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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf  Latin Nama 

 
 ا

Alif tidak 

dilambangkan 

tidakdilambangkan 

 
 ب

Ba b Be 

 
 ت

Ta t Te 

 
 ث

Sa Ś es (dengantitik di atas) 

 
 ج

Jim j Je 

 
 ح

Ha ḥ ha (dengantitik di bawah) 

 
 خ

Kha kh kadan ha  

 
 د

Dal d De 

 
 ذ

Zal ż zet (dengantitik di atas) 

 
 ر

Ra r Er 

 
 س

Zal z Zet 

 
 س

Sin S Es 

 
 ش

Syin sy esdan ye 

 
 ص

Sad Ṣ esdengantiti di bawah) 

 
 ع

Dad ḍ de (dengantitik di bawah) 

 
 ط

ta ṭ te (dengantitik di bawah) 

 
 ظ

za  ẓ zet (dengantitik di bawah) 

 
 ع

„ain „ apostrofterbalik 
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 غ

gain g Ge 

 
 ف

Fa f Ef 

 
 ق

qaf q Qi 

 
 ك

kaf k Ka 

 
 ل

lam 1 El 

 
 و

mim m Em 

 
ٌ 

nun n En 

 
 و

wau w We 

 
 ه

ha h Ha 

 
 ء

hamzah  

„ 

Apostrof 

 
ٌ 

ya y Ye 

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

tanda apapun.Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda („). 

2. Vokal  

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

 

Tanda 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 
 fathah آ

 

a a  

 kasrah ا

 

i i  
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 dammah آ  

 

u u  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, sepertiberikut: 

 

HarakatdanHuruf 

 

Nama 

 

HurufdanTanda 

 

Nama 

 

 fathahdanalif ...ا|...ي

atauya 

ā a dangaris di atas 

ٌ kasrahdanya 

 

ī i dangarisdiatas 

 ۇ
dammahdanwau 

ū u dangarisdiatas 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang 

transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat 

harakat sukun transliterasinya adalah (h). 

Jika pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbutah itu transliterasinya dengan (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (   ّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلا 

(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa. Al- baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis datar (-). 

7. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau kedudukannya sebagai mudaf ilaih (frase nominal), 

ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. 

8. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai berikut: 

SWT.  : subhanahu wa ta ala 

SAW.  : sallallahu alaihi wa sallam 

A.S.  : „alaihi al-salam 

M  : Masehi 

H  : Hijriah 

SM  : Sebelum Masehi 

w.  : Wafat tahun 

QS  : Qur‟an Surah 

HR  : Hadist Riwayat 

COVID-19 : Corona Virus Disease 2019 

PSBB  : Pembatasan Sosial Berskala Besar 
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WHO  : Word Health Organization 

ABSTRAK 

Nama  : Fina Damayanti 

Nim  : 10200117126 

Judul : Efektifitas Program Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) Terhadap Pendapatan Masyarakat Menengah 

Kebawah Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi 

Kasus Desa Julupa’mai Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa) 

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana keefektifitasan 

Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap pendapatan 

masyarakat menengah kebawah dalam perspektif siyasah syar‟iyyah di Desa 

Julupa‟mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Dalam pokok permasalahan 

ini kemudian dibagi menjadi dua sub masalah yakni : 1) Bagaimana implementasi 

Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap pendapatan 

masyarakat menengah kebawah di Desa Julupa‟mai Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa?. 2) Bagaimana perspektif siyasah syar‟iyyah terhadap Program 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)? 

Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (kualitatif)dengan 

pendekatan Normatif Syar‟i dan yuridis empiris. Adapun sumber data dalam 

penelitian ini yakni masyarakat menengah kebawah Desa Julupa‟mai dan 

beberapa staf pemerintahan di Desa Julupa‟mai sebagai sumber data primer dan 

sumber data sekunder yakni dari studi pustaka. Kemudian, untuk metode 

pengumpulan data yakni metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan 

instrumen penelitian yaitu peneliti, pedoman wawancara, HP, kamera dan alat 

tulis. Lalu tekhnik pengolahan data antara lain seleksi data, pemeriksaan data serta 

klasifikasi data dan analisis data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksaan Program Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) di Desa Julupa‟mai Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa sangatlah berdampak bagi pendapatan masyarakat baik 

masyarakat menengah kebawah maupun masyarakat berkecukupan keatas. Namun 

hal ini dapat diringankan oleh sumbangsi pemerintah selama pandemi ini. Dalam 

islam sendiri, Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini dianggap 

sebagai bentuk ijtihad para pemimpin dalam mengambil keputusan ditengah 

wabah penyakit demi keselamatan bersama. 

Adapun implikasi penelitian ini adalah : 1) Diharapkan pemerintah lebih 

memperhatikan sistem perekonomian masyarakat, tetap memberikan sumbangsi 

secara merata hingga pendapatan masyarakat stabil. 2) Bagi masyarakat agar lebih 
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patuh kepada aturan, hal ini dapat terlaksana jika pemerintah dan masyarakat 

dapat bekerja sama dengan baik dengan cara musyawarah dua pendapat.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyebaran kasus covid-19 setiap harinya semakin berkembang pesat 

diseluruh dunia, sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran bagi masyarakat 

dunia termasuk di Indonesia.Covid-19 atau akrab dengan sebutan virus corona 

merupakan sebuah virus yang sangat mematikan. Coronavirus adalah 

sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga 

Coronavirinae dan ordo Nidovirales.
1
Infeksi virus corona atau Covid-19 

pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019 lalu. 

Penularannya yang hampir tidak memiliki gejala bagi si penderita 

membuatnya semakin ditakuti. Orang yang tidak memiliki pengetahuan lebih 

dalam sering kali menganggapnya hanya sebagai penyakit influenza biasa. 

Sehingga sangat dipenjagaan kesehatan yang lebih ketat.  

Covid-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 

sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang 

terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat 

mortabilitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang 

tertinggi di Asia Tenggara.
2
 

                                                 
1
Rindam Nasruddin, Islamul Haq, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”. Sosial dan Budaya Syar‟i 7, no.7,( 2020): h. 

640 
2
Adityo Susilo dkk, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”. 

Penyakit dalam Indonesia 7, no.1,(Maret 2020):  h. 46 
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Saat ini, penyebaran virus corona sangat signifikan diseluruh dunia 

termasuk Indonesia. Sehingga pemerintah perlu melalukan berbagai upaya 

pencegah penyebaran virus tersebut. Salah satunya adalah penerapan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus rantai virus 

tersebut. Dalam Program PSBB ini banyak fasilitas umum ditutup dengan 

tujuan mengurangi penyebaran virus corona. Hanya beberapa fasilitas umum 

yang dibuka namun tetap dalam penjagaan ketat seperti pasar dan fasilitas 

kesehatan.  

Kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 

Indonesia pertama kali diterapkan pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta 

kemudian diikuti oleh beberapa daerah lainnya di Indonesia.
3
Diterapkannya 

Program PSBB ini merupakan salah satu cara menanggulagi penyebaran virus 

corona. Banyak upaya pemerintah lainnya namun program ini dianggap jauh 

lebih efektif.  

Program Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam pedomannya
4
 

menekankan bahwa penerapan Program Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) dilakukan selama masa inkubasi paling lama (14 hari). Dan dapat 

diperpanjang apabila masih terdapat bukti penyebarannya.  

                                                 
3
Aprista Ristyyawati, “ Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI 

Tahun 1945” , Administrative Law & Governance Journal, Vol.3 Issue 2, Juni 2020, h 

242 
4
 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka penanganan percepatan penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
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Program PSBB merupakan program yang dianggap sangat efektif dalam 

mengurangi serta memutus penyebaran virus corona. Program ini dapat 

diterapkan dengan baik apabila ada kesadaran dari masyarakat untuk 

mematuhi protokol kesehatan yang terlah ditentukan. Program ini dianggap 

lebih baik dari program sebelumnya yaitu lockdown yang mana masyarakat 

sangat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas diluar rumah dan adanya 

larangan seluruh aktivitas diluar rumah diberhentikan sehingga sangat 

berpengaruh dari segi soal maupun ekonomi masyarakat. Namun tentu saja 

meski program PSBB dianggap sebagai program yang sangat efektif tetap 

banyak yang melanggar anjuran tersebut. Hal ini dikarenakan alasan 

keterpaksaan harus melakukan pekerjaan diluar rumah demi keberlangsungan 

hidup mereka. Dapat diketahui bahwa di Indonesia banyak masyarakat yang 

berprofesi non formal seperti ojol, kuli bangunan, pedagang kaki lima dan 

sebagainya yang tentu sangat merasakan dampak dari anjuran pemerintah ini. 

Sehingga pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat selama 

pandemi ini. Namun tetap saja mayoritas masyarakat mengeluh terhadap 

program ini disebabkan desakan ekonomi yang semakin menurun. 

Pandemi Covid-19 yang melanda bangsa-bangsa di dunia telah mengubah 

pola pikir dan kebiasaan masyarakat dari berbagai sektor kehidupan yang 

menuntun masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan untuk menekan 

laju penyebaran Covid-19.
5
Perekonomian adalah satu kesatuan yang terdiri 

                                                 
5
Hamzah hasan, “Pros and Cons of Online Criminal Case Settlement During the 

Covid-19 Pandemic : Study on Islamic Criminal Law”, Jurnal Al Tasyri‟iyyah vol. 1 No. 

1 Tahun 2021, h 16 
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dari konsumen dan produsen. Semakin merosotnya perekonomian membuat 

penurunan dratis bagi pendapatan masyarakat menengah kebawah. Sehingga 

masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Jika PSBB 

diterapkan dengan ketat akan memutus mata rantai virus corona namun 

semakin mencekik perekonomian negara maupun masyarakat kecil terlebih 

kelompok masyarakat menengah kebawah. Sebelum penerapan program 

PSBB seharusnya pemerintah memikirkan dampak terbesar dari program ini 

agar lebih cepat ditanggulangi. Pemerintah perlu menjamin tersediaan barang 

di daerah PSBB terkhusus ketersediaan bahan makanan. Mengetahui data 

akurat keluarga menengah kebawah sehingga dapat menyalurkan bantuan 

tepat sasaran. Hal diperlukan agar kelompok masyarakat menengah kebawah 

yang perekonomiannya terhenti akibat Program PSBB ini bisa memenuhi 

kehidupan mereka. 

Namun meskipun telah banyak tersalurkan bantuan dari pemerintah tetap 

saja pola konsumen masyarakat juga meningkat sehingga bantuan yang 

disalurkan masih belum memenuhi segala hal yang dibutuhkan masyarakat 

selama kebijakan PSBB ini dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak 

ditentukan lamanya. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat terpaksa 

melanggar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kehidupan 

sehari-hari keluarga mereka. Salah satunya di Desa JuluPa‟mai Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa. Meski mayoritas kepala keluarga bekerja sebagai 

petani musiman tentu hanya dapat panen sekali setahun. Sehingga pendapatan 

mereka masih belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak heran jika 
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mereka mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Oleh karena itu, sebagian besar masyrakat menengah kebawah di Desa 

Julupa‟mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa memutar otak mencari 

pekerjaan sampingan untuk kebutuhan sehari-hari mereka, seperti berdagang. 

Tidak sedikit dari kepala keluarga di Desa Julupa‟mai Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa yang melintasi batas kota untuk berdagang. Sehingga 

dengan adanya kebijakan PSBB ini banyak dari mereka yang harus berhenti 

berdagang ataupun mengurangi rute perjalanan ketika berdagang.  

Dengan masalah tersebut, tentu saja sangat berpengaruh bagi pendapatan 

masyarakat di Desa tersebut. Mereka yang dulunya dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dengan berdagang sekarang harus dianjurkan berdiam 

diri dirumah masing-masing. Sehingga pendapatan keluarga tentu menurun 

drastis dan hanya menggantungkan nasib sebagai buruh tani yang panen sekali 

setahun untuk kebutuhan sehari-hari dalam jangka waktu panjang. Program 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadikan masyarakat menengah 

kebawah harus pandai mengatur keuangan selama kebijakan tetap tinggal 

dirumah masih dilaksanakan demi memutus rantai penyebaran virus Covid-19 

di Indonesia. 

Di dalam islam sendiri, program Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) dengan tujuan mengatasi penyebaran virus corona dianggap sebagai 

bentuk jihad yang dilakukan pemimpin dan umatnya atau pemerintah dengan 

rakyatnya. Jadi pemerintah diharuskan memberi solusi dalam masalah ini dan 
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masyarakat diharuskan mentaati kebijakan yang telah ditetapkan. Bagi 

kalangan ulama fiqh terdapat batasan bagaimana pemimpin melakukan 

sesuatu dalam islam. Terdapat kaidah-kaidah dalam menciptakan 

pemerintahan yang baik dan bermaslahat bagi umatnya.  

Begitupun dengan Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

yang wajib dilakukan sebagai kekarantinaaan kesehatan bagi wabah virus 

corona ini. Meskipun konsekwensi yang akan diterima oleh masyarakat sangat 

berdampak baik dibidang sosial, ekonomi dll pemerintah diharuskan untuk 

memikirkan secara matang hal yang perlu dilakukan setelah penerapan 

kebijakan PSBB ini dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Salah 

satu babnya menjelaskan terkait pemenuhan hak dasar oleh pemerintah bagi 

masyarakat terutama kelompok masyarakat menengah kebawah. Selain itu 

masyarakat diharuskan mentaati kebijakan yang ada demi mencapai 

kemaslahatan bersama.  

Program PSBB diterapkan dengan landasan Undang-Undang No. 6 Tahun 

2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Salah satunya di bagian kedua bahwa 

dalam rangka mengurangi dampak bencana (penyebaran virus corona)  pada 

wilayah tertentu dilakukan kekarantinaan kesehatan di karantina rumah, 

karantina wilayah dan karantina rumah sakit. Dengan landasan tersebut maka 

diterapkan peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan 

keagamaan/religi; dan pembatasan kegiatan di tempat umum.  
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Maka dari itu terkait pemaparan diatas penulis tertarik mengangkat 

permasalahan ini menjadi suatu fokus masalah penelitian untuk mengetahui 

keefektifan Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap 

masyarakat menengah kebawah terkhusus di Desa Julupa‟mai Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa yang mayoritas harus bekerja diluar rumah  dan 

bagaimana perspektif siyasah syar‟iyah meninjau permasalahan ini, dengan 

judul skripsi “EFEKTIFITAS PROGRAM PEMBATASAN SOSIAL 

BERSKALA BESAR (PSBB) TERHADAP MASYARAKAT MENENGAH 

KEBAWAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR‟IYYAH”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam masalah ini membahas tentang keefektifitasan 

Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dan apa dampak 

Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap pendapatan 

masyarakat menengah kebawah di Desa Julupa‟mai Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa Serta pandangan siyasah syar‟iyah terhadap program 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini. 

2. Deskripsi Fokus 

Dalam penelitian ini yang menjadi titik fokus masalah yaitu : 
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a) Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang 

diterapkan pemerintah demi memutus rantai penyebaran Virus 

Covid-19 di Indonesia. 

b) Pendapatan masyarakat menengah kebawah yang semakin 

memprihatikan semenjak adanya kebijakan-kebijakan yang 

dilakukan pemerintah selama penyebaran virus Covid-19. 

c) Tinjauan siyasah syar‟iyyah terhadap program Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk jihad pemimpin dalam 

menanggulangi wabah pandemi Covid-19. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut maka pokok masalah penelitian ini adalah 

:Bagaimana efektifitas Program Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) terhadap masyarakat menengah kebawah di Desa Julupa‟mai 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa di tinjau dari prespektif Siyasah 

syar‟iyyah? 

Adapun sub masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi program Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) terhadap pendapatan masyarakat menengah kebawah 

di Desa Julupa‟mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana perspektif siyasah syar‟iyyah terhadap program 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)? 
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D. Tinjauan Pustaka 

Dengan memperhatikan judul yang diangkat, maka sumber data yang 

diperlukan berkenaan dengan buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan 

dengan PSBB, Pendapatan Masyarakat, dan siyasah syar‟iyyah. 

1. Hamzah Hasan & La Ode Ismail Ahmad dalam jurnalnya yang berjudul 

The Correlation Between Human Rights and Human Obligations (An 

Analysis of Islamic Criminal Law), jurnal ini menjelaskan tentang hak-hak 

dasar HAM serta hubungan antara HAM dan kewajiban manusia ditinjau 

dari hukum islam dan hukum pidana islam.
6
 Dalam jurnal ini membahas 

banyak hal terkait HAM dalam hukum islam namun belum menjelaskan 

hak-hak asasi manusia yang harus dipenuhi dimasa pandemi. 

2. Aprista Ristyawati dalam jurnalnya yaang berjudul efektiftas pembatasan 

sosial berskala besar (PSBB) dalam masa pandemi corona virus 2019 

oleh pemerintah sesuai amanat UUD NRI tahun 1945, jurnal ini 

menjelaskan tentang asal muasal Program Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB), kebijakan pemerintah di masa pandemi virus corona sesuai 

amanat UUD NRI Tahun 1945, dan upaya-upaya pemerintah dalam 

menjalankan program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara 

efektif.
7
 Jurnal ini menjelaskan banyak hal terkait peraturan PSBB sesuai 

                                                 
6
Hamzah Hasan & La Ode Ismail Ahmad, “The Correlation Between Human 

Rights and Human Obligations (an analysis of islamic criminal law), Jurnal Diskursus 

Islam Vol. 8 No. 2, Agustus 2020, h 74 
7
 Aprista Ristyawati, “ Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI 
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amanat UUD NRI Tahun 1945 dari berbagai sumber pustaka namun tidak 

dengan penelitian lapangan, sehingga inilah yang membedakannya dengan 

karya tulis ilmiah yang saya susun karena mengkaji peraturan dalam 

Undang-Undang dengan jenis penelitian lapangan (kualitatif). 

3. Muh Hasrul dalam jurnalnya yang berjudul aspek hukum pemberlakuan 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka penanganan 

corona virus disease 2019 (Covid-19), jurnal ini menjelaskan tentang 

analisis aspek-aspek hukum yang menjadi dasar dalam program 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam menanggulangi 

penyebaran virus Covid-19.
8
 Dalam jurnal ini hanya membahas tentang 

hal yang hal pokok dari aspek hukum dalam program PSBB selama 

berlangsung, belum membahas lebih lanjut dampak program PSBB bagi 

masyarakat menengah kebawah. 

4. Mulyani Ninik dalam sebuah skripsi berjudul pengaruh tingkat 

pendapatan terhadap pola konsumsi masyarakat dalam perspektif 

ekonomi islam (studi kasus Desa Harapan Jaya Kecamatan Semendawai 

Timur Kabupaten Ogan Kamering Ulu (Oku) Timur), dalam skripsi ini 

merupakan penelitian kualitatif dalam menganalisis pola konsumsi 

masyarakat yang dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat.
9
 Dalam karya 

                                                                                                                          
Tahun 1945” , Administrative Law & Governance Journal, Vol.3 Issue 2, Juni 2020, h 

242. 
8
Muh Hasrul, “Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”, 

LEGISLATIF (Lembaga Gagasan Mahasiswa Yang Solutif dan Inovatif) Lembaga 

Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 3 

Nomor 2 Juni 2020, h  236-394 
9
Mulyani Ninik, Skripsi: “Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Pola 

Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Harapan 
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tulis ilmiah ini dibahas hanyalah bagaimana pola konsumsi masyarakat 

secara umum dilokasi penelitian yang ditentukan dalam skripsi tersebut, 

dan belum membahas terkait pola konsumsi yang dipengaruhi oleh 

pendapatan masyarakat apabila berada di masa pandemi. 

5. Rindam Nasruddin dan Islamul Haq dalam jurnalnya yang berjudul 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan masyarakat 

berpenghasilan rendah, dalam jurnalnya menjelaskan tentang kebijakan 

yang ditetapkan pemerintah dalam masa pandemi Covid-19 salah satunya 

Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan dampak Program 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah.
10

Dalam jurnal yang dilakukan dengan penelitian 

kualitatif dengan pendekatan literatur empiris yang menjelaskan secara 

umum dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah namun belum tidak berfokus di Desa 

Julupa‟mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

6. Lutfi Fahrul Risal dalam jurnalnya yang berjudul Perspektif Siyasah 

Syar‟iyyah tentang darurat negara dalam penanganan pandemi Covid-19, 

dalam jurnal ini menjelaskan tentang pembagian urusan pemerintahan 

pusat dan daerah, darurat kesehatan dan darurat sipil berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan serta 

                                                                                                                          
Jaya Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku) Timur” 

(ePrints: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016) h 14-15 
10

Rindam Nasruddin dan Islamul Haq, “Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, SALAM Jurnal Sosial & Budaya 

Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7 No. 7 (2020),  h. 645 
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pandangan siyasah syar‟iyyah terhadap wabah Covid-19.
11

 Dalam jurnal 

ini penelitian dilakukan gabungan Normatif-Empiris dengan melakukan 

kajian terhadap Undang-Undang dengan memperhatikan kaidah siyasah 

syar‟iyyah, namun memperhatikan dampak kebijakan-kebijakan 

pemerintah pusat maupun daerah terhadap masyarakat menegah kebawah 

dari tinjauan perspektif siyasah syar‟iyyah. 

7. A. Djazuli., dalam bukunya yang berjudul FIQH SIYASAH: Implementasi 

kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syar‟iyyah, buku ini menjelaskan 

tentang bagian-bagian fiqh siyasah termasuk didalamnya nilai-nilai dasar 

siyasah syar‟iyyah.
12

 Dalam buku ini mencakup ilmu fiqh siyasah yang 

cukup lengkap namun belum membahas kajian fiqh siyasah dalam masa 

pandemi. 

8. J. Suyuti Pulungan, dalam bukunya yang berjudul FIQH SIYASAH: 

Ajaran, sejarah dan pemikiran, menjelaskan tentang ajaran-ajaran fiqh 

siyasah, pemikiran fiqh siyasah dari berbagai pemikiran ulama dan sejarah 

fiqh siyasah.
13

 Dalam buku ini hanya berfokus pada fiqh siyasah  

mendasar belum kajian mendasar fiqh siyasah dalam menanggulangi 

masalah yang akan datang seperti pandemi. 

                                                 
11

Lutfi Fahrul Risal, “Perspektif Siyasah Syar‟iyyah Tentang Darurat Negara 

dalam Penanganan Pandemi COVID-19”, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 

14. No. 1 juni 2020, h. 58 
12

 A. Djazuli., ”FIQH SIYASAH: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam 

Rambu-Rambu Syari‟ah”, (jakarta timur: PRENADA MEDIA, 2003), h. 2 
13

 J. Suyuti Pulungan., “FIQH SIYASAH: ajaran, sejarah dan pemikiran”, 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 25 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah seperti yang 

diuraikan di rumusan masalah yaitu: 

a) Agar pembaca mengetahui keefektifan pada Program Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi pendapatan masyarakat menengah 

kebawah agar mencapai solusi terbaik bagi permasalah tersebut 

ditengah pandemi ini. 

b) Agar pembaca mengetahui bagaimana siyasah syari‟iyyah meninjau 

lebih dalam program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi 

masyarakat menengah kebawah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi dalam 

mengkajiProgram Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi 

masyarakat menengah kebawah mengingat saat ini Indonesia 

sedang dilanda kekhawatiran terhadap pandemi covid-19 yang 

terjadi.  

b) Diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi yang 

bermanfaat untuk mengetahui lebih dalam Program Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) ditengah pandemi bagi masyarakat 

menegah kebawah dalam pandangan siyasah syar‟iyyah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Teori  Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

1. Pengertian Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

Program Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan suatu 

kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam merespon kedaruratan 

kesehatam ditengah pandemi covid-19 yang tengah terjadi saat ini. 

Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan 

tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah 

kemungkinan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
14

 

Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah salah satu 

kebijakan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka 

percepatan penanganan virus COVID-19 agar segera dilaksanakan di 

setiap daerah yang dianggap mulai terinfeksi. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi mengatakan bahwa Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) melingkupi pembatasan sejumlah kegiatan 

masyarakat dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus COVID-19. 

Dalam aturan PMK No. 9 Tahun 2020 pasal 2, bahwa dalam 

menetapkan PSBB suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota perlu memenuhi 

kriterianya, yaitu: 

                                                 
14

 Aprista Ristyawati, “ Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI 

Tahun 1945” , Administrative Law & Governance Journal, Vol.3 Issue 2, Juni 2020, h 

242 
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a) Jumlah kasus akibat virus COVID-19 meningkat signifikan secara 

cepat dalam wilayah tersebut. 

b) Wilayah yang dianggap terpapar virus COVID-19 memiliki kaitan 

epidemiologis dengan kejadian yang sama di wilayah lain. 

Istilah PSBB muncul dari Presiden Joko Widodo yang menyebut 

PSBB sebagai upaya yang harus dilakukan untuk melawan pandemi 

Covid-19. Ketika itu, Jokowi memimpin rapat terbatas bersama sejumlah 

menteri via sambungan video pada 30 Maret 2020. Presiden Joko Widodo 

mengatakan “Saya minta pembatasan sosial berskala besar, physical 

distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi. 

Sehingga tadi juga saya sampaikan perlu didampingi kebijakan darurat 

sipil”.
15

 

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengadakan Konferensi 

Pers untuk mengumumkan kebijakan yang diambil dalam menanggulangi 

masalah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Yang mana kebijakan yang 

diambil adalah penetepan program Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB). Serta menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh 

mengambil kebijakan sendiri dalam pencehgahan penyebaran COVID-19 

didaerahnya yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang telah 

                                                 
15

 Muh Hasrul, “Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”, 

LEGISLATIF (Lembaga Gagasan Mahasiswa Yang Solutif dan Inovatif) Lembaga 

Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 3 

Nomor 2 Juni 2020, h 394 
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ditetapkan pemerintah pusat. Apabila pemerintah daerah atau pihak swasta 

melanggar aturan penetapan PSBB maka akan dikenahi sanksi pidana.  

2. Landasan Yuridis Program Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) 

Secara Yuridis, pemeirntah menyusun Peraturan Pemerintah No. 21 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskal Besar dengan berdasarkan 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan kesehatan. 

Ketentuan ini ddapat ditinjau dari beberapa hal seperti : 

a) Dapat dilihat Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 melimpahkan 

wewenang dalam pelaksaan kekarantiaan kesehatan oleh Peraturan 

Pemerintah No. 21 Tahun 2020. 

b) PP No. 21 Tahun 2020 memiliki dasar hukum dari UUD 1945, UU 

No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, UU No. 24 

Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan UU No. 6 Tahun 

2018 tentang kekarantiaan kesehatan. 

Pasal 59 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan mengatur bahwa 

tindakan PSBB meliputi : 

a) Peliburan sekolah dan tempat kerja; 

b) Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau 

c) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 
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Pemerintah dalam menetapkan aturan tindakan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) dalam “peliburan sekolah dan tempat kerja, serta 

pembatasan kegiatan keagamaan” perlu memperhatikan kebutuhan 

produktivitas pendidikan dan pekerjaan serta sarana ibadah masyarakat. 

Adapun penetapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam 

“pembatasan kegiatan ditempat umum atau fasilisitas umum” pemerintah 

perlu memperhatikan kebutuhan dasar bagi masyarakat. 

Penerapan Program Pembatasan Sosial Berskala Besar di setiap daerah 

di Indonesia tentu tidaklah sama hal ini dapat dilihat dari beberapa segi. 

Dari segi prosedur syarat penerapan PSBB, tercantum dalam peraturan 

pemerintah No. 21 Tahun 2020 pada pasal 2 yakni : 

a) Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintah di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan 

terhadap pergerakan orang atau barang untuk satu provinsi atau 

kabupaten/kota tertentu. 

b) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, 

besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis 

operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, 

pertahanan dan keamanan. 
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Adapun syarat lain penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang 

harus dipenuhi setiap daerah diperjelas dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 

2020 pada pasal 2, yakni : 

Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berkala Besar, suatu 

wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut; 

a) Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat 

dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; 

dan 

b) Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah 

atau negara lain. 

Dari yang telah dijabarkan diatas prosedur syarat penerapan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar diajukan oleh kepala desa dengan data 

peningkatan kasus, peningkatan jumlah penyebaran kasus diselang waktu 

yang ditentukan dan kegiatan transmisi lokal. Data tersebut harus disertai 

grafik penyebaran virus (epidemiologi) yang benar-benar terjadi di daerah 

tersebut. Adapun dalam pengajuan PSBB, kepala desa menyampaikan 

informasi kesiapan wilayahnya terkait beberapa aspek kesiapan dalam 

penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar diwilayah tersebut. 

Setelah permohonan tersebut diterima, selanjutnya Menteri Kesehatan 

akan segera membentuk tim khusus yang bekerjasama dengan gugus tugas 

penanganan virus corona untuk melakukan berbagai kajian terhadap grafik 
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epidemiologi yang telah diajukan dengan pertimbangan aspek kesiapan di 

daerah tersebut. Terakhir tim khusus tersebut dapat memberikan 

pertimbangan dalam melakukan program Pembatasan Sosial Berskala 

Besar kepada Menteri Kesehatan. Namun, tidak selamanya hasil 

pertimbangan tim khusus akan segera dilaksanakan oleh Menteri 

Kesehatan. Menteri Kesehatan memiliki hak menolak hasil pertimbangan 

dari tim khusus dan gugus tugas penanganan virus corona begitupun 

sebaliknya. 

Dilihat dari ketentuan operasional Program Pembatasan Sosial 

Berskala Besar baik Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2020 

ataupun Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 belum mencakup perihal 

tersebut. 

Sebenarnya sebelum diberlakukan program Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB), pemerintah daerah telah terlebih dahulu 

melalukan langkah awal dalam mengatasi penyebaran virus corona ini 

seperti: 

a) Sosial/physical Distancing (Jaga jarak antar sesama); 

b) Kebijakan membiasakan menggunakan masker setiap harinya baik 

sehat maupun sakit, disinfektan, penggunaan hand sanitizer setiap 

saat, dan alat pelindung diri bagi tim medis; 

c) Belajar, bekerja, dan beribadah dirumah masing-masing; 

d) Pembatasan dan penutupan secara bertahap fasilitas umum; dan 
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e) Pembatasan dan penutupan secara bertahap akses masuk dan keluar 

dalam suatu wilayah yang ditentukan. 

Bagi yang melanggar (tetap berkerumun) tidak mendisiplinkan diri 

maka akan dikenakan sanksi: 

a) UU Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93, setiap orang yang tidak 

mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan 

menghalangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dapat 

dipidana maksimal 1 tahun penjara dan/ denda maksimal Rp. 

100.000.000.00,- 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 212, tidak 

mengindahkan petugas berwenang dapat dipidana maksimal 1 

tahun 4 bulan penjara. Padahal telah diperingatkan sebelumnya 

pada Pasal 216, menghalang-halangi pihak berwenang bertugas 

diancam pidana maksimal 4 bulan 2 minggu Pasal 218, tetap 

berkerumun setelah diperingatkan diancam pidana maksimal 4 

bulan 2 minggu.
16
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B. Tinjauan Teori Pendapatan Masyarakat Menengah Kebawah 

1. Pembahasan Pendapatan Masyarakat 

Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas 

aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas dari pengiriman barang, 

pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau 

operasi sentral perusahaan (Hery, 2013:49).
17

Pendapatan atau dapat juga 

disebut sebagai keuntungan, adalah merupakan selisih antara penerima 

total dengan biaya total. Dimana biaya itu terdiri dari biaya tetap dan biaya 

tidak tetap.
18

 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja 

(usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen 

adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain 

dalam bentuk upah, gaji, bunga, komisi, ongkos dan laba.
19

 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan dapat diartikan sebagai hasil dari sebuah usaha atau jasa yaang 

telah dikerjakan oleh seseorang atau kelompok dalam bentuk gaji atau 

upah dalam jangka waktu yang tertentu. 
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Pendapatan masyarakat sebagaimana pemikiran Rosyidi (2006 : 100-

101) adalah arus yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat 

dalam bentuk upah dan gaji, bunga, sewa dan laba. Dan bahwa pendapatan 

perseorangan (personal income) terdiri dari sewa upah dan gaji, bunga, 

laba perusahaan bukan perseroan, dividen dan pembayaran transfer.
20

 

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa 

dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga 

dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
21

 

Jadi kesimpulannya adalah pendapatan masyarakat merupakan sebuah 

hasil yang diperoleh dari pihak usaha kepada masyarakat sebagi bentuk 

tanda jasa yang dikerjakannya dalam kurung waktu tertentu seperti dalam 

sebulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Sebuah kota ataupun negara dikatakan maju perekonomiannya apabila 

pendapatan masyarakatnya meningkat dikarenakan ini adalah satu satu 

kriteria kemajuan perkembangan ekonomi. Begitupun sebaliknya dalam 

sebuah negara atau lingkup kecilnya kota, apabila pendapatan 

masyarakatnya rendah maka kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya 

pun rendah. Selain itu pola konsumsi masyarakat juga termasuk tolak ukur 

dalam perekonomian pendapatan masyarakat.  Pendapatan masyarakat 
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Indonesia periode 1999-2008 cenderung meningkat seiring dengan 

peningkatan penduduk dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap 

konsumsi barang-barang dan jasa.
22

 

Pendapatan masyarakat di Indonesia juga menjadi salah satu poin 

utama dalam pengelompokkan kelas masyarakat atau biasa disebut 

statifikasi sosial dan/atau dengan istilah kelas sosial. Seorang ahli filsafat, 

Aristoteles pernah mengatakan bahwa dalam tiap-tiap negara terdapat tiga 

unsur ukuran kedudukan manusia dalam masyarakat yaitu mereka yang 

kaya sekali, mereka yang melarat dan mereka yang berada ditengah-

tengah.
23

 

Pembagian unsur kedudukan manusia dalam masyarakat ini sering 

disebut statifikasi sosial atau kelas sosial. Statifikasi sosial adalah sistem 

pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat, yang 

menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara 

hierarki dan memberikan hak dan kewajiban yang berbeda-beda pula 

antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya.
24

 Adapun 

faktor-faktor menonjol dalam pembagian statifikasi sosial yaitu: 

a) Kekayaan; 

b) Kekuasaan; dan  

c) Kehormatan. 
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Apabila seseorang atau sebuah keluarga memiliki ketiga faktor 

tersebut maka sebuah keluarga itu akan dianggap sebagai keluarga dalam 

rana kelas atas. Adapun pembagian kelas sosial manusia dalam masyarakat 

antara lain: 

a) Kelas atas 

Seseorang atau sebuah keluarga dianggap berada di kelas sosial ini 

apabila memenuhi 3 faktor diatas. Yang berada di lingkup kelas 

sosial ini biasanya mereka yang memiliki profesi sebagai 

pengusaha, pejabat dan sebagainya. Mereka tergolong dalam 

orang-orang yang penting dalam sebuah negara. 

b) Kelas menengah 

Yang termasuk dalam kelas menengah yaituSeperti seseorang yang 

berprofesi sebagai pedagang dan sebagainya. 

c) Kelas bawah 

Kelas sosial terakhir adalah kelas sosial bawah yang mana ini 

memiliki populasi paling banyak. Termasuk didalam kelas sosial 

ini yaitu rakyat biasa. 

Bentuk sederhana pembagian kelas dalam masyarakat dapat 

terlihat seperti gambar di bawah ini:  
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Gambar 1.1
25

 

Ilmuwan yang bernama Warren (dalam Horton, 2006) merinci tiga 

kelas diatas menjadi enam kelas yaitu:
26

 

a) Kelas atas-atas (Upper-upper class) mencakup keluarga kaya  yang 

telah lama berpengaruh dalam masyarakat dan sudah memiliki 

kekayaan yang begitu lama sehingga orang-orang tidak lagi bisa 

mengingat kapan dan bagaimana cara keluarga-keluarga tersebut 

memperoleh kekayaannya. 

b) Kelas atas bawah (Lower upper class) mempunyai jumlah uang yang 

sama, tetapi mereka belum terlalu lama memilikinya dan keluarga ini 

belum berpengaruh terhadap masyarakat. 
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c) Kelas menengah atas (Upper middle class) mencakup kebanyakan 

pengusaha dan orang profesional yang berhasil, umumnya berlatar 

belakang keluarga baik dan berpenghasilan yang cukup. 

d) Kelas menengah bawah (Lower middle class) meliputi juru tulis, 

pegawai kantor dan orang-orang semi profesional. 

e) Kelas bawah atas (Upper lower class) terdiri dari sebagian besar 

pekerja tetap. 

f) Kelas bawah bawah (Lower lower class) meliputi para pekerja tidak 

tetap, pengangguran dan buruh musiman. 

 

2. Pembahasan Pendapatan Masyarakat Menengah Kebawah 

Dalam proposal ini, dari ketiga kelas sosial yang disebutkan diatas. 

Penulis akan membahas kelas sosial menengah kebawah. Manakah yang 

dimaksud masyarakat menengah kebawah?. Kelas menengah kebawah 

yang dimaksud penulis disini mulai dari mereka yang berprofesi semi 

profesional hingga para pekerja tidak tetap, pengangguran dan 

buruh.Masyarakat kelas menengah kebawah adalah mereka yang memiliki 

penghasilan yang cukup (tidak berlebih) untuk memenuhi kehidupan 

sehari-harinya.  

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tercatat jumlah 

masyarakat kelas menengah kebawah dalam kisaran 37% pada tahun 2004 

menjadi 56,7% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2013. 
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Peningkatan ini dilihat dari meningkatnya nilai APBN dari Rp. 427,2 

triliun menjadi Rp. 1.726 triliun pada tahun 2013.
27

 Pada masa pandemi 

Covid-19, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mengalami penurunan dari 

5,4% menjadi 2,5% dan bahkan bisa menjadi minus 0,4%.
28

 

Dimasa pandemi Covid-19 ini. Dapat dipastikan tingkat pendapatan 

masyarakat menengah kebawah menurun. Salah satu contoh pendapatan 

masyarakat menengah kebawah yaitu tukang ojek online. Sebelum 

pandemi Covid-19 driver ojek online bisa dengan mudah mendapatkan 

orderan tetapi saat ini sangat susah mendapatkan orderan karena 

diterapkannya kebijakan pemerintah yaitu sosial distancing demi 

mengurangi penyebaran virus Covid-19. Sehingga mereka memiliki 

pendapatan tidak tetap semakin minim pendapatannya. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan terhadap krisis 

perekonomian terutama pada masyarakat menengah kebawah. Salah satu 

tindakan pemerintah yaitu penyaluran Bantuan Sosial (BANSOS) seperti 

BLT (Bantuan Tunai Mandiri), PKH dan sebagainya. Namun penyaluran 

ini tidak merata bagi masyarakat. Dikarenakan adanya kriteria atau syarat 

seseorang mendapatkan bantuan.  
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3. Pendapatan Masyarakat Menengah Kebawah dan Program PSBB 

Diterapkannya Program Pembatasan Sosial Berskala Besar di setiap 

daerah di Indonesia sejak tanggal 31 Maret 2020 yang bertujuan memutus 

rantai penyebaran virus Covid-19 menjadikan pendapatan masyarakat 

menengah kebawah semakin tidak menentu.  

Dengan adanya penerapan Program Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) maka sebagian besar industri dilarang beroperasi untuk waktu 

yang belum ditentukan lamanya sehingga menimbulkan kerugian 

ekonomi. Dampak dari Program Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) yang paling jelas terlihat adalah penurunan pendapatan 

masyarakat terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah. Penuruan 

pendapatan ini mengakibatkan kurangnya daya beli masyarakat, sehingga 

masyatakat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bagi 

masyarakat menengah kebawah yang menggantungkan hidupnya dari 

usaha dan pekerjaan informal hal ini sangat meresahkan. Keterpaksaan 

penutupan sektor pekerjaan informal demi memutus penyebaran rantai 

virus Covid-19 dengan cara Program Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) semakin membuat masyarakat menengah kebawah kesusahan dan 

hal ini yang belum teratasi bagi pemerintah. 

Situasi inilah yang sangat perlu diperhatikan pemerintah. Dengan 

adanya Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka 

berdampak bagi masyarakat menengah kebawah yang berpendapatan 

harian seperti pedagang asongan, dan lain-lain. Adanya Program 



29 

 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga berdampak pada harga 

kebutuhan sehari-hari, terdapat beberapa penurunan harga seperti ikan, 

sayur, dan harga lainnya disebabkan oleh permintaan konsumen yang 

menurun.
29

 

 

Diterapkannya peraturan PSBB adalah suatu langkah kecil namun 

berarti besar bagi kesehatan masyarakat ditengah pandemi virus Covid-19, 

tetapi disisi lain memberikan dampak besar bagi masyarakat terutama bagi 

masyarakat menengah kebawah karena sangat berpengaruh dbagi 

pergerakan mereka dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Terkhusus bagi masyarakat menengah kebawah yang 

diwajibkan melalukan pekerjaan diluar rumah namun harus membatasi 

kegiatannya sehingga mengalami kesulitan kebutuhan kehidupan sehari-

harinya.  

C. Tinjaun Teori Tentang Siyasah Syar’iyah 

1. Pengertian Siyasah Syar’iyah 

Siyasah berarti mengatur, mengurus, politik, pembuatan kebijakan dan 

memerintah. Menurut Ibnu Manzhur, siyasah berarti mengatur sesuatu dengan 

cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahab 

                                                 
29

 Rindam Nasruddin dan Islamul Haq, “Pembatasan Sosial Berskala Besar 
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Khalaf, siyasah adalah peraturan perundangan yang dibuat untuk memilihara 

ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal.
30

 

Senada dengan definisi diatas, Abdur Rahman Taj menyatakan: “Siyasah 

Syar‟iyyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan 

mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai 

dengan dasar-dasarnya yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-

tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditujukan oleh 

nash-nash tafshili yang juz‟i dalam Al-Qur‟an dan Sunnah”.
31

 

Kewajiban yang mana suatu pemimpim harus memberikan dan/atau 

menjalankan mandat kepempimpinannya didalam hukum islam disebut 

sebagai Siyasah al Syar‟iyyah. Seorang penguasa atau pemimpin dalam islam 

diharuskan dapat memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan yang terjadi 

didalam pemerintahannya. Sehingga, dalam pemerintahan islam juga 

diperlukan perangkat hukum dan aturan sebagai landasan dalam pergerakan 

kepemimpinannya demi satu tujuan yaitu kemaslahatan bersama dan terhindar 

dari kemudharatan. Al-Syatibi mengatakan bahwa ada lima tujuan dalam 

                                                 
30

 Ahmad Annizar, Skripsi : “Analisis Siyasah Syar‟iyah Terhadap Pelaksaan 
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hukum islam, yaitu perlindungan, keimanan, kehidupan, akal dan keturunan 

yang disebut kulliyah al-khams atau al-qawaid al-kulliyah
32

. 

Siyasah syar‟iyyah, menurut batasan Ahmad Fathi Bahansi, adalah 

“pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara‟”.
33

 Adapun nilai-nilai 

dasar dalam siyasah syar‟iyyah yaitu : 

a) Dasar Al-Qur‟an al Karim 

 Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat; 

 Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah 

yang bersifat ijtihad; 

 Kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum 

secara adil; 

 Kemestian mentaati Allah SWT. Rasulullah dan Uli al-amr; 

 Kemestian mendamaikan konflik antar kelompok dalam 

masyarakat Islam; 

 Kemestian mempertahankan kedaulatan negara, dan 

larangan melakukan agresi dan invasi; 

 Kemestian mementingkan perdamaian daripada 

permusuhan; 
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 Kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang 

pertahanan dan keamanan; 

 Keharusan menepati janji; 

 Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa; 

 Kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan 

masyarakat; 

 Keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum 

dalam hal ini mencakup mengurangi beban, berangsur-

angsur dan tidak menyulitkan; 

 Keharusan melaksanakan hukum secara luwes; 

b) Dasar dari al- Sunnah 

 Keharusan mengangkat pemimpin; 

 Kemestian pemimpin bertanggung jawab atau 

kepemimpinannya; 

 Kemestian menjadikan kecintaan dalam persaudaraan 

sebagai dasar hubungan antara pemimpim; 

 Kemestian pemimpin berfungsi sebagai perisai; 

 Kemestian pemimpin untuk berlaku adil; 

c) Dasar dari Pendapat Ulama 

Konstitusi dalam islam dikenal dengan istilah dusturi 

(berasal dari bahasa Persia). Sedangkan, secara istilah dusturi 

berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja 
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sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik 

yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).
34

 

Dengan adanya konstitusi dalam islam maka perlu adanya 

tujuan, dalam islam dikenal dengan istilah Maqashid Al-Syari‟ah. 

Secara bahasa, Maqashid Al-Syari‟ah dapat diartikan tujuan dari 

syar‟ah. Secara istilah, berarti pokok-pokok tujuan yang akan 

dicapai daripada pembuatan ketetapan-ketetapan yang telah 

disepakati untuk mencapai tujuan tersebut.
35

Banyak ulama fiqih 

yang memfokuskan dirinya pada aspek ketatanegaraan sebuah 

negara dalam islam, seperti Imam Mawardi, Ibnu Taimiyah dan 

masih banyak lainnya.  

2. Program Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) dalam Perspektif 

Siyasah Syar’iyyah 

Di dalam sejarah, kehidupan manusia pra sejarah sangatlah jauh 

berbeda dengan kehidupan manusia saat ini dalam mengenal peradaban. 

Jika dimasa lalu manusia bersifat induvidualis dan sering kali bersifat 

tidak menetap (nomaden) bahkan tidak mengenal aturan, maka sebaliknya 

saat ini kehidupan manusia lebih tertata dan teratur serta memiliki aturan 

dalam memilih antara hak dan kewajiban yang harus dijalani. Kehidupan 

yang berbangsa dan bernegara merupakan salah satu tatanan kehidupan 
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masyarakat setelah mengenal peradaban. Masyarakat yang baik akan 

tercipta manakala dipimpin oleh pemerintahan yang baik begitupun 

sebaliknya. 

Peraturan tentang bagaimana seorang pemimpin menjalankan 

mandat-mandatnya dalam islam dikenal dengan istilah Siyasah Syar‟iyyah. 

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Siyasah Syar‟iyyah diartikan sebagai 

“wewenang” seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi 

terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.
36

 Seorang 

pemimpin dalam islam diharuskan dapat memberikan jalan keluar bagi 

setiap masalah yang terjadi pada masyarakat dalam kepemimpinannya. 

Sehingga, dibutuhkan perangkat hukum atau aturan guna sebagai landasan 

gerak kepemimpinan demi terwujudnya tujuan kepemimpinan. 

Konstitusi dalam islam dikenal dalam istilah dusturi (Berasal dari 

Bahasa Persia). Keberadaan Konstitusi dalam islam pun diperhatikan dan 

memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi dalam kehidupan bernegara yang 

teratur dan terkontrol. Sebagaimana Nabi SAW pernah menggagas 

“Piagam Madinah” sebagai bentuk perjanjian antar suku dan umat 

beragama di madinah. Keberadaan kontitusi yang harus memiliki tujuan 

inilah yang dalam islam dikenal dengan istilah Maqashid Al-Syariah yang 

secara bahasa diartikan tujuan dari syari‟ah. 
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Adapun keadaan darurat dalam islam secara umum ialah suatu 

keadaan yang mengancam akan keberlangsungan penyelenggaraan negara. 

Ulama fiqh membaginya menjadi 3 jenis, yakni: 

a. Jihad dalam pengertiannya memiliki makna luas dari 

peperangan, jihad mencakup perlawanan umat terhadap hawa 

nafsu dan syetan („amar ma‟ruf nahi munkar); 

b. Hirabah bermakna suatu ancaman yang dilakukan oleh pihak 

luar dengan niat memusuhi umat islam; 

c. Bughat memiliki makna yang terlahir dari dalam tubuh umat 

itu sendiri (pemberontakan).
37

 

Berdasarkan uraian diatas, kondisi darurat Indonesia dalam 

menangani penyebaran virus Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bentuk 

jihad. Dimana pemerintah diharuskan memberikan kebijakan dalam 

penanganan kasus Covid 19 yang semakin meningkat dan masyarakat 

diharuskan mematuhi segala aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah demi kemaslahatan bersama dalam suatu negara. Program 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mau tidak mau harus dilakukan 

sebagai bentuk karantina kesehatan terhadap wabah tersebut. Oleh karena 

itu masyarakat pun harus menerima konsekuensi yang ada dalam 

perlaksanaannya, misalkan berhentinya aktifitas sosial, pendidikan, 

pekerjaan dan lainnya. Dan tugas pemerintah disini pun harus memutar 
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otak untuk kembali menangani dampak dari suatu kebijakan yang 

dikeluarkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian pada judul skripsi ini terletak di salah satu desa yang 

berada di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, tepatnya di Desa 

Julupa‟mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Lokasi ini dipilih karena 

memilki aspek pendukung agar dapat berjalan dengan baik, maka dari itu Desa 

Julupa‟mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dipilih sebagai lokasi 

penelitian mengenai masalah yang akan diteliti. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada judul skripsi ini adalah penelitian 

lapangan (kualitatif) yaitu penelitian yang tidak menggunakan hipotesis 

dikarenakan masalah dalam penelitian ini masih belum jelas dan belum ada 

data yang cocok tentang masalah yang akan diteliti. Sehingga  peneliti terjun 

langsung ke lokasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. 

C. Pendekatan Penelitian 

1) Pendekatan Normatif Syar‟i 

Pendekatan normatif syar‟i yaitu pendekatan dengan menggunakan 

ilmu syariah terkhusus fiqh islam dan siyasah syar‟iyyah yang 

terkait dengan tinjauan siyasah syar‟iyyah terhadap program 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 
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2) Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian lapangan 

terhadap data primer yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-

peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan 

perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. 

D. Sumber Data 

Sumber data ialah subjek dari mana data diperoleh. Apabila dalam 

penelitian, peneliti menggunakan metode kuesioner atau wawancara pada saat 

pengumpulan data. Maka sumber data diperoleh dari responden atau individu. 

Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan data yang terkumpul dari 

melakukan penelitian lapangan yang dilakukan peneliti di Desa Julupa‟mai 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan cara interview atau 

kegiatan langsung terjun ke lapangan dengan mengadakan wawancara 

pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas 

mengenai pendapatan masyarakat di Desa Julupa‟mai Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa selama Kebijakan Program Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan. Adapun sumber data primer yang 

diperoleh langsung dari seseorang yang berssangkutan atau orang yang 

mengetahui tentang permasalahan tersebut. Sumber data primer pada 

penelitian ini yakni:  
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a. Masyarakat Menengah Kebawah di Desa Julupa‟mai 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa; 

b. Sekretaris Desa Julupa‟mai Kecamatan Pallangga 

kabupaten Gowa; 

c. Kepala Dusun di Desa Julupa‟mai Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa; dan 

d. Kepala Seksi Kesejahteraan di Desa Julupa‟mai Kecamatan 

Pallanggan Kabupaten Gowa. 

2. Sumber data sekunder 

Data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, dan makalah dari 

berbagai sumber. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara atau teknik peneliti dalam 

mengumpulkan data yang paling diperlukan karena tujuan penelitian adalah 

mendapatkan data atau informasi. Dalam pengumpulan data bertujuan untuk 

mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait masalah yang sedang diteliti. 

Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data berupa wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dalam latar yang 

wajar/alamiah (natural settings), menelaah fenomene-fenomena sosial dan 

budaya dalam suasana yang berlangsung secara wajar/alamiah, bukan dalam 

kondisi yang terkendali atau laboratoris sifatnya.
38

 Adapun metode 
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pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam deskripsi ini antara lain 

sebagi berikut: 

1. Observasi 

Observasi ialah pengamatn dengan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman dan Purnomo, 2004). 

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi berperanserta 

ditunjukkan untuk mengungkapkan makna suatu kejadian dari setting 

tertentu, yang merupakan perhatian esensial dalam penelitian 

kualitatif.
39

 

Adapun jenis-jenis teknik observasi, yaitu: 
40

 

a. Partisipasi lawannya nonpartisipasi; 

b. Sistemasi lawannya nonsistematis; 

c. Eksperimental lawannya noneksperimental. 

Observasi partisipasi (participant observation) ialah jika observer terlibat 

langsung secara aktif dalam objek yang teliti atau ikut ambil bagian dalam 

kehidupan orang yang dobservasi. Begitupun sebaliknya bagi non 

observasi partisipasi. 

Observasi sistematis atau observasi berkerangka (structured observation) 

ialah observasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. 
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Sedangkan observasi non sistematik ialah observasi yang tidak 

menggunakan instrumen pengamatan. Observasi eksperimental ialah 

observasi yang dilakukan terhadap situasi yang disiapakan sedemikian 

rupa untuk meneliti sesuatu yang dicoba. 

2. Wawancara 

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung atau percakapan dengan maksud tertentu.
41

 Dalam melakukan 

wawancara diperlukan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau narasumber 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan pewawancara. 

Kemudian pewawancara harus memiliki pedoman wawancara yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan kepada nerasumber/responden agar wawancara 

berjalan dengan lancar. Serta situasi wawancara yang telah disepakati 

kedua pihak. Dan terakhir, informasi secara jelas dan lengkap dari 

responden sebagi tujuan wawancara tersebut.Adapun faktor-faktor yang 

perlu dipertimbangkan dalam proses wawancara yaitu: 

a. Pertanyaan pembuka yang informal dan ringan; 

b. Gaya bicara, nada dan irama yang menarik; 

c. Ajukan kalimat pertanyaan yang pendek dan tegas; 

d. Hindari pertanyaan yang bersifat intimidasi; 

e. Mengadakan paraphase (menguraikan dengan kata-kata sendiri); 
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f. Melakukan pencatatan; 

g. Melakukan prodding (dorongan) atau probing (pertanyaan 

pendalaman); dan 

h. Menilai jawaban responden.
42

 

Adapun jenis-jenis wawancara ada 2 (dua), yaitu : 

a. Wawancara tidak terpimpin yaitu wawancara yang tidak terarah. 

b. Wawancara terpimpin yaoitu wawancara yang terarah untuk 

mengumpulkan data-data yang relevan dalam penelitian. 

3. Dokumentasi  

Tekhnik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu dengan 

mengambil data yang diperoleh dalam bentuk dokumen-dokumen. 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan 

mecatat data-data yang sudah ada.
43

 

Dalam metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi memiliki 

keuntungan seperti biaya lebih murah, waktu dan tenaga lebih efisien. 

Akan tetapi kelemahannya yaitu terkadang dokumen yang didapatkan 

adalah dokumen yang sudah lama. 
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F. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen penelitian adalah alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, baik data yang kualitatif maupun 

kuantatif.
44

 Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Peneliti sebagai instrumen penelitian; 

b. Pedoman Wawancara; 

c. Handphone; 

d. Kamera; dan 

e. Alat Tulis. 

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1) Teknik Pengolahan Data 

 Seleksi Data yaitu memilih mana data yang sesuai dengan 

pokok permasalahan yang akan dibahas; 

 Pemeriksaan data yaitu meneliti kembali data yang 

diperoleh mengenai kelengkapan serta kejelasan data; dan 

 Klasifikasi data yaitu pengelompokkan data menurut pokok 

bahasan agar memudahkan dalam mendekripsikan data. 

2) Analisis Data 
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Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari 

dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. 

 Analisis data merupakan proses berkelanjutam yang 

membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan 

pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang 

penelitian. Adapun tahapan analisis data yakni: 

 Mengolah dan mempersiapkan data yang akan dianalisis; 

 Membaca keseluruhan data; 

 Menganalisis lebih detail dengan mengkoding data. Koding 

merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi 

segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya; 

 Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, 

orang-orang, kategori-kategori dan tema yang akan 

dianalisis; 

 Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan 

disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif; 

 Langkah terakhir dalam analisis data adalah 

menginterpretasikan atau memaknai data. 
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H. Pengujian Keabsahan Data 

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan 

pengujian keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan 

kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya data yang sah akan 

menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar.
45

 Dalam keabsahan 

data ini dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan 

dalam penelitian, triagulasi atau pemeriksaan keabsahan data ( triangulasi 

merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menggali dan 

melakukan teknik pengolahan data kualitatif) dan diskusi dengan teman 

sejawat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Desa JuluPa’mai Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa 

 

Desa Julupa‟mai berada pada ketinggian 30 m s/d 36 m dari 

permukaan laut. Merupakan salah satu desa di Kecamatan Pallangga pada 

119° Bujur Timur dan 5° Lintang Selatan. Dengan batas-batas sebagai 

berikut: 

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Kampili 

b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bonto Ramba 

c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Paraikatte Kec. Bajeng 

d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Julukanaya dan Desa 

Julubori. 
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Adapun pembagian wilayah administrasi Desa Julupa‟mai terbagi 

menjadi 4 (empat) Dusun, dengan luas wilayah 389,88 Ha. Wilayah dusun 

kemudian terbagi lagi RW dan RT yakni: 

f. Dusun Watu-Watu  : 4 (empat) RT dan 2 (Dua) RW 

g. Dusun Borong Jambu  : 4 (empat) RT dan 2 (Dua) RW 

h. Dusun Borong Tala  : 4 (empat) RT dan 2 (Dua) RW 

i. Dusun Sogaya   : 4 (empat) RT dan 2 (Dua) RW 

Wilayah Desa Julupa‟mai merupakan desa yang mudah dijangkau. 

Jarak menuju ibukota kecamatan sekitar 11 km dengan jarak tempuh 30 

menit. Jarak menuju ibukota kabupaten sekitar 13km dengan jarak tempuh 

1 jam. Dan adapun jarak menuju ibukota provinsi sekitar 20km dengan 

jarak tempuh 1,5 jam.  

Kondisi topografi desa Julupa‟mai ternasuk daerah dataran rendah 

dengan ketinggian 20m s/d 25 m diatas permukaan laut, kemiringan 4°-9° 

dan berada pada posisi 12°33ʺ19ʺ Bujur Timur dan 5°34ʺ13ʺ Lintang 

Selatan. 

Kondisi tanah di desa Julu Pa‟mai terdiri atas 3 jenis yaitu tanah 

bertekstur batuan dan berwarna merah yang terletak di ujung Selatan 

dusun Watu-Watu yang berbatasan langsung dengan desa Paraikatte Kec. 

Bajeng, Wilayah ini merupakan wilayah bukit sekitar 15 Ha dengan 

dengan kedalaman solum sekitar 0 cm-30 cm, Kedua tanah Berwarna 

coklat keputihan , liat dan gembur  yang merupakan tanah pada 
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persawahan yang masih subur dengan solum yang dalam. Ketiga tanah 

berwarna hitam berstektur agak berpasir, tanah ini sebagian besar 

merupakan tanah pada wilayah ladang sekitar 28 ha dengan solum yang 

dalam. Pada tanah berwarna hitam tersebut cocok untuk tanaman jangka 

panjang dan jangka pendek. 

Adapun iklim dan curah hujan secara umum, Desa Julupa‟mai beriklim 

tropis dimana suhu udara mencapai rata-rata 25°C-30°C sepanjang tahun. 

Dan memiliki dua tipe musim yaitu musim hujan yang berlangsung antara 

bulan Oktober sampai bulan April, dengan curah hujan rata-rata 2000mm-

3000mm pertahun dan tertinggi pada bulan Desember, Januari dan 

Februari. Serta musim kemarau antara bulan mei sampai bulan September.  

Menyangkut Hidrologi Desa Julupa‟mai terdiri dari dua bagian yaitu 

untuk pertanian dan kebutuhan keluarga masyarakat. Sebagai sumber 

pengairan untuk pertanian dan peternakan, Desa Julupa‟mai menggunakan 

aliran Irigasi Primer Kampili dan 95% lahan pertanian memanfaatkan air 

irigasi untuk pompanisasi. Apabila air irigasi kurang, maka dapat 

memanfaatkan sumur bor atau sumur galian masyarakat sendiri. 

Untuk kebutuhan air rumah tangga masyarakat, 90% KK telah 

memiliki sumur sendiri naik dalam bentuk sumur galian maupun sumur 

bor dengan menggunakan timbah manual atau mesin pompa air listrik. 

Kondisi air di Desa Julupa‟mai sangat jernih karena bersumber dari tekstur 

tanah berpasir kasar bercampur kerikil kedalaman rata-rata 3-4 meter. 
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Dari segi mata pencaharian, berdasarkan sumber data yang diberikan 

maka sumber mata pencaharian utama masyarakat di Desa Julupa‟mai 

adalah bertani khususnya pertanian tanaman pangan dan hortikultura 

diikuti dengan berdagang atau berjualan serta buruh sebagai mata 

pencaharian sampingan untuk kebutuhan sehari-hari. 

1. Sejarah Singkat Desa Julupa’mai 

Desa Julupa‟mai adalah desa dari hasil pemekaran di Desa Julubori. 

Pada Tahun 1989, Desa Julubori dimekarkan menjadi 3 (tiga) Desa yaitu 

Desa Julubori, Desa Julupa‟mai dan Desa Julu Kanaya. Sebelum 

dimekarkan kedua Desa masih bergabung ke desa induk yaitu Desa 

Julubori dibawah pimpinan KACONG SUGIMEN. akhirnya pada tanggal 

29 Oktober 1989 telah resmilah menjadi Desa Persiapan Julupa‟mai 

dengan Kepala Desa Julupa‟mai yakni H.Gassing Maeleng. Pada saat itu 

Kepala Desa tersebut membentuk 3 Dusun yaitu Dusun Watu-Watu, 

Dusun Borong Jambu dan Dusun Borong Tala. 

Desa persiapan Julupa‟mai pada saat itu penduduknya sekitar 1560 

Jiwa dengan jumlah kepala keluarga 380 KK dengan luas wilayah 389,88 

Ha. Adapun dengan sumber mata pencaharian utama masyarakatnya 95% 

adalah Petani. Pada Tahun 1994 desa ini bukan lagi desa persiapan tetapi 

telah menjadi Desa definitif Julupa‟mai yang masih dibawah pimpinan H. 

Gassing Maeleng. Dan pada tahun 1996, Dusun Borong Tala dimekarkan 

menjadi dua dusun yakni Dusun Sogaya dan Dusun Borong Tala sehingga 
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wilayah desa julupa‟mai terbagi menjadi 4 (empat) dusun, 8 RW dan 12 

RT. H. Gassing Maeleng merupakan kepala desa pertama di desa 

julupa‟mai dan menjabat selama 14 tahun yakni dari tahun 1989 sampai 

2003.  

Pada bulan Oktober 2003, terjadi peralihan kepemimpinan yang 

dilakukan dengan sistem Pemilihan secara Demokrasi dan terpilihlah 

Abdul Kadir Halim menjadi kepala desa julupa‟mai untuk periode 2003-

2008. Dan pada bulan Oktober 2008, diadakan kembali pemilihan Kepala 

Desa Julupa‟mai secara Demokrasi dan masih tetap dimenangkan oleh 

Abdul Kadir Halim untuk periode 2008-2014 sehingga Abdul Kadir Halim 

menjabat selama 2 periode dari tahun 2003-2014 dalam 2 kali pemilihan 

umum secara demokrasi.  

Pada tanggal 10 Oktober 2014, Kepala Desa Abdul Kadir Halim 

telah resmi berakhir masa jabatannya. Namun pada saat itu belum ada 

pemilihan Kepala desa, sehingga Camat Kecamatan Pallangga yang 

menjabat pada periode tersebut yakni Dra. Kamsinah, MM. 

mengamanahkan Sekretaris Desa yakni Sangkala Rala selaku Pelaksanaan 

Harian Kepala Desa Julupa‟mai dari tahun 2014-2016. Barulah tanggal 15 

Desember 2016 diadakan Pemilihan Kepala Desa Serentak di kab. Gowa. 

Dan untuk desa julupa‟mai yang terpilih adalah H. Abdul Kadir Tawang 

untuk periode 2017-2022. Sehingga saat ini, Desa Julupa‟mai dipimpin 

oleh H. Abdul Kadir Tawang selaku Kepala Desa Julupa‟mai. 
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2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Julupa’mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket.  

Hubungan konsulatif Kades dan BPD :  

Hubungan konsulatif Kades dan LPM :    

a) Kepala Desa 

Kepala desa bertugas menjalankan hak serta kewajiban sebagai 

pemimpin desa seperti melaksanakan kebutuhan rumah tangga desa 

misalnya penyelenggaraan dan pertanggungjawaban di bidang 

pemerintahan, pembangunan dan lainnya. 
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b) Sekretaris Desa 

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai staf pembantu kepala desa atau 

biasa dianggap tangan kanan kepala desa. Sekretaris desa memiliki 

tugas dalam menjalankan pemerintahan, mengatur pembangunan 

masyarakat di desa dan memberikan pelayanan administrasi kepala 

desa. 

c) Kepala Urusan 

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris desa 

dalam melaksanakan tugasnya yang mana dibagi menjadi 3 kelompok 

berdasarkan bidangnya, yakni kepala urusan administrasi, kepala 

urusan keuangan dan kepala urusan umum. 

d) Kepala Seksi 

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pembantu di desa dengan 

fokus diberbagai bidang pengembangan bagi masyarakat. Adapun 

kepala seksi terbagi menjadi 3 yakni kepala seksi pemerintahan, kepala 

seksi pembangunan dan kepala seksi kesejahteraan. 

e) Kepala Dusun 

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu selanjutnya 

dalam membantu tugas kepala desa dalam wilayah kerja yang telah 

ditetapkan. Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan 

yang diamanatkan oleh kepala desa dalam wilayah kerjanya masing-

masing. 
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f) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga perwujudan 

demokrasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa. BPD dianggap 

sebagai wakil suara masyarakat. 

g) Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM) 

Lembaga Pembedaya Masyarakat (LPM) merupakan lembaga 

demokrasi yang menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam 

membangun kegiatan pemerintah dan prakarsa serta gotong royong 

masyarakat yang di fasilitasi pemerintah desa dengan musyawarah dan 

mufakat. 

B. Implementasi Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

Terhadap Pendapatan Masyarakat Menengah Kebawah 

1. Alasan Terjadinya Program Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) 

Virus Corona atau biasa disebut dengan Covid 19 saat ini 

merupakan wabah penyakit yang sangat berbahaya dan ditakuti oleh 

masyarakat. Virus Corona menyebar ke seluruh dunia dan menimbulkan 

banyak korban jiwa. Akibat menyebarnya Virus Covid-19 ini 

menimbulkan dampak yang besar bagi sektor perekonomian dan bisnis. 

Untuk masyarakat yang punya usaha bisnis mandiri sangat terasa 

dampaknya. Bisnis menjadi sepi, pemasukan untuk bisnis juga sangat 

berkurang,dan pengiriman barang untuk ke Indonesia menjadi tersendat. 
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Customer menjadi berkurang, karena banyak orang yang memilih berdiam 

dirumah saja. Penyebaran virus ini menyebabkan banyak negara harus 

mengambil kebijakan-kebijakan yang preventif agar mampu menekan 

penyebaran Virus Corona. Upaya untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini 

merupakan suatu upaya yang membutuhkan kerjasama dan keseriusan 

pemerintah untuk mengerahkan selutuh sumber daya yang dimiliki secara 

at all cost.
46

 Di Indonesia dilakukan beberapa kebijakan diantaranya 

melalui Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB). 

Indonesia tidak memilih karantina wilayah atau lockdown untuk 

mengantisipasi Virus Corona. Pemerintah lebih memilih kebijakan social 

distancing atau pembatasan sosial, karena dari sisi penanganan, lockdown 

memang dianggap lebih cepat selesai untuk memutus mata rantai. Tetapi, 

lockdown memberi dampak yang sangat besar untuk dibidang ekonomi, 

karena lockdown bisa melumpuhkan kegiatan perekonomian masyarakat 

dan tidak ada aktivitas sama sekali di luar rumah. Kondisi perekonomian 

masyarakat yang rata-rata pekerja Informal dan mendapatkan pendapatan 

secara harian, membuat banyak masyarakat yang mendapatkan pendapatan 

secara harian bertanya tanya mendapatkan pendapatan dari mana jika 

dilakukan lockdown. 

 

                                                 
46

 Dede Saidah, “Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 

di DKI Jakarta”,  Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah Volume XII Edisi 2 

Desember 2020, h. 29 
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2. Aturan yang Menyangkut Program Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) 

Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1, dijelaskan bahwa 

Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan Pembatasan Kegiatan 

tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terifeksi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19). PSBB merupakan salah satu strategi pemerintah dalam 

mencegah kemungkinan peyebaran Virus Corona, yang telah tertuang di 

dalam peraturan PMK Nomor 9 Tahun 2020. Dalam peraturan PMK 

Nomor 9 Tahun 2020 tertulis pasal 2 bahwa untuk dapat ditetapkan 

sebagai PSBB, maka suatu wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota harus 

memenuhi dua kriteria. Kriteria Pertama, jumlah kasus atau kematian 

akibat penyakit meningkat dan menyebar signifikan secara cepat ke 

beberapa wilayah. Sementara kriteria kedua bahwa wilayah yang terdapat 

penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang 

terdapat di wilayah atau negara lain. 

Secara Yuridis, pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah No. 21 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskal Besar dengan berdasarkan 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan kesehatan. 

Ketentuan ini ddapat ditinjau dari beberapa hal seperti : 

a) Dapat dilihat Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 melimpahkan 

wewenang dalam pelaksaan kekarantiaan kesehatan oleh Peraturan 

Pemerintah No. 21 Tahun 2020. 
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b) PP No. 21 Tahun 2020 memiliki dasar hukum dari UUD 1945, UU 

No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, UU No. 24 

Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan UU No. 6 Tahun 

2018 tentang kekarantiaan kesehatan. 

Ketentuan mengenai PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

(selanjutnya disebut PP PSBB). Pelaksanaan PSBB kemudian diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam 

Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

(selanjutnya disebut Permenkes Pedoman PSBB) yang telah diterbitkan 

oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada tanggal 3 April 

2020. 

3. Dampak Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

terhadap Pendapatan Masyarakat 

Pada tahun 2020, Covid-19 menjadi pusat perhatian diseluruh 

dunia termasuk Indonesia. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari 

pandemi khususnya pada perekonomian baik negara maupun masyarakat. 

Setelah mengalami peningkatan kasus positif Covid-19, maka pemerintah 

segera mengambil langkah dengan memberlakukan Program Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dicantumkan dalam Peraturan 
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Pemerintah No 21 Tahun 2020. Akibat hal tersebut, banyak aspek yang 

terkena imbasnya antara lain para pekerja harian, pelaku UMKM, usaha 

restoran (warung) dan usaha lainnya. 

Dampak seperti diatas pun dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat di Desa Julupa‟mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

Berdasarkan data penduduk yang ada, mata pencaharian utama masyarakat 

di Desa Julupa‟mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ialah bertani 

namun karena musim panen hanyalah 2 kali dalam setahun tentu saja 

masyarakat disini harus memiliki pekerjaan sampingan seperti berjualan, 

buruh dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 1.1 Mata Pencaharian masyarakat menurut jenis dan dusun di Desa 

Julupa‟mai Tahun 2018 

No  Jenis Mata Pencaharian Dusun 
Watu-
Watu 

Dusun 
Borong 
Jambu 

Dusun 
Borong 
Tala 

Dusun 
Sogaya 

Jumlah 

1 Petani 344 204 162 130 940 

2 Buruh Tani 22 20 16 16 74 

3 Pelajar / Mahasiswa 116 196 63 209 584 

4 Pegawai Negeri Sipil 6 3 1 7 17 

5 Polri 1 1 1 1 4 

6 TNI 3 1 1 1 6 

7 Karyawan Swasta 18 12 10 15 53 

8 Pensiunan Vetran RI 3 - 1 2 6 

9 Tenaga Honorer 5 3 2 5 15 

10 Pedagang 25 18 8 10 61 

11 Penjual Sayur- sayuran 
dan Buah 

20 15 10 16 61 

12 Tukang Jahit 3 1 - 1 5 

13 TukangBatu 18 15 12 14 59 
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14 Tukangkayu 3 4 4 5 16 

15 Tukang Servis/Bengkel 
Motor 

2 2 1 2 7 

16 Tukang Las Listrik/Karbit 1 2 1 - 4 

17 Kios Barang Campuran 12 13 6 8 39 

18 Warung Kopi 3 3 2 5 13 

19 Buruh Bangunan 20 15 14 18 67 

20 Kerajinan 
tangan/Anyaman 

ketupat dan atap nipa 

8 16 6 1 31 

21 Pembuatan Batu Merah 6 5 7 61 79 

22 Pembuatan Tahu/Tempe 1 - - - 1 

23 Pembuatan Kursi / 
Lemari Alminium 

1 2 1 - 3 

24 Mengurus Rumah 
Tangga 

158 146 110 125 539 

25 Belum Bekerja 125 98 98 112 433 

 JUMLAH 924 795 537 764 3020 

Sumber data: Kantor Desa Julupa‟mai 

Berdasarkan data penelitian di Desa Julupa‟mai Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa diketahui jumlah KK di Desa tersebut sebesar 820 KK. 

Sehingga jika melihat dari jumlah mata pencahariannya dapat diketahui 

bahwa tidak sedikit warga yang memiliki mata pencahariannya lebih dari 1 

pekerjaan. Baik itu dari masyarakat golongan atas maupun masyarakat 

menengah kebawah.  

 Berdasarkan data yang didapatkan selama penelitian 

diketahui masyarakat miskin, rentang penyakit dan PHK di Desa 

julupa‟mai selama pandemi Covid-19 sebesar 500KK yang terdata. 

Adapun penurunan pendapatan masyarakat menengah kebawah di Desa 

Julupa‟mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dapat terlihat dari 
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peningkatan jumlah KK yang menerima bantuan setiap tahunnya. 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Desa Julupa‟mai diketahui 

bahwasannya terjadi peningkatan jumlah KK yang menerima sumbangsi 

dari tahun 2019-2021 mei. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah KK yang Menerima Bantuan di Desa 

Julupa‟mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dari Tahun 2019-2021 

 

Dusun  

Tahun 

 

2019 2020 2021 

Borong Tala 83 90 115 

Watu-Watu 100 110 120 

Borong Jambu 110 120 150 

Sogaya 97 110 115 

Jumlah 390 430 500 

Sumber Data: Kantor Desa Julupa‟mai  

 Berdasarkan data penelitian di Desa Julupa‟mai Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa diketahui bahwa jumlah KK di Desa 

Julupa‟mai sebesar 820 KK. Sehingga jika melihat dari jumlah KK yang 

menerima bantuan 3 tahun terakhir diketahui bahwasannya selama 

pandemi hampir 90% dari masyarakat di desa tersebut yang mengalami 

penurunan pendapatan masyarakat menengah kebawah di Desa Julupa‟mai 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Hal tersebut dilihat dari jumlah 
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penerima bantuan yang melonjak tinggi di Tahun 2021/Mei yang 

mencapai 500 KK.  

Peneliti pun mengambil beberapa orang untuk diwawancarai untuk 

mengetahui dampak program pembatasan sosial berskala besar (PSBB) 

bagi pendapatannya. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui 

bahwasannya program PSBB ini sangat berdampak bagi masyarakat. 

Mengalami penurunan pendapatan secara drastis, seperti wawancara 

dengan ibu Nita yang berprofesi sebagai penjahit menyatakan bahwa: 

“selama pandemi ini orderan jahitan menurun karena dilarangnya pesta 

selama PSBB sehingga tidak dapat membantu pemasukan suami yang 

hanya buruh tani. Cara mengatasi masalah perekonomian kami hanyalah 

dengan mengirit kebutuhan sehari-hari dan menunggu bantuan pemerintah 

desa”. 
47

 

Hal terkait pendapatan masyarakat juga dikomentari oleh sekretaris Desa 

Julupa‟mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan bapak Sangkala Rala selaku sekretaris desa di Desa 

Julupa‟mai Kecamatan pallangga Kabupaten Gowa yang menyatakan 

bahwa:  

“selama pandemi ini dan berlangsungnya PSBB pendapatan masyarakat 

sangat menurun terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai 

                                                 
47

 Yunita, Ibu Rumah tangga berprofesi sebagai penjahit, wawancara oleh 

penulis di Kediaman ibu Nita 
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pedagang dan buruh. Setelah PSBB terjadi penurunan pendapatan 

masyarakat sekitar 80% dari sebelum Covid-19 hanya sekitar 60% tingkat 

kemiskinan di Desa ini”.
48

 

Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan kepala dusun borong tala 

desa julupa‟mai, dari hasil wawancara dengan bapak ABD Haris DG Lau 

selaku Kepala dusun Borong Tala Desa Julupa‟mai menyatakan bahwa: 

“pendapatan masyarakat di dusun borongtala hampir setengahnya 

mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis sekitar 50% warga 

di dusun saya yang mengalami keterpurukan selama PSBB ini. Untungnya 

mereka dapat bertahan dari bantuan-bantuan pemerintah”.
49

 

Diterapkannya peraturan PSBB adalah suatu langkah kecil namun 

berarti besar, tetapi disisi lain juga memberikan dampak terhadap beberapa 

masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah karena sangat 

berpengaruh bagi ruang gerak mereka untuk mencari nafkah.
50

 Program 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memiliki dampak yang sangat 

besar bagi masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah seperti 

penurunan pendapatan masyarakat secara drastis dan sulitnya pekerjaan 

                                                 
48

 Sangkala Rala, Sekretaris Desa Julupa‟mai Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa, wawancara oleh penulis di Kantor Desa Julupa‟mai, 23 Juni 2021 
49

 Abd Haris Dg Lau, Kepala Dusun Borong Tala Desa Julupa‟mai Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa, wawancara oleh penulis di Kantor Desa Julupa‟mai, 23 Juni 

2021 
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Rindam Nasruddin, Islamul Haq, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”. Sosial dan Budaya Syar‟i 7, no.7,( 2020): h. 

647 



62 

 

selama pandemi covid-19 dan kebijakan Program Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) diterapkan. 

4. Upaya Pemerintah Terhadap Dampak PSBB bagi Pendapatan 

Masyarakat Menengah Kebawah 

Kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 

Indonesia untuk pertama kali diterapkan pada tanggal 10 April 2020 di 

Jakarta kemudian diikuti oleh beberapa daerah lainnya di Indonesia.
51

Ada 

beberapa peraturan yang berkaitan dengan Program PSBB ini antara lain: 

a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

b. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 

2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 

dalam rangka pencepatan penanganan Corona Virus 2019 

(Covid-19); dan 

c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 

                                                 
51

 Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI 

Tahun 1945”.Administrative Law & Governance Journal, Volume 3 Issue 2, June 2020. 

h. 242 
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Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. 

Adapun pemerintah Kabupaten (PemKab) Gowa telah menetapkan 

penerapan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang 

akan dimulai pada Rabu, 29 April 2020.
52

 Pada tanggal tersebut, di Desa 

Julupa‟mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pun turut serta 

melaksanakan kebijakan pemerintah pusat ini yakni pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berdasarkan pasal 4 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Pembatasan Sosial Berskala 

Besar paling sedikit meliputi: 

a) Peliburan sekolah dan tempat kerja; 

b) Pembatasan kegiatan keagamaan; dan 

c) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 

Berbagai pembatasan dilakukan selama kebijakan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) ini diterapkan tentu memaksa pemerintah 

untuk memutar otak demi kesejateraan masyarakat selama pandemi ini. 

Sama halnya di Desa Julupa‟mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, 

pemerintah diwajibkan pandai dalam menghimbai masyarakatnya agar 

mematuhi segala aturan selama dilaksanakannya PSBB.  

                                                 
52

 Muhammad Taufiqqurrahman-detikNews, “PSBB di Kabupaten Gowa Sulsel 

efektif Berjalan 29 April-12 Mei 2020”, diakses tanggal 28 Juni 2021, Pukul 21.55 WIB. 
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Berdasarkan hasil wawancara oleh Sekretaris Desa Julupa‟mai, 

Bapak Sangkala Rala menyatakan bahwa: 

“ketika PSBB diterapkan kita selaku pemerintah desa dianjurkan oleh 

pemerintah kabupaten untuk mengambil langkah maju seperti 

menyampaikan kepada masyarakat agar memakai masker, mencuci tangan, 

menjaga jarak dan membagikan masker”.
53

 

 Berdasarkan hasil wawancara penulis, diketahui bahwasannya 

pemerintah desa telah melakukan berbagai cara dalam memutus rantai 

penyebaran virus Covid-19 di Desa Julupa‟mai kecamatan pallangga 

kabupaten gowa, antara lain: 

a) Mengadakan posko siaga setiap dusun dan pembagian tempat cuci 

tangan serta handsanitaizer; 

b) Melakukan penyemprotan desinfektan secara berskala ditempat umum; 

c) Mengadakan sosialisasi pada masyarakat dengan memberikan 

pengertian kepada masyarakat bahwa virus Covid-19 benar-benar 

nyata. 

Selain upaya-upaya dalam memutus rantai penyebaran virus 

Covid-19 secara umum, pemerintah tidak lupa memikirkan faktor utama 

dari dampak PSBB ini yakni dari faktor perekonomian. Jelas nyatanya 

setiap masyarakat di desa julupa‟mai mengalami penurunan pendapatan 
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 Sangkala Rala, Sekretaris Desa Julupa‟mai Kecamatan pallangga Kabupaten 

Gowa, wawancara oleh penulis di Kantor Desa Julupa‟mai, tanggal 23 Juni 2021 
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selama diterapkannya program PSBB ini, sehingga pemerintah harus 

melakukan segala upaya guna meringankan penderitaan masyarakatnya.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala seksi 

kesejahteraan masyarakat, ibu Nurhayati,S.Pd menyatakan bahwa: 

“banyak secara bantuan-bantuan yang diterima desa dari pusat untuk 

membantu seluruh masyarakat di Desa jupa‟mai ini. Kami selaku pengurus 

bantuan inipun harus pandai-pandai membagi agar seluruh masyarakat 

menerima tanpa terkecuali karena kami yakin baik masyarakat miskin 

maupun berkecukupan semuanya merasakan dampak PSBB ini”.
54

 

Dari hasil wawancara dan sumber data yang diberikan dari desa, penulis 

mengetahui bahwa terdapat banyak sumbangsi dari pemerintah selama 

PSBB ini seperti: 

a) BLT (Bantuan Langsung Tunai) berasal dari pusat namun dikelola 

khusus oleh pemerintah desa dan dibagikan kepada masyarakat yang 

masuk dalam kategori yang telah ditentukan. Di Desa Julupa‟mai 

sendiri terdapat 30KK yang menerima bantuan tersebut. Namun 

berdasarkan penuturan kepala seksi kesejahteraan bisa terjadi 

pengurangan. 
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 Nurhayati., Kepala seksi kesejahteraan Desa Julupa‟mai Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa, wawancara oleh penulis di kediaman beliau, tanggal 28 Juni 2021 
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b) BST (Bantuan Sosial Tunai) berasal dari bantuan Kementrian Sosial 

(Kemensos) dimana terdapat 146 KK yang terdaftar dalam penerima 

bantuan ini. 

c) BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai) berasal dari pusat berupa 

sembako selama virus Covid-19 ini berlangsung. Sebanyak 151 KK 

yang terdaftar menerima bantuan tersebut. 

d) JPS (Jaring Pengaman Sosial) juga berasal dari pusat berupa sembako 

yang aktif diterima masyarakat selama PSBB. JPS ini membagikan 

sembako untuk keseluruhan masyarakat di Desa Julupa‟mai tanpa 

terkecuali. 

e) Ada pula sumbangsi seperti PKH, Bantuan Pendidikan Anak, Kartu 

Prakerja, UMKM dan lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Wati sekalu 

masyarakat di Desa Julupa‟mai menyatakan bahwa: 

“pendapatan saya selama PSBB benar-benar sangat sedikit, namun 

alhamdulillahnya berkat bantuan dari desa sehinnga saya bisa berhemat untuk 

kebutuhan lainnya karena kebutuhan pangan seperti beras serta telur setiap 

bulannya dibagikan oleh desa”.
55

 

Dari hasil wawancara dan pembagian angket, penulis mengetahui bahwasanya 

upaya pemerintah dalam membantu masyarakat di Desa Julupa‟mai sangatlah 
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 Wati, masyarakat di Dusun Sogaya Desa Julupa‟mai Kecamatan pallangga 

Kabupaten Gowa, wawancara oleh penulis di kediaman beliau, tanggal 27 Juni 2021 
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berguna. Masyarakat dapat bertahan selama pandemi ini tidak lepas dari 

dukungan dan bantuan oleh pemerintah baik itu pusat dan daerah. Bantuan-

bantuan tersalurkan dengan baik kepada masyarakat di Desa Julupa‟mai 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

C. Perspektif Siyasah Syar’iyyah terhadap Program Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) 

Dalam keyakinan Islam, semua musibah yang terjadi di muka bumi 

telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sebelum diwijudkan dalam bentuk nyata, 

semua musibah sudah ada dalam perencanaan Allah SWT. Sehingga harus 

kita terima dengan sikap tawakal. Tentang musibah virus Covid-19, Islam 

telah jelas memberikan tuntunan agar selalu menjaga kebersihan diri dan 

lingkangan serta senantiasa mensucikan diri. Dijelaskan dalam QS Al-

Baqarah/2: 222 

Terjemahnya: 

“Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang 

menyucikan diri”. QS. Al-Baqarah/2: 222. 

Dalam pelaksanaan Program Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) secara teknis setiap masyarakat diwajibkan untuk mengikuti 

segala aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah, dalam 

menanggulangi penyebaran virus Covid-19 yang terjadi saat ini. Salah 

satunya dengan diberlakukannya social distancing. Konsep ini menyatakan 
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bahwa setiap masyarakat harus menjaga jarak minimal 2 meter dan 

diusahakan tidak bersentuhan langsung dengan orang lain agar dapat 

mengurangi penyebaran virus Covid-19 ini.  

Dengan adanya konsep seperti ini, maka telah dipastikan sangat 

menghambat proses sosialisasi masyarakat bahkan berpengaruh dalam 

pelaksanaan ibadah kolektif (jamaah) dan silaturahmi yang telah menjadi 

budaya umat muslim di indonesia dan seluruh dunia.  

Mengingat penyebaran virus Covid-19 yang semakin menyebar 

luas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 Maret 2020 

mengeluarkan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan 

ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19. Yang mana dalam fatwa 

tersebut mendukung kebijakan Program Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) yaitu masyarakat melakukan sebagian besar kegiatannya dirumah 

baik pekerjaan maupun ibadah. Dikeluarkannya fatwa ini merupakan 

langkah keagamaan dalam upaya penanggulangan virus Covid-19 agar 

tidak meluas. Tentu dalam mengeluarkan fatwa diatas, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) telah memperhatikan al-Maqashid asy-Syar‟iyyah dari 

segi hukumnya yang tentu saja telah digabungkan dengan ijtihad, istihsan, 

istihlah dan sebagainya.  

Dalam perspektif Siyasah Syar‟iyyah teori al-Maqashid asy-

Syar‟iyyah sangatlah membantu seorang mujtahid dalam menetapkan 

hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya saat ini. Penetapan 
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fatwa hukum yang dilakukan MUI tidak saja mendasarkan pada 

pemahaman makna tekstual dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadist yang 

menjadi dasar pertimbangannya. Fatwa ini juga mempertimbangkan tujuan 

persyari‟atan (al-maqasid al-syari‟ah) yang diantaranya berorientasi pada 

penegakan kemaslahatan umat. 

Mengenai aturan Program pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) yang meliburkan sekolah, membatasan pekerjaan diluar rumah 

dan membatasi kegiatan keagamaan diluar rumah. Hal ini dilakukan demi 

upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang ditempuh pemerintah 

untuk keselamatan masyarakat, sosial, dan ekonomi indonesia yang aman 

yang telah memenuhi kategori kebutuhan primer dalam kondisi dharurah 

bagi umat muslim. Menurut pendapat al-Juwaini,  salah satu rukun al-

Maqashid asy-Syar‟iyyah didasarkan pada sesuatu yang dapat ditalar dan 

dipahami maknanya sehingga dimaknai menjadi sebuah primer 

(dharurat).
56

 

Kelima tujuan syariah yang dijadikan patokan hukum islam dibagi 

menjadi tiga tahapan: 

a) Dharuriat. Ini adalah kewajiban untuk melindungi kebutuhan 

esensial manusia. Itu adalah perlindungan iman, kehidupan, akal, 
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 Hidayatullah & Nasrullah, “Enforcement of Health Law : The Large Scale 

Social Limitation in Indonesia Viewed of The Theory of al-Maqashid asy-Syar‟iyyah”, 

SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol. 20, No. 1, Juni 2020, h. 52 
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keturunan dan perlindungan kemakmuran. Jika lima prinsip ini 

gagal untuk melindungi, lima keberatan tersebut akan beresiko. 

b) Hajiyat. Adalah kebutuhan non esensial. Tahap ini bisa 

menghindarkan orang dalam kesulitan. Lima tujuan tidak berhenti 

jika tahap ini tidak dilindungi dengan baik, tetapi kesulitan akan 

tetap ada untuk mukallaf. 

c) Tahsiniyat. Tahap ini adalah tempat dimana martabat diupayakan 

dihadapan masyarakat dan sebelumnya Tuhan (Mardani: 2013). 
57

 

Dalam kondisi maraknya wabah Covid-19 umat muslim 

diharuskan berada dirumah baik bekerja, sekolah maupun ibadah yang 

dalam hal ini telah memenuhi teori Siyasah Syar‟iyyah dalam kategori al-

Maqasid asy-Syar‟iyyah dalam arti mendesak atau kebutuhan darurat. 

Kategori-kategori ini termasuk antara lain : 

a) Hifdz ad-Din (Menjaga Agama) 

b) Hifdz an-Nafs (Menjaga Jiwa); 

c) Hifdz al-„Aql (Menjaga Akal); 

d) Hifdz an-Nasb (Melestarikan Keturunan); dan 

e) Hifdz al-Mal (Menjaga Harta). 
58

 

                                                 
57

Hamzah Hasan & La Ode Ismail Ahmad., “The Correlation Between Human 

Rights and Human Obligations (An Analysis Of Islamic Criminal Law)”, Jurnal 

Diskursus Islam, Vol 8 No. 2, Agustus 2020, h. 74 
58

Hidayatullah & Nasrullah, “Enforcement of Health Law : The Large Scale 

Social Limitation in Indonesia Viewed of The Theory of al-Maqashid asy-Syar‟iyyah”, 

SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol. 20, No. 1, Juni 2020, h.  53 



71 

 

Dalam konteks kajian maqashid syari‟ah, penerapan poin-poin 

dalam sebuah kebijakan pemerintah tersebut dapat dikatakan sebagai 

upaya mewujudkan mashlahah. Bila ditelusuri kebijakan-kebijakan 

pemerintah selama pandemi seperti Program Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) dapat dikatakan memiliki tujuan yakni jalb al-manfa‟ah wa 

daf al-madharrah (mengambil kemanfaatan dan menolak kerusakan). Hal 

ini merupakan sebuah unsur maslahah dari al-maqashid asy-syar‟iyyah 

yang dibingkai dengan al-dharuriyyat al-khamsah. Dalam konteks ini, ada 

dua kepentingan yang sama-sama kuat dalam tingkatan maqashid, yakni 

penjagaan agama (hifdz al-diin) terkait pelaksaan ibadah sebagai bukti 

eksistensi agama serta penjagaan jiwa (hifdz al-nafs) terkait kebijakan 

Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya 

penjagaan jiwa/nyawa serta penjagaan harta (hifdz al-maal) yang berkaitan 

dengan hajat dan kebutuhan hidup manusia. 

Kebijakan-kebijakan pemerintah seperti Program Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan perwujudan dari al-maqashid 

asy-syar‟iyyah, yaitu perwujudan akan perlindungan terhadap manusia 

khususnya perlindungan terhadap nyawa manusia (hifdz al-nafs) dan 

perlindungan terhadap eksistensi ekonomi (hifdz al-maal).  

Wabah penyakit yang melanda umat sekarang ini pernah juga 

terjadi pada zaman Rasulullah SAW masih hidup. Wabah penyakit yang 

terjadi pada zaman Rasulullah SAW adalah sejenis penyakit kusta. 
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Penyakit ini termasuk penyakit keras, menular dan dapat menyebabkan 

kematian. Selain itu, penyakit kusta dapat menjangkit manusia dengan 

proses penyebaran yang sangat cepat pada zaman tersebut.  Dijelaskan 

dalam QS al-Baqarah / 2 : 155-156 

َْفسُِ  ٍَ الْايَْىَالِ وَالْاَ ٍَ انْخَىْفِ وَانْجُىْعِ وََقَْضٍ يِّ ءٍ يِّ ٍْ وَنَُثَْهىَََُّكُىْ تشَِ

 ٍَ َْ ثزِِ زِ انظّٰ زٰتِِۗ وَتشَِّ ًَ ٥١١ –وَانثَّ  

ُْثَةٌ ِۗ  ظِ ٍَ اذَِآ اطََاتتَْهىُْ يُّ َْ ٌَِۗ انََّذِ ُْهِ رٰجِعُىْ ِ وَاََِّآ انَِ ا اََِّا لِِلّٰ ٥١١ -قاَنىُْٓ  

Terjemahnya : 

“dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan 

sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan 

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” QS. Al-

Baqarah / 2: 155 

“(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka 

mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". QS Al Baqarah / 2 : 

156. 

ِ فهَُْتََىَكَّمِ  ُ نَُاَۚ هىَُ يَىْنٰىُاَ وَعَهًَ اّللهٰ ُْثَُآَ الِاَّ يَا كَتَةَ اّللهٰ ٍْ َُّظِ قمُْ نَّ

 ٌَ ؤْيُِىُْ ًُ ١٥ -انْ  

Terjemahnya: 

“Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa Kami melainkan 

apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung Kami, dan 

hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal.”‟QS At-

Taubah / 9 : 51. 

Selain di zaman Rasulullah SAW, wabah penyakit juga pernah 

melanda di masa kepemimpinan para sahabat yaitu pada masa khalifah 
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Umar bin Khattab.
59

 Adapun wabah penyakit yang terjadi pada masa 

Umar bin Khattab adalah penyakit kolera. Dimana penyakit ini melanda 

pada saat para rombongan Umar bin Khatab mengadakan perjalanan 

menuju negeri Syam. Dalam kondisi seperti ini Khalifah Umar bin Khatab 

meminta saran dan masukan kepada kaum Muhajirin dan kaum Anshar 

saat itu, apakah perjalanan dilanjutkan atau perjalanan diberhentikan dan 

kembali ke madinah. Maka dalam keadaan genting tersebut, disampaikan 

oleh sesepuh Quraisy “Menurut kami, engkau beserta orang-orang yang 

bersamamu sebaiknya kembali ke Madinah dan janganlah engkau 

membawa mereka ke tempat yang terjangkit penyakit itu”. Abu Ubaidah 

bin Jarrah karena pada saat itu ia masih menyaksikan keputusan Khalifah 

maka Abu Ubaidah bin Jarrah berkata “ kenapa engkau melarikan diri dari 

ketentuan Allah”. Maka Khalifah Umar bin Khattab menjawab bahwa apa 

yang dilakukannya bukanlah melarikan diri dari ketentuan Allah SWT, 

melainkan untuk menuju ketentuan-Nya yang lain. Khalifah Umar bin 

Khattab memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. 

Hal ini terjadi setelah Khalifah mendapat informasi dari Abdurrahman bin 

Auf bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melarang seseorang untuk 

memasuki suatu wilayah yang terkena wabah penyakit. 
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Islam”,Qiyas Vol. Vol 5, No. 1, April 2020,  h. 44 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemahaman penulis yang telah diuraikan diatas 

dengan judul Efektifitas Program Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Terhadap Pendapatan Masyarakat Menengah Kebawah Ditinjau dari 

Perspektif Siyasah Syar‟iyyah (Studi Kasus Desa Julupa‟mai Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa) serta penelitian yang penulis telah lakukan 

maka dapat ditarik kesimpulan antara lain: 

1. Program Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan sebuah 

kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sangat berefek bagi 

pendapatan masyarakat terkhusus masyarakat menengah kebawah. 

Meski dianggap sebagai program pemerintah yang sangat tidak 

menguntungkan bagi masyarakat menengah kebawah namun dimasa 

pandemi ini pemerintah juga adalah sebuah harapan bagi masyarakat  

menengah kebawah untuk keberlangsungan hidup mereka dan 

keluarganya selama pandemi dengan mengandalkan bantuan 

pemerintah selama pandemi dan diterapkannya Program pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB). 

2. Dalam siyasah syar‟iyyah, Program Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) dianggap sebagai bentuk jihad pemerintah bagi keselamatan 

masyarakatnya selama pandemi. Kebijakan-kebijakan pemerintah 

seperti PSBB ini merupakan perwujudan dari teori al-maqashid asy-
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syar‟iyyah dalam bingkai al-dharuriyyat al-khamsah yang 

mengutamakan 3 (tiga) kategori penting yakni penjagaan agama (hifdz 

al-diin), penjagaan jiwa/nyawa (hifdz al-nafs), serta penjagaan harta 

(hifdz al-maal). 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka 

disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan sistem perekonomian 

masyarakat, tetap memberikan sumbangsi secara merata hingga 

pendapatan masyarakat stabil. 

2. Bagi masyarakat agar lebih patuh kepada aturan, hal ini dapat 

terlaksana jika pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan 

baik dengan cara musyawarah dua pendapat antar pemerintah dan 

masyarakat menanggapi permasalahan di desa selama pandemi ini. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. PERTANYAAN UNTUK BAPAK KEPALA DESA: 

1. Apa yang bapak ketahui terkait program pembatasan sosial berskala 

besar (PSBB)? 

2. Bagaimana strategi bapak dalam menanggulangi penyebaran virus 

Covid 19 selain daripada program langsung pemerintah pusat seperti 

PSBB? 

3. Mengingat pandemi ini telah berlangsung cukup lama tentu hal ini 

mempengaruhi pendapatan masyarakat di desa ini, bagaimana peran 

pemerintah daerah/desa menanggapi permasalahan ini? 

4. Berapa persen kah masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan 

yang drastis selama pandemi ini? 

B. PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT SETEMPAT: 

1. Apa yang bapak/ibu ketahui terkait program pembatasan sosial 

berskala besar (PSBB)? 

2. Apakah di masa pandemi dan sedang diterapkannya program 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini mempengaruhi 

perekonomian bapak/ibu? 

3. Bagaimana cara bapak/ibu mengatasi penurunan pendapatan yang 

secara drastis selama masa pandemi ini? 

4. Apakah ada sumbangsi khusus yang diberikan pemerintah daerah/desa 

dalam menanggulangi krisis ekonomi masyarakat di desa ini? 
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