati, 2013). Strategi yang dapat digunakan untuk mengubah 

perilaku yakni dengan memberikan informasi melalui penyuluhan 

kesehatan untuk peningkatan pengetahuan dan peningkatan kesadaran 

kelompok sasaran (N. Nildawati et al., 2022). 

Perilaku kesehatan menurut notoadmojo (2007) dalam kesehatan 

masyarakat ilmu dan seni dijelaskan bahwa bagian dari stimulus, dimana 

stimulus tersebut terdiri: 

1. Perilaku seseorang terhadap penyakit dan sakit. 

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan, persepsi, dan 

sikapnya dalam bereaksi. Baik secara agresif maupun pasif. Dalam 

situasi ini, perilaku sakit dan penyakit akan digambarkan sebagai 

berikut: 

a. Perilaku peningkatan dan pemeliharaan kesehatan (Health 

Promotion Behavior) 

b. Perilaku pencegahan penyakit (Health Prevention Behavior) 

c. Perilaku  pencarian kesehatan (Health Seeking Behavior) 

d. Perilaku rehabilitasi atau pemulihan terkait kesehatan (Health 

Rehabilitation Behavior). 

2. Perilaku terhadap sistem pelayanan kesehatan 

Reaksi seseorang terhadap pelayanan, dalam hal ini layanan 

modern atau kuno. Petugas kesehatan sebagai penyedia layanan 
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memiliki peran penting karena hal ini bergantung pada tingkat 

pengetahuan petugas kesehatan tentang obat-obatan, cara 

memulihkan orang yang sakit, wawasan kesehatan, dan 

pengalaman. 

3. Perilaku terhadap makanan 

Reaksi seseorang terhadap makanan merupakan persyaratan 

penting untuk kelangsungan hidup. Dalam situasi ini yang 

dimaksud adalah pengetahuan, persepsi, dan perilaku seseorang 

terhadap makanan yang dikonsumsinya, cara penanganan 

masakannya, dan jenis makanan apa yang baik dan bergizi. Contoh 

misalnya pengetahuan seseorang tentang makanan empat sehat 

lima sempurna, setelah dia tahu maka seseorang tersebut langsung 

membeli dan memasaknya sehingga akan siap untuk dihidangkan 

dan disantap. 

4. Perilaku terhadap lingkungan kesehatan 

Menurut H.L. Blum, ada empat faktor yang mempengaruhi 

kesehatan seseorang: lingkungan, perilaku, layanan kesehatan, dan 

keturunan. Lingkungan mempunyai dampak yang signifikan 

terhadap masyarakat Indonesia. Perilaku lingkungan merupakan 

reaksi seseorang terhadap faktor kesehatan manusia.  

Sementara itu, Backer (1979) memberikan klasifikasi 

perilaku yang berhubungan dengan kesehatan adalah sebagai 

berikut:  

a.  Perilaku kesehatan (Health Behavior) berkontribusi 

pada pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. 

Contohnya adalah mengonsumsi makanan bersih, 
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menjaga kebersihan diri, (mandi, membersihkan gigi 

dan mencuci tangan pakai sabun), dan tidak merokok.  

b.  Perilaku sakit (The Sick Role Behavior) mengacu pada 

aktivitas orang yang sedang tidak sehat. Misalnya  

seseorang yang memahami cara mendiagnosis penyakit, 

penyebab penyakit dan upaya mencegah timbulnya 

penyakit.  

c.  Perilaku peran sakit. 

 

C. Tinjauan Tentang Perilaku Pencarian Pengobatan 

Masyarakat yang tidak sakit dan tidak merasakan sakit tentu saja 

tidak akan berbuat apa-apa. Namun jika mereka terserang penyakit dan 

merasa sakit, mereka akan menunjukkan perilaku dan aktivitas yang 

beragam. Berikut reaksi seseorang saat sakit: 

a. Tindak bertindak atau tidak melakukan apa-apa (no action). 

Agar keadaan seperti itu tidak mengganggu kehidupan atau 

pekerjaan mereka sehari-hari. Mereka berasumsi bahwa jika tidak 

melakukan apa pun, gejalanya akan hilang dengan sendirinya. Tidak lazim 

bagi orang untuk memprioritaskan tugas lain sebelum mengatasi 

kondisinya. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan masih belum menjadi 

prioritas dalam kehidupan masyarakat. Faktor lainnya adalah jarak fasilitas 

kesehatan yang cukup jauh serta tenaga kesehatan yang tidak peduli, judes, 

dan lalai. Pada akhirnya, ada ketakutan terhadap dokter, ketakutan 

terhadap pergi ke rumah sakit, biaya, dan sebagainya. 

b. Melakukan pengobatan mandiri (self medication atau self treatment). 

Tindakan ini diambil karena individu atau kelompok tersebut 
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percaya pada dirinya sendiri dan yakin bahwa pengalaman pengobatan 

mandiri sebelumnya dapat membawa kesembuhan. 

c. Mencari pengobatan keluar baik tradisional maupun modern. 

Pengobatan tradisional, khususnya di masyarakat pedesaan masih 

menduduki tempat teratas dibandingkan dengan pengobatan-pengobatan 

yang lain. Masyarakat pedesaan menanggapi masalah sehat-sakit lebih 

bersifat budaya dibandingkan masalah kesehatan fisik. Dukun yang 

melakukan pengobatan merupakan bagian dari pengobatan tradisional 

yaitu bagian dari budaya masyarakat itu sendiri, dan pengobatan yang 

dihasilkan merupakan budaya masyarakat yang lebih diterima oleh 

masyarakat dibandingkan dengan dokter, bidan, dan sebagainya yang 

masih asing di telinga masyarakat. Pencarian pengobatan di fasilitas medis 

kontemporer yang ditawarkan oleh pemerintah atau swasta, seperti rumah 

sakit dan puskesmas (Notoatmodjo, 2003).  

D. Tinjauan Tentang Dampak Sosial Budaya Terhadap Perilaku 

Sosial budaya diartikan sebagai segala sesuatu yang dicipta oleh 

masyarakat atau singkatnya, manusia menciptakan sesuatu berdasarkan 

pikiran dan otaknya, yang dimaksudkan untuk interaksi sosial. Manusia, 

sebagai makhluk sosial, sangat terkait erat dengan budaya, dan mereka 

terkena dampaknya (Sitorus & Maimunah, 2020). Budaya sosial adalah 

konsep multifaset yang mencakup informasi, kepercayaan, moralitas, 

norma, dan praktik yang diperoleh sebagai anggota masyarakat. (Sari & 

Sari, 2021). Menurut organisasi kesehatan dunia atau WHO menjelaskan 

budaya dan nilai-nilai sering kali diturunkan dari orang tua dan kakek-

nenek. Seseorang menerima kepercayaan atas dasar keyakinan dan 

pembuktian sebelumnya.  
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Akibat dampak dari sosiokultural adalah segala sesuatu yang 

terjadi akibat benturan atau pengaruh yang mempunyai dampak buruk atau 

baik terhadap lingkungan sosial atau masyarakat, serta kebudayaan dan 

nilai-nilai kehidupan masyarakat (Yanuarita & Haryati, 2020). Budaya 

sosial mempengaruhi pemikiran masyarakat sehingga menghasilkan 

berbagai adat istiadat dan gagasan yang sering dijadikan aturan dalam 

perilaku masyarakat. Kepercayaan berkembang menjadi keyakinan, yang 

kini menjadi landasan tindakan seseorang. Tradisi diturunkan dari generasi 

ke generasi dan berkembang menjadi adat istiadat tersendiri (Setyaningsih 

& Farapti, 2018). 

E. Tinjauan Tentang Sosial Budaya  Kesehatan Ibu  

Permasalahan kesehatan ibu tidak dapat dilepaskan dari unsur 

keadaan sosial budaya dan lingkungan masyarakat dimana mereka berada. 

Disadari atau tidak, variabel kepercayaan dan pengetahuan tradisional 

seperti gagasan tentang berbagai pantangan, hubungan sebab-akibat, dan 

kesehatan, penyakit, dan perilaku dapat memberikan dampak yang 

menguntungkan atau buruk pada kesehatan ibu. Variabel geografis, 

distribusi penduduk, dan status sosial ekonomi mungkin berkontribusi 

terhadap tingginya angka kematian ibu (Rumpiati, 2020). 

Kesehatan ibu hamil merupakan indikasi kesehatan masyarakat 

secara keseluruhan. Masalah kelahiran dan kehamilan berkaitan erat 

dengan unsur budaya di masyarakat. Jika dicermati hampir setiap suku 

Sabang hingga Merauke memiliki tradisi atau ritual seputar kehamilan, 

persalinan dan kelahiran bayi. Sifat wanita dalam kehamilan dianggap hal 

normal. Sebagian masyarakat masih belum menyadari akan risiko 
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kesehatan ibu dan janin dan masih terdapat hal-hal yang dianggap tabu 

seperti pada usia kehamilan yang masih muda harus dirahasiakan karena 

kemungkinan terjadinya keguguran yang disebabkan oleh fenomena mistis 

(Aryastami & Mubasyiroh, 2019). 

Banyak budaya yang muncul pada masa nifas dan masa 

pengasuhan anak, khususnya pada saat-saat awal setelah melahirkan. 

Pembatasan budaya dan adat istiadat seringkali didasarkan pada konsep 

bahwa melahirkan mengganggu keseimbangan tubuh wanita, 

menunjukkan risiko penyakit, dan keyakinan bahwa wanita menjadi najis 

setelah melahirkan, serta kebiasaan menyendiri selama 40 hari dan 

membatasi aktivitas. Larangan dan praktik budaya ini diharapkan dapat 

mempercepat pemulihan dan adaptasi perempuan terhadap posisi barunya 

sebagai seorang ibu (Maryam, 2021). 

Budaya dan masyarakat saling terkait erat karena keduanya 

melibatkan kecerdasan atau akal. Lingkungan keluarga yang tidak 

mendukung akan mendorong para ibu untuk memeriksakan kehamilannya. 

Perilaku keluarga yang melarang perempuan keluar rumah untuk 

memeriksakan kehamilannya merupakan hambatan budaya yang membuat 

perempuan hamil enggan melakukan pemeriksaan kehamilan. Masyarakat 

memiliki seperangkat standar dan sudut pandang konvensional mengenai 

kehidupan yang digunakan untuk mengatur perilaku dalam konteks sosial. 

Tradisi budaya nusantara mencakup cita-cita adat yang diwariskan melalui 

sejarah leluhur. Ada dampak positif dan negatif, khususnya bagi kesehatan 

ibu (Aryastami & Mubasyiroh, 2019).  

F. Pandangan Islam Tentang Kesehatan Ibu 

Meskipun angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi, namun 
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hal ini erat kaitannya dengan kurangnya penanganan komplikasi selama 

kehamilan dan masih rendahnya status kesehatan ibu. Selama kehamilan 

banyak hal yang bisa terjadi yang bisa berdampak pada ibu maupun pada 

bayinya kelak. Sebagaimana firman Allah SWT yang dijelaskan dalam QS 

Al-Ahqaf/46:15:  

هٗ 
ُ
رْوًاۗ وَحَمْل

ُ
وَضَعَجْهُ ك رْوًا وَّ

ُ
هٗ ك مُّ

ُ
جْهُ ا

َ
سَانَ بِيَالِدَيْهِ اِحْسَانًاۗ حَمَل

ْ
اِن
ْ
يْنَا ال وَوَصَّ

شُدَّ 
َ
غَ ا

َ
ىٓ اِذَا بَل ثُيْنَ شَىْرًاۗ حَتّٰ

ٰ
هٗ ثَل

ُ
نْ وَفِصٰل

َ
وْزِعْنِيْٓ ا

َ
 رَب ِ ا

َ
رْبَعِيْنَ سَنَةًًۙ كَال

َ
غَ ا

َ
هٗ وَبَل

صْلِحْ 
َ
 صَالِحًا ثَرْضٰىهُ وَا

َ
عْمَل

َ
نْ ا

َ
ى وَالِدَيَّ وَا

ٰ
يَّ وَعَل

َ
نْعَمْتَ عَل

َ
تِيْٓ ا

َّ
رَ نِعْمَجَكَ ال

ُ
شْك

َ
ا

مُسْلِمِيْنَ 
ْ
يْ مِنَ ال ِ

يْكَ وَاِن 
َ
يْ ثُبْتُ اِل ِ

تِيْۗ اِن  يَّ ِ
يْ فِيْ ذُر    ١٥ لِ

Terjemahnya:  

“Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua 
orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah 
dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung 
sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, 
apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, 
dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku 
dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan 
kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang 
Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada 
anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan 
sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim” (Kemenag, 
2019). 

Menurut tafsir Al-azhar ayat 15 di atas menjelaskan “dan kami 

wasiatkan kepada manusia supaya dengan kedua ibu bapaknya hendaklah 

berbuat baik,” inilah wasiat atau perintah utama kepada manusia, setelah 

perintah-perintah percaya kepada Allah sebagai dasar kehidupan. Dengan 

percaya kepada Allah, jika manusia hendak menegakkan budi baik dalam 

dunia ini maka perintah kedua setelah perintah berbakti kepada Allah 

adalah perintah menghormati kedua orang tua, ayah bunda, ibu-bapak. 

Dalam ayat ini ditegaskan bahwasanya seorang anak hendalah berbuat 

kebajikan kepada orang tuanya. 

”Telah mengandung dia, ibu dengan susah payah dan telah 
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melahirkannya dengan susah payah.” Ini diperingatkan oleh Allah 

terlebih dahulu kepada insan berbudi: diperingatkan dia kesusahpayahan 

ibu mengandung dan kesusahpayahan ibu melahirkan! Semua kita melihat 

sendiri kesusahan itu. Seorang ibu menderita karena mengandung, karena 

melahirkan, namun kesusahpayahannya menambah erat cintanya. Dalam 

ayat yang tengah kita tafsirkan ini, ditonjolkan pengorbanan ibu. 

Pengorbanan yang benar-benar pengorbanan, yang tidak dapat dibalas dan 

tidak dapat dibayar walaupun dengan uang berjuta. Allah Mahakuasa 

sajalah. Allah yang bersifat rahman dan ra-him yang mencurahkan sifat 

rahman dan rahimnya pula dalam hati seorang ibu sehingga, "Telah 

mengandung akan dia ibunya dengan susah payah dan telah 

melahirkannya dengan susah payah dan mengandungnya dan 

menyapihnya selama tiga puluh bulan.” Sesudah itu akan mulailah 

kepayahan yang baru, yaitu kepayahan mengasuh anak, kepayahan 

mendengar tangisnya, kepayahan memandikannya, kepayahan di atas 

kepayahan, namun hatinya tetap senang. Menyusukan dan memperbesar: 

seluruh daging dan seluruh kekuatan tulang diberikan yang menjelma 

dalam air susu. Hari dan jiwa terpadu dalam pemeliharaan: semua 

diberikan dan semua dikorbankan dengan segala senang hati dan dengan 

penderitaan kegembiraan. Tak pernah bosan. Tak pernah benci dan tak 

pernah mengeluh: "Anak kandung lekaslah gadang!"  

Biasanya, dibutuhkan waktu hingga tiga puluh bulan dari sembilan 

bulan kehamilan sebelum anak dilepaskan dari pelukan dan ingatan ibu. 

Sudah terlambat baginya untuk pulang dari jam tertentu, ibu tidak senang 

lagi. Jika ada anak yang lebih tua, dia harus diberitahu untuk mencari di 

mana adiknya bermain, mengapa dia pulang terlambat, apakah dia jatuh, 
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apakah dia tenggelam di sungai, apakah dia diganggu? Dan sang ibu 

belum mau makan sebelum anaknya muncul di hadapannya. "Sehingga, 

apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia 

(anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat 

mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku." 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setelah seseorang berumur empat puluh 

tahun, barulah pertumbuhan kedewasaannya mantap. Barulah manusia 

mensyukuri nikmat hidup yang dianugerahkan Tuhan kepadanya.  

“dan kepada kedua orangku.“Aku berterima kasih ya Allah atas 

nikmat-Mu pada diriku dan juga nikmat yang telah Engkau limpahkan 

kepada kedua orang tuaku. Karena ketika seorang anak berusia empat 

puluh tahun, dia mulai merasakan apa yang pernah dirasakan orang 

tuanya, penderitaan, pengorbanan, cinta, kesulitan atau kemudahan hidup 

saat membesarkan anaknya. Karena itu, semakin dewasa seseorang, 

semakin sadar dan cinta kedua orang tuanya. Doa tersebut masih berlanjut 

pada ayat berikutnya, “Dan supaya aku berbuat amal saleh yang engkau 

ridhai.” Maka setelah bersyukur bahwa kita dilahirkan ke dunia oleh dua 

orang tua yang baik dan kita hormati dan kita wajib berbuat baik 

kepadanya dengan melayaninya selama hidupnya dan mendoakannya 

setelah mereka berdua meninggal maka dalam lanjutan ayat ini, kita juga 

berdoa kepada Tuhan agar Kami sendiri dapat melanjutkan kebajikan 

mereka. Jika ayah adalah orang yang berjasa, semoga Tuhan mengabulkan 

agar kita sebagai anak melanjutkan pengabdian itu sehingga kita 

melakukan amal saleh yang diridhoi Tuhan.  

Kemudian kami terus berdoa dan berharap, “dan berikanlah 

kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku.” jangan sampai sejarah 



34 

 

 

 

kebajikan dalam hidup kita berhenti sampai aku satu-satunya, malah terus 

menjadi sejarah dan menjadi sumber kebanggan. Dalam perjalanan hidup 

yang rumit ini, jatuh bangun, naik turun, tertawa dan menangis, kadang 

berhasil dan kadang gagal, tapi aku tidak mau berhenti di tengah jalan, aku 

akui terus terang bahwa aku tidak sepi dari kesalahan dan kelupaan. Ada 

kebenaran dan ada rasa bersalah, tetapi aku tidak akan pernah melupakan-

Mu, Tuhan. 

“Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu.”Atas kesalahan yang 

telah aku perbuat karena kelemahanku, karena kebodohanku tetapi saya 

selalu berusaha menjadi orang baik. “dan sesungguhnya aku termasuk 

orang-orang muslim.”Aku banyak kekurangan, tetapi Engkaulah, ya 

Allah, yang akan mencukupi. Kelupaan ada pada diriku ya Allah, tetapi 

Engkaulah yang akan mengingatkan. Bagaimanapun, saya tetap seorang 

muslim: aku menyerah, aku pasrah! (Hamka, 2015).
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G. Kerangka Teori 

Bagan 2.1 : Kerangka Teori Health Belief Model 

Faktor Modifikasi    Kepercayaan Individu      Tindakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: (Glanz, Rimer & Viswanath, 2008)  
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H. Kerangka Konsep 

Bagan 2.2  Kerangka Konsep 

Gambaran Perilaku Pencarian Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Masa Nifas Pada Kawasan Adat Suku Kajang Desa 

Tanah Toa Kabupaten Bulukumba 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif 

deskriptif  yaitu suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk 

menggali atau memotret latar sosial guna melakukan kajian secara 

menyeluruh, luas, dan mendalam. Tujuan penelitian kualitatif deskriptif 

adalah adalah mendeskripsikan, menjelaskan, dan memecahkan 

permasalahan yang ingin dikaji secara lebih mendalam dengan cara 

menganalisis sedekat mungkin terhadap seseorang, suatu kelompok, atau 

suatu peristiwa (Sugiyono, 2013). 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Adat Suku Ammatoa 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Penelitian dilakukan pada 

tanggal 23 Agustus 2023 sampai 23 September 2023. 

B. Informan Peneltian 

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di 

wilayah adat Ammatoa Kajang dan bersedia berpartisipasi menjadi 

informan. Informan dipilih melalui purposive sampling, yaitu cara 

pemilihan sumber data dengan kriteria tertentu, misalnya orang yang 

dianggap paling mengetahui apa yang kita harapkan atau yang dianggap 

ahli di bidangnya, sehingga memudahkan peneliti dalam menyelidiki 

objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013). 
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Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

Informan Kriteria Informan  Jumlah  

Utama Masyarakat suku kajang, ibu hamil dan ibu masa nifas yang 

berdomisili dikawasan adat suku kajang 

5  

Kunci 1. Ammatoa/Ketua adat Suku Kajang 

2. Petugas kesehatan (penanggung jawab KIA) 

3. Dukun/Sanro 

3  

Pendukung  Masyarakat suku Kajang, keluarga terdekat dari informan utama 5  

 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Strategi ini dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada 

masyarakat dan melakukan observasi langsung di lapangan. Observasi 

yang dilakukan untuk melihat situasi bagaimana kehidupan masyarakat 

suku kajang dalam kehidupan sehari-hari sehingga peneliti dapat 

menentukan waktu-waktu yang tepat kapan sebaiknya melakukan 

wawancara ke informan. Observasi langsung di lapangan diharapkan dapat 

meningkatkan hasil yang dicapai (Sugiyono, 2013). 

2. Wawancara  

Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara. 

Wawancara adalah salah satu jenis metode pengumpulan data yang 

mencakup mengajukan pertanyaan mendalam terstruktur mengenai 
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pengalaman, pemikiran, atau keyakinan, pemahaman standar nilai, sikap, 

dan tanggapan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen 

yang telah disiapkan sebelumnya, yaitu panduan wawancara yang 

dirancang berdasarkan kebutuhan lapangan (Sugiyono, 2013).  

Peneliti menentukan informan utama dengan melakukan wawancara ke 

informan kunci (ketua adat suku Kajang/ Ammatoa, petugas kesehatan, 

dukun/sanro) terlebih dahulu, lalu dari informan kunci diminta diarahkan 

untuk melakukan wawancara ke informan utama (ibu hamil dan ibu masa 

nifas) selanjutnya melakukan wawancara ke informan pendukung (keluarga 

terdekat dari informan utama). Peneliti memberikan kesempatan kepada 

informan untuk menyampaikan perasaannya melalui pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan sepanjang wawancara berlangsung, sehingga menghasilkan data 

yang natural serta sesuai dengan pengalaman informan. 

D. Sumber Data Penelitian 

wawancara, observasi, dokumentasi dan metode lain merupakan data 

untuk penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data 

sebagai berikut:  

1. Data Primer  

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan 

observasi lapangan. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan 

langsung dari sumbernya tanpa menggunakan perantara, dengan menyelidiki 

sumber aslinya. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder atau data bekas adalah informasi yang dikumpulkan dari 

sumber selain subjek penelitian itu sendiri (saryono, 2013). Dalam hal ini 
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peneliti mengambil data awal di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dan 

Puskesmas Tanah Toa Kajang serta referensi seperti, jurnal,website, skripsi, 

karya ilmiah dan publikasi lain yang memiliki data relevan dengan pokok 

bahasan penelitian ini akan digunakan sebagai sumber referensi. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman 

wawancara mendalam, yaitu memberikan teks singkat mengenai daftar 

pertanyaan yang akan atau harus ditanyakan kepada informan penelitian. 

Dalam penelitian ini, wawancara merupakan instrumen utama yang digunakan 

untuk mengetahui gambaran perilaku pencarian kesehatan ibu serta alat 

pendukung tambahan seperti alat perekam/ponsel, buku catatan dan pensil. 

Pertanyaan wawancara terfokus pada pandangan masyarakat tentang aspek 

perilaku pencarian kesehatan ibu pada masyarakat kawasan adat suku Kajang. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Proses menganalisis data  dalam penelitian kualitatif adalah sebagai 

berikut: mengumpulkan mengorganisasikan, memilih dan mengkategorikan 

data untuk diubah menjadi informasi. Setelah peneliti memperoleh data, 

langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang dilakukan dengan cara: 

1. Reduksi data 

Tahapan ini meliputi merangkum data, memilih poin-poin penting 

berdasarkan tujuan penelitian, mengorganisasikan data ke dalam kategori-

kategori penting, mencari tema dan pola. Mereduksi data untuk 

menyederhanakan temuan wawancara guna mengumpulkan informasi 

lebih fokus. 
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2. Penyajian data  

Tahap ini melibatkan penyajian fakta dalam bentuk bahasa naratif 

baik dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini akan memberikan gambaran 

mengenai gambaran perilaku pencarian kesehatan ibu. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Verifikasi data dan penarikan kesimpulan merupakan tahap ketiga 

dari metode analisis data. Penelitian ini menggunakan verifikasi data yang 

berkesinambungan untuk mencapai temuan berdasarkan bukti yang kuat 

dan dapat diandalkan.  

Untuk memaksimalkan hasil wawancara maka akan digunakan 

Nvivo untuk menganalisis data studi. Nvivo merupakan perangkat lunak 

yang melakukan pengolahan data  secara analisis data kualitatif, sehingga 

memudahkan peneliti dalam mengkaji data yang dikumpulkan melalui 

wawancara dan observasi langsung di lapangan. 

Analisis teks dari jawaban informan adalah analisis frekuensi 

kemunculan kata atau word cloud. Word Cloud atau juga dikenal sebagai Tag 

Cloud adalah pendekatan visualisasi data yang menampilkan seberapa sering 

sebuah kata muncul dalam data yang tergambar dari ukuran teks pada word 

cloud. Semua kata dalam data akan dikumpulkan tergantung ukurannya dan 

kemudian dibentuk seperti awan (Rebecca, 2019). Gambar tersebut 

menggambarkan istilah-istilah yang paling sering muncul dalam jawaban 

informan, semakin tinggi ukuran hurufnya, maka kata yang dimaksud semakin 

sering muncul dalam jawaban informan.
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G. Tabel  Grafik  Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

 

Tabel Grafik 3.2 
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Data Primer: 
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Pembahasan dan Kesimpulan 

Pengujian Keabsahan Data 
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H. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, validitas data diuji dengan menggunakan 

empat uji; uji kredibilitas data (validitas internal), uji transferabilitas (validitas 

eksternal), uji depenabilitas (reliabilitas) dan uji konfirmabilitas (objektivitas). 

Uji kredibilitas data dilakukan dalam penelitian ini, yang meliputi penerapan 

teknik triangulasi sumber, diskusi dengan teman sejawat dan member check 

atau peninjauan data yang dikumpulkan peneliti terhadap partisipan. 

Triangulasi sumber merupakan strategi pengumpulan informasi dari berbagai 

macam sumber. 

 Prinsip triangulasi menyatakan bahwa informasi harus dikumpulkan 

atau dicari dari banyak sumber. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data, 

agar peneliti yakin terhadap kualitas dan kelengkapan data (Sugiyono, 2013). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Suku Adat Ammatoa Kajang merupakan salah satu suku di Indonesia 

yang masih memegang erat kebudayaan nenek moyangnya. Letaknya berada 

di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi 

Sulawesi Selatan sekitar 200 km sebelah timur kota Makassar. Daerah 

tersebut dinamakan “Tanah Toa” yang berarti tanah tertua, dikarenakan 

kepercayaan masyarakatnya meyakini bahwa daerah Tanah Toa merupakan 

daerah yang tertua dan pertama kali diciptakan oleh Tuhan dimuka bumi ini 

serta dianggap sebagai tanah warisan leluhur. 

 
Gambar 4.1 

Peta Desa Tanah Toa 

Secara geografis Kajang terbagi menjadi dua, yakni Kajang dalam 

“tau Kajang lalang” (masyarakat Kawasan adat yang kehidupannya masih 

tradisional dan sepenuhnya berpegang teguh terhadap adat Ammatoa) dan 

Kajang luar (masyarakat Kajang yang berada di luar Kawasan adat 

Ammatoa yang kehidupannya relatif modern mengikuti perkembangan 

zaman). Kecamatan Kajang memiliki luas wilayah sebesar 129,06 km2 

yang terdiri dari 19 desa/kelurahan. Desa Tanah Toa mempunyai luas 
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tanah secara keseluruhan sebesar 729 ha. 

  

 

Tabel 4.1 

Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaan Lahan Desa Tanah Toa  

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 

 

No Nama Penggunaan Luas (Ha/m²) 

1 Permukiman 169 

2 Perkebunan 125 

3 Persawahan 52 

4 Pekarangan 20 

5 Ladang 18 

6 Hutan 331 

7 Prasarana umum  lainnya 9 

8 Pemakaman desa/umum 5 

Total Luas 729 

     Sumber: Profil Desa Tanah Toa Tahun 2023 

 

Desa Tanah Toa terdiri dari 9 dusun yakni Dusun Jannayya, 

Balagana, Bantalang, Pangi, Benteng, Sobbu, Balambina, Lurayya dan 

Tombolo. Desa Tanah Toa berbatasan dengan empat desa, yaitu: 

  Sebelah Utara   : Desa Bontobaji 

  Sebelah Selatan  : Desa Batunilamung 

  Sebelah Timur  : Desa Malleleng 

  Sebelah Barat  : Desa Pattiroang 
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B. Karakteristik Informan 

Informan dalam penelitian ini berjumlah 13 (tiga belas) orang yaitu 

3 (tiga) orang ibu hamil dan 2 (dua) orang ibu masa nifas sebagai informan 

utama. 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua adat (Ammatoa), bidan, dan 

dukun (sanro pammanak) sebagai informan kunci dan 5 (lima) orang 

keluarga dari informan utama sebagai informan pendukung. Seluruh 

informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dan 

berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

Tabel 4.2 

Karakteristik Informan Penelitian 

 

Inisial JK/Umur Pekerjaan  Keterangan 

HA Perempuan/28 Tahun IRT Informan Utama 

IA Perempuan/19 Tahun IRT Informan Utama 

IR Perempuan/34 Tahun IRT Informan Utama 

JM Perempuan/25 Tahun IRT Informan Utama 

NH Perempuan/22 Tahun IRT Informan Utama 

Amma Laki-laki/81 Tahun Kepala Suku(Ammatoa) Informan Kunci 

KM Perempuan/40 Tahun Bidan di Puskesmas Tanah 

Toa 
Informan Kunci 

SR Perempuan/50 tahun Sanro Pammanak 

(Dukun) 
Informan Kunci 

SH Perempuan/60 Tahun IRT Informan 

Pendukung 

MI Perempuan/61 Tahun IRT Informan 

Pendukung 

JI Perempuan/67 Tahun IRT Informan 

Pendukung 

SB Perempuan/58 Tahun IRT Informan 

Pendukung 

SM Perempuan/59 Tahun IRT Informan 

Pendukung 

Sumber : Data Primer 2023 

   Berdasarkan tabel diatas, informan yang berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 1 orang dan perempuan sebanyak 12 orang. Usia informan 

berkisaran antara 19-81 tahun, dimana usia informan paling muda yakni 19 
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tahun dan usia informan tertua yakni 81 tahun. Pekerjaan informan yakni IRT 

sebanyak 10 orang, Kepala Suku Adat Ammatoa sebanyak 1 orang, bidan 

puskesmas sebanyak 1 orang, dan Sanro Pammanak (dukun) sebanyak 1 

orang. 

C. Hasil Wawancara 

Penelitian ini merupakan penelitian untuk melihat Gambaran 

Perilaku Pencarian Kesehatan Ibu Hamil Dan Ibu Masa Nifas Pada 

Kawasan Adat Suku Kajang Desa Tanah Toa Kabupaten Bulukumba. 

 

1. Perilaku Pencarian Kesehatan Secara Mandiri 

a.  Hasil Analisis Nvivo 

 

 

Gambar 4.2 

Word Cloud Perilaku Pencarian Kesehatan Secara Mandiri 

Dari hasil perhitungan menggunakan fitur word cloud pada 

aplikasi NVivo 12 Pro, didapatkan  kata “dakka” (jalan) adalah kata yang 

paling sering digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan 

mengenai perilaku pencarian kesehatan secara mandiri karena pada 

umumnya informan mengatakan bahwa “punna ele-ele i, naung maki di 

ballak a dakka-dakka iyapa na lokmoro i pammanakkang a (di pagi hari, 

kita turun ke halaman rumah berjalan-jalan dilakukan agar pada saat 
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melahirkan tidak merasakan sakit yang lama untuk melahirkan). 

Tambahan kata berikutnya yang didapatkan dari fitur word cloud  yaitu 

didapatkan kata “ere” (air) karena untuk meredakan keluhan yang 

dirasakan di beberapa tubuh ibu hamil ia menggunakan air hangat untuk 

meredakan nyeri pada bagian yang sakit atau nyeri. 

 

b. Hasil Wawancara Informan 

Berdasarkan  hasil wawancara bersama informan mengenai 

perilaku dalam pencarian kesehatan secara mandiri didapatkan hasil bahwa 

ibu hamil di kawasan adat suku kajang dengan pencarian kesehatan secara 

mandiri dengan berjalan di halaman rumah di pagi hari, menggunakan air 

hangat untuk mengatasi keluhan yang dirasakan, menggunakan ramuan 

tradisional seperti tumbuhan kuma-kuma dan mengurut area tubuh tertentu 

untuk mengurangi rasa nyeri atau sakit yang dirasakan.  

Berikut  kutipan hasil wawancaranya: 

 

“karna a lammah i nakke fisikku nakua totoia jadi setiap ele injo 

naung ma dakka-dakka iayapa na lokmoro i pammanakang ku” 

Artinya: 

 Karena saya memiliki tubuh yang lemah orang tua saya menyuruh 

saya untuk jalan-jalan di pagi hari untuk memudahkan saya saat 

melahirkan nanti dan tidak terlalu lama merasakan sakit. 

 

(NH, 22 Tahun, Informan Utama) 

 

“Ituji yang kalau kurasa kram perut bagian bawahku atau kram 

kaki ku kalau pagi itu jalan-jalan ka di halaman rumah supaya 

hilangki itu kram ia” 

 Artinya: 

 Apabila saya merasakan kram pada perut bagian bawah atau kram 

pada kaki saya saya melakukan jalan-jalan pagi di sekitar halaman 

rumah agar rasa kram itu hilang. 

 

   (JM, 25 Tahun, Informan Utama) 
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  Salah satu keluarga dari informan utama juga mengatakan bahwa 

jalan-jalan pagi akan mengatasi keluhan yang dirasakan dan dipercaya 

mempermudah proses melahirkan yakni ibu tidak akan mengalami rasa 

sakit yang lama saat proses melahirkan. 

Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan: 

 

“ee rupakna injo lokmoro todomi pammanakangna kah sanging a 

naungji dakka dakka ampa elek i, na rupak tala lohe mi garring-

garringna saggengna narapik pammanakangna” 

Artinya:  

Ee semoga proses melahirkannya nanti tidak akan merasakan sakit 

yang lama karena dia selalu jalan-jalan setiap pagi dan semoga dia 

dijauhkan dari keluhan-keluhan permasalahan kesehatan sampai 

waktu melahirkan tiba. 

 

(MI, 61 Tahun, Informan Pendukung) 

Pernyataan diatas sejalan dengan hasil wawancara dengan kepala 

adat suku Ammatoa Kajang yang mengatakan bahwa salah satu 

kepercayaan masyarakat pada ibu hamil adalah bangun pada waktu subuh 

sebelum matahari terbit lalu menyemburkan air di anak tangga rumah 

mereka dan di pagi harinya dianjurkan berjalan di tanah diyakini 

mempermudah proses melahirkan. 

Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

 

 “Rie kepercayaanna ampa ri tutianang a kunni mae  punna subuh 

i, itak i ambaung nimbak anna’ nampa pacumpikki ere battu lalang 

babana di tuka’ a nampa ampa ele-ele mi di suro mi naung dakka-

dakka ri buttayya. Tujuangna dipercayai hajik na lokmoro 

pammanakangna” 

  Artinya: 

Masyarakat disini memiliki kepercayaan pada ibu hamil, jika sudah 

subuh mereka bangun membuka pintu dengan memuncratkan air 

dari mulut ke anak tangga rumah mereka dan apabila sudah pagi di 

suruh untuk berjalan-jalan di tanah. Tujuan dilakukan hal tersebut 

untuk mempermudah proses melahirkan yaitu tidak merasakan rasa 

sakit yang terlalu lama. 



50 

 

 

 

(Amma, 81 Tahun, Informan Kunci) 

  Selain itu, informan lainnya melakukan pengobatan mandiri 

dengan menggunakan ere (air) untuk mengurangi keluhan yang dirasakan. 

 Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan: 

“Biasa a pallu ere kammuk ampa malak i baneangku atau pakrisi 

ulungku,ammake care-care nampa ku tampeng i kinjo Anre todo ku 

ngakluki ile, a malla todo a pole sambarang ku inung ngi, kah 

tianang ki ndeke dekaang na ngura-ngura anak a lalang” 

  Artinya: 
Biasa saya memasak air hangat saat perut bagian bawah saya terasa 

keram atau saat kepala sakit, menggunakan kain lalu dikompres di 

area yang dirasa kram. Saya juga tidak mengonsumsi obat-obatan 

karena takut anak saya mengalami kelainan di dalam perut. 

 

(HA, 28 Tahun, Informan Utama) 

 

  Salah satu dari keluarga informan juga mengatakan bahwa air yang 

dimasak digunakan untuk mengurangi keluhan pada ibu hamil. 

Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan: 

 

“Ampa pakri-pakrisi’na ja ulungna atau kalengna biasa ku 

urukkan kaleji atau nginung pakrisi ulu biasa todo ku 

hambangiang i ere hambang ampa pakrisi i ulungna nampa di 

kammuk-kammukiang i ulungna” 

Artinya: 

Kalau hanya sakit kepala atau badannya kadang saya urut atau pijat 

biasa atau meminum obat sakit kepala, kadang juga saya panaskan 

air hangat untuk dikompreskan ke kepalanya. 

 

(JI, 67 Tahun, Informan Pendukung) 
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2. Perilaku Pencarian Kesehatan Secara Tradisional 

a. Hasil Analisis NVivo 

 
Gambar 4.3 

Word Cloud Perilaku Pencarian Kesehatan Secara Tradisional 

 

Dari hasil perhitungan menggunakan fitur word cloud  pada 

aplikasi Nvivo 12 Pro, didapatkan kata “sanro”(dukun) merupakan kata 

yang paling sering digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan 

mengenai perilaku pencarian kesehatan secara tradisional karena pada 

umumnya masyarakat lebih memilih datang ke sanro berobat dan memilih 

sanro pammanak untuk membantu mereka dalam proses melahirkan 

sampai masa pemulihannya. Tambahan kata berikutnya yang didapatkan 

dari fitur word cloud yaitu kata “lampa” (Pergi) yang paling sering juga 

digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan terkait perilaku 

pencarian kesehatan secara tradisional karena pada umumnya informan 

mengatakan “lampa dipakbojaang i sanro” (pergi dicarikan dukun). 

 

b. Hasil Wawancara Informan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai 

perilaku pencarian kesehatan secara tradisional. Informan lebih memilih 
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melakukan pencarian kesehatan ke sanro (dukun), lebih tepatnya sebagian 

besar informan memilih untuk melahirkan dirumah dibantu oleh bukan 

tenaga kesehatan melainkan dengan “sanro pammanak” dengan 

penjelasan bahwa kebiasaan orang disana saat akan melahirkan memang 

lebih memilih dibantu oleh sanro pammank yang menurut informan 

tersebut bidan dan sanro pammanak sama saja, sama-sama membantu 

proses melahirkan. 

 Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

 

“Anrek ku manak di Puskesmas, manak di ballakja, lampa a keok 

sanro. a kapakrisangma jadi sanro mi lampa dikeok untuk 

pammanak a di ballak. Biasana towwa kunni mae do, Sanro ji 

lampa dikeok pammanakki, kah anrekja na ngura-ngura toia ampa 

sanro todoji pammanakki singkamua ji bidang a” 

 Artinya:  
Saya tidak melahirkan di Puskesmas, saya melahirkan dirumah dan 

memanggil sanro. Saat itu saya sudah kesakitan jadi memilih untuk 

pergi memanggil sanro pammanak, orang-orang dulu juga 

menggunakan sanro pammanak  untuk membantu mereka 

melahirkan juga tidak terjadi apa-apa kepada mereka sama halnya 

seperti bidan. 

 

(IR, 34 Tahun, Informan Utama) 

   

“Kah toia kunni mae sanging manak di ballak ji, nampa punna di 

balakki gitte na mangei sanro ia, punna la di erang ki lampa di 

Rumah Sakit lerei nampa na ngoto toia, doe isse kodong. Ku 

pileang i sanro ia karna ku tappakki pengobatanna” 

Artinya: 
Karena masyarakat disini memang selalu melahirkan dirumah, dan 

kalau dirumah kita yang di datangi oleh sanro, untuk dibawa ke 

Rumah Sakit pun jauh dan kita akan mengendarai mobil, uang lagi 

kasihan. Saya lebih memilih sanro karena saya percaya 

pengobatannya. 

 

(HA, 28 Tahun, Informan Utama) 

 

 Pemaparan dari informan utama diperjelas oleh Ammatoa, bahwa 
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masyarakat kawasan adat dalam memang sebagian besar masih dibantu 

oleh sanro pammanak untuk proses melahirkan. Penjelasan lainnya 

dituturkan bahwa hal yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan, 

tujuan utamanya pergi berobat ke  sanro, tu maccaia, yang dipercayai bisa 

menyembuhkan. 

Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

 

Iyyah, sebagian besarna mintodo inni masyarakat a apalagi nu 

lalang kawasan a toh manak diballakji dibantu di sanro 

pammanak. ampa rie intu tala na kulle tauia kunni mae pada nu ki 

kuangangang a, pasti tujuan utama na memang lampa i di sanro ia 

ri tu macca ia nu di percaya ia ngukua kulle mintodo ngilei 

garringna pada injo di assalai, di tiuk-tiuk i. misalna tala yakin i di 

sanro na akrak mae tarile ku bantu ji ngilei ang tahassang i ilena 

nampa na inung. Tapi palingan  lampai boja sanro maraeng. 

  Artinya: 
Iyya, sebagian besar masyarakat kawasan adat, melahirkan dirumah 

dibantu oleh sanro Pammanak. Seperti yang anda katakan, 

masyarakat yang memiliki masalah kesehatan tujuan utamanya 

memang ke sanro dan orang-orang pintar yang dipercayai bahwa 

sanro tersebut bisa menyembuhkan permasalahan kesehatan yang 

dialami seperti, dibacakan bacaan khusus dibagian yang sakit lalu 

di tiup. Misalnya salah satu masyarakat tidak yakin dengan sanro  

yang mengobatinya, dan mau datang berobat ke saya, saya akan 

bantu dengan  tahassang (air yang dibacakan, bacaan khusus) lalu 

di minum. Tapi palingan pergi mencari sanro lain. 

 

(Amma, 81 Tahun, Informan Kunci) 

 Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu tenaga kesehatan 

Puskesmas Tanah Toa yang mengatakan bahwa pola pikir masyarakat 

yang memang lebih memprioritaskan orang-orang pintar seperti dukun 

atau sanro. 

Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

 

“kita sebagai petugas ini selalu siaga kapanpun mereka butuhkan, 

kami ada tapi yah kembali lagi ke pola pikir masyarakat toh yang 

memang memprioritaskan orang-orang pintar seperti dukun atau 
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sanro, kepercayaannya mereka itu tinggi di hal itu. Sekitar 90% 

masyarakat lebih yakin dan percaya ke dukun 10% nya ada togmi 

yang mengerti” 

Artinya: 

Kami sebagai petugas selalu ada tapi kembali lagi ke pola pikir 

masyarakat, yang memang memprioritaskan orang-orang pintar 

seperti dukun atau sanro. Kepercayaan mereka tinggi akan hal itu. 

Sekitar 90 persen masyarakat lebih yakin dan percaya ke dukun dan 

10 persen nya sudah ada yang mengerti. 

 

(KI, 40 Tahun, Informan Kunci) 

 Informan lainnya mengikuti salah satu persyaratan dari sanro yang 

mengobatinya yaitu tidak melakukan pengobatan diluar. Memilih 

pengobatan ke sanro karena informan memiliki trauma setelah melakukan 

pemeriksaan di fasilitas kesehatan.  

Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

 

“Karna berobat di kampungja, tarile sanro dan itu sanroku tidak 

na biarkanka memang berobat di luar jadi fokus berobat ku itu di 

sanro dan Alhamdulillah sembuh ka.  

  Artinya: 
Karna saya berobat di kampung, berobat di sanro dan itu  sanro ku 

tidak membiarkan saya untuk berobat diluar, jadi pengobatan saya 

itu fokus berobat di sanro dan Alhamdulillah saya sembuh. 

 

(IA, 19 Tahun, Informan Utama) 

 

Selain itu, hasil wawancara dengan informan terkait melakukan 

pengobatan tradisional yang yang dilakukan oleh dukun (sanro 

pammanak) menggunakan air lalu di lisu (urut). Istilahnya dinamakan 

“ditumpui” yaitu proses mengurut ibu yang habis melahirkan dengan cara 

ibu tersebut dibaringkan lalu diletakkan atau dilengketkan mangkok yang 

berisi air di atas perut ibu tersebut lalu di putar. Hal tersebut dilakukan 

untuk membersihkan sisa-sisa isi perut ibu yang habis melahirkan dengan 

tujuan agar rahim ibu tetap sehat. 

Berikut kutipan hasil wawancaranya: 
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“Eee,,,di uruk i battangna supaya suluk nagse i nu mantang a injo 

dibattangna, di pelehai, di tumpui, dilisui. injo pada todoji arengna 

ampa di bersihkan i rie todo cara-cara na tapi tala kulle 

diparatekkang sambarang. Ni rioi ere hambang, di lisu i 

battangna, intuka ampa tala di lisu battangna,iya mintu biasa 

taksia-siara pakmanakangna biasa panrak tauia, jadi parallui di 

lisu, sampang maing i gacik na nrio, e di tumpu i, di lisu i 

battangna, dilisak i na itak cinggara. tujuangna dipakinjo iyapana 

sulu ngase rara jammarakna, sesa-sesa pammanakang na” 

  Artinya: 
“Eee, perutnya di urut agar keluar semua sisa-sisa yang ada diperut 

ibu tersebut seusai melahirkan, di bantu bersandar, di tumpui, di 

lisui. cara tersebut dilakukan sama hal nya kita melakukan 

pembersihan kepada ibu yang usai melahirkan dan memiliki cara-

cara tertentu yang tidak bisa sembarang orang untuk 

mempraktekkannya. Kemudian dimandi dengan air hangat di lisui 

(urut) perutnya, sebab jika tidak dilakukan lisui (urut)biasa 

rahimnya tidak pada tempatnya atau terhambur nah itulah yang 

biasa merusak orang (sakit), makanya itu perlu dilakukan lisu 

(urut). Setelah ibu tersebut dimandikan dilakukanlah 

ditumpui¸dilisui (urut) perutnya, lalu di injak dengan tumit kaki. 

Tujuannya agar keluar semua sisa-sisa usai melahirkan pada ibu 

tersebut. 

(SR, 58 tahun, Informan Kunci) 

 Selain itu hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan 

sebagai keluarga terdekat dari informan utama yang mengatakan bahwa 

akan menggunakan jasa sanro pammanak  untuk membantu persalinan 

anaknya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut: 

 

“La keok kalejaki sanro pammanak ehh sanging manak di balak ji 

tu kunni ia mae nak Kah tu riolo ta pakinjo ji todo ia , na anrekja 

tu ngura-ngura” 

Artinya: 

Akan memanggil sanro pammanak ehh masyarakat disini selalu 

melahirkan dirumah nak. Karna orang dulu kita disini juga lakukan 

hal serupa dan juga tidak terjadi apa-apa. 

 

(JI, 67 Tahun, Informan Pendukung) 

 



56 

 

 

 

“Battu riolo kinjo mae nak, saggengna 7 anakku innimi bungko 

pole tianangmi pole he na ya ngase na anakku sanging manak di 

ballakja. Lampaki boja sanro pammanak, ampa na rapik i 

pammanakang na” 

Artinya:  

Dari dulu nak, sampai saya memilki 7 anak dan anak terakhir saya 

yang sekarang mengandung selalu melahirkan dirumah. Pergi 

mencari sanro pammanak saat tiba masa untuk melahirkan. 

 

(SH, 60 Tahun, Informan Pendukung) 
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3. Perilaku Pencarian Kesehatan Secara Modern 

a. Hasil Analisis Nvivo 

 

 
 

 

Gambar 4.4 

Word Cloud Perilaku Pencarian Kesehatan Secara Modern 

Dari hasil perhitungan menggunakan fitur word cloud pada aplikasi 

Nvivo 12 Pro, didapatkan kata “Paressa” (periksa) merupakan kata yang 

paling sering digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan 

mengenai perilaku pencarian kesehatan secara modern karena pada 

umumnya pemahaman masyarakat terkait dengan pencarian kesehatan 

secara modern yaitu tempat atau fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, 

Rumah Sakit dan Bidan terdekat karna di tempat tersebut merupakan 

tempat melakukan pemeriksaan kesehatan. Tambahan kata berikutnya 

yang didapatkan dari fitur word cloud yaitu kata “anrek” (tidak) yaitu 

makna yang membuktikan bahwa sebagian besar informan tidak 

melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan adapun yang memeriksakan 

ke bidan namun hanya dengan masalah kesehatan tertentu dan itu pun 

sangat jarang yang melakukannya, khususnya pada ibu hamil. 
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b. Hasil Wawancara Informan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai perilaku 

pencarian kesehatan secara modern, adapun informan yang datang 

mengunjungi bidan terdekat, informan lainnya mengatakan akan 

melakukan pemeriksaan tergantung dengan keluhan yang dirasakan, juga 

karena faktor malas bahkan salah satu informan tidak pernah sekalipun 

melakukan pemeriksaan selama masa kehamilannya. 

Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

 

“Tergantung keluhan yang kurasa, kalau keluhan yang kurasa di 

bagian perut kadang ke puskesmasja untuk berobat” 

  Artinya: 

Tergantung keluhan yang kurasa, kalau keluhan yang kurasa di 

bagian perut kadang ke puskesmasja untuk berobat. 

 

(JM, 25 Tahun, Informan Utama) 

 

“Ri wattungku tianang ri sannakna pakrisikna ajakku lampaja di 

bidang a ia paressa” 

Artinya: 

Pada masa kehamilan di saat pinggang saya sangat sakit, saya ke 

bidan periksa 

 

(IR, 34 Tahun, Informan Utama) 

 

 Selain itu, juga terdapat informan yang tidak pernah sekalipun 

mengunjungi fasilitas kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan selama 

masa hamil. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai 

berikut: 

 

  “Iyye tidak. Tidak pernah a pergi periksa” 

  Artinya: 

  Iya tidak, saya tidak pernah pergi periksa 

 

(IA, 19 Tahun, Informan Utama) 
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  Setelah digali lebih dalam alasan informan tersebut tidak 

melakukan pemeriksaan selama kehamilann nya karena informan tersebut 

memiliki trauma dari penyakit sebelumnya yakni pernah melakukan 

pemeriksaan di fasilitas kesehatan dan di diagnosa memiliki penyakit. Hal 

tersebut diperjelas dengan keluarga terdekat dari informan. 

Berikut kutipan wawancaranya: 

 

“Andai puangna anakku, lampa kaleji di pakbojaang sanro do, nu 

macca ia ngassala tahasa, jadi ereji di painungiang i na biasa 

cinggara todoji, a sicocok ia tarile kampong a daripada di erang 

lampa paressa” 

Artinya: 

Bapak nya tidak mau, pergi di carikan sanro yang bisa 

mengobatinya, anak tersebut cocok dengan berobat kampung 

dengan meminum obat dari  sanro tersebut dan cepat sembuh 

daripada dibawa pergi melakukan pemeriksaan. 

 

(SH, 60 Tahun, Informan Pendukung) 

 

Selain itu penuturan lainnya dari informan yang mengatakan 

pengalaman dari hamil anak pertamanya ia tidak rutin melakukan 

pemeriksaan kesehatan dan kandungannya di fasilitas kesehatan di 

sebabkan beberapa alasan seperti karena malas dengan penjelasan bahwa 

dengan pengalaman sebelumnya ia juga tidak melakukan pemeriksaan di 

fasilitas kesehatan sewaktu mengandung anak pertamanya juga tidak pun 

terjadi apa-apa pada kesehatannya serta ada pun informan dengan 

penjelasan banyak pekerjaan dan tidak memiliki kendaraan. 

 Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

 

“Heheh, nda tau mi ini kah malaska saya pergi periksa bela karna 

ini anak pertamaku nda tongji rajin ka pergi periksa na sehat-sehat 

ji nda tongji na kenapa-kenapa” 

Artinya: 

Heheh, tidak tau ini, saya malas pergi periksa, karna anak pertama 
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saya ini tidak juga saya rajin pergi periksa ia pun sehat dan tidak 

kenapa-kenapa. 

(NH, 22 Tahun, Informan Utama) 

 

“Eee, anrek ku tutturu lampai paressa, a isse injo kodong, tala 

sampang ki, biasa lohe jamaang di ballak,a nre todo pole tu 

sanging na ngurangki kah lampa i jama puangna ndeke” 

Artinya: 

Eee,  saya tidak rajin pergi periksa, saya tidak tau kenapa kasihan, 

tidak ada waktu, biasa banyak pekerjaan yang dilakukan dirumah 

dan tidak ada selalu yang ingin menemai kesana karena ayahnya 

anakku pergi bekerja. 

 

(HA, 28 Tahun, Informan Utama) 

 

“Pernah ji satu kali, sudah itu tidakmi ku pergi karna kadang tidak 

ada kendaraan” 

  Artinya: 

Pernah satu kali, setelah itu tidak pernah pergi lagi karna kadang 

tidak ada kendaraan. 

 

(JM, 25 Tahun, Informan Utama) 

 Hasil wawancara dengan salah satu tenaga kesehatan Puskesmas 

Tanah Toa menjelaskan bahwa masyarakat telah di berikan kemudahan 

untuk datang periksa di posyandu. Setiap dusun memiliki posyandu jadi 

setiap bulan tenaga kesehatan ada disana itu pun mereka dipanggil tidak 

datang dengan sendirinya. 

Berikut kutipan hasil wawancaranya: 

 

“Sebagian besar yang saya lihat sejauh ini tidak melakukan 

tindakan. Kenapa saya katakan demikian karna masyarakat itu 

lebih percaya ke dukun-dukun atau sanro daripada mengunjungi 

atau mencari fasilitas kesehatan, itu pun kita yang panggil 

kalaupun dia mau, untuk disuruh saja  datang di fasilitas kesehatan 

tidak mau. Sekitar 50% ji  yang mau datang memeriksa” 

Artinya: 

Sebagian besar yang saya lihat sejauh ini tidak melakukan 

tindakan. Kenapa saya katakan demikian karena masyarakat itu 

lebih percaya ke dukun-dukun atau sanro daripada mengunjungi 

atau mencari fasilitas kesehatan, itu pun kita yang panggil kalaupun 
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dia mau, untuk disuruh saja  datang di fasilitas kesehatan tidak 

mau. Sekitar 50% yang mau datang memeriksa. 

 

(KI, 40 Tahun, Informan Kunci) 

 

D. Pembahasan 

1. Perilaku Pencarian Kesehatan Secara Mandiri 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di kawasan 

adat suku Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba bahwa masyarakat 

melakukan beberapa perilaku dalam pencarian kesehatan secara 

mandiri yaitu diantaranya dakka atau berjalan di pagi hari tanpa 

menggunakan alas kaki, menggunakan air sebagai obat untuk 

mengatasi  keluhan yang dirasakan, menggunakan ramuan tradisional 

seperti tumbuhan kuma-kuma dan mengurut atau melakukan pijatan di 

area tubuh tertentu dengan tujuan untuk mengurangi  rasa nyeri atau 

sakit yang dirasakan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu 

informan NH yang mengatakan ia memiliki tubuh yang lemah, orang 

tua dari informan memerintahkan untuk  dakka atau berjalan di pagi 

hari tanpa menggunakan alas kaki di sekitaran rumah untuk 

memudahkan proses melahirkannya kelak yang  biasa di sebut dengan 

kata lokmoro hal tersebut dipercayai agar ibu yang hendak melahirkan 

nanti tidak akan terlalu lama merasakan sakit. 

Hal yang sama juga dilakukan oleh informan JM yang 

mengatakan dakka atau berjalan di pagi hari akan menghilangkan 

keluhan rasa kram pada bagian perut dan kakinya. Pernyataan tersebut 

juga sejalan dengan Amma kepala suku adat Kajang yang mengatakan 

salah satu kepercayaan pada ibu hamil ialah dianjurkan untuk bangun 

di waktu subuh sebelum matahari terbit lalu menyemburkan air di anak 
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tangga rumah mereka dan berjalan di pagi hari. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 

informan dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat khususnya 

perilaku pencarian kesehatan pada ibu hamil secara mandiri dengan 

berjalan kaki di pagi hari tanpa menggunakan alas kaki. Dakka atau 

berjalan kaki di pagi hari sudah menjadi warna tersendiri pada 

masyarakat suku kajang dengan unsur kepercayaan bahwa dengan 

dakka atau berjalan kaki dipagi hari di percaya untuk mengatasi atau 

mengurangi permasalahan kesehatan yang dirasakan seperti nyeri, 

kram pada kaki dan perut dan dipercayai bahwa dengan rutin 

melakukan aktivitas tersebut akan memudahkan ibu pada saat proses 

melahirkan diyakini tidak terlalu lama merasakan sakit atau kontraksi 

yang disebut dengan istilah lokmoro. Adapun perilaku pencarian 

kesehatan secara mandiri yang dilakukan oleh ibu hamil yaitu 

mengkonsumsi ramuan yang diolah sendiri dari tumbuhan seperti 

batang kuma-kuma, obat tersebut dipercayai dapat mengatasi 

permasalahan kesehatan pada ibu hamil dan ibu pada masa nifas. 

Semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta’ala 

termasuk tumbuhan diciptakan untuk memberi manfaat untuk makhluk 

lainnya sebagaimana firmanNya dalam QS. Ali-Imran/3:191 

 

قِ 
ْ
رُوْنَ فِيْ خَل

َّ
ى جُنُيْبِهِمْ وَيَجَفَك

ٰ
عَل كُعُيْدًا وَّ َ كِيَامًا وَّ رُوْنَ اللّّٰٰ

ُ
ذِينَْ يَذْك

َّ
ال

اِۚ سُبْحٰنَكَ فَلِنَا عَذَابَ النَّارِ 
ً
لْتَ وٰذَا بَاطِل

َ
رْضِِۚ رَبَّنَا مَا خَل

َ
ا
ْ
مٰيٰتِ وَال السَّ

١٩١  
Terjemahnya: 

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, 
duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, 
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tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha Suci 
Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka” (Kemenag RI, 
2019). 

Tafsir Jalalain (Imam Jalaludin Muhammad dan Imam 

Jalaludin Abdirohman, tanpa tahun) dalam tafsirnya menyebutkan 

dalam potongan ayat ا
ً
لْتَ وٰذَا بَاطِل

َ
 yang dimaksud disana  ِۚ رَبَّنَا مَا خَل

adalah dimana manusia menyaksikan bahwasanya tidak ada satu 

makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta”ala di alam 

semestas ini dengan sia-sia melainkan dibalik semua itu akan ada 

manfaatnya. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu 

wa Ta’ala juga menurunkan air hujan untuk menumbuhkan berbagai 

jenis tumbuhan serta manfaat bagi manusia khususnya (Mahalli, 2023). 

Menurut Razali (2021) semua penyakit itu semuanya berasal 

dari Allah Subhanahu wa Ta’ala dan yang dapat menyembuhkan 

terhadap suatu penyakit tersebut hanya Allah Subhanahu wa Ta’ala. 

Dalam penyembuhan penyakit diperlukan upaya lebih yang harus 

dilakukan, karena suatu penyakit yang diturunkan sudah pasti 

dibarengi dengan penawarnya kecuali satu penyakit yaitu penyakit tua 

(Razali, 2021).  

Perilaku pencarian kesehatan secara mandiri pada masyarakat 

adat suku Kajang berdasarkan pada budaya dan kebiasaan yang 

dipercayai untuk mempertahankan kesehatan khususnya pada ibu 

hamil dan ibu pada masa nifas. Meskipun fasilitas kesehatan telah ada 

namun peran obat kampung masih pilihan utama dalam masyarakat. 

Perilaku kesehatan tersebut sudah melekat dan menjadi kebiasaan 

turun temurun. Masyarakat memiliki keyakinan bahwa sakit maupun 

penyakit yang dianggap ringan tidak perlu ke pusat kesehatan karena 

bisa diatasi sendiri contohnya mengolah sebuah ramuan atau obat 
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tradisional dari tumbuh-tumbuhan yang diolah sendiri. Adapun obat 

tradisional yang dibuat oleh informan IA dari tumbuhan yang diberi 

nama tumbuhan kuma-kuma. Tumbuhan kuma-kuma merupakan 

tumbuhan yang dipercayai dapat mengobati sakit maag, mengurangi 

nyeri/kram pada lutut dan kaki pada ibu hamil. Tumbuhan kuma-kuma 

yang digunakan adalah batangnya, dikonsumsi dengan cara direbus 

untuk mendapatkan ekstrak dari batang tersebut. 

Swamedikasi atau pengobatan mandiri adalah upaya seseorang 

untuk mengenali gejala atau penyakit serta memilih obat sendiri. 

Swamedikasi dapat meningkatkan kesehatan nasional apabila 

dilakukan dengan baik, namun terdapat dampak negatif dari 

swamedikasi apabila dilakukan dengan cara yang tidak tepat (Amalia 

et al., 2021). Banyaknya masyarakat yang melakukan swamedikasi 

dikarenakan adanya informasi mengenai iklan obat bebas dan obat 

bebas terbatas. Obat-obatan yang dijual di pasaran memudahkan 

seseorang untuk melakukan swamedikasi terhadap keluhan 

penyakitnya, karena relatif lebih cepat, hemat biaya dan praktis tanpa 

perlu periksa ke dokter. Obat-obat tradisional juga menjadi pemakaian 

yang banyak digunakan oleh masyarakat di karena tidak memakan 

biaya (Melviani & Rohama, 2022). 

Dari segi kesehatan berjalan kaki adalah bentuk dasar penggerak 

manusia, yang memiliki manfaat fisiologis jangka panjang yakni untuk 

meningkatkan kesehatan fisik, mental penurunan berat badan dan 

peningkatan kebugaran. Sehingga semakin meningkat manfaat yang 

mereka rasakan dari berjalan kaki seperti kesehatan psikologis, 

menurunkan risiko penyakit jantung, dan risiko penyakit tidak menular 
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lainnya seperti diabetes melitus, hipertensi dan penyakit lainnya. 

Berjalan kaki pada ibu hamil dapat membantu meningkatkan sirkulasi 

darah, sehingga menurunkan risiko pembengkakan kaki dan 

pergelangan kaki, yang umum terjadi pada wanita hamil, membantu 

meminimalkan risiko diabetes gestasional, yang biasa muncul pada 

masa kehamilan, mengurangi stres ,memperkuat otot panggul sehingga 

melancarkan proses persalinan dan memperbaiki posisi janin 

(Febrianty et al., 2022). 

Selain berjalan kaki di pagi hari adapun perilaku pencarian 

kesehatan secara mandiri yang paling banyak dilakukan oleh informan 

yaitu air. Air sebagai bahan utama yang digunakan untuk mengobati 

permasalahan kesehatan pada ibu. Cara pengobatannya adalah air 

tersebut dimasak atau dihangatkan lalu di gunakan untuk mengompres 

bagian tubuh yang bermasalah seperti sakit kepala, nyeri pada lutut, 

kram pada kaki dan perut, serta bagian-bagian tubuh  tertentu lainnya. 

Air juga digunakan para dukun-dukun atau sanro untuk mengobati 

yang memiliki permasalahan kesehatan pada ibu, pengobatan tersebut 

biasa disebut dengan kata tahasa yaitu air yang telah dibacakan bacaan 

khusus oleh dukun atau sanro. Selain itu air hangat juga digunakan 

oleh sanro pammanak dalam melakukan pengobatan pada ibu saat atau 

usai melahirkan. 

Berdasarkan tinjauan kesehatan air hangat seringkali digunakan 

sebagai terapi untuk menghilangkan rasa sakit seperti nyeri atau stres 

pada tubuh, terutama pada ibu hamil. Penggunaan kompres air hangat 

untuk area yang tegang dan nyeri diketahui dapat meredakan nyeri. 

Rasa hangat mengurangi spasme otot yang disebabkan oleh iskemia 
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yang merangsang neuron yang memblok transmisi lanjut rangsang 

nyeri menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan aliran darah ke area 

yang dilakukan pengompresan (Simanjuntak et al., 2023). 

Kompres air hangat dan terapi pijat ini telah terbukti secara 

klinis membantu wanita menahan rasa sakit saat melahirkan dengan 

menghangatkan daerah yang tertekan yaitu sakrum ibu sehingga 

mengurangi rasa tidak nyaman saat melahirkan. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rahman. (2017) Hal ini menunjukkan 

bahwa kompres hangat dan pijat dapat mengurangi keparahan nyeri 

persalinan sebelum dan sesudah terapi pada kelompok intervensi. 

Sebelum diberikan skala nyeri terendah 6, tertinggi 8, dan rata-rata 

7,00. Sedangkan setelah menjalani terapi, skala nyeri terendah adalah 3 

dan tertinggi 6, dengan rata-rata skala nyeri sebesar 4,14, sehingga 

membantu wanita dalam mengurangi nyeri saat atau setelah 

melahirkan (Rahman et al., 2017). 

Merendam kaki dalam air hangat meningkatkan sirkulasi dan 

memicu reaksi sistemik dengan melebarkan pembuluh darah. Rendam 

kaki bisa dicampur dengan obat herbal lainnya. Ibu hamil mungkin 

mendapat manfaat dari hidroterapi rendam kaki dengan air hangat 

untuk menurunkan tekanan darah dan hipertensi selama kehamilan. 

Merendam kaki dalam air hangat merupakan salah satu bentuk 

perawatan relaksasi yang meredakan stres dan kecemasan baik fisik 

maupun mental. Merendam kaki dalam air hangat menghasilkan 

sensasi nyaman, dimana rasa hangat saat menyentuh kulit mendorong 

zat kimia endorfin yang memberikan rasa rileks dan mengurangi stres. 

Konsep operasional teoritis terapi merendam kaki dalam air hangat 
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adalah teori konduksi dan konveksi yang menyebabkan panas mengalir 

dari air hangat ke dalam tubuh, memperlebar pembuluh darah dan 

melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh (Natalina et al., 2022). 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh sukmawati 

mengatakan bahwa masalah kesehatan pada masyarakat adat suku 

Ammatoa Kajang yang memiliki masalah kesehatan melakukan upaya 

pencegahan dengan ritual khusus yakni meminum air yang diberikan 

oleh sanro (dukun), melakukan sahatu (sauna tradisional ala kajang) 

serta rajin melakukan tradisi A’dakka bangkeng (berjalan tanpa 

menggunakan alas kaki). hal tersebut diyakini oleh masyarakat 

memberikan manfaat bagi kesehatan (Sukmawati, 2022).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Meti fatimah dkk 

(2020) mengatakan bahwa ibu hamil terutama di semester III 80 

persennya mengalami edema terjadi karena gangguan sirkulasi vena 

dan peningkatan tekananan vena. Edema menyerang 80 persen wanita 

hamil, terutama pada trimester ketiga, akibat penurunan sirkulasi vena 

dan peningkatan tekanan vena. Edema kaki gantung terjadi di sekitar 

pergelangan kaki dan harus dibedakan dengan edema akibat 

preeklampsia. Untuk mengatasi hal tersebut, usahakan posisi kaki lebih 

tinggi saat tidur/duduk, jangan duduk/berdiri terlalu lama, sering 

berolahraga, minum air putih dan sayur secukupnya, makan teratur, 

dan hindari makanan asin. Terapi lainnya antara lain pijat kaki dan 

mandi air hangat selama 20 menit setiap hari selama 5 hari dengan 

suhu 40,5-43 derajat Celcius, serta 500 miliigram lengkuas. Ini adalah 

intervensi non-farmakologis yang cocok untuk ibu hamil (Meti 

Patimah et al., 2020). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Vita Kartika dkk (2019) 

mengatakan bahwa Masyarakat Baduy cukup rajin mengikuti adat 

istiadat hamil dan melahirkan dalam kesehariannya. Hal ini terlihat 

dari banyaknya persalinan yang dilakukan sendiri, tanpa dukungan 

bidan konvensional atau tenaga medis, kecuali terdapat permasalahan 

yang memerlukan intervensi medis. Peran dukun paraji dalam 

masyarakat Baduy sangat dihormati dan berpengaruh karena dianggap 

mempunyai kekuatan untuk memberikan pengobatan ketika sakit 

(Kartika et al., 2019). 

2. Perilaku Pencarian Kesehatan Secara Tradisional 

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan di 

kawasan adat suku Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba bahwa 

perilaku pencarian kesehatan secara tradisional sampai saat ini masih 

menjadi suatu budaya yang telah terintegrasi dan sulit untuk 

dipisahkan dari kehidupan sebagian masyarakat. Dalam pencarian 

kesehatan secara tradisional masyarakat lebih memilih pergi mencari 

pengobatan ke dukun, atau yang lebih dikenal dengan istilah sanro, 

mengobati pasiennya melalui jampi-jampi, masyarakat menyebutnya 

baca-baca atau ditahasa yang biasanya ditiup kedalam air lalu 

diberikan kepada pasiennya dan ramuan tumbuhan. Segala keluhan 

permasalahan kesehatan khususnya pada ibu masyarakat lebih memilih 

pergi melakukan pengobatan ke sanro karena mereka lebih percaya 

pengobatannya. Kepercayaan pengobatan tradisional sanro pada 

masyarakat sangat tinggi karena pada dasarnya itu sudah menjadi 

kepercayaan turun-temurun sejak dulu pada masyarakat kajang. 

Sebagian besar masyarakat lebih memilih melakukan persalinan 
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atau melahirkan di rumah dibantu oleh bukan tenaga kesehatan 

melainkan oleh sanro pammanak.  Sanro pammanak  adalah seseorang 

yang memiliki keilmuan khusus layaknya seperti seorang bidan yang 

dapat membantu para ibu hamil untuk melakukan persalinan, selain itu 

beliau juga merawat sang ibu sampai masa pemulihan. Penggunaan 

jasa sanro pammanak  di kawasan adat suku kajang telah ada sejak 

dulu sudah menjadi tradisi turun-temurun pada masyarakat seperti 

yang disampaikan oleh informan JI yang mengatakan bahwa orang 

terdahulu kita disini juga lakukan hal serupa. 

Salah satu informan yaitu IR mengatakan bahwa kebiasaan 

masyarakat adat suku Ammatoa Kajang memang pada umumnya 

selalu melahirkan di rumah menggunakan sanro pammanak untuk 

membantu proses melahirkan dengan keyakinan tidak akan terjadi apa-

apa jika ditangani oleh sanro pammanak dikarenakan telah 

mempercayai pengobatan yang dilakukan oleh sanro pammanak 

tersebut. Penjelasan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

ketua adat suku Kajang yang mengatakan sebagian besar masyarakat 

kawasan adat, melahirkan dirumah dibantu oleh sanro pammanak. 

Selain itu, hasil wawancara dengan informan terkait melakukan 

pengobatan tradisional yang yang dilakukan oleh dukun (sanro 

pammanak) menggunakan air lalu di lisu (urut). Istilahnya dinamakan 

“ditumpui” yaitu proses mengurut ibu yang habis melahirkan dengan 

cara, ibu tersebut dibaringkan lalu diletakkan atau dilengketkan 

mangkok yang berisi air di atas perut ibu tersebut lalu di putar setelah 

itu di urut menggunakan tumit kaki secara perlahan. Hal tersebut 

dilakukan untuk membersihkan sisa-sisa isi perut ibu yang habis 
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melahirkan dengan tujuan agar rahim ibu tetap sehat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan 

diketahui bahwa metode pengobatan yang dilakukan oleh  sanro 

pammanak sampai saat ini belum ada yang mengalami masalah 

kesehatan baik sebelum atau setelah melahirkan. Hal tersebut 

diutarakan langsung oleh sanro pammanak dan juga informan yang 

melakukan pengobatan dengan sanro pammanak yang mengatakan 

metode pengobatan yang dilakukan tidak menimbulkan masalah 

kesehatan malah sebaliknya dapat membantu pasien yang ditangani 

pulih dengan cepat. Diketahui pula bahwa metode pengobatan yang 

dilakukan oleh sanro pammanak  tersebut berlangsung 3 hari berturut-

turut pasca melahirkan dan itu diterapkan di semua pasien yang diobati 

oleh sanro pammanak tersebut. 

Sikap yang tidak rasional itulah, masyarakat sering menganggap 

pengobatan tradisional sebagai hal yang lumrah dalam budaya 

tradisional atau pedesaan. Pengobatan tradisional tidak terbatas pada 

masyarakat tradisional saja. Masyarakat Eropa dan Amerika 

kontemporer yang rasional juga memiliki sejarah perdukunan dan ilmu 

hitam (Kahfi et al., 2022). Contoh di atas menunjukkan bahwa 

pengobatan tradisional tidak hanya dilakukan oleh masyarakat di 

pedesaan dan tidak bisa dilihat hanya sebagai fenomena medis saja, 

namun juga penting sebagai fenomena sosial budaya dalam masyarakat 

(Asmawati et al., 2018). 

Jika ditinjau dari segi kesehatan pijat atau pemijatan pada bagian 

perut setelah melahirkan atau disebut juga dengan istilah postpartum 

abdominal massage, dapat memberikan dampak positif dan negatif 
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tergantung pada cara prosedur yang dilakukan dan kondisi kesehatan 

pada ibu. Berikut perspektif kesehatan mengenai dampak baiknya yaitu 

kram dan ketegangan pada otot berkurang, dan untuk mempercepat 

proses penyembuhan luka, dampak buruknya ialah jika dilakukan 

pemijatan yang terlalu kuat dan teknik yang tidak tepat dapat 

menghambat proses penyembuhan luka dan dapat menimbulkan 

komplikasi tambahan (McClurg et al., 2017). 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Denys Inyo Olla 

dkk (2022) mengatakan Ibu yang ingin melahirkan akan merasa lebih 

tenang jika melakukannya di rumah dengan bantuan penolong 

persalinan, karena tingginya kepercayaan masyarakat terhadap 

penolong persalinan dan kemudahan melahirkan di rumah. Alasan lain 

mengapa masyarakat tetap mempercayakan persalinannya kepada 

dukun bayi adalah karena ketika seorang perempuan melahirkan, 

dukun bayi membantunya dalam melahirkan dengan baik, menjamin 

keselamatan ibu dan bayinya serta mencegah terjadinya kematian (Olla 

et al., 2022). 

Penelitian yang dilakukan oleh Harianti Hamid dkk (2022) juga 

mengatakan bahwa sikap masyarakat terhadap persalinan yang 

ditolong oleh dukun bayi adalah sebagian besar informan lebih suka 

melahirkan dirumah karena dukun bayi lebih perhatian dan sabar 

dalam merawat ibu dan bayi. Sebagian besar pula masyarakat lebih 

percaya dukun bayi karena sudah lama atau terbiasa melakukan 

persalinan di rumah dibantu oleh dukun bayi karena lebih 

berpengalaman dalam membantu ibu bersalin yang membutuhkan 

pertolongan (Hamid et al., 2022). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Dona Martilova dan Susani 

Hayati (2023) pun mengatakan Perilaku ibu dalam memilih penolong 

persalinan pada masyarakat suku Talang Mamak didasari oleh 

pengetahuan responden yang telah mengetahui tanda-tanda persalinan 

dan tanda bahaya persalinan namun belum sepenuhnya memahami 

dampak kedepannya dan tetap melakukan persalinan dengan dukun. 

yang dipercaya masyarakat karena berpengalaman (Martilova & 

Hayati, 2023). 

Pengobatan tradisional adalah pengobatan atau perawatan 

dengan cara, obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada 

pengalaman, keterampilan turun temurun, atau pendidikan, pelatihan, 

yang diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat 

(Masrizal et al., 2023). Komunitas dasar, masalah kesehatan dan 

penyakit lebih bersifat budaya dibandingkan penyakit fisik. Demikian 

pula pencarian terapi lebih terfokus pada sosial budaya masyarakat 

dibandingkan hal-hal yang dianggap asing. Dukun yang melakukan 

pengobatan tradisional adalah bagian dari masyarakat, berada di 

tengah-tengah masyarakat, dekat dengan masyarakat, dan pengobatan 

masyarakat yang dihasilkan merupakan budaya masyarakat, lebih 

diterima masyarakat dibandingkan dengan dokter, bidan, apoteker, dan 

sebagainya yang masih asing bagi mereka, begitu pula terapi dan obat-

obatan yang mereka gunakan merupakan bagian dari budaya mereka 

(Risal et al., 2022). 

Dukun paraji adalah anggota komunitas kebanyakan seorang 

wanita, yang telah mendapatkan kepercayaan dan bakat yang 

diperlukan untuk membantu melahirkan dengan cara tradisional, dan 
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yang telah mewariskan kemampuan ini dari generasi ke generasi 

(Novitasari, 2022). 

Mereka yang membantu persalinan yang bukan tenaga medis 

diklasifikasikan menjadi dua kategori, menurut Kementerian 

Kesehatan RI:  

a. Dukun paraji yang telah mendapatkan pelatihan dari tenaga 

kesehatan dan telah dinyatakan lulus disebut sebagai dukun 

terlatih atau paraji  

b. dukun paraji yang tidak terlatih adalah dukun yang belum 

pernah mendapatkan pelatihan dari tenaga kesehatan, atau yang 

sedang mendapatkan penyuluhan dari petugas kesehatan tetapi 

belum dinyatakan lulus program. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada salah 

satu informan yaitu Amma mengatakan bahwa masyarakat kawasan 

adat dalam memang sebagian besar masih dibantu oleh sanro 

pammanak untuk proses melahirkan. Penjelasan lainnya di tuturkan 

bahwa hal yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan, tujuan 

utamanya pergi berobat ke sanro, tu maccaia, yang dipercayai bisa 

menyembuhkan. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dkk 

(2022) mengatakan bahwa keputusan dalam menentukan pelayanan 

kesehatan atau perawatan untuk ibu hamil dan melahirkan di 

dukun/paraji hal tersebut kyai yang menjadi panutan masyarakat 

dalam menyikapi persoalan hidup mulai dari pilihan politik  hingga 

pilihan akses kesehatan dan nilai yang diwariskan erat kaitannya 

dengan pengalaman-pengalaman orang tua dahulu (Salsabila et al., 
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2022). 

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Rehna Ginta Cintami 

Ginting (2023) mengatakan bahwa Dalam pemilihan pemeriksaan 

kehamilan ditemukan adanya peran dari keluarga yang memberikan 

arahan kepada ibu hamil untuk melakukan kunjungan kehamilan pada 

dukun beranak (makraji) yang diwajibkan pada kehamilan tujuh 

bulanan, supaya mendapatkan doa dari makraji untuk kelancaran 

persalinan ibu dan bayi, sehingga adanya sawaka dari makraji yang 

dilakukan di usia ibu kandungan tujuh bulanan. Suami menunjukkan 

peran sebagai pendukung, dengan mengantarkan ibu ke rumah dukun 

beranak, memanggil dukun beranak, dan mempersiapkan segala 

persiapan untuk acara tujuh bulanan sesuai petunjuk dukun beranak 

(makraji) (Ginting, 2023). 

3. Perilaku Pencarian Kesehatan Secara Modern  

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan di 

kawasan adat suku Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba bahwa 

masyarakat khususnya ibu hamil tidak melakukan pemeriksaaan di 

fasilitas kesehatan hanya beberapa yang ke bidan terdekat melakukan 

pemeriksaan itupun jarang bahkan hanya satu kali, adapun yang  

melakukan pemeriksaan kebidan tergantung dengan keluhan atau 

masalah kesehatan tertentu, juga karena faktor trauma, malas, tidak 

memiliki kendaraan dan pemahaman masyarakat terkait fasilitas 

kesehatan akan memakan biaya yang mahal contohnya seperti lahiran. 

Seperti yang disampaikan oleh KM petugas kesehatan 

Puskesmas Tanah Toa, mengatakan bahwa masyarakat lebih percaya 

melakukan pengobatan ke dukun-dukun daripada mengunjungi 
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fasilitas kesehatan. Informan NH yang mengatakan malas 

memeriksakan kesehatannya selama masa kehamilan karena 

pengalaman dari anak pertamanya yang juga tidak rutin memeriksakan 

kehamilannya tidak pun terjadi apa-apa pada kesehatan anaknya. 

Informan HA mengatakan bahwa tidak ada waktu disebabkan banyak 

pekerjaan yang dilakukan di rumah. Informan JM mengatakan baru 

satu kali memeriksakan kehamilannya disebabkan tidak memiliki 

kendaraan. 

Dari sekian informan yang telah diwawancarai di dapatkan hasil  

ada yang namanya trauma. Dampak dari trauma tersebut 

mengakibatkan informan tidak melakukan pemeriksaan kesehatan di 

pelayanan kesehatan dan memilih untuk melakukan pengobatan ke 

sanro, selain itu salah satu persyaratan sanro tersebut yaitu tidak 

memperbolehkan melakukan pengobatan ke medis atau pelayanan 

kesehatan  dan hanya fokus melakukan pengobatan ke sanro saja. 

karena hal tersebut informan takut serta faktor dukungan dari orang tua 

pula sehingga ia tidak pernah lagi melakukan pemeriksaan di fasilitas 

kesehatan. 

Terapi modern atau medis adalah jenis pengobatan yang 

menggunakan instrumen, proses, dan bahan modern dan berbasis kimia 

yang memenuhi kriteria pengobatan medis terkini. Saat ini, pengobatan 

modern telah meluas dan berkembang di masyarakat, dan individu 

yang sakit dapat mengakses berbagai layanan seperti toko obat, apotek, 

klinik, pusat kesehatan, dan rumah sakit. Namun masyarakat 

metropolitan yang dianggap kekinian dan berpendidikan tinggi tetap 

memilih pengobatan tradisional sebagai tempat pengobatan untuk 
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mendapatkan kesembuhan (Masrizal et al., 2023). 

Cues to action adalah kejadian, orang atau benda yang 

membuat seseorang mengubah perilakunya seperti, anggota keluarga 

yang sakit, iklan kesehatan, serta nasihat dari orang lain (Vitania, 

2023). Informan mungkin mendapatkan pengetahuan berharga dari 

pengalaman keluarganya. Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman 

keluarga ini lebih berkesan dibandingkan informasi dari pendidikan 

kesehatan. Teori ini menggambarkan bagaimana gagasan orang 

tentang keterampilannya mempengaruhi cara mereka berperilaku, 

berpikir, dan bereaksi terhadap peristiwa yang tidak menyenangkan. 

Penilaian diri terhadap bakat seseorang akan menentukan serangkaian 

perilaku yang harus ditunjukkan, berapa lama harus dilakukan, pola 

kognitif, dan reaksi emosional (Astin et al., 2020). 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka perilaku dalam hal ini 

tindakan atau kemauan masyarakat untuk ke fasilitas kesehatan sangat 

kurang. Masyarakat lebih mementingkan hal lain daripada 

kesehatannya disebabkan oleh berbagai faktor seperti trauma, rasa 

malas dan tidak memiliki kendaraan. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Welhelmina Daril Tassi dkk mengemukakan Hal ini 

bersesuaian dengan teori perilaku yang menyatakan bahwa 

pengetahuan atau kognitif adalah domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan individu. Apabila perilaku dilandasi 

pengetahuan, kesadaran dan sikap positif maka perilaku akan lebih 

bertahan lama namun bila perilaku tidak dilandasi pengetahuan dan 

kesadaran akan cenderung tidak bertahan lama (Tassi et al., 2021). 

Sejalan dengan penelitian Masrizal dkk (2023) mengatakan 
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bahwa Keputusan pengobatan diambil berdasarkan logika yang 

diperoleh dari pengalaman keluarga, pengalaman langsung mencari 

pengobatan di suatu lokasi tertentu, pengalaman teman dekat, tradisi 

maliekliek i (menerawang), cerita dari mulut ke mulut, informasi yang 

diperoleh dari buku, internet, dan media sosial. Informasi tersebut 

berkaitan dengan pengetahuan tentang penyakit, jenis penyakit, 

berbagai kemudahan yang diperoleh selama berobat, pengetahuan 

tentang tenaga medis, dan efektivitas pengobatan alternatif antara 

pengobatan tradisional dan kontemporer (Masrizal et al., 2023). 

Penelitian yang dilakukan oleh Dona Martilova dan Susani 

Hayati (2023) juga mengatakan bahwa masih ditemukan tradisi adat 

yang berlaku termasuk dalam persalinan dalam hal ini mereka 

memiliki adat sendiri bahwa melahirkan harus dengan dukun bayi. 

Penduduk yang rumah nya jauh dari faskes lebih memilih bersalin 

dengan dukun bayi selain itu biaya persalinan dengan dukun bayi lebih 

murah daripada tenaga Kesehatan (Martilova & Hayati, 2023). 

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Rehna Ginta Cintami 

Ginting (2023) mengatakan bahwa Kunjungan kehamilan ke dukun 

beranak (Makraji) dilakukan dikarenakan kurangnya pengetahuan 

informan tentang pemeriksa kehamilan, sehingga melakukan 

pemeriksaan ke non medis pada kehamilan hanya di acara tradisi tujuh 

bulanan saja dan mewajibkan periksa kehamilan yang rutin di nakes 

seperti di puskesmas, posyandu dan bidan setempat. Ibu memilih 

melakukan pemeriksaan ke dukun beranak karena biaya terjangkau di 

bandingkan ke bidan, akan tetapi ibu hamil tersebut melakukan 

kunjungan kehamilan di acara 7 bulanan yang salah satu tradisi di 
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lingkungan tersebut (Ginting, 2023). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sonia Omer dkk (2021) 

mengidentifikasi bahwa keterlambatan dalam mencari perawatan dan 

berpotensi mengakibatkan kematian ibu lebih mungkin terjadi di 

Pakistan karena faktor sosial dan budaya tertentu. Status sosial 

ekonomi yang buruk, pengetahuan yang terbatas tentang perawatan 

ibu, dan kendala keuangan di kalangan masyarakat pedesaan 

merupakan hambatan utama untuk mencari perawatan. Rendahnya 

status perempuan dan dominasi laki-laki membuat perempuan kurang 

berdaya. Preferensi terhadap dukun bersalin mengakibatkan kematian 

ibu. Selain itu, pernikahan dini dan kurangnya keluarga berencana, 

yang tertanam kuat dalam nilai-nilai budaya, agama dan tradisi 

misalnya, pengaruh tabib tradisional atau spiritual menghalangi gadis-

gadis muda mendapatkan perawatan kesehatan ibu (Omer et al., 2021). 

Penelitian yang dilakukan  Ludovia Barbi dkk (2020) 

mengatakan bahwa secara keseluruhan, penelitian ini berpendapat 

bahwa anggota masyarakat pedesaan mengakui manfaat ANC dan 

persalinan terampil, dan potensi risiko yang terkait dengan persalinan 

di rumah. Namun, ibu hamil di Wilayah Volta masih menghadapi 

berbagai kendala yang menghalangi mereka untuk mencari perawatan 

kesehatan ibu. Hambatan ini didorong oleh kendala sosial dan 

ekonomi, dan oleh fakta bahwa perempuan mungkin masih kekurangan 

suara dalam proses pengambilan keputusan, dan rendahnya partisipasi 

laki-laki (Barbi et al., 2021). 

Penelitian yang dilakukan oleh Yousef S. Khader dkk (2022) 

mengatakan faktor penentu kematian perinatal dan neonatal adalah 
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faktor sosial budaya (status sosial ekonomi, perkawinan suku dan 

kerabat, dan praktik budaya berbahaya), faktor politik (perkawinan 

dini yang didorong oleh penggusuran dan konsekuensi perang terhadap 

kesehatan ibu), dan faktor-faktor terkait sistem kesehatan (manajemen 

layanan termasuk kemampuan dan logistik, ruang gawat darurat yang 

terlalu padat, pemulangan yang bertentangan dengan saran medis, dan 

dokter umum yang tidak terampil (Khader et al., 2020). 

Namun penelitian yang dilakukan oleh Rena Lihawa dan 

Harismayanti (2021) mendapatkan hasil yang berbeda yang 

mengatakan bahwa Sebagian besar ibu memilih tenaga kesehatan 

(dokter dan bidan) sebagai penolong persalinan. Para ibu terutama 

memilih tenaga kesehatan karena mereka percaya bahwa dokter dan 

bidan yang berkualifikasi memiliki pengetahuan dan keterampilan 

untuk memberikan dukungan persalinan. Benar bahwa dukun 

mempunyai pengetahuan dan keahlian untuk membantu persalinan, 

namun seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi informasi 

dan transportasi, Dinas Kesehatan mempunyai program untuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan dan menurunkan angka kematian 

ibu dan bayi melalui penyediaan dan penempatan bidan di rumah sakit. 

desa, sehingga jumlah kelahiran semakin meningkat. Jauh lebih sedikit 

ibu yang menggunakan jasa dukun untuk membantu persalinan 

(Lihawa & Harismayanti, 2021). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran perilaku pencarian 

kesehatan ibu pada kawasan adat suku Kajang Desa Tanah Toa Kabupaten 

Bulukumba dapat disimpulkan bahwa perilaku pencarian kesehatan ibu 

berikut ini: 

1. Perilaku Pencarian Kesehatan Secara Mandiri. 

Perilaku pencarian kesehatan secara mandiri pada kawasan adat 

suku Kajang  Desa Tanah Toa diketahui bahwa ibu melakukan 

beberapa pengobatan sendiri yaitu diantaranya dakka yaitu berjalan di 

pagi hari dipercaya akan mempermudah ibu pada saat proses akan 

melahirkan atau kontraksi yang disebut dengan istilah lokmoro, 

menggunakan air sebagai obat untuk mengatasi keluhan yang 

dirasakan, menggunakan ramuan tradisional seperti tumbuhan kuma-

kuma yang diolah sendiri dan mengurut area tubuh tertentu untuk 

mengurangi rasa nyeri atau sakit yang dirasakan. 

2. Perilaku Pencarian Kesehatan Secara Tradisional 

Perilaku pencarian kesehatan secara modern pada kawasan adat 

suku Kajang Desa Tanah Toa diketahui bahwa segala keluhan 

permasalahan kesehatan khususnya pada ibu hamil lebih memilih pergi 

melakukan pengobatan ke sanro (dukun) karena pengobatan sanro 

dipercaya oleh masyarakat suku kajang, oleh dukun tersebut dibacakan 

dengan bacaan khusus pada sebuah air dalam sebuah wadah yang 

disebut dengan istilah tahasa. Sebagian besar masyarakat lebih 

memilih melakukan persalinan atau melahirkan di rumah dibantu oleh 



 

 

 

bukan tenaga kesehatan melainkan oleh sanro pammanak. Metode 

pengobatan yang dilakukan oleh  sanro pammanak  disebut dengan 

istilah ditumpui yaitu proses mengurut dengan metode khusus yang 

bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa isi perut pada ibu yang usai 

melahirkan agar rahim ibu tersebut tetap sehat serta merawat dan 

mengobati sang ibu sampai pulih.  

3. Perilaku Pencarian Kesehatan Secara Modern 

Perilaku pencarian kesehatan secara modern pada kawasan adat 

suku Kajang  Desa Tanah Toa diketahui bahwa perilaku dalam hal ini 

tindakan atau kemauan masyarakat untuk ke fasilitas kesehatan sangat 

kurang disebabkan oleh berbagai faktor seperti rasa trauma, rasa malas, 

dan  tidak memiliki kendaraan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam  hal ini peneliti dapat 

menyarakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bagi pelayanan kesehatan 

Peneliti memberikan beberapa rekomendasi pada pelayanan 

kesehatan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan promosi kesehatan 

berupa penyuluhan secara konsisten kepada masyarakat khususnya 

terkait kesehatan ibu dan melaksanakan kembali program sweeping 

door to door ke rumah masyarakat khususnya pada ibu hamil yang 

tidak ingin memeriksakan kesehatan. 

2. Bagi keluarga dan masyarakat 

Bagi masyarakat khususnya para ibu agar lebih memperhatikan 

kesehatan selama kehamilan maupun pada masa nifas dengan 

melakukan pemeriksaan kesehatan di pelayanan kesehatan serta 



 

 

 

memperhatikan metode pengobatan mandiri yang dilakukan seperti 

berjalan kaki di pagi hari meskipun berjalan kaki memberikan manfaat 

bagi kesehatan pada ibu hamil tetapi akan lebih baiknya sebelum 

melakukan aktivitas tersebut sangat penting untuk meminta nasihat 

dari dokter atau bidan untuk memberikan saran yang sesuai dengan 

kondisi kesehatan ibu dan tidak memaksakan diri terlalu keras untuk 

melakukan aktivitas berjalan kaki terlalu sering untuk menghindari 

kelelahan yang berlebihan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai data dasar penelitian 

selanjutnya serta dapat lebih dikembangkan seperti menganalisis 

metode pengobatan  sanro pammanak terhadap kesehatan pada ibu 

hamil dan ibu masa nifas. 
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Lampiran 1 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFROMAN 

(INFORMED CONSENT) 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Saya Ainun Rahmani NIM : 70200119081 mahasiswa Kesehatan 

Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, 

bermaksud mengadakan penelitian dengan judul Gambaran Perilaku Pencarian 

Kesehatan Ibu Hamil dan Masa Nifas Pada Kawasan Adat Suku Kajang Desa 

Tanah Toa Kabupaten Bulukumba untuk menyelesaikan pendidikan sebagai 

Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM).  

Saya meminta waktu dan kesediaan Saudara(i), Bapak/Ibu agar kiranya 

bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan 

dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Pada penelitian ini, Saudara(i), 

Bapak/Ibu akan diwawancarai secara mendalam selama kurang lebih 10-20 menit.  

Pertanyaan yang saya ajukan harap dijawab dengan sejujur-jujurnya 

dan apa adanya sesuai dengan yang dipertanyakan. Sehingga hasilnya dapat 

memberikan hasil yang baik untuk penelitian ini. Kerahasiaan jawaban akan 

dijaga dan hanya diketahui oleh peneliti.  

Saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan keikutsertaan Saudara(i), 

Bapak/Ibu dalam menjawab pertanyaan yang saya ajukan.  

Apakah anda bersedia? YA/TIDAK  Demikian pernyataan ini dibuat 

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Bulukumba,                        2023 

          

             (                                            ) 

Nama Informan 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

GAMBARAN PERILAKU PENCARIAN KESEHATAN IBU HAMIL DAN 

IBU MASA NIFAS PADA KAWASAN ADAT SUKU KAJANG DESA 

TANAH TOA KABUPATEN BULUKUMBA 

Hari/Tanggal : 

Waktu  : 

A. Karakteristik Informan Utama 

1. Inisial Informan : 

2. Usia   : 

3. Pendidikan Terakhir : 

4. Pekerjaa  : 

B. Daftar Pedoman 

No Variabel Pedoman 

Wawancara 

Probing Jawaban 

1   

Perilaku  

Perilaku pencarian 

kesehatan  

a. a. Apakah anda melakukan 

tindakan ketika mengalami 

masalah kesehatan pada 

masa kehamilan anda?  

b. Tindakan apa yang anda 

lakukan pertama kali ketika 

merasakan keluhan sakit 

ketika hamil? 

c. Apakah anda melakukan 

tindakan ketika mengalami 

masalah kesehatan pada 

masa nifas? 

d. Tindakan apa yang anda 

lakukan pertama kali ketika 
merasakan keluhan sakit 

pada masa nifas? 

 



 

 

 

 

No Variabel Pedoman 

Wawancara 

Probing Jawaban 

Perilaku pencarian 

kesehatan secara 

mandiri 

 

a. Apakah anda melakukan 

pengobatan sendiri ketika 

mengalami permasalahan 

kesehatan di masa 

kehamilan? 

b. Jika ia, pengobatan seperti 

apa yang anda lakukan? 

c. Apakah anda melakukan 

pengobatan sendiri ketika 

mengalami permasalahan 

kesehatan di masa nifas? 

d. Jika ia, pengobatan seperti 

apa yang anda lakukan? 

 

Perilaku pencarian 

kesehatan 

tradisional dan 

modern 

 

a. Apakah anda lebih memilih 

pengobatan ke fasilitas 

kesehatan, seperti 

puskesmas atau ke 

pengobatan tradisional, 

seperti dukun? 

b. Mengapa anda lebih ke 

pengobatan tersebut? 

c. Apa saja pengobatan 

tradisonal yang  pernah 

anda lakukan pada masa 

hamil? 

d. Apa saja pengobatan 

tradisonal yang pernah anda 

lakukan pada masa nifas? 

e. jenis obat tradisional apa 

saja yang sering anda 

gunakan? dan apa saja 

manfaatnya! 

f. Apakah anda rajin 

mengonsumi obat dari 

fasilitas kesehatan baik dari 

bidan ataupun  puskesmas 
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PEDOMAN WAWANCARA 

GAMBARAN PERILAKU PENCARIAN KESEHATAN IBU HAMIL DAN 

IBU MASA NIFAS PADA KAWASAN ADAT SUKU KAJANG DESA 

TANAH TOA KABUPATEN BULUKUMBA 

Hari/Tanggal : 

Waktu  : 

A.    Karakteristik Informan Kunci (Ammatoa/Ketua adat suku kajang) 

a. Inisial Informan : 

b. Usia   : 

c. Pendidikan Terakhir : 

d. Pekerjaan  : 

B.    Daftar Pedoman 

No Variabel Pedoman 

Wawancara 

Probing Jawaban 

1   

Perilaku 

Perilaku pencarian 

kesehatan 

 

a. Apakah ada tindakan yang 

anda lakukan ketika 

mengetahui jika ibu 

hamil/istri anda 

mengalami permasalahan 

kesehatan? 

b. Jika ya! Tindakan seperti 

apa yang anda lakukan? 

c. Jika tidak! Mengapa anda 

tidak melakukan tindakan 

apa-apa? 

d. Apakah ada tindakan yang 

anda lakukan ketika 

mengetahui jika ibu 

sedang dalam masa  nifas 

mengalami permasalahan 

kesehatan? 

e. Jika ya! Tindakan seperti 

apa yang anda lakukan? 

f. Jika tidak! Mengapa anda 

 



 

 

 

 

No Variabel Pedoman 

Wawancara 

Probing Jawaban 

tidak melakukan tindakan 

apa-apa? 

Perilaku pencarian 

kesehatan secara 

mandiri 

a. Apakah ada pengobatan 

tersendiri yang khusus 

dilakukan pada ibu hamil? 

b. Jika ada! Pengobatan 

seperti apa itu? 

c. Apakah ada pengobatan 

tersendiri yang khusus 

dilakukan pada ibu masa 

nifas? 

d. Jika ada!  pengobatan 

seperti apa itu? 

 

Perilaku pencarian 

kesehatan secara 

tradisional dan 

modern 

 

a. Menurut anda apakah 

sebagian besar masyarakat 

lebih memilih berobat ke 

fasilitas kesehatan atau ke 

pengobatan tradisional? 

b. Apakah pengobatan 

tradisional tersebut, 

pengobatan yang 

dilakukan kedukun-

dukun? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

GAMBARAN PERILAKU PENCARIAN KESEHATAN IBU HAMIL DAN 

IBU MASA NIFAS PADA KAWASAN ADAT SUKU KAJANG DESA 

TANAH TOA KABUPATEN BULUKUMBA 

Hari/Tanggal : 

Waktu  : 

A.    Karakteristik Informan Kunci (Petugas Kesehatan) 

1. Inisial Informan : 

2. Usia   : 

3. Pendidikan Terakhir : 

4. Pekerjaan  : 

B.    Daftar Pedoman 

No Variabel Pedoman 

Wawancara 

Probing Jawaban 

1   

Perilaku  

Perilaku pencarian 

kesehatan 

a. Apakah sebagian besar 

ibu hamil melakukan 

tindakan jika mengalami 

permasalahan kesehatan? 

b. Jika tidak! Menurut anda 

mengapa hal tersebut 

terjadi? 

c. Jika ya! Tindakan seperti 

apa itu? 

d. Apakah  sebagian besar 

ibu masa nifas  

melakukan tindakan jika 

mengalami permasalah 

kesehatan? 

e. Jika tidak! Menurut anda 

mengapa hal tersebut 

terjadi? 

f. Jika ya! Tindakan seperti 

apa itu? 

 

Perilaku pencarian a. Apa saja pengobatan  



 

 

 

 

No Variabel Pedoman 

Wawancara 

Probing Jawaban 

kesehatan secara 

mandiri 

 

tersendiri yang 

dilakukan oleh ibu 

hamil? 

b. Apa saja pengobatan 

tersendiri yang 

dilakukan oleh ibu masa 

nifas? 

Perilaku pencarian 

kesehatan secara 

tradisonal maupun 

modern 

 

a. Apakah ibu hamil rutin 

memeriksakan 

kehamilan mereka? 

b. Apakah ibu hamil 

datang ke puskesmas 

jika mengalami masalah 

kesehatan? 

c. Apakah ibu masa nifas 

datang ke puskemsas 

jika mengalami masalah 

kesehatan? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

GAMBARAN PERILAKU PENCARIAN KESEHATAN IBU HAMIL DAN 

IBU MASA NIFAS PADA KAWASAN ADAT SUKU KAJANG DESA 

TANAH TOA KABUPATEN BULUKUMBA 

Hari/Tanggal : 

Waktu  : 

A.    Karakteristik Informan Kunci (Sanro) 

a. Inisial Informan : 

b. Usia   : 

c. Pendidikan Terakhir : 

d. Pekerjaan  : 

B.    Daftar Pedoman 

No Variabel Pedoman 

Wawancara 

Probing Jawaban 

1   

Perilaku 

Perilaku pencarian 

kesehatan 

a. Apakah ada tindakan 

yang dilakukan oleh ibu 

hamil jika mengalami 

masalah kesehatan? 

b. Jika ya! Tindakan seperti 

apa yang dilakukan? 

c. Jika tidak! Menurut anda 

mengapa hal tersebut 

terjadi? 

d. Apakah ada tindakan 

yang dilakukan oleh ibu 

masa nifas  jika 

mengalami masalah 

kesehatan? 

e. Jika ya! Tindakan seperti   

apa yang dilakukan? 

f. Jika tidak! Menurut anda 

mengapa hal tersebut 

terjadi? 

 

Perilaku Pencarian a. Pengobatan mandiri  



 

 

 

 

No Variabel Pedoman 

Wawancara 

Probing Jawaban 

kesehatan secara 

mandiri 

 

seperti apa yang 

dilakukan ibu hamil jika 

mengalami masalah 

kesehatan? 

b. Pengobatan mandiri 

seperti apa yang 

dilakukan oleh ibu masa  

nifas jika mengalami 

masalah kesehatan? 

Perilaku Pencarian 

kesehatan secara  

tradisonal maupun 

modern 

 

a. Apakah ada pengobatan 

khusus yang diberikan 

kepada ibu hamil yang 

datang berobat? 

b. Pengobatan seperti apa 

itu? 

c. Apakah ada pengobatan 

khusus yang diberikan 

kepada ibu masa nifas 

yang datang berobat? 

d. Pengobatan seperti apa 

itu? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

GAMBARAN PERILAKU PENCARIAN KESEHATAN IBU HAMIL DAN 

IBU MASA NIFAS PADA KAWASAN ADAT SUKU KAJANG DESA 

TANAH TOA KABUPATEN BULUKUMBA 

Hari/Tanggal : 

Waktu  : 

A.    Karakteristik Informan Pendukung (Keluarga Informan Utama) 

e. Inisial Informan : 

f. Usia   : 

g. Pendidikan Terakhir : 

h. Pekerjaan  : 

B.    Daftar Pedoman 

No Variabel Pedoman 

Wawancara 

Probing Jawaban 

1   

Perilaku 

Perilaku 

pencarian 

kesehatan  

a. Apakah anda melakukan 

tindakan ketika istri anda 

mengalami permasalahan 

kesehatan pada masa 

kehamilannya? 

b. Apakah anda melakukan 

tindakan ketika istri anda 

mengalami masalah 

kesehatan pada masa nifas? 

c. Jika tidak! Mengapa anda 

tidak melakukan tindaka 

apa-apa? 

d. Jika ya! Tindakan apa yang 

anda lakukan 

 

 

Perilaku 

pencarian 

kesehatan secara 
mandiri 

a. Apakah saat istri anda 

mengalami permasalahan 

kesehatan pada masa 
kehamilan dan masa nifas, 

anda melakukan 

 



 

 

 

 

No Variabel Pedoman 

Wawancara 

Probing Jawaban 

pengobatan mandiri untuk 

mengatasinya? 

b. Jika ya! Apakah ada 

pengalaman pengobatan 

mandiri sebelumnya yang 

dilakukan sehingga 

permasalahan kesehatan 

tersebut teratasi? 

c. Pengobatan seperti apa 

yang dilakukan? 

Perilaku 

pencarian 

kesehatan secara 

tradisional 

maupun modern 

 

a. Apakah ketika istri anda 

mengalami masalah 

kesehatan pada masa 

hamil, dan nifas, anda 

melakukan pengobatan 

keluar ke fasilitas 

kesehatan atau ke 

pengobatan tradisional? 

b. Anda lebih memilih ke 

pengobatan ke fasilitas 

kesehatan terdekat atau ke 

pengobatan tradisional? 

c. Apakah pengobatan 

tradisional tersebut anda ke 

sanro  atau dukun?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATRIKS WAWANCARA 

Lampiran 3 

A. Informan Utama 

Perilaku 

No Informasi informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 

 Perilaku 

Pencarian 

Kesehatan 

HA “Eee anrek, kah lamari 

sendirina todoji, a 

mangang a tarile’ 
“Anrek ia, tala di isse i, 

injomi ku erang i lampa 

di tu macca ia” 

Eee tidak, karna akan 

sembuh sendirinya dan 

saya sudah lelah berobat. 

Tidak ada, tidak tau, 

makanya saya bawa ke 

orang pintar 

Sebagian besar 

informan  mengatakan 

tidak  melakukan 

tindakan, percaya 

permasalahan 

kesehatan yang 

dirasakan akan sembuh 

dengan sendrinya, 

sebagian lainnya 

memang tidak ada 

kemauan, masalah  

kesehatan yang dialami 

sudah hal biasa dan 

belajar dari 

pengalaman  orang tua. 

Informan yang 

memiliki anak, ketika 

anak tersebut sakit 

tindakan yang 

dilakukan ada dua cara 

yaitu membawa ke 

sanro (dukun) atau 

Dapat disimpulkan 

bahwa faktor yang 

mempengaruhi 

pembentukan sikap 

bertindak atau tidak 

bertindaknya  

informan adalah 

pengalaman pribadi, 

orang lain/orangtua, 

dan kebudayaan. 

IA “ iye dirumah saja 

karna memang tidak 

mauka” 

Iya dirumah saja karna 

memang saya tidak mau 

IR “Emm iya saya pergi, 

membawanya periksa 

ke bidan” 

Emm iya saya pergi, 

membawanya periksa ke 

bidan 

JM “Anrek kugaukang 

apa-apa karna a tappa 

a ngukua inni 

keluhanku la mari 

sendirina ji. Na 

ammakku todo ri 

tiananang na di 

aringku pada todoji 

keluhanku inni na 

anree todo ja na 

Saya tidak melakukan 

apa-apa karna saya 

percaya masalah 

kehamilan yang saya 

rasakan ini akan sembuh 

dengan sendirinya. Sama 

halnya seperti ibuku di 

kehamilanya dulu, 

keluhannya sama seperti 

yang saya rasakan dan 



 

 

 

 

gaukang apa-apa” dia juga tidak melakukan 

tindakan apa-apa. 

orang pintar dan 

membawa  kebidan 

terdekat.  NH “Tidak ada, karna hal 

biasa ji kalau hamil 

orang” 

Tidak ada, karna hal 

tesebut biasa untuk 

orang hamil. 

2. Perilaku 

Pencarian 

Kesehatan 

Secara 

Mandiri 

HA “Biasa a pallu ere 

kammuk ampa malak i 

baneangku atau pakrisi 

ulungku,ammake care-

care nampa ku 

tampeng i kinjo Anre 

todo ku ngakluki ile, a 

malla todo a pole 

sambarang ku inung 

ngi, kah tianang ki 

ndeke dekaang na 

ngura-ngura anak a 

lalang” 

 

“Maing i hambang na 

ku erang I lampa di 

bidang a, maing todo I 

ku erang lampa di tu 

macca ia, di tiuk-tiuk 

kaleji ia” 

Biasa saya memasak air 

hangat saat perut bagian 

bawah saya terasa keram 

atau saat kepala sakit, 

menggunakan kain lalu 

dikompres di area yang 

dirasa keram. Saya juga 

tidak mengonsumsi 

obat-obatan karena takut 

anak saya mengalami 

kelainan di dalam perut. 

 
 

 

Pernah demam dan saya 

bawa ke bidan, dan 

pernah juga saya bawa 

pergi ke orang pintar, di 

tiup-tiup saja 

 

 

 

 

Informan mengatakan  

melakukan pengobatan 

sendiri sesuai dengan 

keluhan yang dirasakan 

seperti sakit kepala, 

keram pada perut, 

mengobatinya dengan 

air hangat yang 

dikompreskan dibagian 

yang bermasalah. 

Tidak mengonsumsi 

obat-obatan karena 

takut anak yang 

dikandung mengalami 

kelainan. Informan 

lainnya mengatakan 

melakukan pengobatan 

sendiri dengan 

mengonsumsi obat 

herbal dari daun kuma-

kuma, adapun yang 

melakukan pengobatan 

Dapat disimpulkan 

bahwa informan 

melakukan pengobatan 

sendiri sesuai dengan 

keyakinan akan 

manfaat dari 

pengobatan sendiri 

yang dilakukan  dari 

masing-masing 

infroman terhadap 

keluhan yang 

dirasakan untuk 

mengatasi masalah 

kesehatannya. 



 

 

 

 

  IA “Heheh iye Ile 

kampong a ku inung 

tarrusu. anu arengna 

kuma-kuma” 

Hehehe iya saya selalu  

berobat dan 

mengonsumsi obat 

kampung, namanya daun 

kuma-kuma 

sendiri untuk 

mengatasi keluhan 

yang dirasakan dengan 

berjalan kaki agar 

keluhan yang dirasakan 

berkurang dan 

dipercaya 

memudahkan proses 

melahirkan. 

 

Informan yang memilki 

anak  tidak ada 

melakukan pengobatan 

sendiri, teteapi 

membawa anaknya 

memeriksakan 

kesehatan kebidan 

terdekat dan 

membawanya ke orang 

pintar dukun, tidak 

meminumkannya obat-

obatan yang dibuat 

sendiri karena anak 

tersebut masih kecil. 

 

  IR “Anrekja ia” 

 

“Anrek ia, malla-malla 

ki painungang i, kah 

cakdi iji 

 

Tidak ada 

 

Tidak ada, karna saya 

takut meminumkannya, 

karna masih kecil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  JM “Ituji yang kalau 

kurasa kram perut 

bagian bawahku atau 

kram kaki ku kalau 

pagi itu jalan-jalan ka 

di halaman rumah 

supaya hilangki itu 

kram ia” 

Apabila saya merasakan 

kram pada perut bagian 

bawah atau kram pada 

kaki saya saya 

melakukan jalan-jalan 

pagi di sekitar halaman 

rumah agar rasa kram  

itu hilang 

  NH “karna a lammah i 

nakke fisikku nakua 

totoia jadi setiap ele 

injo naung ma dakka-

dakka iayapa na 

lokmoro i 

pammanakang ku” 

Karna saya memiliki 

tubuh yang lemah orang 

tua saya menyuruh saya 

untuk jalan-jalan di pagi 

hari untuk memudahkan 

saya saat melahirkan 

nanti dan tidak terlalu 

lama merasakan sakit. 

 



 

 

 

 

3.  Perilaku 

Pencarian 

Kesehatan 

Secara 

Tradisional 

Maupun 

Modern 

HA “Kah toia kunni mae 

sanging manak di 

ballak ji, nampa punna 

di balakki gitte na 

mangei sanro ia, punna 

la di erang ki lampa di 

Rumah Sakit lerei 

nampa na ngoto toia, 

doe isse kodong. Ku 

pileang i sanro ia 

karna ku tappakki 

pengobatanna” 

 

“Eee, anrek ku tutturu 

lampai paressa, a isse 

injo kodong, tala 

sampang ki, biasa lohe 

jamaang di ballak,a 

nre todo pole tu 

sanging na ngurangki 

kah lampa i jama 

puangna ndeke” 

Karena masyarakat 

disini memang selalu 

melahirkan dirumah, dan 

kalau dirumah kita yang 

di datangi oleh sanro, 

untuk dibawa ke Rumah 

Sakit pun jauh dan kita 

akan mengendarai 

mobil, uang lagi kasihan. 

Saya lebih memilih 

sanro karna saya percaya 

pengobatannya. 

 

Eee, saya tidak rajin 

pergi periksa, saya tidak 

tau kenapa kasihan, 

tidak ada waktu, biasa 

banyak pekerjaan yang 

dilakukan dirumah dan 

kadang tidak ada yang 

ingin menemani kesana 

karna bapaknya anakku 

pergi bekerja. 

Sebagian besar 

infoman mengatakan 

menggunakan sanro 

untuk mengobati 

permasalahkan 

kesehatan yang dialami 

baik pada ibu maupun 

pada anak. Beberapa 

informan lebih percaya 

dengan pengobatan  

sanro  tersebut karena 

untuk mengunjungi 

fasilitas kesehatan 

untuk melahirkan 

memakan biaya, tidak 

memiliki kendaraan 

dan tidak ada yang 

menemani ke fasilitas 

kesehatan untuk 

melakukan 

pemeriksaan selama 

hamil. Informan 

lainnya mengatakan 

malas untuk ke 

fasilutas kesehatan 

karena pengalaman 

dari hamil anak 

pertamanya. 

Dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat 

lebih memilih mencari 

pengobatan tradisional 

atau ke sanro dan 

menggunakan sanro 

pammanak untuk 

membantu proses 

melahirkan seorang 

ibu.  

IA “Karna berobat di 

kampungja, tarile 

sanro dan itu sanroku 

tidak na biarkanka 

Karna saya berobat di 

kampung, berobat di 

sanro dan itu sanro ku 

tidak membiarkan saya 



 

 

 

 

 memang berobat diluar 

jadi fokus berobat ku 

itu di sanro dan 

Alhamdulillah sembuh 

ka. 

untuk berobat diluar, 

jadi pengobatan saya itu 

fokus berobat di sanro 

dan Alhamdulillah saya 

sembuh. 

  

IR “Anrek ku manak di 

Puskesmas, manak di 

ballakja, lampa a keok 

sanro. a 

kapakrisangma jadi 

sanro mi lampa dikeok 

untuk pammanak a di 

ballak. Biasana towwa 

kunni mae do, Sanro ji 

lampa dikeok 

pammanakki, kah 

anrekja na ngura-

ngura toia ampa sanro 

todoji pammanakki 

singkamua ji bidang a” 

Saya tidak melahirkan di 

Puskesmas, saya 

melahirkan dirumah dan 

memanggil sanro. Saat 

itu saya sudah kesakitan 

jadi memilih untuk pergi 

memanggil sanro 

pammanak, orang-orang 

dulu juga menggunakan 

sanro pammanak untuk 

membantu mereka 

melahirkan juga tidak 

terjadi apa-apa kepada 

mereka sama halnya 

seperti bidan. 

JM “Pernah ji satu kali, 

sudah itu tidakmi ku 

pergi karna kadang 

tidak ada kendaraan 

Pernah satu kali, setelah 

itu tidak pernah pergi 

lagi karna kadang tidak 

ada kendaraan 

NH “Heheh, nda tau mi ini 

kah malaska saya pergi 

periksa bela karna ini 

anak pertamaku nda 

Heheh, tidak tau ini, 

saya malas pergi periksa, 

karna anak pertama saya 

ini tidak juga saya rajin 



 

 

 

 

tongji rajin ka pergi 

periksa na sehat-sehat ji 

nda tongji na kenapa-

kenapa” 

pergi periksa ia pun 

sehat dan tidak kenapa-

kenapa. 

 

 

B. Informan Kunci 

 

1. Ammatoa/ Ketua Adat  Suku Kajang 

Perilaku 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 

1. Perilaku 

Pencarian 

Kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amma 

“Ampa rie intu tala na 

kulle tauia kunni mae 

pada nu ki 

kuangangang a, pasti 

tujuan utama na 

memang lampa I di 

sanro ia ri tu macca ia 

nu di percaya ia 

ngukua kulle mintodo 

ngilei garringna pada 

injo di assalai, di tiuk-

tiuk i.  

Jika ada masyarakat 

yang mengalami 

masalah kesehatan, 

seperti yang anda 

katakan tadi, tujuan 

utamanya memang ke 

sanroia, orang pintar 

yang mereka percaya 

akan menyembuhkan 

penyakitnya, seperti di 

bacakan air dan di tiup-

tiup. 

Informan mengatakan 

bahwa masyarakat 

yang mengalami 

masalah kesehatan 

lebih mencari  sanro  

yang mereka percaya 

untuk mengobati 

masalah kesehatan 

yang mereka alami. 

Dapat disimpulkan 

bahwa tujuan utama 

ketika masyarakat 

mengalami masalah 

kesehatan yang 

didatangi pertama kali 

untuk beobat adalah 

sanro 

2. 

 

 

 

 

Perilaku 

Pencarian 

Kesehatan 

Secara 

Mandiri 

 

 

 

 

Amma 

“Rie kepercayaanna 

ampa ri tutianang a 

kunni mae punna 

subuh i, itak i ambaung 

nimbak anna’ nampa 

Masyarakat disini 

memiki kepercayaan 

pada ibu hamil, jika suda 

subuh mereka bangun 

membuka pintu dengan 

Informan mengatakan 

bahwa masyarakat 

memiliki kepercayaan 

terhadap beberapa hal 

terkait dengan ibu 

Dapat disimpulkan 

bahwa masyrakat 

khususnya pada ibu 

hamil memilki 

kepercayaan dari 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pacumpikki ere battu 

lalang babana di tuka’ 

a nampa ampa ele-ele 

mi di suro mi naung 

dakkadakka ri 

buttayya. Tujuangna 

dipercayai hajik na 

lokmoro 

pammanakangna” 

memuncratkan air dari 

mulut ke anak tangga 

rumah mereka dan 

apabila sudah pagi di 

suruh untuk berjalan-

jalan ditanah. Tujuan 

dilakukan hal tersebut 

untuk mempermudah 

proses melahirkan yaitu 

tidak merasakan rasa  

sakit yang terlalu lama. 

hamil yaitu 

menyemburkan air di 

anak tangga, berjalan 

kaki dipagi hari, tujuan 

tersebut dilakukan 

yaitu untuk 

mempermudah proses 

melahirkan. 

leluhur meraka yang 

masih di gunakan 

hingga sekarang. 

3. 

 

 

Perilaku 

Pencarian 

Kesehatan 

Secara 

Tradisional 

Maupun 

Modern 

 

 

 

 

 

Amma 

“Iyyah, sebagian 

besarna mintodo inni 

masyarakat a apalagi 

nu lalang kawasan a 

toh manak diballakji 

dibantu di sanro 

pammanak. ampa rie 

intu tala na kulle tauia 

kunni mae misalna tala 

yakin i di sanro na 

akrak mae tarile ku 

bantu ji ngilei ang 

tahassang i ilena 

nampa na inung. Tapi 

palingan lampai boja 

sanro maraeng” 

Iyya, sebagian besar 

masyarakat di kawasan 

adat, melahirkan 

dirumah dibantu oleh 

sanro Pammanak. 

Misalnya salah satu 

masyarakat tidak yakin 

dengan sanro yang 

mengobatinya, dan mau 

datang berobat ke saya, 

saya akan bantu dengan 

tahassang (air yang 

dibacakan, bacaan 

khusus) lalu di minum. 

Tapi palingan 

masyarakat pergi 

Informan mengatakan 

bahwa sebagian besar 

masyarakat dikawasan 

adat suku kajang 

melahirkan dirumah 

dibantu oleh seorang 

sanro pammanak. 

Selain ke sanro lainnya 

Amma juga dapat 

mengobati masyarakat 

yang ingin diobati 

seperti di tahassang 

atau air yang 

dibacakan bacaan 

khusus.  

Dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar 

masyarakat 

menggunnakan sanro 

pammanak untuk 

membantu seorang ibu 

yang hendak 

melahirkan. 



 

 

 

 

mencari sanro lain. 

 

2. Petugas Kesehatan  Puskesmas Tanah Toa 

Perilaku 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 

1. Perilaku 

Pencarian 

Kesehatan 

 

 

 

 

 

KI 

“Sebagian besar yang 

saya lihat sejauh ini 

tidak melakukan 

tindakan. Kenapa saya 

katakan demikian 

karna masyarakat itu 

lebih percaya ke 

dukun-dukun atau 

sanro daripada 

mengunjungi atau ke 

fasilitas kesehatan. 

 

“Kalau itu nabawaji 

anaknya ke puskesmas 

tapi kebanyakan 

nabawa dulu ke orang 

pintar untuk tiup-tiup 

ki. Pokoknya dukun 

dulu tidak ada istilah 

langsung kemedis” 

Sebagian besar yang 

saya lihat sejauh ini 

tidak melakukan 

tindakan. Kenapa saya 

katakan demikian karna 

masyarakat ini lebh 

percaya ke dukun-dukun 

atau sanro daripada 

mengungjungi atau ke 

fasilitas kesehatan. 

 

 

Kalau itu, dia membawa 

anaknya ke puskesmas 

tapi kebanyakan dibawa 

dulu ke orang pintar 

untuk tiup-tiup. 

Pokoknya kedukun dulu 

tidak ada istilah 

langsung kemedis 

Informan mengatakan 

bahwa sebagian besar 

masyarakat tidak 

melakukan tindakan 

dalam hal ini tidak 

langsung datang ke 

fasilitas kesehatan jika 

mengalami masalah 

kesehatan tetapi 

memlih ke dukun-

dukun atau sanro 

terlebih dahulu. 

Begitupula 

permasalahan 

kesehatan pada anak, 

adapun dibawa ke 

puskesmas namun 

beberapa juga dibawa 

ke dukun atau orang 

pintar.  

Dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar 

masyarakat 

mengambil tindakan 

dengan cara berobat 

ke dukun atau sanro 

terlebih dahulu dan   

tidak bertindak 

mengungjungi fasilitas 

kesehatan terlebih 

dahulu. 

2. Perilaku  

Pencarian 

Kesehatan 

 

 

 

“Kalau pengobatan 

sendiri yang dilakukan 

oleh masyarakat ia 

Kalau pengobatan 

sendiri yang dilakukan 

oleh masyarakat saya 

Informan mengatakan 

bahwa masyarakat 

melakukan pengobatan 

Dapat disimpulkan 

bahwa pengobatan 

sendiri yang dilakukan 



 

 

 

 

Secara 

Mandiri 

 

 

KI 

saya kurang tau, 

pengobatan apa saja 

yang mereka lakukan, 

mungkin beda-beda 

caranya toh satu-satu 

orang. Paling ke sanro 

ki atau ada tong 

ramuan na minum” 

kurang tau, pengobatan 

apa saja yang meraka 

lakukan, mungkinbeda-

beda satu-satu orang, 

paling ke sanro atau 

mengonsumsi ramuan. 

sendiri dengan versi 

mereka masing-

masing, baik itu 

menggunakan sanro 

atau mengonsumsi 

ramuan buatan sendiri. 

masyarakat berbeda-

berbeda sesuai dengan 

kepercayaan 

masyarakat itu sendiri 

3.  Perilaku 

Pencarian 

Kesehatan 

Tradisional 

Maupun 

Modern 

 

 

 

 

 

KI 

“kita sebagai petugas 

ini selalu siaga 

kapanpun mereka 

butuhkan, kami ada 

tapi yah kembali lagi 

ke pola fikir 

masyarakat toh yang 

memang 

memprioritaskan 

orang-orang pintar 

seperti dukun atau 

sanro, kepercayaannya 

mereka itu tinggi di hal 

itu. Sekitar 90% 

masyarakat lebih yakin 

dan percaya kedukun 

10% nya ada togmi 

yang mengerti” 

 

“itupun kita yang 

Kami sebagai petugas 

selalu ada tapi kembali 

lagi ke pola pikir 

masyarakat, yang 

memang 

memprioritaskan orang-

orang pintar seperti 

dukun atau sanro. 

Kepercayaan mereka 

tinggi akan hal itu. 

Sekitar 90 persen 

masyarakat lebih yakin 

dan percaya kedukun 

dan 10 persen nya sudah 

ada yang mengerti. 

 

 

 

 

itupun kita yang panggil 

Informan mengatakan 

bahwa masyarakat 

lebih memprioritaskan 

dukun atau sanro  baik 

pada ibu hamil ataupun 

masyarakat umumnya 

disebabkan karna 

kepercayaan 

masyarakat, sekitar 90 

persen lebih percaya ke 

sanro  dan 10 

persennya itu mengerti 

akan pengtingnya 

memeriksakan 

kesehatan di fasilitas 

kesehatan. Namun 

pemeriksaan untuk 

anak di fasilitas 

kesehatan yang telah 

disedikan di setiap 

Dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar 

masyarakat melakukan 

pengobatan ke dukun 

atau sanro 



 

 

 

 

panggil kalaupun dia 

mau, untuk disuruh 

saja datang di fasilitas 

kesehatan tidak mau. 

Sekitar 50% yang mau 

datang memeriksa” 

 

“Tergantung kalau dia 

mau, kalau tidak mau 

yah nda mau, kalau 

adami juga 

kegiatannya nda mau 

mi dia bawaki. Ada 

juga dulu itu di 

istilahkan sweeping 

yang kalau memang 

nda mau i datang kita 

yang datangi 

rumahnya tapi 

sekarang sudah tidak 

di adakan itu, tidak 

atau kenapa” 

kalaupun dia mau, untuk 

disuruh saja datang di 

fasilitas kesehatan tidak 

mau. Sekitar 50 persen 

yang mau datang 

memeriksa. 

 

Tergantung kalau dia 

mau, kalau dia tidak 

mau yah tidak mau, jika 

dia ada kegiatan dia 

tidak membawa 

anaknya. Dulu ada 

istilah sweeping yang 

kalau memang dia tidak 

mau datang kita yang 

datangi rumahnya tapi 

sekarang sudah tidak 

diadakan itu, tidak atau 

kenapa. 

 

 

dusun seperti posyandu 

tidak digunkan dengan 

baik oleh masyarakat 

sekitar 50 persen saja 

yang datang 

memeriksa hal tersebut 

juga tergantung dari 

keinginan ibu dari anak 

tersebut beberapa ibu 

tidak mau 

membawanya dengan 

beberapa alasan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Sanro Pammanak 

Perilaku 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 

1. Tindakan 

yang 

dilakukan 

pada ibu 

hamil yang 

mengalami 

masalah 

kesehatan 

 

 

 

 

 

SR 

“owwhh. Ampa 

keluhanna ri battang i 

biasa di uruk i, 

assallang i ere 

ditahasai i nampa na 

inung, Ere ji, ere 

hambang di anuang I” 

 

“iyya ampa bungasai 

maing manak tallu allo 

berturut-turut injo 

mange ki toak i. 

Nguttei pammanakang 

na apakah ballomi 

ataukah rie 

makmaraeng jadi 

kulleki ngilei. Kh itak i 

di ilei itak todo i 

ammari cinggara nai’ 

sehak” 

Owwhh. Jika masalah 

kesehatannya ada di 

bagian perut, biasa di 

urut, dibacakan airnya 

lalu diminum. Air saja, 

air hangat. 

 

 

 

Iyya awal setelah ibu 

tersebut  melahirkan 

ditiga hari berturut-turut 

itu kita pergi 

mengunjunginya. Dilihat 

apakah bekas 

melahirkannnya itu 

sudah membaik atau 

belum, jika ada kelainan 

kita bisa mengobatinya 

segera, agar ibu tersebut 

segera pulih dan sehat 

Informan mengatakan 

bahwa permasalahan 

kesehatan pada ibu 

hamil diatasi dengan 

beberapa cara yaitu di 

urut, air yang 

dibacakan bacaan 

khusus, dan 

menggunakan air 

hangat. Pada ibu hamil 

yang yang baru 

melahirkan dikunjungi 

selama 3 hari berturut-

turut sebagai bentuk 

perawat yang dilakuan 

oleh sanro pammanak 

tersebut. 

Dapat disimpulkan 

bahwa tindakan yang 

dilakukan oleh sanro 

pammanak  tersebut  

dianggap sebagai 

bentuk perawatan 

khusus dilakukan  

pada ibu yang baru 

saja melahirkan. 



 

 

 

 

2. Metode 

pengobatan 

yang 

dilakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR 

“Eee,,,di uruk i 

battangna supaya 

suluk nagse i nu 

mantang a injo 

dibattangna, di 

pelehai, di tumpui, 

dilisui. injo pada todoji 

arengna ampa di 

bersihkan i rie todo 

cara-cara na tapi tala 

kulle diparatekkang 

sambarang. Ni rioi ere 

hambang, di lisu i 

battangna, intuka 

ampa tala di lisu 

battangna,iya mintu 

biasa taksia-siara 

pakmanakangna biasa 

panrak tauia, jadi 

parallui di lisu, 

sampang maing i gacik 

na nrio, e di tumpu i, di 

lisu i battangna, dilisak 

i na itak cinggara. 

tujuangna dipakinjo 

iyapana sulu ngase 

rara jammarakna, 

sesa-sesa 

“Eee, perutnya di urut 

agar keluar semua sisa-

sisa yang ada diperut ibu 

tersebut seusai 

melahirkan, di bantu 

bersandar, di tumpui, di 

lisui (urut). cara tersebut 

dilakukan sama hal nya 

kita melakukan 

pembersihan ke pada ibu 

yang usai melahirkan 

dan memiliki cara-cara 

tertentu yang tidak bisa 

sembarang orang untuk 

mempraktekkannya. 

Kemudian dimandi 

dengan air hangat di 

lisui (urut) perutnya, 

sebab jika tidak 

dilakukan lisui 

(urut)biasa rahimnya 

tidak pada tempatnya 

atau terhambur nah 

itulah yang biasa 

merusak orang (sakit), 

makanya itu perlu 

dilakukan lisu (urut). 

Setelah ibu tersebut 

Informan mengatakan 

bahwa melakukan 

pembersihan pada ibu 

yang usai melahirkan 

dengan membantu 

bersandar, di tumpui di 

lisu (urut) cara tersebut 

memiliki teknik khusus 

yang tidak boleh 

sembarang orang 

mempraktekkanyya. 

Kemudian dimandikan 

dengan air hangat 

kemudia perut ibu 

tersebut di urut lalu di 

injak dengan pelan 

menggunakan tumit 

kaki tujuan dilakukan 

hal tersebut untuk 

membersihkan sisa-

sisa isi perut pada ibu 

yang usai melahirkan. 

Dapat disimpulkan 

bahwa metode 

pengobatan yang 

dilakukan yaitu untuk 

pembersihan pada ibu 

yang usai melahirkan 

dengan cara-car 

tertentu seperti di lisu 

(urut) di tumpu, lalu 

dimandi dengan air 

hangat tujuan 

dilakukan hal tersebut 

yaitu untuk 

pembersihan sisa-sisa 

isi perut ibu yang usai 

melahirkan. 



 

 

 

 

pammanakang na” diamandikan 

dilakukanlah 

ditumpui¸dilisui (urut) 

perutnya, lalu di injak 

dengan tumit kaki. 

Tujuannya agar keluar 

semua sisa-sisa usai 

melahirkan pada ibu 

tersebut. 

 

C. Informan Pendukung 

Perilaku 

No Informasi Informan Jawaban Terjemahan Reduksi Kesimpulan 

1. Perilaku 

Pencarian 

Kesehatan 

 

JI 

“Anrek, tala maing i 

lampa paressa” 

 

 

Tidak,  belum pernah 

melakukan pemeriksaan 

Informan mengatakan 

bahwa belum pernah 

melakukan 

pemeriksaan di 

fasilitas kesehatan dan 

informan lainnya juga 

mengatakan dengan 

adanya sanro tidak 

usah ke fasilitas 

kesehatan karna obat 

yang diberikan belum 

tentu cocok dan 

mengalami rasa takut 

dengan mengonsumsi 

obat-obatan akan 

Dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat 

tidak melakukan 

tindakan melakukan 

pemeriksaan ke 

pelayanan kesehatan 

selama kehamilan. 

  MI “Karna rieja sanro do, 

kah ampa lampaki isse 

kinjo mange , kah ileji 

di sareang na belum 

tentu todo i sicocok, a 

mallak todoki pole 

sibuangang kah tu 

tianang nampa la 

nginung ile a bata ki 

nguara-ngura ia 

anakna lalang do , 

Karna ada sanro. untuk 

pergi ke fasilitas 

kesehatan, hanya obat 

yang diberikan dan 

belum tentu cocok 

dengan obatnya. Rasa 

takut juga untuk 

konsumsumsi obat-

obatan karna dia sedang 

hamil takutnya anak 

yang ada didalam 



 

 

 

 

nguppaia rie kelainan” perutnya mengalami 

kelainan. 

berdampak pada anak 

yang dikandung 

  SB “eee apa injo do, 
kukaluppai mi nak” 

Eee apa itu, saya sudah 
lupa nak. 

  SH “sinungkak inni 
tianang tala maing pi 

dierang lampa RS atau 

di puskesmas paressa” 

Selama mengandung 
belum pernah dibawa ke 

RS atau Puskesmas 

periksa. 

 

  SM “Anrek tala maing 

ganna” 

Sepertinya belum pernah 

2. Perilaku 

Pencarian 

Kesehatan 

Secara 

Mandiri 

 

 

 

 

JI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ampa pakri-

pakrisi’na ja ulungna 

atau kalengna biasa ku 

urukkan kaleji atau 

nginung pakrisi ulu 

biasa todo ku 

hambangiang I ere 

hambang ampa pakrisi 

I ulungna nampa di 

kammuk-kammukiang I 

ulungna” 

 

“Ile raung-raung do, 

pada kuma-kuma e na 

raung lahuna di arak-

arak ampa pakrisi I 

ulungna. 

Kalau hanya sakit kepala 

atau badannya kadang 

saya urut atau pijit biasa 

atau meminum obat 

sakit kepala, kadang 

juga saya panaskan air 

hangat untuk 

dikompreskan ke 

kepalanya 

 

 

 

Obat dari dedaunan, 

seperti kuma-kuma dan 

daun lauhna, daun 

tersebut di cium 

aromanya jika sakit 

Informan mengatakan 

bahwa  jika masalah 

kesehatannya ada 

dikepala pengobatan 

yang dilakukan dengan 

cara di pijit atau 

mengonsumsi obat 

sakit kepala, dan 

mengompresnya 

dengan air hangat. 

Informan lainnya 

mengatakan 

melakukan pengobatan 

dengan menggunakan 

tumbuhan seperti 

kuma-kuma dan daun 

lahuna serta informan 

Dapat disimpulkan 

bahwa metode 

pengobatan sendiri 

yang digunakan oleh 

beberapa masyarakat 

beragam namun 

penggunaan air 

sebagai pereda sakit 

atau nyeri adalah 

pengobatan yang 

kebanyakan 

masyarakat lakukan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI 

 

 

 

 

 

 

 

ee rupakna injo 

lokmoro todomi 

pammanakangna kah 

sanging a naungji 

dakka dakka ampa elek 

i, na rupak tala lohe mi 

garringgarringna 

saggengna narapik 

pammanakangna” 

kepala 

 

 

 

 

 

 

Ee semoga proses 

melahirkannya nanti 

tidak akan merasakan 

sakit yang lama karna 

dia selalu jalan-jalan 

setiap pagi dan semoga 

dia dijauhkan dari 

keluhan-keluhan 

permasalahan kesehatan 

sampai waktu 

melahirkan tiba. 

lainnya ada juga 

menggunakan 

pengobatan sendiri 

dengan berjalan kaki 

dipagi hari dipercaya 

untuk memudahkan 

proses melahirkannya 

kelak adapun juga 

menggunakan 

pengobatan   dari 

sanro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SB Punna garring-garring 

kammuk-kammuk na ja 

ia biasa lampa di 

pakbojaang sanro ri tu 

macca ia do tiuk tiuk i 

Jika dia mengalami 

masalah kesehatan 

dikompres dengan air 

hangat ataupun 

dicarikan  sanro (dukun) 

dengan tiup-tiup. 

  SH Andai puangna 

anakku, lampa kaleji di 

pakbojaang sanro do, 

nu macca ia ngassala 

Bapak dari anakku tidak 

mau, hanya pergi 

dicarikan  sanro (dukun) 

yang bisa mengobati 



 

 

 

 

tahasa, jadi ereji di 

painungiang i na biasa 

cinggara todoji, a 

sicocok ia tarile 

kampong a daripada di 

erang lampa paressa 

dibacakan airnya dengan 

bancaan khusus setelah 

itu diminum dan sehat, 

dia cocok denagn 

pengobatan sanro 

daripada dibawa pergi 

periksa. 

 

 

 

 

 

. 

  SM ee anrek ia, anrek di 

isse, lampa kalejaki 

tarile sanro ri tu 

macca ia 

Ee tidak, tidak tau apa-

apa, hanya pergi berobat 

ke sanro di orang pintar. 

3. Perilaku 

Pencarian 

Kesehatan 

Secara 

Tradisional 

Maupun 

Modern 

 

 

 

 

JI 

“La keok kalejaki 

sanro pammanak ehh 

sanging manak di 

balak ji tu kunni ia 

mae nak 

Kah tu riolo ta pakinjo 

ji todo ia , na anrekja 

tu ngura-ngura” 

Akan memanggil sanro 

pammanak ehh 

masyarakat disini selalu 

melahirkan dirumah nak. 

Karna orang dulu kita 

disini juga lakukan hal 

serupa dan juga tidak 

terjadi apa-apa. 

Sebagian besar 

informan mengatakan 

bahwa menggunakan 

sanro pammanak 

sebagai seeorang yang 

membantu saat proses 

melahirkan seorang 

ibu. Beberapa 

informan juga 

mengatakan 

masyarakat yang 

melahirkan dirumah 

sudah dilakukan turun 

temurun dari dahulu 

dan memilih sanro  

karna jarak dari rumah 

masyarakat tidak 

Dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat sku 

kajang sebagian besar 

menggunakan 

pengobatan dari sanro 

atau sanro pammanak  

dalam hal ini 

pengobatan tradisional 

  MI e lohe ji sanro maka la 

dikiokangi, sanro 

pammanak do nak. 

Numake sanro 

pammanak jaki tu 

kunni na mae nak, 

langkara intu mae 

nakke bijang-bijangku 

manak di Rs di e 

Banyak sanro yang akan 

mengobati, sanro 

pammanak nak. Disini 

kita dibantu oleh sanro 

pammanak. Jarang dari 

keluarga saya 

melahirkan di Rumah 

Sakit karna dulu belum 

mengenal Rumah Sakit 



 

 

 

 

berupintu mange rie 

dikua e Rs na intu 

pusekesmas, attarile 

kampongjaki tala lohe 

todo pangsulukang 

doek a ia” 

dan Puskesmas dulu itu 

kita hanya berobat 

dikampung dan tidak 

memerlukan biaya yang 

banyak. 

begitu jauh 

dibandingkan dengan 

mendatangi fasilitas 

kesehatan atau bidan. 

  SB Lampaki keok sanro di 

rate kinjo mange. Kah 

lerei ballak na bidang 

a njo wattu ia, na injo 

ballakna sanro ia rate 

ji di takbing a, na sulu 

mi ndeke anakna doe, 

tala di isse ngukua la 

nguraki jadi tappa 

sanro nu bani-bani ia 

mo dikeok” 

Eee yo di erang i 

ganna injo maing i 

taktai tai na di erang 

di bidang a kah tala 

sicocok i susuna 

Pergi memanggil sanro 

disana. Karena rumah 

bidannya jauh 

sedangkan rumah 

sanronya tidak jauh dan 

anaknya sudah keluar 

saat itu tidak tau harus 

berbuat apa jadi saat kita 

bergegas memanggil 

saanro yang dekat dari 

rumah. 

Ee yo dibawa ke bidan 

periksa karena anaknya 

berak-berak saat itu 

karena susu yang 

dikonsumsinya tidak 

cocok. 

 

  

  SH Battu riolo kinjo mae 

nak, saggengna 7 

anakku innimi bungko 

pole tianangmi pole he 

Dari dahulu nak, sampai 

saya memilki 7 anak dan 

anak terakhir saya yang 

sekarang mengandung 



 

 

 

 

na ya ngase na anakku 

sanging manak di 

ballakja. Lampa ki 

boja sanro pammanak, 

ampa na rapik i 

pammanakang na 

selalu melahirkan 

dirumah. Pergi mencari 

sanro pammanak saatu 

tiba masa untuk 

melahirkan. 

  SM La manak diballak ji, 

anak pertamaku 

diballak todoji manak 

na iyaminjo na akrak 

todoji ndeke manak di 

ballak. 

a percaya mintodoki tu 

kunnni ia mae ia nak, 

na saba battu riolo injo 

gitte mae tarile sanro 

mintodo jaki anrek 

todo ja dikua doktoro 

atau bidang intu maae 

di. 

Punna tarile sanro ki 

ia, di tahasa kalejaki 

nampa di inung injo 

ilena, kh ampa lampaki 

paressa di bidang a na 

suroki ngakluk ile isse 

Melahirkan dirumah 

saja, karna anak pertama 

saya juga melahirkan di 

rumah, dan karena itu 

anak saya ini juga ingin 

melahirkan dirumah. 

Kita percaya dengan 

pengobatan  sanro dari 

dahulu kita hanya 

berobat di sanro tidak 

ada dikatakan dokter 

atau bidang. Pengobatan 

sanro ditiupkan air baru 

diminum, kalau kebidan 

periksa disuruh lagi 

mengonsumsi obat. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Lampiran 4.   

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

1. Informan Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Informan Kunci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Informan Pendukung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 5 

 

 

SURAT-SURAT 

 

 

A. Surat Keterangan Layak Etik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

B. Surat Izin Penelitian Ke PTSP Sulawesi Selatan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C. Surat izin penelitian ke Kantor Camat Kajang dan Kepala Desa Tanah Toa 

Kabupaten Bulukumba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

D. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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