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ABSTRAK 

Nama  : Sitti Fatimah Nurma 

Nim  : 30400115010 

Fak/Jur : Ushuluddin Filsafat dan Politik/ Sosiologi Agama 

Judul  : Interaksi Sosial Eks Penderita Kusta dan Masyarakat Desa 

Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone. 

 

 Penelitian ini membahas tentang “Interaksi Sosial Eks Penderita Kusta dan 

Masyarakat Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone dengan 

rumusan masalah: 1) Bagaimana kehidupan sosial  eks penderita kusta dan 

masyarakat Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone ?, 2) 

Bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial komunitas eks penderita kusta dan 

masyarakat Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone ?, dan 3) Apa 

faktor penghambat dan pendukung interaksi sosial  eks penderita kusta dan 

masyarakat Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone ? 

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan 

metode pendekatan sosiologis dan fenomenologi melalui teknik pengumpulan 

data, observasi,wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdari 

dari informan kunci dan informan utama. Instrument penelitian berupa kamera, 

buku catatan, pulpen, alat perekam suara, dan pedoman wawancara. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam ini meliputi langkah-langkah reduksi data, 

penyajian data, teknik analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Kehidupan sosial komunitas eks 
penderita kusta dan masyarakat Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten 
Bone yaitu pembuatan batu bata, bekerja di perkebunan tebu Aresoe dan kegiatan 
jual beli. 2. Interaksi antara komunitas eks penderita kusta dengan masyarakat  
Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone terdapat interaksi sosial 
sesama eks penderita kusta, interaksi sosial terhadap keluarga atau kerabat, dan 
interaksi sosial terhadap masyarakat sekitar, 3. faktor pendukung interaksi sosial 
eks penderita kusta dengan masyarakat sekitar yaitu adanya tujuan yang ingin 
dicapai, adanya motivasi melalui berbagai kegiatan, dan adanya upaya pemerintah 
dalam penyembuhan penyakit kusta. Faktor penghambatnya yaitu masih ada 
stigma dari masyarakat terhadap eks penderita kusta, dan eks penderita kusta 
mengalami cacat fisik. 

 
Implikasi untuk penderita kusta agar lebih meningkatkan rasa percaya diri 

serta lebih mempererat tali silaturahmi terhadap sesame eks penderita kusta, 
terhadap keluarga atau kerabat juga terhadap masyarakat sekitar. Selain itu, 
pemerintah Desa Abbumpungeng, tokoh masyarakat, tokoh agama serta Yayasan 
Perempuan Beskar tetap selalu memberi dukungan dan bekerjasama dalam 
menciptakan suatu perubahan pada diri orang yang pernah menderita kusta 
(OYPMK). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia terlahir seorang diri dari rahim seorang ibu, akan tetapi dalam 

kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa mendapat bantuan 

dari orang lain, manusia sengaja diciptakan oleh Tuhan tidak untuk hidup sendiri 

atau individual, Tuhan telah menganugerahkan sebuah karunia berupa akal fikiran 

kepada manusia untuk mencari segala materil yang akan diperlukan oleh manusia 

untuk pemenuhan kehidupan bagi manusia itu sendiri.  

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup 

tanpa bantuan dari orang lain. Tidak bisa jauh dari proses yang bernama interaksi 

sosial, proses ini terjadi antara individu satu dengan individu lainnya dalam situasi 

sosial atau bisa disimpulkan kalau proses sosial terjadi jika hubungan timbal balik 

antar manusia dengan kelompok sosial, diawali dari komunikasi seperti berbicara 

melalui bahasa atau gerakan tubuh yang lain.
1
 Dikatakan oleh Soerjono 

Soekanto,
2
 suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak 

memenuhi dua syarat, pertama: adanya kontak sosial, dalam hal ini kontak sosial 

dapat berlangsung dalam tiga bentuk, bentuk tersebut dapat bersifat positif yakni 

mengarah pada suatu kerjasama sedangkan negatif yakni mengarah kepada 

pertentangan, Kedua komunikasi, yang mempunyai makna bahwa seseorang 

memberikan tafsiran pada prilaku orang lain yang berwujud pembicaraan

                                                             
1
Slamet Santoso, Teori-teori Psikologi Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 

140. 
2
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 103. 
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gerak badan atau sikap rasa yang akan di sampaikan oleh orang tersebut, 

kemudian orang yang akan bersangkutan memberikan reaksi terhadap orang 

tersebut. 

Manusia merupakan makhluk yang bersegi jasmaniah (raga) dan rohaniah 

(jiwa). Segi rohaniah manusia terdiri dari pikiran dan perasaan. Apabila 

diserasikan, akan menghasilkan kehendak yang kemudian menjadi sikap tindak. 

Sikap tindak itulah yang kemudian menjadi landasan gerak segi jasmaniah 

manusia. Manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan 

sesamanya. Hubungan yang sinambungan tersebut menghasilkan pola pergaulan 

yang dinamakan pola interaksi sosial.
3
 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis antara 

individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun individu dengan 

kelompok. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya suatu interaksi sosial, 

yakni tindakan sosial, kontak sosial dan juga komunikasi sosial. Interaksi sosial 

dapat tercapai dengan baik, dengan adanya ketiga faktor tersebut. Menurut 

Herbert Blumer interaksi merujuk pada hubungan khusus yang berlangsung antar 

manusia dengan cara menafsirkan setiap tindakan orang lain. Interaksi tersebut 

akan berlangsung selam pihak-pihak yang bersangkutan saling mendapatkan 

keuntungan dan mendapatkan tujuan tertentu atau adanya hubungan timbal balik 

dari kelangsungan proses tersebut.
4
 

Manusia sebagai insan individu masing-masing memiliki karakter dan 

kepribadian yang berbeda. Jika dua orang saling mengadakan interaksi, maka 

                                                             
3
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 103. 

4
Phil S Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, (Bandung: Bhineka Cipta, 

1979), h. 44. 
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dalam proses sosial tersebut akan bertemu dua kepribadian yang berbeda. 

Karakter dan kepribadian merupakan dorongan secara internal yang melahirkan 

tingkah laku. Hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap individu adalah tidak ada 

satu pun individu yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya tanpa hidup dalam kelompok. Ada rasa memerlukan bantuan dari orang 

lain, maka manusia akan melakukan kontak ataupun komunikasi satu sama 

lainnya, dari itu terjadilah suatu interaksi sosial, dalam interaksi sosial tersebut 

terjadi suatu kontak sosial baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan 

interaksi tersebut semua manusia hidup sebagai makhluk sosial. Kehidupan 

kelompok sosial akan ditemukan keanekaragaman kepentingan, pemikiran, sikap, 

tujuan, tingkah laku manusia yang dipertemukan dalam satu wadah sosial.
5
  Allah 

swt. Berfirman dalam QS. Al-Hujurat/49:13 

                       

                         

Terjemahannya:  

”Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal”.
6
 

Makna dari ayat di atas menjelaskan bahwa semua manusia bila ditinjau 

dari unsur kejadiannya yaitu tanah liat, sampai dengan Adam dan Hawa sama 

                                                             
5
Elly M. Setiadi dan Usma Kolip, Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, (Cet. 1;  Bandung: Kencana, 2011), h. 95-96. 
6
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah Perkata, (Jakarta: 

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 1971), h. 516. 
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saja. Sesungguhnya perbedaan keutamaannya di antara mereka karena perkara 

agama, yaitu ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah sesudah 

melarang perbuatan menggunjing dan menghina orang lain.
7
Allah Swt. Berfirman 

dalam QS. Al. Anbiyaa’/21:83 

                       

Terjemahnya: 

“Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), 

Sesungguhnya Aku Telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan 

yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.”
8
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengingatkan Rasul-Nya dan kaum 

muslimin kepada kisah Nabi Ayyub As. Yang ditimpa suatu penyakit yang berat 

sehingga berdoa memohon pertolongan Tuhan-Nya untuk menlenyapkan 

penyakitnya itu, karena ia yakin bahwa Allah amat penyayang. Semua cobaan itu 

dihadapinya dengan sabar dan tawakkal serta memohon pertolongan dari Allah 

dan sedikit pun tidak mengurangi keimanan dan ibadahnya kepada Allah. 

Kedua ayat di atas dijadikan sebagai dasar atas eksistensi interaksi sosial 

antar sesama manusia, dimana sebelumnya telah di jelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan interaksi adalah aksi timbal balik. Interaksi sosial dalam Islam 

sama dengan silaturahmi.
9
 Manusia diciptakan berbangsa dan bersuku-suku agar 

kiranya bisa saling mengenal. Tanpa adanya konflik di antara mereka. Jadi tidak 

sepatutnya masyarakat yang normal pada umumnya memberikan diskriminasi 

ataupun menjauhkan diri dari masyarakat penderita eks kusta, karena pada 

hakikatnya semua manusia sama dihadapan Allah swt, yang membedakan hanya 

tingkat ketakwaan dan amal perbuatannya. 

                                                             
7
Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir, h. 348 

8
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah Perkata, (Jakarta: 

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 1971), h. 520. 
9
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1990), h. 66. 
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Penyakit kusta ada dua jenis yakni kusta basah dan kusta kering. Obat 

untuk penyakit kusta dikemas dalam blaster yang disebut (MDT).
10

 Gejala awal 

penderita tidak merasa terganggu, hanya terdapat kelainan kulit berupa bercak 

putih seperti panu ataupun bercak kemerahan. Kelainan kulit tersebut menjadi 

hilang rasa tidak ditumbuhi bulu, tidak mengeluarkan keringat, tidak gatal dan 

tidak sakit. Kusta dapat menyebabkan beberapa reaksi yang dibedakan menjadi 

reaksi tipe I (Reversal) dan reaksi tipe II Eritema Nodusum Leprosum (ENL). 

Pada reaksi tipe I terdapat bercak pada kulit, bercak kemerahan, bengkak, panas 

dan sakit. Dan pada reaksi tipe II menimbulkan nodul-nodul berwarna merah, 

terasa sakit, biasanya pada lengan dan kaki. Reaksi tipe II ini perlu penanganan 

agar tidak menimbulkan dampak yang lebih serius. Penyakit kusta menular dari 

penyakit kusta tipe basah yang tidak diobati ke orang lain melalui pernapasan atau 

kontak kulit yang lama.
11

 

Permasalahan yang timbul adalah eks penderita kusta merupakan penderita 

yang memiliki ketidaksempurnaan dalam fisik namun mereka merupakan individu  

yang perlu berinteraksi dengan individu lainnya. Kebanyakan penderita kusta 

mengalami kecacatan disebabkan keterlambatan untuk minum obat, meminum 

obat itu tidak dengan sempurna atau pengobatannya tidak tuntas.  Kecacatan 

akibat saraf tepi yang mati tadi bisa dicegah dengan  penanganan yang cepat.  

Eks penderita kusta hendaknya tidak di jauhi karena telah dinyatakan 

sembuh secara medis. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Abu Hurairah ;  

رَةَ , وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِح 12عَنْ أَبِي هُريْ رَةَ قَالَ : قَالَ النَّبيُّ : لَا عَدْوَى , وَلَا طِي َ  

                                                             
10

Dapartemen Kesehatan RI, Buku Pedoman Nasional Pemberantasan Penyakit Kusta, 

(Jakarta: Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit, 2006), h. 115 
11

Dapartemen Kesehatan RI, Buku Pedoman  Nasional Pemberantasan Penyakit Kusta, 

(Jakarta: Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit, 2006), h. 82 
12

Disadur dari Takhrij Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi terhadap kitab Miftah Dar Sa’adah 

Ibnu Qayyim 3/363-365. 
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Artinya : 

 “Tidak ada penyakit menular dan thiyarah (merasa sial dengan burung dan 

sejenisnya), dan saya menyukai ucapan yang baik”.(HR. Muslim) 

Maksud dari hadis di atas penyakit tersebut tidak menular dengan 

sendirinya, tetapi menular dengan kehendak dan takdir Allah. Meski telah 

dinyatakan sembuh secara medis namun stigma dan diskriminasi masih saja 

dialami oleh eks penderita kusta. Selain mempengaruhi kondisi psikologi, adanya 

stigma dan penolakan dari masyarakat dapat menimbulkan masalah sosial yang 

dapat mempengaruhi interaksi sosial khususnya bagi eks penderita kusta. Namun 

tidak dapat dipungkiri bahwasannya dalam hadis Abu Hurairah, bersabdah: 

مِنَ المَجْزُوْمِ فرَِا رَكَ مِنَ الاسََد عَنْ أبَيِْ هرَُ يْرَةَ عَنِ النَّبيَِّ قاَلَ: فرَِّ 
13

 

Artinya : 

 “Larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa.” 

Maksud hadis di atas larangan bergaul dengan pengidap penyakit kusta dan terus 

menerus melihatnya. 

Eks penderita kusta adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang 

yang telah sembuh dari kusta, julukan eks pnderita kusta sendiri adalah penamaan 

dari pihak medis untuk pasien kusta yang telah sembuh dari penyakit kusta. 

Penyakit kusta, dikenal dengan nama lepra atau penyakit hansen, adalah 

penyakit yang menyerang kulit, system saraf perief, selaput lender pada saluran 

pernapasan atas, serta mata. Kusta bisa menyebabkan luka pada kulit, kerusakan 

saraf, melemahnya otot, dan mati rasa.Kusta disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium leprae.
14

 

Keberadaan eks penderita kusta di Dusun Lerang berdampak besar 

terhadap kehidupan keluarga mereka yang sehat. Eks penderita kusta menjadi 

                                                             
13

Ustman bin Aly Al-Zaila’I Al-Hanafi “Tabyinul Haqa’iq Syarah Kanzud Daqa’iq” Juz 

IV h. 24 Dar Al-Kitab Al-Islami. 
14

Kementrian  Kesehatan RI, Buku Pedoman Nasional Pemberantasan Penyakit Kusta, 

(Jakarta: Diretorat Jenderal Pengendalian Penyakit. 2006), h. 2. 
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sangat tertutup, karena tidak ingin keluarga mereka yang sehat menjadi bahan 

bully masyarakat lain. Stigma negatif yang masih melekat kuat di benak 

masyarakat umum terhadap penyakit kusta dan penderitanya, telah memaksa eks 

penderita kusta ini hidup jauh terkucil. 

Pada umunya masyarakat berpendapat bahwa penyakit kusta merupakan 

penyakit yang sangat menular, tidak dapat diobati, penyakit keturunan, kutukan 

Tuhan, najis dan menyebabkan kecacatan. Sebagai akibat kurangnya 

pengetahuan/informasi tentang penyakit kusta, maka penderita sulit untuk 

diterima ditengah-tengah masyarakat, masyarakat menjauhi keluarga dari 

penderita, merasa takut dan menyingkirkannya. Akibatnya, sebagian orang enggan 

berinteraksi terhadap para penderita maupun eks penderita kusta. Penderita kusta 

jumlahnya mencapai 440 orang di Dusun Lerang Kecamatan Cina Kabupaten 

Bone, Sulawesi Selatan. 
15

 

Sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti dengan penyakit kusta, justru 

penderita kusta harus mendapatkan pertolongan dan perhatian. Seiring 

meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, penyakit kusta dapat 

disembuhkan secara medis bila dilakukan secara dini dan teratur, guna untuk 

mengembalikan fungsi sosialnya, agar penyandang eks penderita kusta dapat 

kembali berinteraksi serta beraktifitas dalam masyarakat seperti sebelumnya, 

namun dalam realitasnya telah terjadi diskriminasi dalam interaksi sosial oleh 

masyarakat Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone. 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis akan melakukan 

penelitian yang berjudul tentang “Interaksi Sosial Komunitas Eks Penderita 

Kusta  dan Masyarakat Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten 

Bone.” 

                                                             
15

Pak Zainal, Wawancara , Dusun Lerang Kabupaten Bone, 2 Februari 2019. 
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B. Fokus dan Deskripsi Fokus 

Fakus penelitian yaitu peneliti hanya membahas tentang interaksi sosial  

komunitas eks penderita  dan masyarakat Desa Abbumpungeng yang berfokus 

pada Dusun Lerang II, baik dalam interaksi terhadap keluarga, interaksi terhadap 

eks penderita dan juga interaksi terhadap masyarakat Desa Abbumpungeng 

Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Suatu penelitian diperlukan suatu definisi 

konsep agar maksud yang disampaikan oleh peneliti dapat diterima dengan baik. 

Adapun dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang harus peneliti defenisikan  

a. Interaksi Sosial 

Interaksi sosial yang dimaksud di sini adalah hubungan antara sesama eks 

penderita kusta, interaksi terhadap keluarga atau kerabat dan interaksi 

terhadap masyarakat sekitar dusun Lerang Kabupaten Bone. Seperti 

kerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama.  

b. Eks Penderita Kusta (Mantan Penderita Kusta) 

Eks penderita kusta adalah mereka yang duhulu pernah terkena penyakit 

kusta namun sekarang sudah dinyatakan sembuh secara medis.  

c. Kehidupan Sosial 

Kehidupan sosial yang dimaksud di sini adalah kehidupan sosial eks 

penderita kusta dengan masyarakat sekitar dalam hal pemenuhan 

kebutuhan (aspek ekonomi) Desa Abbumpungeng yang dilihat dari 

interaksi antara sesama eks penderita kusta, interaksi terhadap keluarga 

maupun interaksi antara masyarakat sekitar, serta bentuk-bentuk interaksi 

dan hambatannya. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan 

bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas adalah: 

1. Bagaimana Kehidupan Sosial komunitas eks penderita kusta dan 

masyarakat  Desa Abbumpungeng  Kecamatan Cina Kabupaten Bone ? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial  komunitas eks penderita kusta 

dan masyarakat  Desa Abbumpungeng  Kecamatan Cina Kabupaten Bone? 

3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat interaksi sosial  komunitas 

eks penderita kusta dan masyarakat Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina 

Kabupaten Bone ? 

D. Penelitian Terdahulu 

Sebatas pengetahuan penulis, pembahasan mengenai Interaksi sosial antara 

eks penderita kusta Dusun Lerang dengan masyarakat luar Kabupaten Bone, 

sudah pernah diteliti hanya perbedaannya adalah pada lokasi dan interaksi sosial 

antara eks penderita kusta dengan masyarakat, penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan beberapa literatur yang relevan untuk mendukung penelitian dan 

untuk menghindari terjadinya kesamaan, maka penulis menelusuri penelitian yang 

terdahulu untuk membandingkannya, diantaranya adalah : 

Pertama, Nurhayati Namira tentang “Faktor yang Berhubungan dengan 

Kejadian Kusta di Wilayah Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto.” 

Menjelaskan bahwa penyakit kusta merupakan salah satu penyakit menular yang 

disebabkan oleh Mycobacterium Leprae. Kusta menimbulkan masalah yang 

sangat kompleks, bukan hanya dari segi medis namun meluas hingga masalah 

sosial, ekonomi budaya dan ketahanan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian kusta di 
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wilayah keja puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto tahun 2014. Perbedaan 

dengan penelitian penulis jelas berbeda karena Nurhayati Namira lebih fokus pada 

faktor yang berhubungan dengan kejadian kusta dan menggunakan metode 

penelitian kuantitatif.
16

 

Kedua, Patricia Intan Wulandari tentang “Kepercayaan Diri Mantan 

Penderita Kusta di Lingkungan Sosial RS Donorojo Jepara.”
17

 Menjelaskan 

bahwa mantan penderita kusta yang telah menjalani pengobatan dan rehabilitasi 

diduga memiliki rasa percaya diri yang rendah akibat stigma masyarakat yang 

beranggapan bila penyakit tersebut dapat menular. Kepercayaan diri yang rendah 

merupakan tantangan yang harus di hadapi agar dapat menghadapi lingkungan 

bermasyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan diri 

mantan penderita kusta di lingkungan sosial RS Donorojo Jepara secara umum 

berada di kategori tinggi 50% (25 subjek) dari 50 subjek. Peneliti menyimpulkan 

hasil penelitian tingkat kepercayaan diri mantan penderita kusta di lingkungan 

sosial RS Donorojo Jepara tinggi dengan persentase 50%. Mantan penderita kusta 

dapat memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi serta mampu menerima keadaan 

diri yang dapat membantu memperoleh tujuan hidup yang lebih baik. 

Perbedaan skripsi Putricia Intan Wulandari dengan penulis yaitu Putricia 

Intan Wulandari lebih fokus terhadap Kepercayaan diri mantan penderita kusta di 

                                                             
16

Nurhayati Namira, Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kusta di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kapita Kabupaten Jeneponto, Skripsi, (Program Studi Kesehatan Masyarakat, 

Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014) 
17

Putrici Intan Wulandari, Kepercayaan Diri Mantan Penderita Kusta di Lingkungan 

Sosial RS Donorojo Jepara, Skripsi, (Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang, 2015) 
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lingkungan sosial RS Donorojo Jepara dan metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kuantitatif. 

Ketiga, Candra Kusumadewi yang berjudul Efektivitas  Pendampingan 

Perawatan diri Berbasis Keluarga terhadap Kemandirian Perawatan Diri Penderita 

Cacat Kusta. Dalam penelitian tersebut mendeskripsikan tentang upaya yang 

dilakukan untuk meminimalisir kecacatan kusta yaitu KPD (kelompok perawatan 

diri). Namun KPD tidak dapat berjalan rutin dikarenakan terhalang masalah dana. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas pendampingan perawatan 

diri berbasis keluarga terhadap kemandirian perawatan diri penderita cacat kusta. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendampingan perawatan diri berbasis 

keluarga efektif terhadap kemandirian perawatan diri penderita cacat kusta. 

Karena keluarga penderita cacat kusta memiliki peran yang sangat penting dalam 

memberikan dukungan dan motivasi kepada penderita cacat kusta dalam 

menghadapi masalah perawatan diri cacat kusta serta dalam masalah psikolog dan 

sosialnya.
18

 

Perbedaan skripsi Candra Kusumadewi dengan penulis adalah skripsi 

Candra Kusumadewi lebih fokus membahas kusta dengan analisis kesehatan 

daripada analisis sosial, sedangkan penulis membahas kusta dari segi sosial 

dengan meneliti interaksi sosial antara komunitas eks penderita kusta dengan 

masyarakat sekitar Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone. 

 

 

                                                             
18

Candra Kusumadewi, Efektivitas Pendampingan Perawatan Diri Berbasis Keluarga 

Terhadap Kemandirian Perawatan Diri Penderita Cacat Kusta, (Universitas Negri Semarang, 

2015) 
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E. Tujuan dan Keguanaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tidak akan maksimal tanpa 

adanya peruntukan dimana atau kesiapa hasil penelitian yang nantinya tersebut 

akan ditujukan. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah: 

a. Untuk mengetahui kehidupan sosial  komunitas eks penderita kusta dan 

masyarakat  Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone. 

b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk interaksi sosial  komunitas eks penderita 

kusta dan masyarakat sekitar Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina 

Kabupaten Bone . 

c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat interaksi sosial 

komunitas eks penderita kusta dan masyarakat Desa Abbumpungeng 

Kecamatan Cina Kabupaten Bone. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik 

secara teoritis maupun praktis. 

a. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-

kajian teoritis dalam rangka pengembangan ilmu sosiologi agama serta dapat 

menjadi rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih 

lanjut. 

b. Kegunaan Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi serta 

mengembalikan fungsi sosialnya khusus penyandang eks penderita kusta, agar 

dapat berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.    
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Penyakit Kusta 

Penyakit “disease” adalah bentuk reaksi biologis terhadap suatu 

organisme, benda asing atau luka yang ditandai oleh perubahan fungsi-fungsi 

tubuh sebagai organisme biologis.
1
 Timbulnya penyakit merupakan suatu 

interaksi antara berbagai factor penyebab yaitu: pejamu (host), agent (kuman), 

dan lingkungan, melalui suatu proses yang dikenal sebagai rantai infeksi yang 

terdiri dari 6 komponen, yaitu penyebab, sumber penularan, cara keluar dari 

sumber penularan, cara penularan, cara masuk kepejemu, dan pejamu.
2
 

Sedangkan istilah kusta berasal dari bahasa Sansekerta, yakni kushtha 

berarti kumpulan gejala-gejala kulit secara umum. Penyakit kusta adalah penyakit 

kulit menahun yang disebabkan oleh bakteri tahan asam Mycobacterium Leprae 

yang awalnya menyerang saraf tepi, kemudian dapat menyebar menyerang orang 

lain, seperti kulit, selaput mukosa, testis dan mata.
3
 

1. Jenis-jenis Penyakit Kusta 

Dari sisi medis, kusta diklasifikasikan berdasarkan banyak faktor, hal 

tersebut bertujuan mempermudah cara penanganannya. Jenis penyakit kusta 

tersebut diantaranya: 

1. TT: Tuberkuloid polar 

2. Ti: Tuberkoloid indefinitif 

                                                             
1
Koes Irianto, Epidemiologi Penyakit Menular & Tidak Menular, (Bandung: Alvabeta cv, 

2014), h. 22. 
2
Kementrian Kesehatan RI, Buku Pedoman Pemberantasan Penyakit Kusta, h. 4. 

3
Kementrian Kesehatan RI, Buku Pedoman Pemberantasan Penyakit Kusta, h. 1. 
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3. Borderline tuberculoid 

4. BL: Borderline lepromatosa 

5. Li: Lepromatosa indefinite 

6. LL: Lepramatosa polar
4
 

Tipe Ti dan Li disebut tipe Borderline atau campuran, yang berarti 

campuran antara tuberkoloid dan Lepromatosa. BB adalah tipe campuran yang 

terdiri dari 50% tuberkoloid dan 50% lepromatosa. BT dan Ti lebi banyak 

tuberkoloidnya, sedangkan BL dan Li lebih banyak lepromatosanya. Tipe-tipe 

campuran ini adalah tipe labil, yang dapat dengan bebas beralih tipe, baik ke arah 

TT maupun LL. Tuberkoloid polar (TT) terjadi pada penderita dengan resistensi 

tubuh cukup tinggi. Tipe TT adalah bentuk yang stabil. Gambaran 

histopatologinya menunjukkan granuloma epiteloid dengan banyak sel limfosit 

dan sel raksasa, zona epidermal yang bebas, erosi epidermis karena gangguan 

pada saraf kulit yang sering disertai penebalan serabut saraf. Karena resistensi 

tubuh cukup tinggi, maka infiltrasi kuman akan terbatas dan lesi yang muncul 

terlokalisasi di bawah kulit dengan gejala:  

a. Hipopegmentasi karena stratum basal yang mengandung pigmen rusak. 

b. Hipoanestesi karena ujung-ujung saraf rusak, kadang rambut rontok karena 

kerusakan dipangkal rambut. 

c. Batas tegas karena kerusakan terbatas.
5
 

 

 

                                                             
4
Kementrian Kesehatan RI, Buku Pedoman Pemberantasan Penyakit Kusta, h. 8. 

5
Kementrian Kesehatan RI, Buku Pedoman Pemberantasan Penyakit Kusta, h. 10. 
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2. Tanda dan Gejala Penyakit Kusta 

Tanda-tanda utama atau Cardinal sign dalam menetapkan diagnosis 

penyakit kusta yaitu: 

1. Lesi (kelainan) kulit yang mati rasa, dapat berbentuk bercak keputih-putihan 

(hypopigmentasi) atau kemerah-merahan (erythematous) yang mati rasa 

(anaesthesi). 

2. Penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi saraf, yang 

merupakan akibat dari peradangan kronis saraf tepi (neuritis perifer). 

3. Adanya bakteri tahan asam (BTA) di dalam kerokan jaringan kulit (BTA 

positif). 

3. Pencegahan Kusta 

Islam mengajarkan berbagai upaya pencegahan penyakit kusta dengan 

dimensi penjelasan yang variatif. Sebagian mampu kita berikan penjelasan secara 

rasional, namun sebagian yang lain belum sampai kita singkap rahasia di 

dalamnya. 

1. Konsumsi garam yang cukup 

Hal paling sepele dan paling dini yang diajarkan Islam dalam mencegah 

terjadinya kusta adalah mengkonsumsi garam. 

2. Merawat organ dan jaringan saraf sekitar mulut 

Mungkin kita tidak menyadari ada sebagian organ tubuh kita merupakan 

titik pangkal saraf yang menjadi sumber penyakit kusta. Dari beberapa keterangan 

yang kami temukan, mulut adalah organ yang paling banyak di ulas sebagai 
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bagian tubuh yang mempunyai akses saraf yang berperan merangsang terjadinya 

kusta.  

3. Antisipasi lain 

Selain hal yang telah disebutkan diatas, masih ada hal-hal yang secara 

medis Islam dapat menjadi penyebab, seperti makanan sejenis acar yang terbuat 

dari susu yang cara masaknya dengan digodok, atau biasa disebut (al-Mariy) atau 

seperti memelihara bulu hidung, dan seumpama harus dihilangkan, maka harus 

dengan dipotong bukan dengan dicabut.
6
 

Banyak obat yang masih dirahasiakan Allah kepada manusia.
7
 Seperti 

dalam kusta yang dulu sulit disembuhkan, itu semata-mata Allah belum 

memberikan pengetahuan pada manusia akan obatnya. Dan terbukti, kini dunia 

medis telah mampu menjawab tantangan penyakit kusta dengan pengobatan yang 

efektif dan efesie. 

B. Interaksi Sosial 

Menurut Roucek dan Warren, dalam buku Abdulsyani, interaksi sosial 

adalah suastu proses melalui tindak balas tiap-tiap kelompok berturut-turut 

menjadi unsur penggerak bagi tindak balas dari kelompok yang lain, atau bisa 

dikatakan proses timbal balik atas reaksi yang ditimbulkan oleh kelompok lain 

lalu ditanggapi dengan reaksi balik oleh kelompok yang dituju dalam proses 

interaksi.
8
 

                                                             
6
Al Ukhwah al-Qurbasi, Ma’alim al-Qurbah, juz, II, h. 446. 

7
Ayyub al-Zari. al-Thiib al-Nabawy,  h. 116. 

8
Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan, (Jakarta: PT B umi Aksara, 1994), 

h. 153. 
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Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang 

berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, antara individu 

dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok sosial yang lain. Interaksi 

sosial terjadi ketika dua orang individu bertemu dengan saling menyapa, berjabat 

tangan, bercandaria atau mungkin juga berkelahi. Pertemuan kedua individu itu 

merupakan suatu interaksi sosial.
9
 

Pengertian tentang interaksi sosial sangat berguna di dalam 

memperhatikan dan mempelajari berbagai masalah masyarakat. Umpanya di 

Indonesia dapat dibahas mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial yang 

berlangsung antara berbagai suku bangsa atau antara golongan terpelajar dengan 

golongan agama. Mengetahui dan memahami perihal kondisi-kondisi apa yang 

dapat menimbulkan serta memengaruhi bentuk-bentuk interaksi sosial tertentu, 

pengetahuan kita dapat pula disumbangkan pada usaha bersama yang dinamakan 

pembinaan bangsa dan masyarakat.
10

 

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa 

interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama.
11

 Bertemunya orang-

perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup 

dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi 

apabila orang-orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama, 

                                                             
9
Philipus dan Nurul Aini, Sosiologi dan Politik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 22  

10
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 54 

11
Kimball Young dan Raymond, W. Mack: Sociology and Social Life, (New York: 

American Book Company, 1959), h. 137 
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saling berbicara, dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama, 

mengadakan persaingan, pertikaian, dan lain sebagainya.
12

 

1. Syarat-syarat Terjadinya Interaksi Sosial 

Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi 

dua syarat, yaitu:
13

 

1. Adanya kontak sosial (social-contact); 

2. Adanya komunikasi 

Kontak berasal dari bahasa latin con atau cum (yang artinya bersama –

sama) dan tango (yang artinya menyentuh). Jadi, artinya secara harfiah adalah 

bersama menyentuh. Terjadinya suatu kontak tidaklah semata-mata tergantung 

dari tindakan, tetapi juga tanggapan terhadap tindakan tersebut. Seseorang dapat 

saja bersalaman dengan sebuah patung atau main mata dengan seorang buta 

sampai berjam-jam lamanya, tanpa menghasilkan suatu kontak. Kontak sosial 

tersebut dapat bersifat positif atau negatif. Kontak sosial yang bersifat positif 

mengarah pada suatu pertentangan atau bahkan  sama sekali tidak menghasilkan 

suatu interaksi sosial. 

Arti penting komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran 

pada prilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau 

sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang 

yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin 

disampaikan oleh orang lain tersebut. 

                                                             
12

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 55 
13

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Dasar Interaksi Sosial dan Kepatuhan pada Hukum. 

Hukum Nasional, Nomor 25, 1974 
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Adanya komunikasi tersebut, sikap-sikap dan perasaan-perasaan suatu 

kelompok manusia atau orang-perseorangan dapat diketahui oleh kelompok-

kelompok lain atau orang-orang lainnya. Hal itu kemudian merupakan bahan 

untuk menentukan reaksi apa yang akan dilakukannya. Komunikasi kemungkinan 

kerja sama antara orang perorangan atau antara kelompok-kelompok manusia dan 

memang komunikasi merupakan salah satu syarat terjadinya kerja sama. Akan 

tetapi, tidak selalu komunikasi menghasilkan kerja sama bahkan suatu pertikaian 

mungkin akan terjadi sebagai akibat salah paham atau karena masing-masing 

tidak mau mengalah.
14

 

2. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial 

Di dalam interaksi disamping memiliki unsur dasar yakni, kontak sosial 

dan komunikasi, juga memiliki beberapa bentuk. Bentuk interaksi sosial bisa 

berupa kerja sama (cooperation), persaingan (competition) bahkan dapat juga 

berbentuk pertentangan (conflict).
15

Banyak tokoh yang mengidentifikasikan 

beberapa bentuk dari interaksi sosial tersebut. Gillin dan Gillin 

mengidentifikasikan interaksi sosial itu dalam dua bentuk, yakni: proses yang 

asosiatif dan disosiatif. 

Proses asosiatif ini terbagi menjadi tiga bentuk khusus lagi, yakni: 

1. Kerja Sama 

Kerja sama merupakan sebuah proses dimana terjadi sebuah kesadaran 

adanya kepentingan dan tujuan yang sama di dalamnya yang kemudian 

melakukan sebuah tindakan guna memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam bentuk 
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kerja sama ada kesediaan dari anggota kelompok untuk mengganti kegiatan 

anggota kelompok lainnya karena kegiatan yang dilaksanakan saling bergantung 

dengan kegiatan yang lain dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan 

bersama.
16

 

2. Akomodasi 

Akomodasi adalah sebuah bentuk usaha untuk mengurangi pertentangan 

antara orang perorangan atau antar kelompok-kelompok di dalam masyarakat 

akibat perbedaan paham atau pandangan. Mencegah timbulnya suatu pertentangan 

untuk sementara waktu atau temporer.
17

 

3. Asimilasi  

Asimilasi merupakan suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan, yang 

ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang 

terdapat antara individu atau kelompok dan juga meliputi usaha-usaha untuk 

mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan 

memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama.
18

 

Sedangkan proses disosiatif atau juga disebut dengan oppositional 

processes terdiri dari: 

1. Persaingan (competition) 

Persaingan dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, dimana individu 

atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang 

kehidupan yang pada suatu masa jadi pusat perhatian umum dengan cara menarik 
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perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan 

kekerasan atau ancaman.
19

 

2. Kontravensi (contravention) 

Kontravensi merupakan bentuk proses sosial yang berbeda antara 

persaingan dan pertentangan atau pertikaian kontraversi merupakan sikap mental 

yang tersembunyi terhadap orang-orang lain atau terhadap unsur-unsur 

kebudayaan golongan tertentu.
20

 

3. Pertentangan (conflict) 

Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial dimana individu 

atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan jalan 

menantang pihak lawan dengan sebuah ancaman atau kekerasan. Di dalam diri 

seseorang biasanya terdapat sejumlah kebutuhan dan peran yang saling 

berkompetisi, berbagai macam cara untuk mengekspresikan usaha dan peran, 

berbagai macam halangan yang terjadi antara usaha dan tujuan, dan juga adanya 

aspek-aspek positif dan negatif yang terkait dengan tujuan yang diinginkan.
21

 

C. Interaksi Simbolik George Herbert Mead 

Konsep teori interaksi simbolik ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer 

sekitar tahun 1939. Dalam lingkup sosiologi, ide ini sebenarnya sudah lebih 

dahulu dekemukakan George Herbert Mead, tetapi kemudian dimodifikasi oleh 

Blumer guna mencapai tujuan tertentu. Teori ini memiliki ide yang baik, tetapi 

tidak terlalu dalam dan spesifik sebagaimana diajukan G.H. Mead. 
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Teori interaksi simbolik berkembang pertama kali di Universitas Chicago, 

dan dikenal dengan mazhab Chicago. Tokoh utama dari teori ini berasal dari 

berbagai universitas di luar Chicago, diantaranya John Dewey dan C.H. Cooley, 

filsuf yang semula mengembangkan teori interaksi simbolik di Universitas 

Michigan kemudian pindah ke Chicago dan banyak memberi pengaruh kepada 

W.I Thomas dan G.H. Mead. 

Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu-individu dan 

interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas 

yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang 

diberi makna. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat 

sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur prilaku 

mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra 

interaksi mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek 

dan bahkan diri mereka sendiri yang menentukan perilaku manusia. Dalam 

konteks ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi dan proses tersebut 

bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial 

memainkan perannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari 

organisasi sosial dan kekuatan sosial.
22

 

Karakteristik dasar teori ini adalah suatu hubungan yang terjadi secara 

alami antara manusia dalam masyarakat dan hubungan masyarakat dengan 

individu. Interaksi yang terjadi antar-individu berkembang melalui simbol-simbol 

yang mereka ciptakan. Realitas sosial merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi 

pada beberapa individu dalam masyarakat. Interaksi yang dilakukan antar-

individu itu berlangsung secara sadar. Interaksi simbolik juga berkaitan dengan 
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gerak buruh, antara lain, suara atau vokal, gerakan fisik, ekspresi tubuh, yang 

semuanya itu mempunyai maksud dan disebut dengan “simbol”.
23

 

Interaksi simbolik merupakan salah satu perspektif teori yang baru muncul 

setelah adanya teori aksi (action theory), yang dipelopori dan dikembangkan oleh 

Max Weber. Sebagai teori yang baru muncul setelah teori aksi, maka pendekatan 

yang digunakan juga mengikuti pendekatan Weber yang digunakan dalam teori 

aksi. 

Mead sangat dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin, yang pada intinya 

menyatakan bahwa organisme hidup secara berkelanjutan terlibat dalam usaha 

penyusaian diri dengan lingkungannya, sehingga organisme itu mengalami 

perubahan yang terus-menerus. Dasar pemikiran semacam ini, Mead melihat 

pikiran manusia, sebagai sesuatu yang muncul dalam proses evolusi alamiah. 

Permunculannya itu memungkinkan manusia untuk menyusaikan diri secara lebih 

efektif dengan lingkungan alam di mana ia hidup. 

Bentuk paling sederhana dan paling pokok dalam komunikasi dilakukan 

melalui isyarat. Hal ini disebabkan karena manusia mampu menjadi objek untuk 

dirinya sendiri dan melihat tindakan-tindakannya sebagaimana orang lain dapat 

melihatnya. Lebih khusus lagi, komunikasi simbolis manusia itu tidak terbatas 

pada isyarat-isyarat fisik. Sebaliknya, ia menggunakan kata-kata, yakni simbol 

suara yang mengandung arti dan dipahami bersama dan bersifat standar. 

Penggunaan simbol ini juga ditemui dalam hal proses berfikir subjektif 

atau reflektif. Hubungan antara komunikasi dengan kesadaran subjektif 

sedemikian dekat, sehingga proses itu dapat dilihat sebagai sisi yang tidak 

kelihatan dari komunikasi. Proses penggunaan simbol secara tidak kelihatan 

(covert) menginspirasi pikiran atau kesadaran. Suatu segi yang penting di sini 
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adalah bahwa inteligensi manusia mencakup kesadaran tentang diri (self 

consciousness).  

Secara bertahap, individu memperoleh konsep diri dalam interaksinya 

dengan orang-orang lain sebagai bagian dari proses yang sama dengan proses 

pemunculan pikiran. Jika proses berpikir itu sendiri dari suatu percakapan 

internal, maka konsep diri itu didasarkan pada individu yang secara tidak kasat 

mata (kelihatan) menunjuk pada identitas dirinya yang dinyatakan oleh orang lain. 

Konsep diri itu merupakan susunan kesadaran individu mengenai 

keterlibatan khusus dalam seperangkat hubungan sosial yang sedang berlangsung 

atau dalam suatu komunitas yang terorganisasi. Robert Park sebagai murid George 

Simmel ternyata membawa pengaruh ke dalam sosiologi Amerika yang 

dikembangkan di Chicago. George Simmel sebenarnya adalah tokoh dalam 

interaksi sosial. Simmel terkenal sebagai tokoh sosiologi formal, karena Simmel 

lebih banyak mengkaji interaksi sosial dari yang terpola seperti halnya jaring laba-

laba. Simmel lebih banyak mengkaji pola-pola sosial (sociation) sebagai proses di 

mana masyarakat itu terjadi. 

Adapun bentuk-bentuk hubungan sosial itu menurut Simmel, seperti: 

dominasi, subordinasi, kompetisi, imitasi, pembagian kerja, pembentukan 

kelompok, kesatuan agama, kesatuan keluarga, dan kesatuan pandangan. 

Pandangan Simmel yang dibawa Robert Park ke Chicago akhirnya banyak 

memengaruhi interpretasi G.H. Mead dalam mengembangkan teori interaksi 

simbolik. Suatu konsep yang memandang masyarakat dibentuk oleh suatu 

pertukaran gerak tubuh dan bahasa (simbol) yang mewakili proses mental. Simbol 

atau tanda yang diberikan oleh manusia dalam melakukan interaksi mempunyai 

makna-makna tertentu, sehingga akan dapat menimbulkan komunikasi. Menurut 

Mead, komunikasi secara murni baru terjadi bila masing-masing pihak tidak saja 
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memberikan makna terhadap prilaku mereka sendiri, tetapi memahami atau 

berusaha memahami makna yang diberikan pihak lain.  

Menurut teori interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah 

interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol, mereka tertarik pada cara 

manusia menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka 

maksudkan untuk komunikasi dengan sesamanya. Dan juga pengaruh yang 

ditimbulkan dari penafsiran simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak 

yang terlihat dalam interaksi sosial.
24

 

Secara ringkas teori interaksionisme simbolik di dasarkan pada premis-

premis berikut:
25

 

1. Individu merespon suatu situasi simbolik, mereka merespon lingkungan 

termasuk obyek fisik (benda) dan obyek sosial (prilaku manusia) berdasarkan 

media yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. 

2. Makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melihat pada 

obyek, melainkan dinegoisasikan melalui penggunaan bahasa, negoisasi itu 

dimungkinkan karena manusia mampu mewarnai segala sesuatu bukan hanya 

obyek fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran obyek fisik, 

tindakan atau peristiwa itu) namun juga gagasan yang abstrak. 

3. Makna yang interpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, 

sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial, 

perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses 

mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya. 

Karya tunggal Mead yang amat penting dalam hal ini terdapat dalam 

bukunya yang berjudul Mind, Self dan Society. Mead mengambil tiga konsep 
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kritis yang diperlukan dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk menyusun 

sebuah teori interaksionisme simbolik.
26

 Tiga konsep itu dan hubungan di antara 

ketiganya merupakan inti pemikiran Mead, sekaligus key words dalam teori 

tersebut. Interaksionosme simbolik secara khusus menjelaskan tentang bahasa, 

interaksi sosial dan reflektivitas. 

a. Pikiran (Mind) 

Mead mendefinisikan pikiran (mind) sebagai kemampuan untuk 

menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dan Mead 

percaya bahwa manusia harus mengembangkan pikiran melalui interaksi dengan 

orang lain. Mead menyatakan bahwa esensi pemikiran merupakan perbincangan 

pengalaman isyarat makna yang terinternalisir dimana kita juga dapat 

melakukannya atas dasar eksternal, yakni pengaruh dari orang lain.
27

 

Berfikir menurut Mead adalah suatu proses dimana individu berinteraksi 

dengan dirinya sendiri dengan mempergunakan simbol-simbol yang bermakna. 

Melalui proses interaksi dengan diri sendiri, individu memilih yang mana diantara 

stimulus yang tertuju kepadanya itu akan ditanggapinya. 

Simbol juga digunakan dalam (proses) berpikir subyektif, terutama 

simbol-simbol bahasa. Hanya saja simbol itu tidak dipakai secara nyata, yaitu 

melalui percakapan internal. Serupa dengan itu, secara tidak kelihatan individu itu 

menunjuk pada dirinya sendiri mengenai diri atau identitas yang terkadang dalam 

reaksi-reaksi orang lain terhadap perilakunya. Maka, kondisi yang dihasilkan 

adalah konsep diri yang mencakup kesadaran diri yang dipusatkan pada diri 

sebagai obyeknya.
28
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b. Kedirian (self) 

Menurut Mead, kedirian itu merupakan suatu entitas sosial yang berbeda 

dengan organisme fisik, meskipun kedirian itu tidak akan muncul kecuali melalui 

organisme fisik tersebut. Kedirian itu muncul dalam konteks pengalaman dan 

interaksi sosial secara spesifik, dan ia akan terus berkembang berhubungan 

dengan proses sosial dan berhubungan dengan individu yang ada didalamnya. 

Seringkali kedirian itu menjadi objek bagi dirinya sendiri dan juga menjadi pusat 

bagi seluruh bentuk-bentuk pengalaman yang telah diorganisir.
29

 

Diri adalah dimana orang memberikan tanggapan terhadap apa yang ia 

tujukan kepada orang lain dan dimana tanggapannya sendiri menjadi bagian dari 

tindakannya, di mana ia tidak hanya mendengarkan dirinya sendiri, tetapi juga 

merespon dirinya sendiri, berbicara dan menjawab dirinya sendiri sebagaimana 

orang lain menjawab kepada dirinya, sehingga kita mempunyai perilaku di mana 

individu menjadi objek untuk dirinya sendiri. Karena itu diri adalah aspek lain 

dari proses sosial menyeluruh di mana individu adalah bagiannya. 

Mead menyadari bahwa manusia sering terlibat dalam suatu aktivitas yang 

didalamnya terkandung konflik dan kontradiksi internal yang mempengaruhi 

perilaku yang diharapkan. Mereka menyebut “konflik intrapersonal”, yang 

menggambarkan konflik antara nafsu, dorongan, dan lain sebagainya dengan 

keinginan yang terinternalisasi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan self yang juga mempengaruhi konflik intrapersonal, diantaranya 

adalah posisi sosial. Orang yang mempunyai posisi tinggi cenderung mempunyai 

harga diri dan citra diri yang tinggi selain mempunyai pengalaman yang berbeda 

dari orang dengan posisi sosial berbeda.
30
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c. Masyarakat (Society) 

Individu-individu lahir dalam konteks sosial yang sudah ada. Mead 

mendefinisikan masyarakat (Society) sebagai jejaring hubungan sosial yang 

diciptakan oleh manusia. Individu-individu terlibat di dalam masyarakat 

keterhubungan yang mereka pilih secara aktif dan sukarela. Jadi masyarakat 

menggambarkan keterhubungan beberapa perangkat perilaku yang terus 

disesuaikan oleh individu-individu. Masyarakat ada sebelum individu tetap juga 

diciptakan dan dibentuk oleh individu, dengan melakukan sejalan dengan orang 

lainnya. Kehidupan sosial merupakan suatu proses interaksi yang membangun, 

memelihara serta mengubah kebiasaan-kebiasaan tertentu, termasuk dalam hal 

bahasa dan simbol. Fokus pengamatannya tidak terhadap struktur saja, tetapi 

tentang bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk struktur sosial serta 

bagaimana bahasa dan simbol-simbol lainnya direproduksi, dipelihara, serta 

diubah dalam penggunaanya.
31

 

D. Interaksi Simbolik Herbert Blumer 

Herbert Blumer mengutarakan tentang tiga prinsip utama interaksi 

simbolik, yaitu tentang pemaknaan (meaning), bahasa (language), dan pikiran 

(thought).
32

 Asumsi teori interaksi simbolik Blumer adalah sebagai berikt:  

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasar makna-makna yang dimiliki 

benda itu bagi mereka;  

2. Makna-makna itu merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat 

manusia;  
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3. Makna-makna dimodifikasikan dan ditangani melalui suatu proses penafsiran 

yang digunakan oleh setiap individu dalam keterlibatannya dengan tanda-tanda 

yang dihadapinya.
33

 

Sesuatu ini tidak mempunyai makna yang intrinsik karena makna yang 

dikenakan pada sesuatu ini lebih merupakan produk interaksi simbolis. Bagi 

Blumer, “sesuatu” itu bisa berupa fenomena alam, fenomena artifisial, tindakan 

seseorang baik verbal maupun nonverbal, dan apa saja yang patut “dimaknakan”. 

Menurut Blumer, sebelum memberikan makna atas sesuatu, terlebih dahulu aktor 

melakukan serangkaian kegiatan oleh mental, seperti: memilih, memeriksa, 

mengelompokkan, membandingkan, memprediksi, dan mentransformasi, makna 

dalam kaitannya dengan situasi, posisi, dan arah tindakannya. Pemberian makna 

tidak didasarkan pada makna normatif, yang telah dibakukan sebelumnya, tetapi 

hasil dari proses olah mental yang terus-menerus disempurnakan seiring dengan 

fungsi instrumentalnya, yaitu sebagai pengarahan dan pembentukan tindakan dan 

sikap aktor atas sesuatu tersebut. 

Tindakan manusia tidak sebabkan oleh “kekuatan luar”, tidak pula 

disebabkan oleh “kekuatan dalam”, tetapi didasarkan pada pemaknaan atas 

sesuatu yang dihadapinya lewat proses yang oleh Blumer disebut sebagai self-

indication. Proses self-indication adalah proses komunikasi pada diri individu 

yang dimulai dari mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan 

memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut. Dengan demikian, 

proses self-indication terjadi dalam konteks sosial di mana individu 

mengantisipasi tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya 

sesuai dengan pemaknaan atas tindakan itu. 
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Blumer mengatakan bahwa interaksi manusia dijembatani oleh 

penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, dan oleh kepastian makna dari 

tindakan orang lain, bukan hanya sekedar saling bereaksi sebagaimana model 

stimulus-respons.
34

 Makna dari simbol-simbol merupakan hasil dari interaksi 

sosial dalam masyarakat. Individu dan masyarakat merupakan aktor dalam 

interaksi simbolik yang tidak dapat dipisahkan. Tindakan individu tidak 

ditentukan oleh individu itu sendiri, juga tidak ditentukan oleh masyarakat, namun 

oleh pengaruh keduanya. Dengan kata lain, tindakan sesorang adalah hasil dari 

“internal dan eksternal stimulasi.”
35

 

Interaksi simbolik dilakukan dengan menggunakan bahasa sebagai salah 

satu simbol yang terpenting dan isyarat (decoding). Akan tetapi, simbol bukan 

merupakan faktor-faktor yang telah terjadi (give), melainkan merupakan suatu 

proses yang berlanjut. Maksudnya, ia merupakan suatu proses penyampaian 

“makna”. Penyampaian makna dan simbol inilah yang menjadi subject matter 

dalam teori interaksi simbolik. 

Interaksi simbolik menunjuk pada karakter interaksi khusus yang 

berlangsung antarmanusia. Herbert Blumer menyatakan, aktor tidak semata-mata 

bereaksi terhadap tindakan yang lain, tetapi dia menafsirkan dan mendefenisikan 

setiap tindakan orang lain tersebut. Respons individu, baik langsung maupun tidak 

langsung, selalu di dasarkan atas penilaian makna tersebut. Dengan demikian, 

interaksi antarmanusia dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran 

atau dengan menemukan makna tindakan orang lain. 
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Sunarto Kamanto, Pengantar Sosiologi Edisi Kedua, (Jakarta: Lembaga Penerbit 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000), h. 185. 
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Sarmini, Teori-Teori Antropologi, h. 53. 
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E. Interaksionisme Simbolik: Prinsip-prinsip Dasar 

Beberapa interaksionis simbolik telah mencoba menyebutkan satu demi 

satu prinsip-prinsip dasar teori itu. Prinsip-prinsip itu mencakup hal-hal berikut 

ini: 

1. Manusia, tidak seperti hewan-hewan yang lebih rendah, diberkahi dengan 

kemampuan untuk berpikir. 

2. Kemampuan untuk berpikir dibentuk oleh interaksi sosial. 

3. Dalam interaksi sosial orang mempelajari makna dan simbol-simbol yang 

memungkinkan, mereka melaksanakan kemampuan manusia yang khas untuk 

berpikir. 

4. Makna-makna dan simbol-simbol memungkinkan orang melaksanakan 

tindakan dan interaksi manusia yang khas. 

5. Orang mampu memodifikasi atau mengubah makna-makna dan simbol-simbol 

yang mereka gunakan di dalam tindakan dan interaksi berdasarkan penafsiran 

mereka atas situasi. 

6. Orang mampu membuat modifikasi-modifikasi dan perubahan-perubahan itu, 

sebagian karena kemampuan mereka berinteraksi dengan dirinya sendiri, yang 

memungkinkan mereka memeriksa rangkaian tindakan yang mungkin, 

menaksir keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian relatifnya, dan 

kemudian memilih salah satu diantaranya. 

7. Pola-pola tindakan dan interaksi yang terangkai membentuk kelompok-

kelompok dan masyarakat masyarakat.
36

 

                                                             
36

George Ritzer, Teori Sosiologi Dari Klasik sampai Perkembangan Terakhir 

Postmodern, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 626. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. 

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Lexy. J. Moleong, mendefinisikan 

metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang 

dapat diamati.
1
 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dusun Lerang  Kecematan Cina 

Kabupaten Bone. Peneliti mengambil lokasi ini karena  permasalahan yang terjadi 

di dusun Lerang menarik dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, serta 

permasalahan yang ada lebih beragam dan sesuai dengan judul penelitian. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu: 

a. Pendekatan Sosiologis, karena terkait langsung dengan masyarakat, terjadi 

interaksi antara individu dan kelompok atau suatu landasan kajian sebuah studi 

atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyrakat. Ilmu sosial 

tidak mudah membuat garis pemisah yang tegas antara disiplin ilmu yang satu 

dengan yang lain. Mengutip pandangan Hasan Shaldily bahwa pendekatan 

sosiologi adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan 

bersama dalam

                                                             
1
Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya 2007), h. 23. 
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masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai 

hidupnya.
2
 Maka dari itu, pendekatan sosiologis sangat dibutuhkan untuk 

membaca interaksi sosial yang ada dalam masyarakat, khususnya antara 

komunitas eks penderita kusta dengan masyarakat Desa Abbumpungeng. 

b. Pendekatan Fenomenologi, mencoba menjelaskan atau mengungkap makna 

konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi 

pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, 

sehingga tidak ada batasan memaknai atau memahami fenomena yang dikaji.
3
 

Pendekatan ini dibutuhkan guna mengamati berbagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh masyarakat dengan cara melihat apa yang sebenarnya terjadi 

antara komunitas eks penderita kusta dengan masyarakat Desa 

Abbumpungeng. 

C. Sumber Data 

Sumber data penelitian dimaksudkan untuk mengetahui dari mana data 

penelitian diperoleh penulis dengan tujuan diadakannya penelitian ini. Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dari informan 

penelitian serta data sekunder untuk melengkapi data primer. 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, 

pengamatan, dan dokumentasi langsung oleh peneliti. Dalam penelitian ini data 

primer diperoleh dari informan penelitian yaitu masyarakat eks penderita kusta 

dan juga masyarakat dusun Lerang. Namun tidak semua eks penderita kusta 

                                                             
2
Hassan Shaldily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

1993), h. 1. 

3
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Predana Media Group, 2012), h. 36. 
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dijadikan sumber informan melainkan hanya mereka yang memenuhi 

kebutuhan data dalam penelitian. Informasi penelitian dimaksudkan untuk 

memperoleh data yang memang dibutuhkan dalam penelitian ini mengenai 

interaksi sosial masyarakat eks penderita kusta Dusun Lerang dengan 

masyarakat luar. 

2. Data sekunder, merupakan data pelengkap atau data tambahan yang 

melengkapi data yang sudah ada sebelumnya agar dapat membuat pembaca 

semakin paham akan maksud penulis. Sumber data sekunder dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah kajian terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang 

ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul 

penelitian ini serta kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan pembahasan penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

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

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 

yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini digunakan untuk 

mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Observasi lapangan 

yang dilakukan peneliti dengan mengamati langsung bagaimana kondisi eks 

penderita kusta Dusun Lerang II. Teknik observasi yang digunakan penulis 

adalah observasi partisipasi (Participant Observation) dimana penulis ikut 

serta dan mengamati setiap kegiatan yang berlangsung dalam masyarakat. 
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2. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan 

oleh dua orang yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.
4
 Untuk memperoleh 

data agar sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan, maka dalam 

wawancara digunakan pedoman wawancara, yaitu berupa pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

agar menghindari jawaban yang meluas. Pertanyaan dibuat berdasarkan poin-

poin permasalahan dalam penelitian sehingga wawancara dapat terlaksana 

dengan sistematis. Adapun yang menjadi informan adalah eks penderita kusta, 

keluarga, kepala desa, kepala dusun, ketua RT, dan tokoh masyarakat. 

3. Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil 

observasi dan wawancara, dokumentasi merupakan sumber data stabil, 

menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung. Agar lebih memperjelas 

informasi yang didapatkan, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan 

data yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi yang diperoleh peneliti 

berupa foto atau gambar yang diambil pada saat wawancara dengan kepala 

dusun, serta photo bersama dengan eks penderita kusta. 

4. Studi Kepustakaan, yaitu mengacu pada data-data yang tersedia yang pernah 

ditulis peneliti sebelumnya dimana ada hubungannya dengan masalah yang 

ingin dipecahkan. 

 

                                                             
4
Lexy. J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif,  h. 186. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah peneliti yang menjadi instrument utama dalam 

sebuah penelitian kualitatif, dan instrument yang dijadikan sebagai penunjang 

adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam melakukan pengumpulan data, 

instrument pengumpulan data yang dipakai untuk memperoleh data penelitian 

sesudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah : 

1. Pedoman wawancara (interview guide) yaitu daftar pertanyaan yang diajukan 

kepada informan, berupa daftar pertanyaan. 

2. Tape recorder digunakan untuk memperkuat argument dari hasil interview 

berupa rekaman percakapan dengan informan. 

3. Buku catatan digunakan untuk mencatat hasil wawancara (interview) mengenai 

daftar pertanyaan yang telah dijawab, hal ini sangat  mempermudah dalam 

penyusunan hasil wawancara. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh, data primer maupun data sekunder dianalisa secara 

kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran 

kualitatif. Teknik pengolahan dan analisis data yang penulis gunakan sebagai 

berikut:  

1. Reduksi Data (Data of Reduction) 

Data hasil penelitian yang terkumpul penulis akan melakukan proses 

pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data 
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kasar yang diperoleh dari lapangan.
5
 Penelitian akan dilakukan dengan membagi 

data kedalam beberapa kategori, sehingga data bisa lebih terpusat dan terpilah 

dengan baik 

2. Penyajian Data  

Data yang diperoleh di lapangan terkait dengan seluruh permasalahan 

penelitian dikelompokkan dan diberikan batasan masalah sehingga memberikan 

penjelasan data yang yang substantif dengan data penghubung.
6
 

Penulis sudah menyusun data dengan sangat baik dengan memasukkan 

data-data apa saja yang cocok untuk ditempatkan sesuai dengan tempatnya dan 

mengeluarkan data atau informasi yang tidak relevan serta tidak tersusun. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan 

kesimpulan yang dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di 

lapangan. Setelah pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti penjelasan-

penjelasan. Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian 

berlangsung dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan 

sehingga terbentuk penegasan kesimpulan. 

 

                                                             
5
Sugyyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 247. 
6
Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 150-

151. 
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G. Teknik Pemilihan Informan 

Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik Purposive Sampling 

yakni pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa 

yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan 

memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti.
7
Atau dengan 

kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan peneliti. 

Adapun informan penulis yaitu: 

1. Eks Penderita Kusta 7 Orang 

2. Keluarga Penderita Kusta 1 Orang 

3. Kepala Desa Abbumpungeng 

4. Kepala Dusun Lerang II 

5. Ketua RT Dusun Lerang II 

6. Tokoh Masyarakat 2 Orang 

7. Tokoh Perempuan 4 Orang 

 

 

                                                             
7
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Cet. XIII; Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 300 



 

39 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHSAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peta Administrasi Kabupaten Bone, BPS Tahun 2008 

1. Sejarah Desa Abbumpungeng 

Sejarah historis, Desa Abbumpungeng berdiri pada tahun 1991, yang 

merupakan pemekaran dari Desa Arasoe, yang mana pada saat itu Desa Arasoe 

memiliki wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduknya yang begitu banyak, 

sehingga muncul usulan dari beberapa tokoh yang ada di Lerang pada saat itu, 

sebaiknya bahwa Dusun Lerang di bentuk sebuah desa yang diberi nama Desa 

Abbumpungeng, usulan tersebut disambut baik oleh pemerintah kecamatan dan 

dimana Abbumpungeng ini adalah merupakan kampung pertama sebelum Lerang, 

menurut sejarah bahwa Abbumpungeng artinya “Mabbumpung (Membumbung)” 

yaitu pada zaman dahulu ada seekor ayam jantan yang sedang mencari betinanya 
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dan ayam tersebut dalam bahasa bugis “Mabbumpung” lalu kemudian terbang 

naik bertengger disebuah pohon besar yaitu pohon “Ajuara”. Bertengger berarti 

dalam bugis “Mallerang” itulah para tokoh menurut sejarah mengartikan bahwa 

“Mabbumpung” yang artinya memberi nama kampong Abbumpungeng, 

sedangkan “Mallerang” diberi nama kampong Lerang sebagai Ibukota Desa. 

Setelah terbentuk sebuah desa, maka pada tahun itu juga (1991) dibentuk 

empat (4) dusun yaitu: 

1. Dusun Lerang I 

2. Dusun Lerang II 

3. Dusun Lerang III 

4. Dusun Abbumpungeng 

Sebelum pemekaran Desa Aresoe ke Abbumpungeng bahwa Dusun 

Lerang menaungi tiga kampung yaitu Lomping, Pationgi dan Ammessangeng 

yang sekarang Dusun Lerang II. Setelah melihat jumlah penduduk dusun Lerang 

pada saat itu cukup banyak, maka diusulkan satu dusun yaitu Lerang II 

dimekarkan menjadi dua, yaitu Dusun Lerang I dan Dusun Lerang II. Dan Dusun 

Lerang I saat itu menaungi Lomping dan Pationgi dalam hal ini Abbumpungeng, 

sedangkan Dusun Pattirodata dimana penduduk tersebut merupakan pendatang 

maka diberi nama Pattirodata. Setelah pemerintah dalam hal ini Kepala Desa 

Abbumpungeng melihat Dusun Lerang I masih memegang beberapa daerah 

(kampung) termasuk Lomping dan Pationgi, maka pada tahun 1995, kepala desa 

membentuk lagi sebuah dusun yang diberi nama Dusun Abbumpungeng yang 

mencakup Lomping dan Pationgi. 
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2. Demografi 

Desa Abbumpungeng secara administrasi termasuk dalam wilayah 

Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Terletak di arah timur Kabupaten Bone dengan 

jarak 30 Km kecamatan. Jarak Desa Abbumpungeng dari kantor bupati kabupaten 

Bone sekitar 30 Km. Waktu tempuh menuju pusat kota kecamatan sekitar 30 

menit, sedangkan waktu tempuh menuju ibukota Kabupaten kira-kira 25 menit. 

Desa Abbumpungeng terdiri dari 10 RW dengan luas wilayah ±430 Ha  

dengan batas-batas desa sebagai berikut: 

a. Batas Wilayah Desa 

-   Sebelah Utara : Desa Cinennung , Kecamatan Cina 

- Sebelah Selatan : Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare 

- Sebelah Barat : Desa Salampe, Kecamatan Ponre 

- Sebelah Timur : Desa Arasoe, Kecamatan Cina 

(Sumber: Monografi Desa Kabupaten Bone 2015, Desa Abbumpungeng) 

b. Topografi dan Jenis Tanah 

Desa Abbumpungeng secara topografi berupa pegunungan dengan 

ketinggian 1000 meter diatas permukaan laut (dpl), sehingga tergolong diantara 

tinggi. Suhu di daerah ini cukup bervariasi antara 25˚ saat paling dingin dari 25˚C 

sampai dengan 30˚C. 

c. Luas Wilayah Desa Abbumpungeng 1410 ha menurut penggunaannya 

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Abbumpungeng Menurut Penggunaannya 

No. Wilayah Luas Tanah 

1. Hutan Rakyat 400 ha 

2. Hutan Lindung 100 ha 

3. Perkebunan 340 ha 

4. Pertanian 320 ha 
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5. Perumahan dan Pekarangan 250 ha 

 Jumlah 1410 ha 

( Sumber: Buku SDD, Desa Abbumpungeng, Tahun 2015 ) 

3. Kondisi Sosial 

Berdasarakan data administrasi pemerintah desa, jumlah penduduk yang 

tercatat secara administrasi, jumlah total 2872 jiwa. Dengan rincian penduduk 

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1434 jiwa, sedangkan berjenis kelamin 

perempuan berjumlah 1438 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat 

dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa 

Abbumpungeng Tahun 2015 

No. Jenis Kelamin Jumlah Presentasi(%) 

1. Laki-laki 1434 49,9% 

2. Perempuan 1438 50,1% 

 Jumlah 2872 100% 

(Sumber: Buku SDD Abbumpungeng, Tahun 2015) 

Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan 

kependudukan di Desa Abbumpungeng dilakukan identifikasi jumlah penduduk 

dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan 

diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Abbumpungeng yang lebih 

komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi 

tentang jumlah penduduk di Desa Abbumpungeng berdasarkan usia dan jenis 

kelamin secara detail dapat dilihat dalam table berikut ini: 
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Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Desa 

Abbumpungeng Tahun 2015. 

No. Jumlah Penduduk Menurut Usia Jumlah 

1. 00 – 05 th 188 

2. 06 – 15 th 759 

3. 16 – 25 th 950 

4. 26 – keatas 975 

 Jumlah 2872 

(Sumber: Buku SDD, Abbumpungeng, Tahun 2015) 

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa  

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan 

perangkat desa yaitu sekretaris Desa. Pelaksana teknis lapangan dan unsur 

kewilayahan. 

a. Kepala Desa : 1 orang 

b. Perangkat Desa 

- Sekretaris Desa : 1 orang 

- Kepala Dusun : 4 orang 

- Kepala Urusan : 2 orang 

- Kepala Seksi : 2 orang 

Lokasi Dusun Lerang Dua Desa Abbumpungeng berada di Kecamtan Cina 

Kabupaten Bone dengan luas wilayah ±430 Ha dengan batas-batas wilayah 

sebagai berikut: 

- Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Abbumpungeng 

- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ujung Tanah Kecamtan Mare 
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- Sebelah Timur berbatsan dengan Desa Aresoe Kecamatan Cina 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Lerang satu 

Dusun Lerang Dua terletak antara 4˚LS dan 15˚BT, jarak antara ibu kota 

kabupaten sebesar 25 km dengan jarak tempuh 1 jam, Dusun Abbumpungeng 

memiliki jarak dari ibu kota kecamatan Cina ±30 km jarak tempuh 20 menit. 

Dusun Lerang dua terbagi dalam 3 RT 3 RW yaitu Dusun Satu, Dusun 

Dua, dan Dusun Tiga. Ketinggian tanah wilayah dusun Lerang Dua 20-25 m dari 

permukaan air laut, dengan suhu rata-rata 25˚C sampai dengan 30˚C dengan 

kelembaban udara rata-rata 70% pertahun. Jumlah jiwa penduduk Dusun Lerang 

1.203 jiwa dengan jumlah laki-laki 629 jiwa dan perempuan 574 jiwa. Mata 

pencaharian masyarakat di Dusun Lerang Dua adalah Petani dan pembuat Batu 

Bata.
1
 

Dusun Leang Dua dibangun oleh orang Belanda. Warga Dusun ini berasal 

dari berbagai suku, ada yang berasal dari Kabupaten Bone, ada juga dari luar 

Bone, bahkan provinsi lain di Indonesia. Warga Dusun Lerang Dua yang sangat 

plural, menjadikan dusun ini berbeda dengan dusun-dusun lain di Desa 

Abbumpungneg. Seperti yang diungkapkan oleh Saenal Abidin (50 Tahun) selaku 

ketua RT, yang mengatakan bahwa:  

“Menurut pemahaman saya, awalnya Dusun Lerang Dua ini lokasi kosong, 

tetapi karena adanya penderita kusta di Kecamatan Cina, Kecataman Mare 

dulu mereka bersatu antara pemerintah Kecamtan Cina dengan Mare 

termasuk Si’ Bulue untuk memberikan tempat yang ada di sini dan inipun 

di acc oleh orang Belanda jadi orang Belanda lhac yang menetapkan 

tempat ini untuk penderita kusta. Awalnya tidak seberapa tapi lama 

kelamamaan akhirnya daerah-daerah lain menganal bahwa di sana ada 

tempat perkampungan penderita kusta, ada penderita kusta di daerah lain 

di bawah ke sini. Disinah mereka berkembang dan jadilah seperti ini.”
2
 

                                                             
1
Andi Pajoppoi  Kepala Desa Abbumpungeng Kecamtan Cina Kabupaten Bone, 

“Wawancara” Sabtu, 2 Februari 2019. (Jam 11.00-selesai). 
2
Saenal Abidin (50 tahun) Ketua RT Dusun Lerang Dua, “Wawancara” Senin, 1 Juli 

2019. (Jam 09.00-selesai). 
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Dari pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa Dusun Lerang Dua 

awalnya hanya tanah kosong, namun dengan adanya penderita kusta di berbagai 

kecamatan, maka pemerintah dari kecamatan tersebut berinisiatif untuk 

menjadikan tanah kosong yang ada di Lerang Dua itu dijadikan tempat 

pengobatan para penderita kusta dan setujui oleh pihak Belanda. Kemudian di 

bangun rumah sakit untuk dijadikan sarana para penderita kusta untuk berobat. 

Tanah yang ditempati di Lerang Dua merupakan tanah hak pakai, milik 

seorang warga Belanda yang membeli tanah tersebut untuk penderita kusta. Jika 

ada yang meninngal, maka tanah itu harus dikembalikan kepada pemerintah. 

Pemerintah yang memberikan tanah tersebut kepada warga lainnya untuk diolah. 

Tanah di Lerang Dua yang diberikan oleh pemerintah di peruntukkan oleh 

penderita kusta untuk dikelola dan membuat batu bata. 

B. Kehidupan Sosial Komunitas Eks Penderita Kusta dan masyarakat Desa 

Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone. 

1. Pembuatan Batu Bata 

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan dalam memenuhi kebutuhan 

hidup eks penderita kusta yang tinggal di Dusun Lerang Dua dominan memiliki 

ekonomi yang rendah. Sebagaian besar mereka bekerja sebagai buruh pembuat 

batu bata. 

Pengalaman hidup yang diceritakan oleh Pattang (62 tahun), yang 

mengatakan bahwa:  

“Umuru tellu taung nakenna ka kusta. Dua-dua na tomatoakku nakenna 

too, jadi ma biccu mupa na salai manekka. Jariu eddi caca nasaba kusta 

sibawa matakku dena na desyeng pakkitakku. Tapi dena kufeduliki afa 

ana-ana ufa tette’ka majjama. Engka bantuan kuruntu ta tellu pulo sebbu 

sihuleng tapi dena nagenne ku fake mabballanca sibawa baineku jadi 

majjamaka makebbu bata. Ta’ siratumi siesso ku ulle ku ebbu bata jadi 
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enneng tommi sebbu hasselenna kuruntu. Iyami roo kuputara kupake 

mabbalanca melli anu dianre.”
3
 

“Saat berumur 3 tahun saya terkena kusta. Kedua orang tua saya juga 

terkena kusta. Jadi sejak kecil mereka telah meninggal. Sebagian tangan 

jari tangan saya hilang dan menyerang mata saya yang membuat 

penglihatan saya tidak jelas. Dalam kondisi sperti itu, saya tetap bekerja. 

Maklum masih kanak-kanak. Setiap bulan saya mendapat bantuan 30 ribu, 

tentu uang sebanyak itu tak bisa menutupi kehidupanku bersama istri. Jadi 

saya bekerja membuat batu bata. Saya hanya bisa membuat batu bata 100 

biji perhari dengan upah Rp. 6.000.Uang itu bisa saya pakai untuk 

membeli makanan.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

pengalaman hidup yang dirasakan oleh Pattang (62 tahun) yang terkena penyakit 

kusta sejak umur 3 tahun dan menjadi yatim piatu sejak kecil karena kedua orang 

tuanya juga terjangkit penyakit kusta. Cacat yang dialami, sebagian jari tangannya 

hilang. Untuk menafkahi istrinya Pattang bekerja membuat batu bata. 

Begitupun dengan Ibu Halija (46 tahun), dengan pengalaman hidup yang 

berbeda mengatakan bahwa: 

“Saya kelahiran Makassar, sejak kelas 3 SD saya terkena kusta. Tiba-tiba 

ada putih-putih di muka saya Keluarga mengira itu hanya panu sehingga di 

obati pake kalpanax. Tapi putih-putih itu tidak mau hilang. Teman saya 

selalu mengejek dan saya tidak tahan jadi saya berhenti sekolah. 3 tahun 

saya minum obat, akhirnya berhenti tapi tiba-tiba lagi kaki saya yang 

terkena kusta. Jadi kaki saya cacat. Ini semua membuat saya malu bertemu 

sama orang lain. Dan saya berobat di rumah sakit kusta Daya tapi di sini 

saya ketemu jodoh saya kemudian menikah. Suami saya cacat tangannya 

karena kusta. Suami saya mengajak ke Lerang Dua katanya di sana itu 

kampung kusta jadi saya setuju. Saya memiliki 4 anak tapi tidak lama 

suami saya pergi dan menikah dengan orang lain. Terpaksa saya harus 

paksakan diri untuk bekerja demi anak saya. Sebelumnya saya bekerja 

membuat batu bata, sehari itu 8 jam dengan 400 biji batu bata dengan 

harga Rp.20.000, tapi itu tidak cukup. Anak saya bekerja jadi kernet mobil, 

dia membantu beli beras walaupun cuman seliter saja. Kadang beras di 

rumah habis saya cuman bisa nangis saja dan mengatakan kepada anak 

                                                             
3
Pattang (62 tahun) OYPMK Dusun Lerang Dua, “Wawancara”, Minggu, 30 Juni 2019, 

(Jam 09-Selesai). 
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saya kalo berasnya habis. Tidak lama anak saya datang membawa beras 

seliter untuk makan tapi itu cuman satu hari saja.
4
 

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas peneliti dapat 

simpulkan bahwa Ibu Halija ketika terjangkit penyakit kusta, beliau kerap kali 

mendapatkan penghinaan dari teman-temannya dan juga di jauhi oleh 

keluarganya. Hal ini dikarenakan Ibu Halija telah mengalami cacat fisik akibat 

penyakit yang di alami. Untuk memenuhi kebutuhannya beliau bekerja membuat 

batu bata. 

2. Bekerja di Perkebunan Tebu Aresoe 

Berdasarkan pengamatan peneliti, mereka yang hidup di Dusun Lerang 

Dua merupakan pendatang dari berbagai daerah, mereka berbaur dan tinggal 

bersama dengan orang-orang yang senasib dengannya. Tujuan mereka datang ke 

Dusun Lerang Dua ini untuk melakukan pengobatan, pada akhirnya menikah 

dengan mantan penderita kusta. Beberapa eks penderita kusta yang berada di 

Dusun Lerang Dua telah menceritakan pengalaman hidup mereka hingga akhirnya 

bisa berada dan menetap di Dusun Lerang Dua. 

Seperti yang diungkapkan oleh Andi Rosdiana (59 tahun), yang 

mengatakan bahwa: 

“Awalnya saya menyadari terkena kusta ketika muncul tanda bercak di 

telinga, kemudian dibagian pipi dan dagu. Selain itu, juga terlihat 

perubahan pada hidung saya. Sejak itu teman-teman sekolah saya tidak ada 

yang mau mendekat denganku, Karena sikap teman-teman saya, akhirnya 

saya memutuskan untuk berhenti sekolah. Tahun 1982 bapak saya 

membawa pulang kekampung halamannya di bone. Saya merasa sendiri 

dan tinggal seorang diri tanpa keluarga dan berpikir untuk menghasilkan 

uang saya punya keterampilan menjahit. Melalui usaha ini saya mampu 

menghidupi diriku. Saya terus-menerus berobat dan sempat membuahkan 

hasil. Tapi, tidak lama terjadi lagi reaksi kaya bisul-bisul di wajahku. 

Akhirnya kuputuskan pergi ke Lerang Dua untuk di obati oleh dokter 

Belanda. Setahun kayaknya minum obat, hasilnya terlihat samapi 

sekarang. Saya sama sekali tidak mengalami reaksi lagi. Di Lerang Dua ini 

                                                             
4
Ibu Halija (46 tahun) OYPMK Dusun Lerang Dua, “Wawancara”, Selasa, 2 Juli 2019, 

(Jam 10- Selesai). 
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saya tinggal dengan orang-orang penderita kusta. Disini saya bekerja di 

kebun tebu, kebetulan mandornya juga mantan penderita kusta. Disini 

banyak teman-teman dari Lerang bekerja di kebun tebu Arasoe. Pernah 

saya berada di kebun reaksi obat terajdi wajah saya hitam namun saya 

tetap bertahan untuk tetap bekerja demi kebutuhan hidup saya yang jauh 

dari keluarga.”
5
 

Berdasarakan kutipan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa 

yang dialami oleh Andi Rosdiana ketika mulai terjangkit penyakit kusta dan upaya 

yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan bekerja 

sebagai buruh di perkebunan tebu Arasoe. 

3. Kegiatan Jual Beli 

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan eks penderita kusta dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya selain bekerja di kebun tebu Aresoe dan sebagai 

buruh pembuat batu bata, mereka juga membuka usaha yang lain seperti 

melakukan jual beli. Seperti yang dikatakan oleh Andi Rosdiana (59  tahun), yang 

mengatakan bahwa: 

“Saya sudah menepis dan membuang jauh-jauh pelabelan sebagai mantan 

penderita kusta, saya mencoba membuka usaha berjualan nasi kuning dan 

gorengan. Alhamdulillah, dagangan saya bisa diterima dan dinikmati, 

bukan saja oleh orang-orang Lerang Dua, tetapi pelanggan cukup beragam 

dan tersebar luas. Ada yang merupakan aparat pemerintah desa, para 

pegawai yang berdinas di pemerintah kabupaten, serta orang-orang dari 

luar Bone.”
6
 

Berdasarkan pengamatan peneliti dan pernyataan dari beberapa informan 

penulis dapat menyimpulkan bahwasannya eks penderita kusta yang merupakan 

pendatang di Dusun Lerang Dua mengalami hal yang memilukan saat mengidap 

penyakit kusta. Eks penderita kusta mendapatkan perlakuan yang tidak 

menyenangkan baik dari penolakan kehadiran eks penderita kusta maupun 

perkataan yang menyinggung perasaan eks penderita kusta karena memiliki 

                                                             
5
Andi Rosdiana (59 tahun) OYPMK Dusun Lerang Dua, “Wawancara”, Sabtu, 29 Juni 

2019, (Jam 10-Selesai) 
6
Andi Rosdiana (59 tahun) OYPMK Dusun Lerang Dua, “Wawancara”, Sabtu, 26 

Oktober2019, (Jam 10-Selesai) 
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bentuk tubuh yang kurang sempurna sehingga mereka merasa malu melakukan 

interaksi dengan masyarakat sekitar, selain itu mereka dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari hanya bisa bekerja dengan semampunya saja akibat cacat 

fisik yang dialami berbeda dengan orang-orang normal pada umumnya, seperti 

bekerja sebagai buruh pembuat batu bata, bekerja diperkebunan tebu, dan 

melakukan kegiatan jual beli. 

4. Bentuk-Bentuk Interaksi Komunitas Eks Penderita Kusta dan Masyarakat 

Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone. 

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, kehidupan sosial eks 

penderita kusta dapat dilihat dari cara mereka berinteraksi sesama eks penderita 

kusta, interaksi terhadap keluarga atau kerabat dekat dan interaksi terhadap 

masyarakat sekitar yang berada di Dusun Lerang Dua. 

1. Interaksi Sesama Eks Penderita Kusta 

Manusia terlahir seorang diri dari Rahim seorang ibu, akan tetapi 

kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari manusia 

tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Begitupun dengan eks penderita 

kusta di Dusun Lerang Dua, mereka saling berinteraksi antara satu sama lain. 

Berdasarkan observasi di lapangan penulis melihat Interaksi antara sesama 

eks penderita kusta di Dusun Lerang Dua ini berjalan dengan baik. Mereka sadar 

bahwa ada tujuan yang akan dicapai bersama. Sebagai sesama eks penderita kusta 

tidak perlu merasa malu tinggal bersama dan hidup sebagaimana orang pada 

umumnya. Hal ini dapat dibuktikan oleh peneliti dengan beberapa contoh yang 

ditemukan di lokasi penelitian Dusun Lerang Dua. Pertama, adanya pernikahan 

antara sesama eks penderita kusta, seperti yang dialami oleh Maryam, yang 

mengatakan bahwa:  

“Waktu itu saya berobat di rumah sakit Daya, di sini saya bertemu dengan 

suami kedua saya. Kursing, sesama penderita kusta. Sesudah menikah saya 
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bersama suami memutuskan tinggal di Lerang Dua. Selama di sini kami 

bekerja sebagai pembuat batu bata.”
7
 

Hal yang serupa juga di ungkapkan oleh Puang Becce (60 tahun), yang 

mengatakan bahwa: 

“Puraka biasa botting sibawa Made Hasan, fada-fada menderita 

kusta.Tapi de’ namaitta matei. De’to gaga anakku. Kukkoro anaurenami 

Made Hasan ku bali sibola”
8
 

“Saya pernah menikah dengan sesama penderita kusta, namanya Made 

Hasan. Setelah menikah beberapa tahun, suami saya meninggal dunia. 

Saya tidak di karuniai anak dari perkawinanku dengan Made Hasan. Saat 

ini, saya tinggal bersama dengan keponakan almarhum suami saya.” 

Begitupun juga yang dikatan oleh Andi Rosdiana (59 tahun), yaitu: 

“Di Lerang Dua ini saya bertemu dan tinggal dengan orang-orang yang 

senasib denganku. Saya bekerja di kebun tebu Arasoe yang mandornya 

juga mantan penderita kusta. Jadi teman-teman dari Lerang Dua bisa 

bekerja juga di kebun tebu Arasoe ini.”
9
 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan  

bahwa interaksi sosial yang terjalin antara sesama eks penderita kusta di Dusun 

Lerang Dua selama ini baik-baik saja dan berjalan dengan harmonis. 

Berdasarkan pengamatan peneliti Di Dusun Lerang Dua para eks penderita 

kusta juga saling kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang 

dikatakan oleh Andi Rosdiana (59 tahun), yang mengatakan bahwa: 

“Kebun sayur yang hijau dan subur menjadi energy positif bagi kami 

untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa mereka bisa berbuat dan 

menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin mandiri dengan kepasitas dan 

pengetahuan yang dimiliki. Kebun yang dikelola bersama secara gotong 

royong itu, benar-benar sangat memberikan manfaat bagi dirinya dan 

teman-temannya. Dan uang belanja sayuran yang setiap hari kami 

keluarkan, kini dapat disimpan untuk memenuhi kebutuhn yang lain.”
10

 

Hal yang sama juga di katakana oleh Maryam Ibrahim ( tahun), bahwa: 

                                                             
7
Maryam  OYPMK  Dusun Lerang Dua, “Wawancara”, Kamis, 4 Juli 2019, (Jam 02-

Selesai). 
8
Puang Becce (60 tahun) OYPMK Dusun Lerang Dua, “Wawancara”, Kamis, 4 Juli 

2019, (04-Selesai). 
9
Andi Rosdiana (59 tahun) OYPMK Dusun Lerang Dua, “Wawancara”, Sabtu, 29 Juni 

2019, (Jam 10-Selesai) 
10

Andi Rosdiana (59 tahun) OYPMK Dusun Lerang Dua, “Wawancara”, Sabtu, 26 

Oktober 2019, (Jam 10-Selesai) 
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“Kami itu bekerja sama dengan kelompok dalam merawat kebun sayur 

rumahan. Di kebun itu ada terong ungu dan terong ijo, tomat, cabe rawit, 

kangkung, bayam, mentimun, paria, dan sawi. Dan ada juga kemangi dan 

seledri. Tanaman itu di tanam di barang-barang bekas, seperti baskom 

bocor, panic, kebas botol air mineral, dan ban bekas, selain yang ditanam 

di polybag. Saya dan teman-teman kelompok kebun sayur berharap, kami 

terus bisa memelihara semangat bekerja keras dan bersama-sama 

bergotong royong agar hasil kebunnya semakin meningkt.”
11

 

 

Berdasarakan hasil wawancara peneliti dapat simpulkan bahwa dalam 

interaksi sesama eks penderita kusta, mereka menjalin kerja sama, mereka 

membentuk kelompok kebun sayur dan di rawat bersama dan hasilnya mereka 

dapat rasakan sendiri dan dapat mengurangi beban mereka dalam memenuhi 

kebutuhan makan mereka. 

2. Interaksi Terhadap Keluarga atau Kerabat  

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala 

keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah 

suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dalam hidupnya mereka selalu 

berinteraksi satu sama lain baik dalam keadaan baik atau sedang sakit karena pada 

dasarnya keluarga memiliki ikatan kuat yang sulit untuk terpisahkan. Berdasarkan 

wawancara peneliti terhadap eks penderita kusta di Dusun Lerang Dua mereka 

mengatakan hubungan dengan keluarga cukup baik dan harmonis, akan tetapi 

disisi lain ada beberapa eks penderita kusta tidak diakui oleh keluarganya karena 

merasa malu. Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara dengan beberapa eks 

penderita kusta, diantaranya adalah Abdul Rasyid (54 tahun), memiliki keluarga 

yang peduli dengannya, yang mengatakan bahwa: 

“Ibuku selalu berusaha mengobati saya, harta yang dimiliki ibu saya 

dipakai untuk mengobati sakit yang saya derita ini. Tidak lama tante saya 

mengajak dan membawaku ke Lerang Dua untuk berobat. Beberapa tahun 
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Maryam  OYPMK  Dusun Lerang Dua, “Wawancara”,Sabtu, 26 Oktober 2019, (Jam 

02-Selesai). 
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tinggal di sana saya ketemu jodoh saya dan menikahinya. Kami tidak 

punya anak, tapi saya dan istriku merawat keponkan yang sudah saya 

anggap sebagai anak sendiri. Kami tetap menyangi dan meberikan kasih 

sayang layaknya anak kandung kami.” 
12

 

Begitupun yang dialami oleh Jumarni (36 tahun), yang mengatakan bahwa: 

“Saya seorang anak yang pernah menderita kusta (OYPMK), meskipun 

merasa malu dengan teman-teman saya karena selalu di ejek tapi saya 

tidak menelantarkan orang tua saya, saya merawatnya dan memenuhi 

kebutuhannya dengan mengikuti pekerjaannya sebagai pembuat batu 

bata.”
13

 

Hal yang sama juga yang dialami oleh Erni (29 tahun), yang mengatakan 

bahwa: 

“Saya tinggal di Dusun Lerang Dua bersama nenek, orang tua saya tidak 

menderita kusta hanya nenek saya. Jadi sejak masih kecil saya ikut nenek 

saya untuk membantunya bekerja sebagai pembuat batu bata. Sementara 

bapak saya bekerja di Malaysia terus ibu saya membantu paman saya 

berjualan coto Makassar.” 

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga informan di atas peneliti 

menyimpulkan bahwa hubungan eks penderita kusta dengan keluarganya baik-

baik saja. Mereka peduli terhadap dirinya, membantu mengobati sakit yang di 

deritanya. 

Namun berbeda yang dialami oleh Bondeng (60 tahun), yang mengatakan 

bahwa:  

“Amureu mi sibawa tantau biasa tiwikenga nanre’. Pada alena mi 

parakaika nasaba tomatoakku mateni ri wettu baiccuku mupa. Diatteanga 

messu di saliheng bola siruntu tau laingnge’. Diatteang toa lao di acarana 

keluargau nasaba degage keluargau elo tarimaka nasaba masiri-siriki.”
14

 

“Paman dan tantenya selalu mengantarkannya makanan. Pamannya itulah 

yang merawatnya karena sejak kecil orang tuanya telah meninggal dunia. 

Pamannya melarang untuk keluar rumah, dilarang bertemu dengan orang 

lain, dan tidak boleh mengikuti acara-acara keluarga. Tidak ada keluarga 

yang mau menerimanya karena merasa malu.” 
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Abdul Rasyid (54 tahun) OYPMK Dusun Lerang Dua, “Wawancara”, Kamis, 4 Juli 

2019, (Jam 05-Selesai). 
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Jumarni Keluarga OYPMK Dusun Lerang Dua, “Wawancara”, Jumat, 5 Juli 2019, 

(Jam 09-Selesai). 
14

Bondeng (60 tahun) OYPMK Dusun Lerang Dua, “Wawancara”, Minggu, 7 Juli 2019, 

(Jam 01-Selesai) 
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Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa keberadaan eks penderita kusta 

tidak diterima dalam keluarganya. Karena penyakit kusta yang dialami membuat 

keluarganya merasa malu.  

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dan juga pernyataan dari eks 

penderita kusta maupun ungkapan dari keluarga, peneliti menyimpulkan bahwa 

hubungan kekeluargaan antara eks penderita kusta dengan keluarga ataupun 

kerabat yaitu berjalan harmonis meskipun masih ada yang belum menerima 

keberadaannya.  

3. Interaksi Terhadap Masyarakat Sekitar 

Berdasarkan pengamatan peneliti, interaksi terhadap masayarakat sekitar 

sama halnya dengan interaksi antara sesama eks penderita kusta dan interaksi 

terhadap keluarga atau kerabat berjalan dengan harmonis. Mereka yang tinggal di 

Dusun Lerang Dua ataupun yang berada di sekitar Desa Abbumpungeng sudah 

memahami bahwa penyakit kusta sudah sembuh secara medis dan itu bukan 

penyakit kutukan atau menular. Sehingga masyarakat tidak takut lagi untuk 

melakukan interaksi terhadap eks penderita kusta. Eks penderita kusta dan 

masayarkat Desa Abbumpungeng juga menjalin kerja sama, Seperti halnya yang 

diungkapkan oleh Saenal Abidin (50 tahun), yang mengatakan bahwa: 

“Disini tidak ada lagi masalah bagi masyarkat. Mereka saling berinteraksi 

karna sadar kita ini saling membutuhkan. Bekerja sama jika ada kegiatan 

dalam dusun Lerang mereka juga ikut berpartisipasi bahkan di sini itu 

untuk jadi kepala desa syaratnya harus ikut makan bersama eks penderita 

kusta. Mereka juga melakukan kegiatan jual beli tanpa ada rasa jijik sedikit 

pun.”
15

 

Begitupun juga yang dikatakan oleh Saidah (45 tahun), yang mengatakan 

bahwa: 
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Saenal Abidin (50 tahun) Ketua RT Dusun Lerang Dua, “Wawancara” Senin, 1 Juli 

2019. (Jam 09.00-selesai). 
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“Setiap hari saya bersama eks penderita kusta bekerja sebagai pembuat 

batu bata, kadang mereka sanggup membuat bata 500 biji dengan upah 

Rp.25.000.”
16

 

 

Andi Ira Husda (41 tahun)  juga mengatakan bahwa: 

“Saya sangat bersyukur, masyarakat Dusun Lerang Dua sudah berbaur, 

tidak ada lagi yang jijik dengan mantan penderita kusta.”
17

 

 

Demikian juga yang dikatakan oleh Nurhayati (44 tahun) bahwa: 

“Saya lahir dan besar ditengah-tengah kampung yang kebanyakan 

warganya menderita kusta tapi saya peduli dan prihatin dengan kondisi 

mereka. Secara pribadi saya tidak ada masalah ketika bergaul dengan 

mereka, saya itu menganggap mereka itu sama-sama manusia ciptaan 

Tuhan.”
18

 

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

eks penderita kusta dan masyarakat mengakui memiliki interaksi yang baik. 

Masyarakat sekitar memberikan respon dan nilai positif terhadap para eks 

penderita kusta Dusun Lerang Dua. Walaupun mereka sendiri yang sudah 

membatasi diri untuk berinteraksi lebih intensif. Seperti hal-hal yang melibatkan 

masyarakat sekitar mereka cenderung lebih tertutup namun sejauh ini masyarakat 

menanggapi keberadaan eks penderita dengan baik. 

Peneliti juga melihat adanya Akulturasi yaitu perpaduan dua kebudayaan 

yang berbeda, seperti yang terjadi antara komunitas eks penderita kusta dengan 

masyarakat Desa Abbumpungeng. Hal ini di ungkapkan oleh Saenal Abidin (50 

Tahun), bahwa : 

“Disini itu sudah terjadi akulturasi bahasa dimana orang bone paham 

dengan bahasa orang-orang dari suku lain, misalnya saja bahasa Makassar 
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Saidah  (45 tahun) Istri Kepala Dusun Lerang Dua, “Wawancara”, Minggu, 7 Juli 

2019, (Jam 03-Selesai). 
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Andi Ira Husda (41 tahun) Istri Kepala Desa Abbumpungeng, “Wawancara”, Minggu, 

7 Juli 2019, (Jam 04-Selesai). 
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begitupun dengan orang-orang yang dari luar yang sudah menetap lama di 

sini sudah paham bahasa bugis bone.”
19

 

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa mereka membangun interaksi 

yang sangat baik agar komunikasi terjalin dengan baik pula melalui saling 

memahami bahasa satu sama lain. 

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Interaksi Sosial Eks Penderita Kusta 

dan Masyarakat Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone. 

Interaksi sosial merupakan suatu pondasi dari hubungan yang berupa 

tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan ditetapkan 

dalam masyarakat. Interaksi sosial yang terjadi ditentukan oleh proses interaksi 

yang terjadi. Interaksi yang terjadi di masyarakat tentu memiliki komponen-

komponen yang menjadi pendukung serta penghambat. 

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti 

menunjukkan faktor pendukung dan penghambat interaksi sosial komunitas eks 

penderita kusta dengan masyarakat Desa Abbumpungeng, sebagai berikut: 

1. Faktor Pendukung 

a. Ada Tujuan yang Ingin di Capai 

Membangun Interaksi dalam suatu masyarakat untuk menciptakan sebuah 

kehidupan sosial di pengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti para eks penderita 

kusta melakukan interaksi karena adanya tujuan yang ingin dicapai bersama yaitu 

untuk menghilangkan stigma dalam diri eks penderita kusta. Seperti yang 

dikatakan oleh Saenal Abidin (50 tahun), bahwa: 

“Mereka bersemangat dan tidak merasa malu lagi, eks penderita kusta 

senang mengikuti kegiatan-kegiatan di Dusun Lerang Dua, mereka tidak 

mau lagi terkungkung dengan stigma diri mereka, walaupun perasaan 

berbeda kadang masih menghinggapi hati kecilnya, terutama jika bertemu 

dengan orang baru atau pejabat. Namun lambat laun perasaan itu terkikis. 
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Saenal Abidin (50 tahun) Ketua RT Dusun Lerang Dua, “Wawancara” Senin, 1 Juli 

2019. (Jam 09.00-selesai). 
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Mereka tidak malu lagi berdekatan, bersalaman dan berbicara dengan 

orang lain, termasuk penulis.”
20

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat simpulkan bahwa eks 

penderita kusta tidak merasa minder dan malu berbaur dengan orang baru atau 

pejabat serta rajin mengikuti kegiatan-kegiatan agar tertanam dalam dirinya rasa 

percaya diri serta dapat menghilangkan stigma dalam diri eks penderita kusta. 

b. Adanya Motivasi Melalui Berbagai Kegiatan. 

Berdasarkan pengamtan peneliti di lapangan kegiatan Yayasan Perempuan 

BESKAR ini telah memberikan manfaat berupa perubahan cara bepikir dan 

bersikap dari eks penderita kusta, dengan kegiatan seperti ini membuat mental eks 

penderita kusta seperti sekarang ini, mereka tidak lagi minder dan malu bertemu 

dengan orang banyak. Eks penderita kusta juga memiliki semangat dan harapan 

besar untuk keluar dari kondisi sakit yang diderita. Hal ini di ungkapkan oleh 

Nurhayati (44 tahun), yang mengatakan bahwa: 

“Kegiatan yang dilakukan saat ini sangat luar biasa karena memberikan 

manfaat langsung bagi diri saya sendiri dan eks penderita kusta di Lerang 

Dua. Mulai dari kebun di pekarangan rumah hingga kebun bersama dalam 

kelompok sangat membantu kami, ibu-ibu di Lerang Dua juga untuk 

mendapatkan sayuran yang sehat dan alami. Saya menganggap bahwa 

Yayasan Perempuan Beskar telah memberikan hal yang sangat positif 

terhadap kami di Lerang Dua.
21

 

Begitupun juga yang dikatakan oleh ibu Halija (46 Tahun), bahwa: 

“Saya sering mengikuti kegiatan-kegitan yang di lakukan oleh Beskar, 

terutama kami sering gotong royong merawat kebun sayur yang ada di 

Lerang Dua, dan hasilnya pun kami nikmati bersama biar dari luar Dusun 

Lerang Dua juga ikit menikmati.”
22
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Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang 

mendukung adanya interaksi antara eks penderita kusta dengan masyarakat sekitar 

yaitu adanya motivasi melalui berbagai kegiatan dari Yayasan Perempuan Beskar 

yang telah mengubah cara berpikir dan bersikap para eks penderita kusta serta 

membuka diri kepada orang lain. Hal ini juga dikatakan oleh Asia Andi 

Pananrangi bahwa: 

“Yayasan Perempuan Beskar sudah melakukan berbagai pelatihan dan 

peningktan skill, seperti pelatihan pembuatan pupuk organik, pelatihan 

kebun inklusi, hingga membuka akses untuk orang yang pernah menderita 

kusta (OYPMK) agar bisa berbicara di media, seperti TV, radio, dan surat 

kabar.”
23

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti simpulkan bahwa Yayasan 

Perempuan Beskar telah memotivasi para eks penderita kusta untuk mengikuti 

kegiatan-kegiatan pelatihan dengan tujuan, agar mereka yang pernah atau masih 

menderita kusta tidak terkungkung dalam stigma diri, tetapi berupaya untuk 

bangkit dan berhadapan dengan siapa pun tanpa harus menarik diri lantaran kusta 

yang di derita. 

Sama halnya yang dikatakan oleh Drg. Yusuf, M Kes, bahwa: 

“Sebagai seorang dokter tentunya menaruh perhatian serius terhadap 

masyarakat yang mengalami penyakit menular, seperti kusta. Dimana 

salah satu tugas saya itu menemukan dan melakukan pengobatan terhadap 

penderita kusta. Juga memberikan pendidikan dalam bentuk sosialisasi 

kepada penderita dan masyarakat umum mengenai kusta. Tujuannya, agar 

mereka mau melaporkan dan berobat jika telah positif menderita kusta.”
24

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

dengan menaruh perhatian dan memberikan pendidikan dalam bentuk sosialisasi 

terhadap eks penderita kusta maupun orang yang pernah menderita kusta memberi 
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Asia Andi Pananrangi Pendiri Lembaga Permberdayaan Perempuan (LPP) Bone, 

“Wawancra”, Senin, 8 Juli 2019, (Jam 11-Selesai). 
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Drg. Yusuf, M.Kes (Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bone), 

“Wawancara”, Selasa, 10 September 2019, (Jam 10-Selesai).  
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semangat dan optimism dalam menghadapi hidup ke depan, bahkan mereka mulai 

mandiri dengan kegiatan yang dilakukan di kampungnya. 

c. Adanya Usaha Pemerintah tentang Penyembuhan Penyakit Kusta 

Berdasrakan hasil wawancara peneliti dalam penyembuhan terhadap eks 

penderita kusta pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak yaitu dinas sosial 

dan instansi pemerintah lainnya terutama dengan dinas kesehatan. Melakukan 

berbagai kegiatan seperti program penguatan dan pendampingan, tim perawatan 

diri penderita kusta. Seperti yang dikatakan Saenal Abidin ( 50 tahun), bahwa: 

“Tim Perawatan diri ini punya sejumlah aktivitas. Tim biasanya berkeliling 

desa untuk memberikan pemahaman tentang kusta. Kalau mereka 

menemukan penderita baru, atau penderita lama yang belumberobat, maka 

si penderita akan di bersihkan. Caranya, dengan merendam kaki si penderita 

atau bagaian yang terserang kusta. Pembersihan dan pencucian dilakukan 

dengan menggunakan batu apung. Batu apung ini merupakan bantuan dari 

Dinas Kesehatan. Selanjutnya, penderita akan disabuni dan diberi antiseptic, 

laludisuruh minum obat MDT. Obat ini diminum selama 6 bulan sampai 2 

tahun dan tidak boleh putus. Ada juga obat antibiotic untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri kusta, memperlemah pertahananbakteri kusta.”
25

 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat simpulkan bahwa ada berbagai 

usaha yang dilakukan pemerintah agar eks penderita kusta tidak merasa minder 

dan malu untuk berbaur dengan orang banyak dan usaha yang dilakukan dalam 

penyembuhan penyakit yang di derita. 

2. Faktor Penghambat 

Interaksi sosial manusia kepada manusia lainnya dapat dilakukan dengan 

berbagai cara seperti berbicara, bertatap muka, bertransaksi dagang, belajar pada 

orang lain, dan lain sebagainya. Interaksi sosial antar individu merupakan proses 

yang rumit dan kompleks karena melibatkan beberapa faktor yang mempengaruhi. 

Interaksi sosial antar kelompok dapat terhambat apabila ada unsur persaingan, 
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Oktober 2019. (Jam 09.00-selesai). 
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kebencian, pertentangan dan berbagai hal yang mengarah pada proses-proses yang 

tertutup satu sama lain. 

a. Masih ada Stigma dari Masyarakat terhadap Eks Penderita Kusta. 

Stigma negatif dari masyarakat masih melekat pada diri mereka membuat 

tidak percaya diri dengan kondisi seperti itu. Merasa minder dan malu bertemu 

dengan orang banyak. Sehingga tidak memiliki semangat dan harapan untuk 

keluar dari kondisi sakit yang di derita. Seperti yang dikatakan oleh Andi Ira 

Husda (41 tahun) bahwa: 

“Masih terjadi di beberapa tempat yang menganggap kusta sebagai aib. 

Kalau tiba hari pasar di Abbumpungeng, masyarakat dari luar Lerang Dua 

akan datang lebih awal agar tidak bertemu dan berpapasan dengan orang-

orang Lerang Dua. Mereka akan datang antara jam 6 pagi hingga jam 7, 

karena biasanya orang Lerang Dua akan ke pasar itu jam 8 pagi. Begitulah 

situasi yang terjadi di kampung saya.”
26

 

Hal yang sama juga dikatakan oleh Sulaeman (53 tahun), bahwa: 

“Meski memiliki keluarga yang mengalami kusta saya tidak pernah 

menganggap bahwa takdir hidupku buruk. Padahal, saya ikut mengalami 

deraan akibat perlakuan diskriminatif dari orang-orang yang tinggal di luar 

dusun. Mereka terkesan jijik setiap kali melihat saya walaupun saya bukan 

penderita kusta. Tetapi tatapan matanya yang tak bersahabat itu seolah 

merendahkan ku dan menolak kehadiranku”
27

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

masalah yang dihadapi para eks penderita kusta, masih ada stigma negatif dari 

masyarakat luar tentang penyakit kusta. 

Salah satu masyarakat yang tinggal di Dusun Lerang Satu yang bernama 

Andi Ira Husda (41 tahun) yang merupakan istri kepala Desa Abbumpungeng, 

meskipun tidak  memiliki keluarga eks penderita kusta. Tetapi perlakuan 
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masyarakat luar terhadap dirinya sebagai warga Lerang tetap sama, dianggap 

sebagai penderita kusta atau keluarga penderita kusta, yang mengatakan bahwa: 

“Sewaktu saya kuliah, kalau naik angkot maka sebelum sampai di Desa 

Abbumpungeng, saya harus minta diturunkan dan memilih berjalan kaki. 

Karena kalau saya jujur mengatakan kepada supir angkot tempat tujuannya 

maka supir itu tidak akan membiarkan saya naik di angkot.”
28

 

Hal yang sama juga dikatakan oleh Saenal Abidin (50 tahun), yang 

mengatakan bahwa: 

“Untuk menghindari stigma dari masyarakat, saya menyembunyikan 

identitas sebagai orang Lerang Dua. Saat saya bergaul di luar Lerang Dua, 

saya tidak pernah mengaku tinggal di Lerang Dua, alasannya, karena saya 

tidak ingin teman-teman saya menghindar dan tidak mau lagi bergaul 

dengannya.”
29

 

b. Eks Penderita Kusta Mengalami Cacat fisik 

Dusun Lerang Dua merupakan tempat tinggal para eks penderita kusta. 

Warga Dusun Lerang Dua adalah tergolong miskin. Mereka yang mengalami 

cacat fisik akibat penyakit kusta yang pernah di derita membuat mereka terbatas 

dalam melakukan suatu kegiatan terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Sebagian besar eks penderita kusta hanya bekerja sebagai buruh pembuat batu 

bata. Hal ini di ungkapkan oleh Arifin (56 tahun), yang mengatakan bahwa: 

“Saya mengetahui betul kebiasaan dan pkerjaan masyarkat Dusun Lerang 

Dua, mereka lebih banyak menghabiskan waktu di rumah saja atau bekerja 

membuat bata.”
30

 

Hal yang sama juga dikatakan oleh Saenal Abidin (50 tahun), yang 

mengatkakan bahwa: 

“Eks penderita kusta juga banyak memiliki kelebihan terutama dalam 

pembuatan batu bata. Pekerjaan masyarakat disini itu bertani tapi 

kebanyakan pembuat batu bata.”
31
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Dari kutipan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa pekerjaan 

masyarakat Dusun Lerang Dua didominasi sebagai pekerja buruh pembuat batu 

bata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, walaupun upah yang 

didapatkan hanya untuk memenuhi kebutuhannya dalam sehari saja. 

Begitupun juga yang diceritkan oleh Pattang (62 tahun) yang mengalami 

cacat fisik akibat kusta yang dideritanya, yang mengatakan bahwa: 

“Rolo wettuna majarang mupa kendaraan, kira-kira pitu pulo taung laloe 

melessia jappa pole kota Watamp[one lao di Lerang Dua. Degaga oto 

melo tarimaka afa naita ale-aleku cacat na taro cola. Lebbi seppulo jang 

kuola lalenge lao di Lerang Dua.” 

“Dulu, saat alat transportasi masih kurang, sekitar tahun 70-an, Saya sering 

berjalan kaki dari kota Watampone ke Lerang Dua. Tidak ada mobil 

angkutan umum yang mau menerima saya, setelah melihat kondisi tubuh 

saya cacat karena kusta. Lebih 10 jam saya berjalan kaki untuk bisa 

sampai ke Lerang Lerang Dua.”
32

 

Berdasaran hasil pengamatan dan hasil wawancara dari beberapa informan 

peneliti dapat simpulkan bahwa proses interaksi sosial yang terjadi dalam 

masyarakat di Dusun Lerang Dua, selain di pengaruhi oleh faktor pendukung juga 

di pengaruhi oleh adanya faktor penghambat. Faktor penghambat dalam interaksi 

eks penderita kusta dengan masyarakat sekitar adalah masih ada stigma negatif  

yang melekat pada diri masyarakat, merasa jijik untuk bertemu dengan eks 

penderita kusta dan belum bisa menerima keberadaannya di tengah-tengah 

masyarakat. Serta cacat fisik yang di derita eks penderita kusta sehingga terbatas 

dalam melakukan kegiatan baik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maupun 

dalam interaksinya dengan masyarakat dan membuat orang menjauh dengan 

melihat kondisi cacat seperti itu. 
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(Jam 09-Selesai). 



 
 

62 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tentang Interaksi Sosial 

Komunitas Eks Penderita Kusta dan Masyarakat Desa Abbumpungeng Kecamatan 

Cina Kabupaten Bone pada bab sebelumnya maka peneliti menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kehidupan sosial komunitas eks penderita kusta dan masyarakat Desa 

Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone yaitu pembuatan batu bata, 

bekerja di perkebunan tebu Aresoe dan kegiatan jual beli. 

2. Bentuk interaksi yang ada dalam masyarakat eks penderita kusta dan 

masyarakat Desa Abbumpungeng Kecamtan Cina Kabupaten Bone yaitu 

adanya interaksi antara sesama eks penderita kusta, interaksi terhadap keluarga 

atau kerabat, dan interaksi terhadap masyarakat sekitar, yang tergolong baik 

dan harmonis. Hal ini di buktikan melalui wawancara dengan eks penderita 

kusta dan keluarga dan rata-rata mengatakan bahwa interaksi sosial diantara 

mereka baik. 

3. Faktor pendukung dalam interaksi sosial eks penderita kusta dengan 

masyarakat sekitar yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya motivasi 

melalui berbagai kegiatan, dan adanya usaha pemerintah dalam penyembuhan 

penyakit kusta. Faktor penghambatnya yaitu masih ada stigma dari masyarakat 

terhadap eks penderita kusta, dan eks penderita kusta mengalami cacat fisik. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Untuk penderita kusta agar lebih meningkatkan rasa percaya diri serta lebih 

mempererat tali silaturahmi terhadap sesame eks penderita kusta, terhadap 

keluarga atau kerabat juga terhadap masyarakat sekitar. 
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2. Untuk pemerintah Desa Abbumpungeng, tokoh masyarakat, tokoh agama serta 

Yayasan Perempuan Beskar tetap selalu memberi dukungan dan bekerjasama 

dalam menciptakan suatu perubahan pada diri orang yang pernah menderita 

kusta (OYPMK). 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Kehidupan Sosial antara Komunitas Eks Penderita dengan Masyarakat Desa 

Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone. 

1. Bagaimana bentuk hubungan sosial antara komunitas eks penderita kusta 

dengan masyarakat sekitar Desa Abbumpungeng ? 

B. Bentuk-Bentuk Interaksi antara Komunitas Eks Penderita dengan 

Masyarakat Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone. 

1. Bagaimanabentuk kerja sama yang dilakukan antara komunitas eks penderita 

kusta dengan masyarakat Desa Abbumpungeng ? 

2. Bagaimana interaksi atau silaturahmi antara komunitas eks penderita kusta 

dengan masyarakat Desa Abbumpungeng ? 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Interaksi Sosial antara Komunitas Eks 

Penderita dengan Masyarakat Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina 

Kabupaten Bone. 

1. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan komunitas eks 

penderita kusta ? 

2. Bagaimana perlakuan masyarakat terhadap komunitas eks penderita kusta ? 

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kehidupan komunitas eks penderita 

kusta ? 

4. Apa yang menghambat hubungan sosial antara komunitas eks penderita kusta 

dengan masyarakat Desa Abbumpungeng ? 



 

 

5. Apa yang mendukung hubungan sosial antara komunitas eks penderita kusta 

dengan masyarakat Desa Abbumpungeng ? 

6. Bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat terhadap keberadaan komunitas 

eks penderita kusta ? 

 



 

 

Daftar Informan 

NO. Nama Usia Jabatan 

1.  Andi Pajoppoi - Kepala Desa 

Abbumpungeng 

2. Andi Rosdiana 59 Tahun OYPMK 

3. Pattang 62 Tahun OYPMK 

4. Saenal Abidin 50 Tahun Ketua RT Dusun 

Lerang Dua 

6.  Ibu Halija 46 Tahun OYPMK 

7.  Maryam - OYPMK 

8.    Puang Becce 60 Tahun OYPMK 

9. Abdul Rasyid 54 Tahun OYPMK 

10.  Jumarni -  Keluarga 

OYPMK 

11. Bondeng 60 Tahun OYPMK 

12. Saidah 45 Tahun Isteri Kepala 

Dusun Lerang 

Dua 

13. Andi Ira Husda 41 Tahun Isteri Kepala 

Desa 

Abbumpungeng 

14. Nurhayati 44 Tahun Kader Posyandu 

dan Kader PKK 

Desa 

Abbumpungeng 

15. Sulaeman 53 Tahun Tokoh Agama 

Desa 

Abbumpungeng 

16. Arifin 56 Tahun Kepala Dusun 

Lerang Dua 

17. Asia Andi 

Pananrangi 

- Pendiri Lembaga 

pemberdayaan 

Perempuan 

(LPP) 

18. Drg. Yusuf, 

M.Kes 

- Kepala Bidang 

P2P Dinas 

Kesehatan 

Kabupaten Bone 

 

 

 



 

 

 



 
 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

Photo Saat Wawancara bersama Pak Saenal Abidin (Ketu RT Dusun Lerang Dua). 

 

Photo Bersama Ibu Saidah (Istri Kepala Dusun Lerang Dua) 

 



 
 

                    

                    

Photo Bersama dengan Orang yang Pernah Menderita Kusta (OYPMK) 

 

 

 

 



 
 

         

Photo di Tempat Pembuatan Batu Bata 

 

Photo Bersama Pekerja Batu Bata. 



 
 

 

 

 

Photo Pembuat Batu Bata 

 

 

 



 
 

 

 

Photo Tempat Pembuatan Batu Bata 
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