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ABSTRAK 

 

Nama  :   Habibah 

Nim  :   30400118213 

Jurusan/Fakultas :   Sosiologi Agama / Ushuluddin dan Filsafat 

Judul Skripsi : Pergeseran Fungsi Perawatan Terhadap Orang Tua Lanjut 

Usia (Lansia) di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau 

Mabaji” Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu 

Kabupaten Gowa. 

 

Penelitian ini membahas tentang “Pergeseran Fungsi Perawatan Terhadap Orang 

Tua Lanjut Usia di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” Kabupaten Gowa”. 

Dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana pergeseran fungsi perawatan terhadap orang 

tua lanjut usia di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” Kabupaten Gowa? 2. 

Bagaimana penyebab orang tua lanjut usia dititipkan di Panti Sosial Balai Rehabilitasi 

“Gau Mabaji” Kabupaten Gowa? 3. Bagaiman pandangan masyarakat mengenai anak 

yang menitipkan orang tuanya di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” 

Kabupaten Gowa? 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan 

sosiologis. Sedangkan teori yang dipakai dalam penelitian adalah teori struktural 

fungsional dan perubahan sosial. 

Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh informasi tentang suatu 

lembaga mengambil alih dan menjalankan beberapa fungsi perawatan, fungsi 

perawatan telah dilaksanakan dengan cukup baik di Panti Sosial Balai Rehabilitasi 

“Gau Mabaji”. Di Balai para lansia mendapatkan perawatan, baik fisik, sosial, 

maupun spiritual, mereka juga merasa diperhatikan dan dapat memenuhi kebutuhan 

rohani mereka. Para lansia merasa di Balai aktivitas mereka lebih teratur. Lansia yang 

dititipkan di Balai terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah perubahan sosial 

yang meliputi mobilitas penduduk yang membuat banyak anak tinggal terpisah dengan 

orangtuanya, terkendala dimasalah ekonomi yang membuat anak merasa tidak 

sepenuhnya memenuhi kebutuhan  orangtuanya, dan lansia yang mengatakan bahwa 

adanya rasa tidak ingin menjadi beban untuk keluarga. Pandangan masyarakat 

mengenai anak yang menitipkan orang tuanya melahirkan pro dan kontra, dimana 

disatu sisi masyarakat setuju dengan yang dilakukan anak menitipkan orang tuanya 

dengan tujuan membantu dalam merawat dan mensejahterakan orang tuanya, di lain 

sisi masyarakat menganggap anak begitu tega tanpa adanya rasa bersalah dengan 

menitipkan orang tuanya apa lagi yang dengan sengaja menelantarkan orang tuanya. 

Implikasi penelitian ini, pertama, pengurus harus membuat pertemuan khusus 

antara pengurus balai, keluarga dan lansia guna berbagi pendapat dan informasi yang 

berguna untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan bagi para lansia yang 

tinggal di balai. Kedua, Keluarga harus mampu tetap menjaga komunikasi dengan 

keluarganya yang tinggal di balai, baik via telepon maupun tatap muka langsung. 

Ketiga, Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus memberi sanksi 

hukum yang tegas bagi balai maupun keluarga yang dengan sengaja menelantarkan 

lansianya baik yang tinggal dirumah, dan juga yang dititipkan di Panti Sosial.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menurut tipenya 

terbagi atas dua yaitu keluarga batih yang merupakan satuan keluarga yang 

terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, serta anak (nuclear family) dan keluarga luas 

(extended family).
1

 Keluarga sebagai perkumpulan dua atau lebih dari dua 

individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau 

pengangkatan dan mereka hidup dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu 

sama lain di dalam peranannya masing-masing dan menciptakan serta 

mempertahankan suatu kebudayaan.
2

 Pada suatu keluarga, beban sosial dan 

ekonomi keluarga dapat ditanggung bersama antara orang tua dan anak. 

Sementara itu, dalam usia lanjut, tugas perawatan dan pemeliharaan orang tua 

dapat dilakukan oleh anak. Vembriarto mengemukakan bahwa keluarga adalah 

kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang mempunyai 

hubungan emosi dan tanggung jawab dan memelihara serta menimbulkan 

motivasi dan bertanggungjawab.
3
  

Keluarga pada dasarnya berkewajiban untuk merawat anggotanya yang 

sakit, menderita, dan tua. Kebahagiaan dalam keluarga atau rumah tangga yakni 

pada manusianya.
4
 Fungsi perawatan ini pada setiap masyarakat berbeda-beda, 

tetapi sebagian masyarakat membebani keluarga dengan pertanggung jawaban 

khusus terhadap anggotanya bila mereka tergantung pada masyarakat. 

Memberikan kepada setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, 

                                                             
1
 William J.Goode, Sosiologi Keluarga  (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 11. 

2
 Nasrul Efendy,  Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat Edisi 2 (Jakarta : 

EGC, 1998),  h. 32-33. 

3
 Vembriarto, Sosiologi Pendidikan  (Yokyakarta: Yayasan Paramita, 1882), h. 120. 

4
 Akilah Mahmud, Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam  (Makassar: Alauddin 

University Press, 2012), h. 73. 
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selaras dan seimbang dalam keadaan yang berubah secara dinamis. Kemampuan 

inilah yang kiranya dapat menjadikan setiap keluarga tidak dikucilkan dalam 

lingkungannya yang bersifat luas.
5
 Meningkatnya mobilitas penduduk yang pada 

umumnya dilakukan oleh penduduk usia muda menyebabkan banyak penduduk 

lansia tidak dapat lagi menjadi satu dengan keluarga (spatial separation). Kondisi 

semacam ini jelas sangat menyulitkan untuk tetap menyantuni orang tua mereka 

pada usia lanjut. Akan tetapi, dalam keluarga inti hal semacam itu telah berubah 

sama sekali akibat terjadinya pergeseran fungsi sosial dan ekonomi. Peran anak di 

bidang sosial seperti membantu pekerjaan rumah tangga, akan digantikan oleh 

orang lain, biasanya pembantu. Demikian juga dalam menemani dan merawat 

orang tua yang lanjut usia. Peran tersebut tidak lagi dilakukan oleh anak tetapi 

akan diambil alih oleh institusi atau pemerintah.   

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya 

manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang 

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan 

pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.
6
 

Anak-anak sebagai generasi penerus mendapat perhatian yang layak secara 

universal. Sebaliknya usia lanjut cenderung menjadi kelompok yang terlantar dan 

membutuhkan perhatian lebih terhadap permasalahan mereka, disinilah Keluarga 

berfungsi memelihara, merawat dan melindungi baik fisik maupun sosialnya.
7
 

Allah menerangkan berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap 

Muslim setelah tauhid. Allah swt. berfirman dalam QS : Al-Isra’/17:23 

                                                             
5
 Achir, Y.C.A. “Pembangunan Keluarga Sejahtera” (Majalah Ekonomi Dan Sosial 

Prisma, 1994), h. 29. 

6
 Undang-undang  Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

7
 H. M. Alisuf Sabri, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Cet I; Jakarta: UIN Jakarta Press, 

2005), h. 23. 
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الِدَيهِْ   َُ باِلْ ََ قضََىٰ رَبُّلَ ألََّا تعَْبدَُُا إلَِّا إيِاايُ  ا يبَْلغَُها عِىْدَكَ الْنِبرََ أحََدٌُمَُا ََ إحِْسَاواً ۚ إِما

لًَّ مَرِيمًا ُْ قلُْ لٍَمَُا قَ ََ لََّ تىٍَْرٌَْمَُا  ََ َْ مِلٌََمَُا فلَََ تقَلُْ لٍَمَُا أفٍُّ   أَ

Terjemahannya : 

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain 

Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di 

antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam 

pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada 

keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan 

ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."
8
 

 

Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia, dan manusia yang 

beriman adalah manusia yang yakin dan percayaa dengan adanya Allah Swt 

meskipun mereka mengetahui bahwa Allah tak terlihat tak mendengar tapi yakin 

bahwa allah itu ada, dan sebagai manusia yang terlahir dari seorang rahim ibu dan 

di bimbing dengan penuh kasih sayang oleh seorang ayah agar menjadi manusia 

yang penuh ahklak yang baik maka dari itu pada saat orang tua kita memasuki 

fase lanjut usia kita di wajibkan untuk patuh dan taat serta menghormati 

sebagaimana layaknya orang tua memberi kita kasih sayang dan bahkan apa yang 

kita inginka semuanya mereka kabulkan, karna seperti yang telah dijelasakan di 

dalam Al-qur’an surah Al’isra ayat 23-24 menjelasakan bahwa kita di perintahkan 

agar menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia 

menetapkan, bahwa batasan umur lansia di Indonesia adalah 60 tahun ke atas. 

Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dalam Bab V Pasal 12 tentang upaya 

peningkatan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia tidak potensial di antaranya: a) 

pelayanan keagamaan dan mental spritual; b) pelayanan kesehatan; c) pelayanan 

untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana 

umum; d) pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; e) 

perlindungan sosial.
9
 

                                                             
8
 Kementerian Agama RI, Alquran dan terjemahnya, (Bandung: FA Sumatra, 1978), 

h.595. 
9
 Puslitbang dan Diklat Departemen Agama RI, Harmoni, h. 93. 
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Berdasarkan data dan informasi penduduk Lanjut Usia di Indonesia, 

dikemukakan bahwa dalam menentukan batasan penduduk Lanjut Usia, aspek 

yang perlu dipertimbangkan antara lain aspek biologi, ekonomi, sosial dan usia 

atau batasan usia.
10

 Secara biologis penduduk lanjut usia adalah penduduk yang 

mengalami proses penuaan secara terus menerus, yang ditandai dengan 

menurunnya daya tahan fisik yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit 

yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan 

dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Secara sosial, 

penduduk lanjut usia merupakan satu kelompok sosial sendiri. Secara ekonomi, 

penduduk lanjut usia lebih dipandang sebagai beban dari pada sebagai sumber 

daya. Banyak orang beranggapan bahwa kehidupan masa tua tidak lagi 

memberikan banyak manfaat, bahkan ada yang sampai beranggapan bahwa 

kehidupan masa tua, seringkali dipersepsikan secara negatif sebagai beban 

keluarga dan masyarakat, sehingga banyak anak yang akhirnya menelantarkan 

orangtuanya. Padahal, usia lanjut dapat dikatakan usia emas karena tidak semua 

orang dapat mencapai usia tersebut, maka orang yang berusia lanjut memerlukan 

tindakan keperawatan, baik yang bersifat promotif maupun preventif, agar ia dapat 

menikmati masa usia emas serta menjadi lanjut usia yang berguna dan bahagia.
11

    

Sistem nilai budaya negara tertentu, di Negara barat misalnya, penduduk 

lansia menduduki strata sosial di bawah kaum muda. Hal ini ditandai oleh 

keterlibatan mereka terhadap sumber daya ekonomi, pengaruh dalam pengambilan 

keputusan, serta luasnya hubungan sosial yang semakin menurun di usia. Namun 

pada masyarakat tradisional di Asia pada umumnya termasuk Indonesia penduduk 

lanjut usia ditempatkan pada kelas sosial yang tinggi, yang harus dihormati oleh 

masyarakat yang usianya lebih muda.
12

 

                                                             
10

 Tony Setyabudi, Manusia Lanjut Usia (Cet.1, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), h. 

23-30. 

11
 Maryam RS, Ekasari, MF,dkk, Mengenal Usia Lanjut Dan Perawatannya (Jakarta: 

Salemba  Medika, 2008) , h. 31-33. 

12
 Tony Setyabudi,  Manusia Lanjut Usia,  h. 23-30. 
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Menitipkan orangtua di Panti Sosial masih dianggap cukup tabu oleh 

masyarakat karena dianggap tidak lagi menyayangi orangtuanya. Pada saat ini 

sudah ada anak atau keluarga yang menitipkan orangtuanya di Panti Sosial. 

Menitipkan orangtua dianggap sebagai tindakan yang kurang menghargai peran 

orangtua dan jasanya terhadap anak-anaknya. Namun pada kenyataannya ternyata 

penitipan orangtua di Panti Sosial sudah dilakukan, contohnya adalah perubahan 

masyarakat dari tradisional ke masyarakat yang lebih modern dan kompleks yang 

pada akhirnya menyebabkan sebagian dari pelaksanaan fungsi pemeliharaan 

dalam keluarga mulai berubah dan dialihkan pada lembaga-lembaga masyarakat 

misalnya pada anak yang memiliki karir yang tidak mempunyai waktu untuk 

merawat dan memperhatikan orang tuanya yang kemudian dengan adanya panti 

sosial menjadi solusi bagi anak atau keluarga dalam membantu mengurus orang 

tuanya. Hal inilah yang mendasari peneliti mengangkat masalah ini kedalam 

penelitian. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan peneliti tertarik untuk 

melaksanakan penelitian tentang pergeseran fungsi perawatan terhadap orang tua 

lanjut usia (lansia) di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” Kabupaten 

Gowa. Hal ini dilakukan karena ingin melihat faktor yang mendorong anak 

menitipkan orang tuanya dan pandangan masyarakat mengenai anak yang 

menitipkan orang tuanya di Balai Sosial ini. 

B. Fokus Dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup 

yang  akan diteliti. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti memfokuskan 

mengenai pergeseran fungsi perawatan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi 

anak menitipkan orangtuanya di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji”  

Kabupaten Gowa. 
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2.  Deskripsi Fokus  

Peneliti akan mendeskripsikan beberapa variabel berdasarkan fokus 

penelitian untuk menghindari kesalahpahaman dalam perumusan pokok 

pembahasan, antara lain :   

a. Pergeseran Fungsi Perawatan 

Pergeseran Fungsi Perawatan yang dimaksud ialah terjadinya 

perubahan pada fungsi-fungsi perawatan berupa perawatan sosial, 

perawatan fisik, perawatan spiritual yang seharusnya dilakukan oleh 

keluarga dan berubah ketika muncul lembaga-lembaga yang mampu 

menggantikan fungsi-fungsi keluarga tersebut seperti rumah khusus yang 

melayani orang-orang jompo (lansia). 

b. Keluarga  

Keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini ialah anak kandung 

dari orang tua yang dititipkan di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau 

Mabaji”  Kabupaten Gowa. 

c. Lansia (Lanjut Usia) 

Lanjut Usia (Lansia) yang dimaksud dalam penelitian ini ialah orang 

tua yang berusia 60 tahun ke atas yang bertempat tinggal atau mereka yang 

dititipkan oleh anaknya di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji”  

Kabupaten Gowa. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pergesaran fungsi perawatan terhadap orang tua lanjut usia 

(lansia) yang dititipkan di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” 

Desa Romangloe  Kecamatan Bontomarannu  Kabupaten Gowa ? 

2. Bagaimana penyebab orang tua lanjut usia dititipkan  di Panti Sosial Balai 

Rehabilitasi “Gau Mabaji” Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu 

Kabupaten Gowa ? 

3. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai anak yang menitipkan orang 

tuanya di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” Desa Romangloe 

Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ? 
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D. Kajian Pustaka 

Adapun tulisan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah 

penelitian : 

1. Skripsi Annisya Murti Ariyani (2013), “Lansia Di Panti Werdha (Studi 

Deskriptif Mengenai Proses Adaptasi Lansia Di Panti Werdha Hargo 

Dedali Surabaya”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

lansia beradaptasi di panti werdha dan pengaruhnya dalam kehidupan 

sehari-hari. Metode kualitatif dengan tipe deskriptif digunakan dalam 

penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui (1) observasi, yaitu 

mengamati kegiatan di panti werdha sehari-hari (2) indepth interview, 

yaitu melakukan wawancara dengan objek–objek yang dipilih menjadi 

informan. Peneliti  menganalisis data ini, menggunakan konsep adaptasi 

manusia dan dua teori mengenai lansia yaitu teori penarikan diri dan teori 

aktivitas. Konsep dan teori yang digunakan pada penelitian ini sesuai 

dengan objek penelitian yaitu Panti Werdha dan lansia yang melakukan 

adaptasi di dalamnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan lansia 

tinggal di Panti Werdha mempengaruhi tingkat keberhasilan adaptasi 

yang dilakukan. Alasan yang mendorong seorang lansia untuk tinggal di 

Panti Werdha berbeda-beda pada setiap individu, bagi yang tinggal di 

Panti Werdha karena keinginan sendiri beralasan bahwa tidak ingin 

merepotkan keluarga yang sibuk dan merasa dengan tinggal di Panti 

Werdha maka akan mendapat pelayanan yang lebih baik. Sedangkan 

lansia yang tinggal di Panti Werdha bukan karena keinginannya 

cenderung tidak bisa menerima keberadaannya. Perbedaannya dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian ini bukan sekedar 

melihat adaptasi lansia yang tinggal di YAPOS (Yayasan Pelayanan 

Orangtua Sejahtera) namun juga melihat alasan yang mendorong mereka 

tinggal disana dan ingin melihat apakah para lansia menerima berbagai 

aspek pemeliharaan dari YAPOS yang seharusnya dilakukan oleh 

keluarga mereka. 
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2. Skripsi Rama Bahkruddinsyah (2016), “Makna Hidup dan Arti 

Kebahagiaan Pada Lansia di Panti Werdha Nirwana Puri Samarinda”. 

Penelitian ini mengenai makna hidup dan arti kebahagiaan pada lansia di 

Panti Werdha Nirwana Puri Samarinda bertujuan untuk mengetahui 

bagaimanakah makna hidup serta arti kebahagiaan pada lansia di panti 

tersebut. Lansia yang berada di panti tentu akan mengalami berbagai 

macam perubahan dalam kehidupannya sehingga akan berdampak pada 

kebermaknaan hidup lansia tersebut. Peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif dalam penelitiannya. Persamaannya ialah terletak 

pada penggunaan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya dengan 

penelitian ini adalah bahwa penelitian ini bukan hanya melihat 

bagaimana perasaan yang dirasakan lansia yang tinggal di YAPOS 

namun juga ingin melihat bagaimana fungsi pemeliharaan yang biasanya 

dilakukan oleh keluarga namun kini juga dilakukan oleh YAPOS. 

3. Penelitian Hardiyanti, Mahasiswi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Judul penelitian 

Hardiyanti adalah “Studi Fenomenologis Lanjut Usia di Panti Sosial 

Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa”. Hardiyanti dalam penelitiannya 

menggunakan perspektif Sosiologis, yaitu kajian fenomenologis dengan 

pendekatan teori interaksi simbolik untuk menganalisis para Lanjut Usia 

di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa. Letak persamaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Hardiyanti, antara lain, objek atau lokasi penelitian yang sama yakni di 

PSTW Gau Mabaji Gowa. Di samping itu, metode penelitian yang 

digunakan, yaitu deskriptif kualitatif, juga digunakan oleh penulis untuk 

menganalisis permasalahan. Dan perbedaannya yaitu pada penelitian ini 

membahas tentang pergeseran fungsi pemeliharaan terhadap orang tua 

lanjut usia. 
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E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi  tujuan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui bagaimana pergeseran fungsi perawatan terhadap 

orang tua lanjut usia yang dititipkan di Panti Sosial Balai 

Rehabilitasi “Gau Mabaji” Kabupaten Gowa. 

b. Mengetahui bagaimana faktor yang mempengaruhi anak 

menitipkan orang tuanya di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau 

Mabaji” Kabupaten Gowa. 

c. Mengetahui pandangan masyarakat tentang anak yang menitipkan 

orang tuanya di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” 

Kabupaten Gowa. 

2.  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a.  Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

ilmiah dalam mengembangkan kajian Sosiologi, terkhusus 

yang berkaitan dengan Sosiologi Keluarga. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi pembaca untuk mengetahui fungsi keluarga 

terutama fungsi pemeliharaan. 

b. Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

bagi masyarakat mengenai peranan keluarga dalam 

mendukung kesejahteraan lansia. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

acuan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Lanjut Usia (Lansia) 

a. Pengertian Lanjut Usia  

Lanjut usia merupakan suatu anugrah. Menjadi tua dengan segenap 

keterbatasannya, pasti akan dialami oleh seseorang bila ia panjang umur. Usia 

lanjut sebagai tahap akhir siklus kehidupan merupakan tahap perkembangan 

normal yang akan dialami oleh setiap individu yang mencapai usia lanjut dan 

merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Usia lanjut adalah kelompok 

orang yang sedang mengalami suatu proses perubahan yang bertahap dalam 

jangka waktu beberapa dekade.
13

 

Usia lanjut dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada daur 

kehidupan manusia, sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang 

No.13 Tahun 1998 tentang kesehatan dikatakan bahwa usia lanjut adalah 

seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun.
14

 

Keberadaan usia lanjut ditandai dengan umur harapan hidup yang semakin 

meningkat dari tahun ke tahun, hal tersebut membutuhkan upaya pemeliharaan 

serta peningkatan kesehatan dalam rangka mencapai masa tua yang sehat, 

bahagia, berdaya guna, dan produktif (Pasal 19 Undang-Undang No.23 Tahun 

1992 tentang kesehatan). 

Aspek sosial, penduduk lanjut usia merupakan satu kelompok sosial. Usia 

tua dialami dengan cara yang berbeda-beda, ada orang berusia lanjut yang mampu 

melihat arti penting usia tua dalam konteks eksistensi manusia, yaitu sebagai masa 

hidup yang akan memberi mereka kesempatan-kesempatan untuk tumbuh 

berkembang dan bertekad berbakti, ada juga lanjut usia yang memandang usia tua 

dengan sikap-sikap yang berkisar antara penolakan dan keputusasaan. 

                                                             
13

 Soekidjo Notoatmodjo, Kesehaan masyarakat Ilmu dan Seni (Jakarta: Rineka Cipta, 

2007), h. 279. 

14
 Maryam RS, Ekasari, MF,dkk, Mengenal usia lanjut dan perawatannya (Jakarta: 

Salemba Medika, 2008), h. 31-33. 
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Usia lanjut dalam penilaian banyak orang adalah manusia yang sudah tidak 

produktif lagi. Kondisi fisik rata-rata sudah menurun, sehingga dalam kondisi 

yang sudah renta ini banyak diserang oleh berbagai macam penyakit.
15

 

b. Kebutuhan Lanjut Usia 

            Adapun yang menjadi kebutuhan lanjut usia pada umumnya adalah :
16

 

a) Kebutuhan Jasmani  

Kebutuhan secara jasmani atau fisik dan disebut juga biologi atau 

psikologi merupakan kebutuhan vital, karena apabila tidak terpenuhi akan 

kebutuhan ini manusia terancam akan menimbulkan kegoncangan keseimbangan 

mental. Kebutuhan jasmani antara lain pelayanan pemenuhan kesehatan, makanan 

dan gizi, pemenuhan sandang, olahraga dan alat bantu. 

b) Kebutuhan Mental dan Psikis 

Aspek psikis atau mental terjadinya kemunduran intelegensia dan 

emosi. Kebutuhan psikis atau mental spiritual dimaksudkan membantu lanjut usia 

agar memiliki sikap mental yang positif bagi diri sendiri, keluarga dan 

lingkungannya. Kebutuhan psikis meliputi pelayanan konseling dan pembelaan 

yang berkaitan dengan rasa aman, tentram, adanya hubungan dengan Tuhan, dekat 

demgan teman dan mempunyai hubungan baik dengan lingkungannya. Sebagai 

salah satu cara mendekatkan diri dengan Tuhan, lanjut usia diajak beribadah atau 

upacara-upacara lainnya. 

c) Kebutuhan Sosial dan Ekonomi 

Pendekatan dengan cara memberikan kesempatan seluas-luasnya 

kepada lanjut usia diluar lingkungan keluarga. Pelayanan sosial lanjut usia dapat 

memberikan kesan bagi lanjut usia merasa dirinya semakin tua dan berguna. 

Kebutuhan sosial antara lain pelayanan bimbingan sosial, rekreasi, sosialisasi dan 

perlindungan. Sedangkan kebutuhan ekonomi hanya dapat dilakukan lanjut usia 

                                                             
15

 Samsunuwiyati Ma’at, Psikologi Perkembangan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 254. 

16
 Achmadi Jayaputra, Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Indonesia (Jakarta: Pusat 

Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Penelitiandan Pengembangan Sosial, Depos 

RI, 2005), h. 44-45. 
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yang masih produktif. Bentuk pelayanan terhadap kesempatan kerja, membantu 

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan masuk dalam Kelompok Usaha Bersama 

(KUB). 

Kebutuhan dasar bagi lanjut usia diarahkan terwujudnya kesejahteraan 

sosial lanjut usia yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan 

sosial. Kebutuhan tersebut dimaksudkan dalam rangka menopang kelangsungan 

hidup manusia, dengan kata lain lanjut usia yang hidup sejahtera apabila terpenuhi 

kelima kebutuhan dasar tersebut. 

B. Pengertian Keluarga  

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan keluarga adalah, ibu, bapak 

dan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. 

Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami istri, anak-anak, 

dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara kandung dan anak-anak mereka dan 

mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka 

(Sepupu).
17

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, dalam 

keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang telah dihubungkan dalam suatu 

ikatan yaitu pernikahan secara sah berdasarkan hukum agama, dan hukum adat. 

Hal tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu saling ketergantungan antar 

anggota keluarga.
18

  

Keluarga inti dapat kita  defenisikan dengan keluarga atau kelompok yang 

terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum dewasa atau kawin. Sedangkan 

keluarga luas adalah satuan keluarga yang meliputi lebih dari satu generasi dan 

suatu lingkungan kaum keluarga yang lebih luas dari pada ayah, ibu dan anak-

anaknya. Dengan adanya suatau perkawinan baru, maka anak yang kawin 

memisahkan diri dari orang tuanya atau keluarga intinya. Emile Durkheim 

menyebut keluarga perkawinan ini sebagai “conjugal family” yakni suatu inti dari 

                                                             
17

 A.Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah  (Makassar: Alauddin University Press, 

2013), h. 4. 

18
 Arifuddin, Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiyah (Yogyakarta: Penerbit 

Ombak, 2015), h. 53. 
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pasangan suami istri dan keturunan-keturunan mereka yang dilingkungi oleh 

lapisan-lapisan keluarga yang agak jauh.
19

 

Menurut Duval dan Logan, keluarga adalah sekumpulan orang dengan 

ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan 

budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial 

dari tiap anggota keluarga.Membangun keluarga yang berkualitas tidak terlepas 

dari usaha anggota keluarga untuk mengembangkan keluarga yang berkualitas 

yang diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian 

keluarga dan ketahanan keluarga.
20

 

Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan berpendapat bahwa 

keluarga adalah kumpulan beberapa orang terkait oleh satu turunan lalu mengerti 

dan merasa berdiri sebagai satu gabungan yang hakiki, esensial, enak dan 

berkehendak bersamasama memperteguh gabungan itu untuk memulihkan 

masing-masing anggotanya.
21

 

Keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan 

yang sah antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau 

seorang lakilaki atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa 

anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah 

tangga.
22

 

Ramayulis mengatakan bahwa keluarga merupakan satuan sosial terkecil 

dalam kehidupan umat manusai sebagai makhluk sosial, karena merupakan unit 

pertama dalam masyarakat terhadap terbentuknya proses sosialisasi dan 

                                                             
19

 Wahyuni, Pengasuhan Anak Antar Generasi Dalam Masyarakat Jejaring Pada Etnis 

Bugis (Cet. I : Samata: Alauddin University Press, 2021), h. 19. 

20
 Syaiful Bahri Djamarah,  Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 19 

21
 H. Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar (Cet, lV; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 96. 

22
 Sayekti Pujosuarno, Bimbingan dan Konseling Keluarga (Yokyakarta: Menara Mas 

Offset, 1994), h. 11. 
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perkembangan individu. Cooser mengatakan bahwa keluarga adalah tempat 

menghabiskan waktu bagi seseorang dibandingkan tempat kerja.
23

 

Menurut Depkes RI keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang 

terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di 

suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
24

 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang keluarga diatas dapat ditarik 

sebuah kesimpulan bahwa keluarga adalah sebuah kelompok kecil yang terdiri 

dari dua orang atau lebih yang terikat dengan hubungan darah ataupun tidak, 

perkawinan ataupun adopsi yang bertempat tinggal dalam satu rumah saling 

berinteraksi satu sama lain memiliki ikatan emosional dan juga memiliki tanggung 

jawab antara satu dengan yang lainnya. 

Burges dan Locke mengemukakan terdapatnya tiga karakteristik keluarga 

yang terdapat pada semua keluarga dan juga dapat membedakan keluarga dari 

kelompok-kelompok sosial lainnya yaitu : 

a. Keluarga merupakan susunan orang-orang disatukan oleh ikatan-

ikatan perkawinan dara atau adopsi. Pertalian antara suami dan istri 

antara perkawinan dan hubungan antara orang tua dan anak biasanya 

adalah darah dan kadangkala adopsi. Anggota-anggota keluarga 

ditandai dengan hidup bersama di bawah satu atap dan merupakan 

susunan satu rumah tangga atau jika mereka bertempat tinggal, rumah 

tangga tersebut menjadi rumah mereka. 

b. Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan 

berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi si 

suami dan istri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan 

saudara perempuan. 

c.  Keluarga adalah pemeliharaan suatu kebudayaan bersama, yang 

diperoleh pada hakekatnya umum, tetapi dalam suatu masyarakat yang 

                                                             
23

 Hendi Suhendi, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 

61. 

24
 Depkes RI, “Definisi Keluarga” http://www.wikipedia.org/wiki/matrilineal.htm. 1998, 

diakses pada hari sabtu 12 November 2016 pukul 15:34 WIB. 

http://www.wikipedia.org/wiki/matrilineal.htm
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kompleks masing-masing keluarga mempunyai ciri-ciri yang berlainan 

dengan keluarga lainnya.
25

 

Tipe-tipe keluarga menurut Friedman menyatakan bahwa tipe-tipe 

keluarga dibagi atas atas keluarga inti, keluarga orientasi, keluarga besar. 

Keluarga inti adalah keluarga yang sudah menikah, sebagai orang tua, atau 

pemberi nafkah. Keluarga inti terdiri dari suami istri dan anak mereka baik anak 

kandung ataupun anak adopsi. Keluarga orientasai (keluarga asal) yaitu unit 

keluarga yang didalamnya seseoramg dilahirkan. Keluarga besar yaitu keluarga 

inti ditambah anggota keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah 

seperti kakek, nenek paman dan bibi.
26

 

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang 

berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, 

damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya. 

Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga biasa 

disebabkan karena persusunan atau muncul perilaku pengasuhan. Islam 

mempunyai suatu karakter sosial yang mendasar dan keluarga adalah inti 

masyarakatnya.
27

 Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama 

bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, 

akhlak dan konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa, 

ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Disinilah keluarga 

memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.
28

 

Menurut Hawari keharmonisan dalam keluarga akan terwujud apabila 

unsur-unsur dalam keluarga dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, 

dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama kita, maka interaksi sosial yang 
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 Hendi Suhendi, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga, h. 75. 

26
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harmonis antar unsur dalam keluarga itu akan diciptakan. Pada gilirannya, 

kesejahteraan dan kebahagian dalam keluarga akan mudah tercapai.
29

 

C.  Fungsi Keluarga  

Keluarga memiliki fungsi tersendiri dalam pembentukan kepribadian 

seorang individu. Fungsi keluarga yaitu fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, 

fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi perlindungan dan fungsi rekreasi. Proses 

belajar yang dilalui oleh individu di dalam keluarga merupakan fungsi sosialisasi 

dan pendidikan yang diterapkan oleh orang tua kepada anak. Setiap orang tua 

memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan membimbing anak, sesuai 

dengan apa yang mereka kehendaki dan mereka yakini bahwa pola- pola tersebut 

benar untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan untuk anak-anaknya.
30

 

Fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi 

sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini 

mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan 

keluarga. Fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan 

seluruh anggota keluarga.
31

 

Setelah sebuah keluarga terbentuk, maka masing-masing orang yang ada 

didalamnya, memiliki fungsi masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus 

dilakukan dalam kehidupan keluarga, bisa disebut fungsi. Fungsi keluarga adalah 

suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga itu. 

Fungsi disini mengacu pada kegunaan individu dalam sebuah keluarga yang pada 

akhirnya mewujudkan hak dan kewajiban.
32

 Dalam pandangan teori struktural 

fungsional, ada dua aspek yang berkaitan satu sama lain yaitu : aspek struktural 

dan aspek fungsional. 
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a. Aspek Struktural  

Aspek struktural mempunyai tiga bagian yaitu : status sosial, fungsi 

sosial dan norma sosial yang ketiganya saling berkaitan. Berdasarkan status sosial, 

keluarga inti biasanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Struktur ini masing-

masing mempunyai peran dalam keluarganya seperti suami mencari nafkah, ibu 

rumah tangga, anak-anak balita, anak remaja, dan lain-lain. Status sosial ini 

menjadi sangat penting, karena dapat memberikan identitas tersendiri dalam 

keluarganya. Sehingga dapat memberikan rasa saling memiliki dan mereka 

merupakan bagian dari sistem keluarga. Status sosial ini menggambarkan 

terjadinya hubungan timbal balik antara keluarga dan status sosial yang berbeda.  

b. Aspek Fungsional  

Aspek fungsional tidak dapat dipisahkan dari aspek struktural, karena 

keduanya saling berkaitan. Fungsional ini diartikan sebagai sistem untuk dapat 

menjalin suatu hubungan agar menjadi kesatuan sosial. Keluarga merupakan suatu 

sistem yang memiliki fungsi yang sama seperti sistem sosial yang lain yaitu sama-

sama menjalankan peran dan tanggungjawab, agar bisa meraih tujuan yang 

diinginkan. Solidaritas yang terjadi antara sesama anggota keluarga dapat 

memelihara keutuhan keluarga. Keluarga inti maupun sistem sosial lainnya, 

mempunyai karakteristik yang hampir sama yaitu ada peran dan tanggung jawab, 

kemudian adanya struktur seperti ayah, ibu dan anak-anak.
33

  

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang terdapat beberapa orang 

yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga diartikan sebagai 

sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai 

hubungan darah karena telah melakukan suatu pernikahan. Dalam keluarga batih 

terdiri dari ayah, ibu dan juga anak-anak. Menurut Soerjono, keluarga batih 

mempunyai peran-peran tertentu yaitu :
34

 

1. Keluarga batih berperan untuk melindungi anggota keluarganya,       

agar bisa mencapai rasa tenang. 

                                                             
33
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2. Keluarga batih juga bisa disebut sebagai unit sosial ekonomi, untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga. 

3. Keluarga batih dapat menimbulkan serta menumbuhkan kaidah-

kaidah dalam pergaulan hidup keluarganya.  

4. Keluarga batih merupakan tempat dimana manusia menjalani 

proses sosialisasi yang pertama, yaitu suatu proses dimana manusia 

dapat mempelajari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. 

Keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas selaku penerus 

keturunan, dalam bidang pendidikan, keluarga merupakan sumber pendidikan 

utama, karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh 

pertamatama dari orang tua dan anggota keluarganya sendiri.
35

 Berikut beberapa 

fungsi keluarga yaitu:  

a. Fungsi Biologis  

Pernikahan dilakukan antara lain bertujuan untuk memperoleh 

keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan 

merawat anggota keluarga serta memenuhi kebutuhan keluarga.
36

 

b. Fungsi Agama  

Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat beribadah, yang 

secara serempak berusaha mengembangkan amal shaleh dan anak 

yang shaleh. Pelaksanaan dan pembinaan ketaatan beragama dan 

beribadah pada anak di mulai dari dalam keluarga, kegiatan ibadah 

yang lebih menarik bagi anak di masa kecil adalah yang 

mengandung gerak. Oleh karena itu, seringkali anak-anak melakukan 

shalat menirukan orang tuanya, sekalipun dia tidak mengerti apa 

yang telah dia lakukan.
37
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c. Fungsi Religius  

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama 

melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan 

sehari-hari hingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya, dengan 

penanaman akidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin 

dan pebentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat 

penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat yang religius.
38

 

d. Fungsi Sosialisasi  

Fungsi sosialisasi ini sendiri berkaitan dengan mempersiapkan 

anak menjadi anggota masyarakat yang baik, maupun memegang 

norma-norma kehidupan secara universal dalam keluarga itu sendiri 

maupun dalam menyikapi masyarakat pluralistik lintas suku, bangsa, 

ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya.
39

 

e. Fungsi Ekonomi  

Keluarga merupakan kesatuan yang ekonomis dimana keluarga 

memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan 

anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-

sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil, serta 

dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya 

secara sosial maupun moral.
40

 

f. Fungsi Edukatif 

 Keluarga merupakan tempat pendidikan paling dasar dimana 

orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan  

kualitas pendidikan anak-anaknya dengan tujuan untuk 

mengembangkan aspek mental, norma, intelektual, dan profesional.
41
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g. Fungsi Rekreatif  

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan 

kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing 

anggota keluarga, fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana 

keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan 

menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta 

hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota 

keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”.
42

 

D.  Pergeseran Fungsi Keluarga 

Menurut Narwoko dan Suyanto salah satu fungsi keluarga adalah fungsi 

perawatan. Keluarga pada dasarnya berkewajiban untuk merawat anggotanya 

yang sakit, menderita, dan tua. Fungsi perawatan ini pada setiap masyarakat 

berbeda-beda, tetapi sebagian masyarakat membebani keluarga dengan 

pertanggung jawaban khusus terhadap anggotanya bila mereka bergantung pada 

masyarakat. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang makin modern dan 

kompleks, sebagian dari pelaksanaan fungsi perawatan ini mulai banyak diambil 

alih dan dilayani oleh lembaga-lembaga masyarakat, misalnya rumah sakit dan 

juga rumah-rumah yang khusus melayani orang-orang jompo. 

Menurut Ogburn, adanya perubahan dalam fungsi keluarga yang 

memperlihatkan dalam detail statistik bahwa aktifitas di dalam keluarga seperti 

ekonomi, perlindungan, pendidikan dan agama telah beralih secara pesat kepada 

badan-badan di luar keluarga.
43

 Tidak ada masyarakat yang tidak mengalami 

perubahan, walaupun dalam taraf yang paling kecil sekalipun, masyarakat (yang 

di dalamnya terdiri dari beberapa individu) akan selalu berubah.
44

 Seperti didalam 

fungsi-fungsi keluarga yang semakin mengalami perubahan yang terjadi di 

masyarakat. Perubahan dalam masyarakat ini umumnya juga akan dibarengi oleh 

lembaga sosial yang lain. Pergeseran Fungsi-fungsi keluarga meliputi : 
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a)  Fungsi afeksi (Kasih Sayang)  

Semakin  memudar, karena dalam proses perkembangan anak menuju 

dewasa akan mencari kesenangan di luar lembaga keluarga. Selain itu, Intesitasi 

kasih sayang antara suami dan istri berkurang disebabkan kurangnya pertemuan 

keduanya pada siang hari. Bagi keluarga yang suami dan istri bekerja diluar 

rumah, menyebabkan kasih sayang kepada anak-anak menjadi kurang berkualitas. 

Keadaan ini dapat dinetralisir oleh adanya kesamaan pandangan untuk saling 

memaklumi dalam menjalani kehidupan keluarga. Perubahan fungsi kasih sayang 

keluarga sebagai akibat dari perubahan pola interaksi sosial dan kompetesi 

ekonomi yang terjadi dimasyarakat. Keluarga melakukan respon, adaptasi, dan 

harmonisasi dengan lingkungan sosial yang lebih besar, yakni perubahan sosial 

pada masyarakat kota.
45

 

b)  Fungsi Reproduksi Atau Pengaturan Keturunan  

Seiring perkembangan dan kemajuan zaman, fungsi reproduksi dalam 

keluarga mengalami perubahan signifikan. Secara eksistensional, fungsi tersebut 

tetap ada, tetapi dalam hal pengembangan keturunan, secara kuantitatif menjadi 

terbatas. Upaya pembatasan kelahiran anak lebih didasari oleh upaya 

memperhatikan sisi kualitas hidup, masa depan anak, dan untuk kehidupan 

keluarga yang lebih baik. Pembatasan jumlah kelahiran anak, tidak hanya terjadi 

hanya keluarga kurang mampu saja, tetapi juga merupakan fenomena kehidupan 

keluarga pada masyarakat kota. Orientasi material lebih menjadi dasar prinsip 

pada pembatasan fungsi reproduksi dalam keluarga.
46

 

c) Fungsi Sosialisasi Atau Pendidikan Keluarga 

Menjadi tempat sosialisasi yang utama berpindah pada lembaga 

pendidikan non formal atau orang lain yang mempunyai kapabilitas dalam hal 

tersebut. Dengan kata lain ibu tersebut meninggalkan fungsi sebagai ibu rumah 

tangga yakni pengasuh anak-anaknya. Tanggungjawab keluarga sekarang dalam 

pendidikan sekolah dan pendidikan moral tidaklah sebesar tanggung jawab 
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keluarga pada masa lalu. Termasuk pendidikan moral bagi anak-anak, sekarang 

sudah lebih banyak diserahkan ke sekolah-sekolah, maupun pesantren. 

d) Fungsi Ekonomi  

Fenomena perubahan fungsi ekonomi dalam rumah tangga, disebabkan 

oleh sistem industri yang semakin  berpengaruh pada sistem produksi dalam 

rumah tangga. Sebagai lembaga sosial yang dinamis dalam sistem sosial yang 

lebih besar, maka perubahan fungsi ekonomi dalam keluarga, adalah bagian dari 

upaya penyesuaian sosial budaya atas perubahan yang terjadi di luar keluarga. 

Tidak ada pembagian kerja yang kaku antara suami, istri, dan anak-anak. Suami 

dan istri memiliki hubungan yang egaliter, begitu juga anak-anak. Perubahan yang 

nyata terlihat dalam aktivitas keluarga yang kurang mempergunakan alat 

masaknya. Hal ini semakin meringankan pekerjaan ibu rumah tangga dan 

merupakan indeks perubahan-perubahan dalam kebiasaan-kebiasaan pekerjaan di 

rumah.
47

 

e) Fungsi Pelindung Atau Proteksi 

 Fungsi proteksi atau perlindungan telah beralih kepada instansi atau 

lembaga kepolisian dan lembaga keamanan, untuk melindungi masyarakat dan 

menciptakan keamanan, departemen kesehatan memberikan perlindungan 

penyakit, badan-badan keamanan negara dan beserta program pemerintah yang 

bertujuan melindungi keselamatan masyarakat umum. Sehingga fungsi proteksi 

sekarang telah berganti pada lembaga atau instansi terkait.
48

 

f) Fungsi Keagamaan  

Tradisi keagamaan keluarga mengalami perubahan tradisi yang 

signifkan. Pendidikan keagamaan lainnya dilakukan melalui sekolah dan 

madrasah serta pondok pesantren dimana anak disekolahkan. Fungsi keagamaan 

keluarga saat ini telah mengalami regresitas secara dramatis. Masyarakat telah 

menjadikan hidupnya lebih berorientasi kepada upaya mencari kebahagiaan 
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materi, yang pada sisi lain telah mengurangi kekuatan agama dalam 

kehidupannya.
49

 

E.  Dukungan Keluarga  

a.  Pengertian Dukungan Keluarga 

Hubungan interpersonal merupakan salah satu ciri khas kehidupan 

manusia karena sudah menjadi sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. 

Individu memerlukan keberadaan orang lain dalam banyak hal untuk saling 

memberi perhatian, membantu, mendukung, dan bekerja sama dengan 

menghadapi tantangan kehidupan, bantuan ini disebut dengan dukungan sosial. 

Dukungan sosial adalah diterimanya dukungan yang diberikan oleh orang-orang 

terdekat individu meliputi dukungan keluarga, pertemanan dan dukungan dari 

orang-orang yang berarti disekitar individu.
50

 

Kuntjoro menyatakan bahwa dukungan sosial merupakan bantuan atau 

dukungan yang diterima individu dari orang-orang tertentu dalam kehidupannya 

dan berbeda dalam lingkungan sosial tertentu membuat penerima merasa 

diperhatikan dan dicintai.
51

 

Johnson mengatakan bahwa dukungan sosial adalah pertukaran sumber 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta keberadaan orang-orang 

yang mampu diandalkan untuk memberi bantuan, semangat, penerimaan dan 

perhatian. Sistem  dukungan sosial terdiri dari significant others yang bekerja 

sama berbagi tugas, menyediakan sumber-sumber yang dibutuhkan seperti materi, 

peralatan, keterampilan, informasi atau nasehat utnuk memberi individu dalam 

mengatasi situasi khusus yang mendatangkan stress, sehingga individu tersebut 

mampu menggerakkan sumber-sumber psikologinya untuk mengatasi 

permasalahan. 
52
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Keberadaan dukungan keluarga yang kuat terbukti berhubungan dengan 

menurunnya mortalitas, lebih mudah sembuh dari sakit dan dikalangan kelompok 

lansia dapat meningkatkan fungsi kognitif, fisik dan emosional. Pengaruh positif 

dari dukungan ini akan memudahkan seseorang (lansia) menyesuaikan terhadap 

kejadian dalam kehidupan di kondisi stres.  

b.  Sumber Dukungan Keluarga  

Sarafino menyatakan bahwa kebutuhan, kemampuan sumber dukungan 

sosial mengalami perubahan sepanjang hidup seseorang, keluarga merupakan 

lingkungan pertama yang dikenal individu dalam proses sosialisasinya dalam 

lingkungan keluarga mempunyai peranan penting dalam terbentuknya kepribadian 

individu.
53

 Terdiri dari orang-orang yang membentuk barisan dukungan sosial 

dengan stabil, hubungan subjek sangat dekat dengan mereka, dukungan yang 

diberikan secara pribadi kepada subjek. Seperti hubungan suami istri, keluarga 

dan teman-teman dekat (sahabat). 

Bagi lansia, keluarga merupakan sumber kepuasaan. Menurut Ackerman,  

menyebutkan bahwa para ahli klinis juga telah menemukan bahwa keluarga 

menjadi sumber utama bagi pertumbuhan dan rasa aman personal maupun 

interpersonal. 

c.  Manfaat Dukungan Keluarga  

Menurut Brownell dan Schumaker ada tiga pengaruh atau manfaat dasar 

dari dukungan sosial diantaranya yaitu, pengaruh langsung, tidak langsung dan 

interaktif. 

1) Pengaruh Langsung  

Yaitu terciptanya hubungan interpersonal dan hubungan yang bersifat 

menolong dan hubungan tersebut data memfasilitasi terbentuknya perilaku yang 

lebih sehat. 
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2) Pengaruh Tidak Langsung 

Yaitu membantu individu menghadapi dan mengatasi stressor yang 

datang dengan mencoba membantu individu mempelajari cara pemecahan 

masalah dan mengontrol masalah-masalah kecil sebelum menjadi masalah besar. 

3) Pengaruh Interaktif 

Berupa dampak yang diinterpretasikan untuk mereda atau memperbaiki 

dampak-dampak yang merugikan dengan mempengaruhi kualitas dan kuantitas 

terhadap sumber-sumber coping.
54

 

Lansia yang berhubungan dekat dengan keluarganya mempunyai 

kecenderungan lebih sedikit untuk stres dibanding lansia yang hubungannya jauh. 

Seperti halnya pendapat Friedman menyebutkan bahwa ikatan kekeluargaan yang 

kuat sangat membantu ketika lansia menghadapi masalah, karena keluarga adalah 

orang yang paling dekat hubungannya dengan lansia. Dukungan keluarga 

memainkan peran penting dalam mengintensifkan perasaan sejahtera. Orang yang 

hidup dalam lingkungan yang bersikap suportif, kondisinya jauh lebih baik dari 

pada mereka yang tidak memilikinya. Dukungan tersebut akan tercipta bila 

hubungan interpersonal diantara mereka baik. 

Akan tetapi keluarga juga dapat menjadi frustasi bagi orang lansia. Hal ini 

dapat disebabkan oleh adanya dampak negatif dari budaya timur yang 

menempatkan lansia pada kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan orang muda. 

Berkeinginan untuk menjaga martabat lansia, terkadang anggota keluarga malah 

menjadi over protective. Para lansia dilarang jalan keluar rumah, takut kalau jatuh 

atau mendapat kecelakaan, dilarang mengerjakan pekerjaan yang agak 

memberatkan dan sebagainya, sehingga kebiasaan ini akan merugikan lansia baik 

dari segi mental maupun fisik. 

Selain itu, kondisi frustasi lansia dapat terjadi bila ada hambatan 

komunikasi antara lansia dengan anak atau cucu dimana perbedaan faktor generasi 
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memegang peranan. Hal ini dikarenakan upaya keluarga atau orang lain dalam 

memberi bantuan terasa kikuk dalam memberikan rasa nyaman. 

d. Bentuk Dukungan Keluarga  

Orford memilah dukungan sosial kedalam dua komonen utama, yaitu 

dukungan instrumental dan dukungan emosional. Dukungan instrumental berupa 

pertolongan dan bantuan materi, sifatnya nyata dan kasat mata. Sedangkan 

emosional adalah fungsi yang memberi “warna” pada bantuan dalam bentuk 

pengekpresian emosi.
55

  

F. Teori Struktural Fungsional  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Struktural 

Fungsional, dimana Setiap manusia pasti akan berhubungan dengan manusia 

lainnya, baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan 

lingkungan-lingkungan lainnya. Untuk bisa berhubungan dengan baik antar setiap 

manusia, maka dibutuhkan yang namanya peran atau fungsinya masing-masing. 

Dari fungsi manusia pada suatu lingkungan itulah memunculkan tugas-tugas yang 

harus dapat diselesaikan dengan baik. Tugasnya yang tidak dapat diselesaikan bisa 

menyebabkan suatu lingkungan masyarakat menjadi tidak harmonis dan tidak 

teratur. 

Robert K. Merton berpendapat bahwa perhatian Struktur Fungsional harus 

lebih banyak ditujukan kepada fungsi-fungsi dibandingkan dengan motif-motif 

subjektif (tujuan atau orientasi) dan efek konsekuensi dari tindakan.
56

 Fungsi 

adalah bagian dimana unsur-unsur sosial atau budaya memainkan peranannya 

dalam masyarakat yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dalam suatu 

sistem.
57

 Tidak semua tindakan memiliki fungsi yang berakibat positif, di luar itu 

ada fungsi yang merupakan konsekuensi yang tidak disadari dan tidak 
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dikehendaki. Maka dari itu Merton mengajukan satu konsep yang disebut 

disfungsi. Disfungsi merupakan konsekuensi yang menurunkan taraf adaptasi dan 

penyesuaian. Sebagaimana struktur atau institusi dapat menyumbang 

pemeliharaan bagian-bagian lain dari sistem sosial, struktur, atau institusi pun 

dapat menimbulkan akibat negatif bagi sistem sosial.
58

 Terdapat konsep lain dari 

sifat fungsi yakni fungsi manifes (manifest) dan fungsi laten (latent). Fungsi 

manifest adalah fungsi yang diharapkan (intended), sedangkan fungsi laten adalah 

fungsi yang tidak diharapkan. Pemikiran ini dapat dihubungkan dengan konsep 

lain Merton yakni akibat yang tidak diharapkan (unanticipated consequences). 

Tindakan mempunyai akibat, baik yang diharapkan maupun yang tidak 

diharapkan. Meski setiap orang menyadari akibat yang diharapkan, analisis 

sosiologi diperuntukkan untuk menemukan akibat yang tak diharapkan ini. 

Seperti Parsons, Merton menekankan tindakan yang berulang kali atau 

yang baku, yang berhubungan dengan bertahannya suatu sistem sosial di mana 

tindakan itu berakar. Merton menyatakan bahwa objek apapun dapat dianalisis 

secara struktural-fungsional harus merepresentasikan unsur-unsur standar, yaitu 

yang berpola dan berulang. Ia menyebut hal ini sebagai peran sosial, peran 

institusional, proses sosial, pola kultural, norma sosial, organisasi kelompok, 

struktur sosial, dan alat kontrol sosial.
59

 Sesuatu yang baku di masyarakat belum 

tentu fungsional. Adanya berbagai perbedaan kepentingan yang saling 

bertentangan antar kelompok dan organisasi yang berbeda dalam suatu 

masyarakat yang kompleks akan menyebabkan pola adaptasi yang fungsional bagi 

satu kelompok, namun justru disfungsional bagi kelompok lain. Merton 

menunjukkan bahwa struktur bisa saja disfungsional untuk sistem secara 

keseluruhan namun demikian struktur itu terus bertahan hidup (ada).
60
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Disfungsional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketika fungsi 

pemeliharaan tidak dapat berjalan sebagai mestinya di dalam keluarga sehingga 

menyebabkan pergeseran yang pada awalnya dilakukan oleh anak sekarang telah 

digeser ke lembaga yang bersedia contohnya Panti Jompo. Disfungsi ini dapat 

diakibatkan oleh terjadinya modernisasi sehingga kebutuhan meningkat yang 

akhirnya membuat anak menjadi sibuk bekerja dan kehilangan waktunya untuk 

merawat orangtuanya yang sudah lansia. Selain itu perkembangan pendidikan 

juga dapat menjadi alasan terjadinya disfungsi dalam keluarga dimana anak/cucu 

dalam keluarga sibuk di sekolah atau dengan kegiatan lain seperti les atau kursus, 

sehingga tidak lagi mempunyai banyak waktu untuk berbincang atau membantu 

menjaga orang tua lanjut usia (lansia). 

Merton juga memperkenalkan konsep fungsi manifes dan fungsi laten. 

Kedua istilah ini memberikan tambahan penting bagi analisis fungsional. Menurut 

pengertian sederhana, fungsi manifes adalah fungsi yang diharapkan, sedangkan 

fungsi laten adalah fungsi yang tidak diharapkan. Sebagai contoh peran panti 

jompo dalam mensejahterakan kelompok lansia dengan memenuhi kebutuhan 

mereka akan kasih sayang dan juga perawatan baik fisik dan sosial yang tidak 

mereka dapatkan secara maksimal dari keluarga tempat ia tinggal sebelumnya, 

tetapi juga terkandung fungsi yang tersembunyi, panti jompo yang merupakan 

tempat menitipkan lansia sering dianggap sebagai tempat anak “membuang” 

orangtuanya dan wadah yang bisa dimanfaatkan untuk melarikan diri dari 

tanggung jawab. Pemikiran ini dapat dihubungkan dengan konsep Robert K. 

Merton yakni akibat yang tidak diharapkan. Setiap tindakan pada akhirnya akan 

menimbulkan akibat, baik yang sesuai dengan harapan maupun yang tidak sesuai. 

Berbicara tentang pendekatan struktural fungsional. Masyarakat memiliki banyak 

keanekaragaman, fungsi keanekaragaman ini dapat dilihat dalam struktur sosial 

masyarakat. Struktur sosial merupakan serangkaian hubungan sosial yang teratur 

yang mempengaruhi anggota masyarakat atau kelompok tertentu dengan satu atau 

dengan lain cara. Suatu struktur dalam sistem sosial akan berlaku fungsional bagi 

yang lainnya, namun sebaliknya jika struktur dalam sistem sosial sudah tidak 

menjadi fungsional lagi tentunya struktur ini akan tiada dengan sendirinya. 
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G. Teori Perubahan Sosial 

Perubahan sosial adalah suatu gejala yang pasti dialami oleh setiap 

masyarakat. Jadi pada hakikanya tidak ada satu masyarakat yang tidak berubah, 

walaupun masyarakat sesederhana apapun, atau dengan kata lain tidak ada 

satupun masyarakat yang statis. Walaupun masyarakat yang sederhana sering kali 

dicirikan sebagai masyarakat yang statis, tetapi pengertian statis di sini sangat 

relatif sekali. Karena apabila kita bandingkan dengan masyarakat yang lebih 

dinamis, memang masyarakat yang kelihatan tidak berubah tersebut dapat 

dikatakan statis. Tetapi statis tidak berarti tidak mengalami perubahan sama 

sekali, semua masyarakat berubah menurut kadar perubahannya masing-masing.
61

 

Perubahan bisa disebut sesuatu yang terjadi secara berbeda dari waktu ke 

waktu atau dari sebelum dan sesudah adanya suatu aktivitas. Setiap aktivitas dan 

kegiatan akan menyebabkan perubahan karena suatu kegiatan atau aktivitas 

mempunyai tujuan untuk membuat suatu perubahan. Perubahan itu dapat 

melibatkan semua faktor seperti: sosial, ekonomi, politik dan budaya. Dan 

perubahan bisa juga disebut sebagai norma karena perubahan itu tidak 

menyebabkan trauma. Oleh karena itu, pola perubahan yang beraneka ragam akan 

terbuka bagi semua masyarakat. Studi perubahan sosial melibatkan tiga dimensi 

waktu, dulu, sekarang dan masa depan. Ketiga dimensi waktu ini merupakan 

kunci untuk mengamati jalannya perubahan sebuah masyarakat.
62

 

Perubahan merupakan suatu kondisi yang tidak berdiri sendiri, di 

dalamnya ada banyak faktor yang terlibat. Faktor tersebut meliputi faktor yang 

bersifat alamiah maupun sosial. Perubahan secara alamiah dapat terjadi karena 

bencana alam serta perubahan jumlah penduduk, sedangkan secara sosial dapat 

tejadi karena perkembangan teknologi, terjadinya konflik, serta ideologi yang 

dianut masyarakat. Perubahan dapat terjadi dalam masyarakat bila telah terjadi 

peristiwa, baik peristiwa kecil maupun yang besar. Timbulnya perubahan juga 
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bisa disebabkan karena adanya perubahan ideologi dasar suatu masyarakat atau 

perubahan orientasi dari masa lampau ke masa depan yang akan menimbulkan 

kekuatan. Inovasi berkembang bersamaan dengan proses menghilangnya 

kebiasaan-kebiasaan lama itu disebabkan karena terjadinya perubahan yang sangat 

cepat.
63

 

 Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur 

dan fungsi masyarakat. Dalam suatu lingkungan masyarakat pastilah memiliki 

struktur atau lapisan masyarakat dan masing-masing struktur tersebut memegang 

fungsi masing-masing. Sedangkan menurut Gillin John berpendapat bahwa 

perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik 

karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, 

ideologi maupun karena adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat.
64

 

Perubahan sosial tentunya juga dapat mengubah cara hidup masyarakat. 

salah satu contohnya adalah perubahan masyarakat dari tradisional ke masyarakat 

yang lebih modern dan kompleks yang pada akhirnya menyebabkan sebagian dari 

pelaksanaan fungsi perawatan dalam keluarga mulai berubah dan dialihkan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1.   Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan 

(field research) dengan menggunakan metode kualitatif, berupa deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan 

dan menginterpresentasikan objek apa adanya.
65

 Penelitian kualitatif ini 

digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami tentang pergeseran fungsi 

perawatan pada orang tua lanjut usia. 

2.   Lokasi Penelitian 

Beberapa unsur penting yang harus diperhatikan dalam 

mempertimbangkan dan menetapkan suatu lokasi penelitian, yaitu tempat, 

pelaku, dan kegiatan. 
66

 Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Panti Sosial Balai 

Rehabilitasi “Gau Mabaji”, Jl. Jurusan Malino Desa Romangloe Kecamatan 

Bontomarannu Kabupaten Gowa. 

B.  Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu: 

1.   Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang memahami dan memaknai 

kehidupan masyarakat baik itu individu maupun kelompok.
67

 Pendekatan ini 

bersifat empiris yang didasarkan pada pengamatan pancaindera dan penalaran 

manusia terhadap kondisi yang dialaminya dalam kehidupan sosial.
68

Pendekatan 
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sosiologi dalam penelitian ini adalah untuk memahami perilaku dan pengaruh 

kehidupan masyarakat.  

C. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua data yaitu : 

1. Data Primer  

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan yang 

didapat dari penelitian atau yang bersangkutan. Data diperoleh langsung dari 

informan atau narasumber yang dianggap mengetahui serta dapat dipercaya untuk 

menjadi sumber data melalui wawancara. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder  adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-

sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan, dokumen, 

buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, catatan kuliah, 

dan sumber-sumber tertulis. 

D. Teknik Penentuan Informan  

Teknik penentuan informan pada penelitian ini, yaitu informan dipilih 

dengan cara purposive sampling. Menurut Margono bahwa pemilihan subjek 

dalam purposive sampling berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dipandang memiliki 

hubungan erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 

Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria 

tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.
69

 Jumlah lansia dalam hal 

ini 17 orang, dimana dalam penelitian ini 6 orang lanjut usia yang menjadi 

informan tetapi yang menjadi kriteria informan berdasarkan judul penelitian ada 3 

orang lanjut usia dan 3 orang lansia sebagai informan pelengkap. Adapun 

informan penelitian yaitu : 

1. Orang tua lanjut usia di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” 

Kabupaten Gowa 6 orang. 
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2. Anak dari orang tua lanjut usia di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau 

Mabaji” Kabupaten Gowa 2 orang. 

3. Perawat di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” Kabupaten 

Gowa 2 orang 

4. Penanggung jawab asrama 1 orang 

5. Masyarakat di sekitar Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” 

Kabupaten Gowa 3 orang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian 

apa pun, termasuk penelitian kualitatif, dan digunakan untuk memperoleh 

informasi atau data sebagaimana tujuan penelitian. Tujuan data observasi adalah 

untuk mendiskripsikan latar yang diobservasi, kegiatan-kegiatan yang terjadi di 

latar itu, orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan, makna latar, 

kegiatan-kegiatan, dan partisipasi mereka dalam orang-orangnya.
70

 

2.  Wawancara (Interview)  

Metode wawancara merupakan metode yang digunakan dalam suatu 

penelitian untuk mengumpulkan informasi verbal dari informan atau responden 

secara langsung tatap muka untuk mendapatkan informasi dari sumber yang 

sesuai dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan bentuk wawancara yang disiapkan terlebih dahulu, sehingga 

wawancara berlangsung secara sistematis. Peneliti berbicara secara terbuka 

dengan narasumber sesuai dengan targetan peneliti, perihal pertanyaan yang 

dilontarkan telah dicantumkan peneliti di pedoman wawancara. 

3.  Dokumentasi  

Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil 

wawancara dan observasi. Dokumen yang dimaksudkan berbentuk surat-surat, 
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gambar atau foto atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan rumusan 

masalah.
71

 

F. Instrument Penelitian  

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Instrumen 

penelitian yaitu alat bantu yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data-

data hasil wawancara dan observasi.
72

 Instrumen utama dalam penelitian ini 

adalah peneliti itu sendiri. Selain itu, terdapat beberapa instrumen penunjang 

lainnya, seperti alat tulis, kamera, dan alat perekam menggunakan handphone. 

G.  Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan data  

Teknik pengolahan data adalah teknik pengolahan yang diperoleh dengan 

cara mengumpulkan, mengolah lalu mengerjakan hasil pengolahan data dengan 

menggunakan metode deskriptif. Data yang disajikan yaitu berbentuk narasi 

kualitatif dan dinyatakan dalam bentuk yang verbal kemudian diolah secara jelas, 

sistematis dan akurat.
73

 

    Tahap-tahap pengolahan data, meliputi :  

a.  Koleksi data yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari observasi dan 

wawancara. 

b.   Klasifikasi atau kategorisasi data yaitu penyusunan data yang telah 

diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya sehingga tersusun 

secara sistematis dan mudah dipahami. 

c.  Editing data atau memperbaiki data sehingga mudah di deskripsikan. 
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d.  Deskripsi data yaitu memaparkan data yang diperoleh kedalam bentuk 

laporan. 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan demi mencapai dan menata 

sistem sistematis hasil dari observasi wawancara serta dokumentasi dalam 

meningkatkan pemahaman penelitian mengenai permasalahan yang diteliti dan 

menjadikan bahan observasi atau temuan tersebut sebagai hasil yang diperoleh 

dari informan. Metode yang digunakan merupakan metode survei dengan 

pendekatan kualitatif, agar data yang terhimpun sesuai dengan judul penelitian.
74

 

Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini, yaitu: 

a. Reduksi data adalah proses pemilihan dan pemusatan serta pengubahan   

data yang tidak ilmiah dalam konteks yang sederhana karena 

merupakan hasil kepustakaan atau catatan tertulis serta catatan atau 

pendapat dari sumber-sumber di lapangan. Mengenai reduksi data 

semacam ini, pembaca akan dapat dengan mudah memahami isi 

penelitian, agar tidak terjadi penafsiran yang salah.
75

  

b.  Penyajian data adalah penggambaran berbagai informasi yang terstruktur 

dan memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan, saran dan 

tindakan yang bersifat kualitatif yang sengaja disajikan dalam bentuk 

teks naratif, kemudian dirancang untuk menggabungkan informasi yang 

terstruktur agar pembaca lebih mudah memahaminya. 

c.   Penarikan kesimpulan adalah kegiatan akhir dalam sebuah analisis data 

kualitatif peneliti dituntut harus sampai kepada kesimpulan kemudian 

melakukan verifikasi. Penarikan kesimpulan yang sebenarnya di sini 

adalah sebagian dari suatu kesatuan yang utuh. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Letak Geografis  

Secara geografis Kabupaten Gowa berada pada titik kordinat 05° 34’ 49” 

sampai 05° 04’ 47” Lintang Selatan dan 119° 21’ 12” sampai 120° 01’ 26” Bujur 

Timur. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan 

daerah otonom. Terdiri dari 18 Kecamatan (Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, 

Bontonompo Selatan, Bungaya, Manuju, Palangga, Barombong,Parangloe, Parigi, 

Pattalasang, Sombaopu, Bontomarannu, Tinggimoncong, Bontolempangan, 

Tombolopao dan Tompobulu) dengan luas wilayah sekitar 1.888,33 km² atau 

sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Selawesi Selatan.  

Peta wilayah kecamatan Bontomarannu76
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Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu 

sekitar 72,26% dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan 

tanah di atas 490 , yaitu pada wilayah 40 Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, 

Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang 

cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar 

adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km2 dengan panjang 90 km. 

2. Wilayah Administratif  

Secara administrasi Kabupaten Gowa pada Tahun 2018 terdiri dari 18 

kecamatan dan 167 desa/kelurahan, 675 lingkungan/dusun, 1.546 RK/RW serta 

3.530 RT. Kabupaten Gowa memiliki luas 1.883,33 km
2
 atau sama dengan 3,01 

persen luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 1Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Gowa Tahun 2021 

No Kecamatan Luas (km
2
) 

Presentase 

(%) 

Jumlah 

Desa/Kelurahan 

1 Bontonompo 30,39 1,61 14 

2 Bontonompo Selatan 29,24 1,55 9 

3 Bajeng 60,09 3,19 14 

4 Bajeng Barat 19,04 1,01 7 

5 Palangga  48,24 2,56 16 

6 Barombong  20,67 1,01 7 

7 Sombaopu 28,09 1,49 14 

8 Bontomrannu  52,63 2,79 9 

9 Patalassang  84,96 4,51 8 

10 Parangloe  221,26 11,75 7 

11 Manuju   91,9 4,87 7 

12 Tinggi Moncong 142,87 7,58 7 

13 Tombolo Pao 251,82 13,3 9 

14 Parigi  132,76 7,04 5 

15 Bungaya  175,53 9,32 7 

16 Bontolempangan  142,46 7,58 8 

17 Tompobulu  132,54 7,03 8 

18 Biringbulu  218,84 11,6 11 

Jumlah 1.883,33 100 167 

Sumber : BPS Kabuipaten Gowa dalam angka 2021 
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Perkembangan jumlah penduduk yang sangat meningkat setiap tahun perlu 

untuk mengetahui perkembangan proyeksi pembangunan yang akan direncanakan 

di wilayah tersebut. Kabupaten Gowa dalam setiap tahunnya juga mengalami 

perubahan jumlah penduduk, baik disebabkan karena kelahiran dan kematian 

ataupun perubahan jumlah penduduk yang disebakan oleh migrasi keluar di 

kawasan tersebut. Untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk kawasan 

penelitian dapat dilihat pada tabel  berikut:  

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Laju Pertumbuhan  per Tahun 2010-

2021 

No Kecamatan 
Penduduk 

(ribu) 

Laju Pertumbuhan Penduduk per 

Tahun (%) 2010-2021 

1 Bontonompo 44 998 1,32 

2 Bontonompo Selatan 32 118 1,17 

3 Bajeng 72 066 1,41 

4 Bajeng Barat 26 639 1,47 

5 Pallangga 127 837 2,53 

6 Barombong 45 192 2,64 

7 Sombaopu 156 108 1,77 

8 Bontomarannu 41 016 2,67 

9 Patallassang 30 254 3,19 

10 Parangloe 18 628 1,14 

11 Manuju 14 591 0,34 

12 Tinggimoncong 23 332 0,51 

13 Tombolopao 29 779 1,00 

14 Parigi 13 289 0,15 

15 Bungaya 16 742 0,53 

16 Bontolempangan 14 781 1,00 

17 Tompobulu 28 393 0,19 

18 Biringbulu 30 073 0,70 

Kabupaten Gowa 765 836 1,56 
Sumber : BPS Kabupaten Gowa Dalam Angka 2021 
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B. Profil Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” Desa Romangloe 

Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. 

1. Sejarah berdirinya Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” 

Kabupaten Gowa 

Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” yang berstatus sebagai Unit 

Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia, pada 

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial 

Republik Indonesia yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial, 

pada pusat pengembangan model usaha kesejahteraan sosial Lanjut Usia memiliki 

jangkauan pelayanan pada dua provinsi yakni Sulawesi Selatan dan Sulawesi 

Barat. 

Pada setiap pendirian panti werdha pada dasarnya berlandaskan pada 

beberapa hal yang menjadi latar belakang pendirian,antara lain dari pendekatan 

Hak Asasi Manusia bahwa setiap individu manusia mempunyai hak dasar seperti 

hak untuk mengatur diri sendiri,hak berobat dan bertempat tinggal, serta hak 

mendapatkan perlakuan yang pantas. Selain itu, secara yuridis juga berlandaskan 

pada konstitusi Negara yakni Undang-Undang Dasar 1945 diketengahkan bahwa 

Negara bertujuan untuk mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat 

dilihat baik dalam pembukaan UUD 1945 maupun pada batang tubuh seperti lain 

Pasal 27 ayat (2), pasal 33, pasal 34, ayat (1). 

Selain konstitusi, pendirian sebuah panti juga di atur atau berlandaskan 

pada peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 6 tahun 

1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, dan Undang-

Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Pendirian Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” dengan 

berlandaskan pendekatan HAM, Konstitusi dan peraturan perundang-undangan 

juga dilatarbelakangi secara empirik oleh adanya perubahan struktur penduduk 

antara lain kecenderungan kelompok lanjut usia yang terus meningkat akibat 

membaiknya pelayanan kesehatan dan perekonomian masyarakat, adanya 

perubahan struktur keluarga dan kekerabatan dari bentuk keluarga besar 
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(ekstented family) menjadi keluarga inti (nuclear family) serta dari sisi gender 

yakni telah tejadi perubahan peran seorang wanita yakni yang dulunya 

menjalankan fungsi perawatan di rumah kini telah dapat bekerja di luar rumah. 

Berdasarkan hal-hal di atas maka model pelayanan Lanjut Usia berbasis 

panti merupakan hal yang perlu dilakukan dan telah menjadi tugas pemerintah. 

Pertimbangan-pertimbangan ini merupakan dasar yang melatar belakangi 

berdirinya panti termasuk Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia “Gau Mabaji” 

Kabupaten Gowa. 

Pelayanan sosial kepada lanjut usia di Sulawesi Selatan dimulai pada tahun 

1968 berdasarkan SK Menteri Sosial Republik Indonesia No. HUK 3-1-50/107 

tentang pemberian kehidupan santunan usia jompo. Pemberian pelayanan sosial 

lanjut usia dilakukan bersama dengan penyandang masalah sosial lainnya dalam 

satu wadah organisasi yang disebut dengan Pusat Penanganan Bagi Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial yang berlokasi di JL. Cendrawasih nomor 400C 

RK. II Lingkungan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang Kota Makassar. Oleh 

karena itu permasalahan sosial semakin kompleks dan membutuhkan penanganan 

spesifik berdasarkan karakteristik masalah sosial maka Pusat Penanganan Masalah 

Kesejahteraan Sosial dikembangkan secara terpisah. 

Akhirnya pada tahun 1977 didirikan Panti Sosial Tresna Werdha Gau 

Mabaji di atas tanah seluas 3 hektar dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 

28 November 1977 oleh Menteri Sosial HMS Mintareja, S.H. Panti Sosial Tresna 

Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa yang terletak kurang lebih 26 km arah 

barat kota Gowa yaitu di Jalan Jurusan Malino,Kecamatan Bontomarannu, 

Kabupaten Gowa, mempunyai kapasitas tampung santunan baik program regular 

maupun subsidi silang sebanyak 100 orang dan selama didirikan yakni dari tahun 

1968 sampai dengan tahun 2012 jumlah santunan yang telah dan sedang dilayani 

sebanyak 568 orang santunan.  

Pada tahun 2018 berganti nama menjadi Panti Sosial Balai Rehabilitasi 

“Gau Mabaji” Kabupaten Gowa, dimana kata “Gau Mabaji” yang dalam bahasa 

Makassar memiliki arti “Perbuatan yang baik” adalah Unit Pelayanan Teknis 

(UPT) di lingkungan Departemen Sosial RI yang bertanggung jawab dibawah 
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Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sehari-hari secara fungsional 

dibina oleh Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

Berdasarkan penuturan dari pegawai di Panti Sosial Balai Rehabilitasi 

“Gau Mabaji” Kabupaten Gowa bahwa di balai sekarang tidak terkhusus untuk 

lansia saja namun sudah banyak masalah-masalah atau kasus untuk kaum 

disabilitas, anak jalanan yang terlantar, dan anak-anak di bawah umur yang 

menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual yang akan di rehabilitasi di 

Balai. Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” Kabupaten Gowa juga masih 

dalam proses pengubahan nama yang akan menjadi Sentra “Gau Mabaji” 

Kabupaten Gowa. 

2. Visi dan misi Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” 

Kabupaten Gowa 

Visi Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” Kabupaten Gowa adalah 

terwujudnya kesejahteraan lanjut usia yang mengalami krisis dan kekerasan yang 

memerlukan perlindungan dan pelayanan khusus lainnya melalui balai/loka. 

Sedangkan Misi Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” Kabupaten Gowa 

adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan perlindungan pada lanjut usia yang mengalami krisis 

dan kekerasana serta lanjut usia yang memerlukan pelayanan dan 

perawatan khusus lainnya. 

b. Memberikan pelayanan rehabilitasi pada lanjut usia yang 

mengalami krisis dan kekerasan serta lanjut usia yang memerlukan  

pelayanan dan perawatan khusus lainnya. 

c. Meningkatkan kualitas hidup lanjut usia yang mengalami krisis dan 

kekerasan serta lanjut usia yang memerlukan pelayanan dan 

perawatan khusus lainnya. 

d. Memberikan advokasi kepada lanjut usia yang mengalami krisis 

dan kekerasan serta lanjut usia yang memerlukan pelayanan dan 

perawatan khusus lainnya. 
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e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyedia pelayanan 

lanjut usia. 

f. Menjadi tempat pengembangan model dan pusat percontohan 

pelayanan lanjut usia. 

g. Melaksanakan dukungan manajemen secara transparan, akuntabel, 

efektif dan efesien. 

3. Struktur Organisasi Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji”  

Kabupaten Gowa 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 

59/HUK/2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Panti di Lingkungan 

Departeman Sosial Republik Indonesia. Susunan organisasi Panti Sosial Tresna 

Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa terdiri dari Kepala Panti, Kepala 

Sub.Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Program 

dan Advokasi Sosial, Pejabat Fungsional, serta unsur staf. 
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STRUKTUR ORGANISASI 

 

Sumber : Data Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” Kabupaten Gowa. 

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” Kabupaten Gowa 
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4. Gambaran Umum Lansia  

Data Lansia yang ada di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji”  

Kabupaten Gowa sebagai berikut : 

Tabel 4. 3 Data Lansia tahun 2021-2022 Panti Sosial Balai Rehabilitasi 

“Gau Mabaji” Kabupaten Gowa 

No Nama Usia 
Jenis 

kelamin 
Asal 

1 Pujiati 80 tahun Perempuan Pangkep 

2 Ismail 76 tahun Laki-laki Makassar 

3 Suyati 84 tahun Perempuan Jawa 

4 Maryam 71 tahun Perempuan Makassar 

5 Andi Taebo 79 tahun Laki-laki Pattedong 

6 Abdullah Hafid 72 tahun Laki-laki Pangkep 

7 Yani 70 tahun Perempuan Makassar 

8 Ramli Dg.Masalleh 91 tahun Laki-laki Impa-impa 

9 Sugiati 71 tahun Perempuan Jakarta 

10 Ame 60 tahun Perempuan Takalar 

11 Harisa 55 tahun Perempuan Pinrang 

12 Ledeng 67 tahun Laki-laki Watampone 

13 Mulyati 61 tahun Perempuan Semarang 

14 Djamaluddin 80 tahun Laki-laki Gowa 

15 Anwar Hafid 62 tahun Laki-laki Bone 

16 Baharuddin 61 tahun Laki-laki Rappokallig 

17 Syamsia Dg.Bau 60 tahun Perempuan Rappokalling 

Sumber : Data Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” Kabupaten Gowa 
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5. Sumber Daya Manusia Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” 

Kabupaten Gowa 

Sumber daya manusia di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” 

Kabupaten Gowa terdiri dari dua unsur yaitu pegawai negeri sipil dan non 

pegawai negeri sipil (Honorer/kontrak kerja). Berikut rincian tenaga pekerja :  

Tabel 4. 4 Jumlah Sumber Daya Manusia PNS 

No Jabatan Jumlah 

1 Perifikator Keuangan  1 

2 Teknisi Listrik Dan Bangunan 1 

3 Pramu Bakti 2 

4 Pengamanan  1 

5 Perawat Terampil 4 

6 Penyusun Laporan Keuangan 1 

7 Penyusun Bahan Yankesos 1 

8 Pengola Administrasi Kepegawaian 1 

9 Pengadministrasi Umum 1 

10 Pengadministrasi Yankesos 1 

11 Penata Gizi 1 

12 Pembina Mental 1 

13 Calon JFT Perawat Pelaksana  2 

Total 21 

Sumber : Data Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” Kabupaten  Gowa. 
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Tabel 4. 5 Sumber Daya Manusia Non PNS Tahun 2021-2022 

No Nama Jabatan 
Jenis 

kelamin 
Pendidikan Agama 

1 Sampara L Satpam L SD Islam 

2 Bakri Satpam L SD Islam 

3 Said Dg. Bella Satpam L SD Islam 

4 Rizal Basri Satpam L SMA Islam 

5 Dg. Alle Pengemudi L SMA Islam 

6 Sampara Daeng Ngalle Pengemudi L SD Islam 

7 Yuliana Bahar, S.kep.Ns Perawat P S1 Islam 

8 Johana Duma Juru Masak P SMA Kristen 

9 Nur Fadhila Juru Masak P SMA Islam 

10 Nurbaya Cleaning Servis P SM Islam 

11 Muslimin Dg.Muang Cleaning Servis L SMP Islam 

12 Ismail Cleaning Servis L SMA Islam 

13 Bakri Daeng Rani Penata Kebun L SD Islam 

14 Hafsah Cleaning Servis P SMP Islam 

15 Defri Yuanda Cleaning Cervis L SMP Islam 

16 Mahfud Pengadministrasi L S1 Islam 

17 Hasniah Hasan Pramu Werdha P SMA Islam 

18 Faisal Pengemudi L SMA Islam 

Sumber : Data Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji”  Kabupaten Gowa 
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6. Sarana dan Prasarana Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” 

Kabupaten Gowa 

Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” Kabupaten Gowa berdiri 

diatas lahan seluas 2,97 Ha dan memiliki beberapa gedung untuk perkantoran, 

asrama klien, rumas dinas pegawai, dapur, aula, ruangan pameran, ruang 

keterampilan, ruang pajangan, dan sebagainya. Selain itu terdapat juga lahan yang 

digunakan untuk perkuburan klien yang meninggal di Balai seluas 2.500 m
2
. 

Tabel 4. 6 Sarana Gedung  Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” 

Kabupaten Gowa 

No Fasilitas Jumlah 

1 Gedung kantor  1 unit 

2 Ruang persediaan  1 unit 

3 Asrama regular 12 unit 

4 Asrama subsidi silang 1 unit 

5 Ruang pekerja sosial 1 unit 

6 Ruang pertemuan 1 unit 

7 Poliklinik 1 unit 

8 Aula / gedung serba guna 1 unit 

9 Wisma tamu 1 unit 

10 Dapur 1 unit 

11 Masjid 1 unit 

12 Perpustakaan 1 unit 

13 Rumah dinas pegawai 13 unit 

14 Pos keamanan 1 unit 

15 Area pemakaman - 

Sumber : Data Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia “Gau Mabaji”  
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           Fasilitas penunjang Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” 

Kabupaten Gowa, meliputi : 

a. Jalan penghubung antar asrama untuk memberikan akses mobilitas 

kepada klien dan petugas. 

b. Jalan utama untuk akses kendaraan dan dapat digunakan oleh klien 

sebagai tempat untuk berolah raga jalan santai, jogging, dan 

aktifitas luar ruangan lainnya. 

c. Set peralatan music meliputi load speaker, dan set karaoke untuk 

memberikan kesempatan kepada klien untuk menyalurkan hobby 

bernyanyi.  

d. TV, Radio, Kipas angin, dispenser, mesin cuci, sumur dengan 

pompa. 

e. Perpustakaan tempat koleksi berbagai buku yang dapat digunakan 

klien dan pegawai untuk membaca berbagai informasi, 

pengetahuan dan hiburan. 

f. Kebun dan taman. 

7. Hubungan dengan instansi dan organisasi sosial terkait 

Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” Kabupaten Gowa menjalin 

kerjasama dengan beberapa instansi, organisasi dalam usaha pelayanan 

kesejahteraan sosial Lanjut Usia yaitu : 

a.  Dinas kesehatan  

Kerjasama dengan dinas kesehatan dilakukan untuk penyediaan 

tenaga pelayanan kesehatan antara lain dokter dan perawat, perawatan 

lansia lebih lanjut di rumah sakit atau puskesmas serta pemeriksaan 

kesehatan Lanjut Usia sebelum diterima menjadi santunan terhadap 

penyakit menular untuk mendapatkan keterangan bahwa calon santunan 

tersebut tidak mengidap penyakit menular. 

b. Dinas Sosial  

Dinas sosial berweanang mengurusi masalah-masalah sosial 

termasuk masalah Lanjut Usia. Kerja sama dengan Dinas Sosial 

dilakukan dalam hal penyebarluasan informasi pelayanan sosial Lanjut 
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Usia pada masyarakat, serta dalam hal pelayanan administrasi berupa 

pemberian surat pengantar kepada Lanjut Usia yang ingin menjadi 

santunan. 

c. Pemuka Agama 

 Pemuka agama seperti imam, ulama, dilibatkan dalam hal 

pendidikan agama, pemberian ceramah dan lain-lain untuk peningkatan 

keimanan dan ketakwaan para santunan. 

d. Kantor Kelurahan  

Kerja sama dengan kantor kelurahan dilakukan dalam hal pelayanan 

administrasi berupa pemberian surat keterangan miskin/tidak mampu 

kepada calon santunan di dalam Balai. 

e. Lembaga Pendidikan  

Kerjasama dengan lembaga pendidikan dilakukan dalam hal 

sumbangan ilmu dan pengetahuan untuk pengembangan dan penanganan 

permasalahan lanjut usia. 

f. Kepolisian Setempat  

Kerja sama dengan kepolisian dilakukan untuk perlindungan dan 

keamanan balai dan lingkungan sekitarnya agar usaha pelayanan 

kesejahteraan sosial yang diberikan dapat berjalan sebagaimana 

mestinya.
77

 

C. Pergeseran fungsi perawatan terhadap orang tua Lanjut Usia (Lansia) di 

Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” Kabupaten Gowa 

Keluarga pada dasarnya memiliki tugas untuk merawat lansianya terlebih 

apabila lansia tersebut sudah mulai membutuhan bantuan perawatan dari orang-

orang disekitarnya karena sudah tidak mampu lagi secara fisik. Lansia pada 

dasarnya mengalami penurunan dalam berbagai fungsi sehingga dalam melakukan 

berbagai aktivitasnya harus mendapatkan dukungan dari keluarga. Keluarga 

diharapkan mampu memberikan dukungan keluarga dalam bentuk peran yang 

baik yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan pada lansia. Keluarga yang 

                                                             
77

 Data Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” Kabupaten Gowa Tahun 2021-2022. 
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berperan baik pada lansianya akan membuat lansia memiliki semangat yang kuat 

dalam menjalani kehidupannya. Keluarga yang berperan baik akan membuat 

lansia yang tinggal bersama keluarganya akan merasakan kebahagian yang dapat 

menjadikan hidup mereka berkualitas. Namun demikian dalam penelitian 

pergeseran fungsi perawatan pada lansia ini yang menjadi kajian adalah adanya 

keluarga yang tidak dapat tinggal bersama dengan lansianya karena berbagai 

faktor. Perawatan yang bertujuan untuk mensejahterakan lansia yang harusnya 

dilakukan pun tak lagi sepenuhnya dilakukan oleh keluarga dirumah namun telah 

bergeser ke lembaga yang bersedia dalam hal ini balai. 

Menurut Merton sasaran studi struktural fungsional antara lain adalah 

peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur, emosi yang terpola 

secara kultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, perlengkapan 

untuk pengendalian sosial dan sebagainya. Fungsionalisme universal menyatakan 

bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-

fungsi positif, meskipun beberapa perilaku sosial cenderung bersifat 

disfungsional.
78

 

Disfungsional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketika fungsi 

perawatan tidak dapat berjalan sebagai mestinya di dalam keluarga sehingga 

menyebabkan pergeseran yang awalnya dilakukan oleh keluarga sekarang telah 

digeser ke lembaga yang bersedia contohnya panti jompo. Disfungsi ini dapat 

diakibatkan oleh terjadinya modernisasi dalam masyarakat. Masyarakat menjadi 

semakin sibuk sementara di sisi lain sebagian besar lansia diusianya sudah 

membutuhkan perhatian dan merasa sepi bila harus tinggal bersama keluarganya 

karena setiap hari akan ditinggal di rumah untuk bekerja, sekolah dan aktivitas 

lainnya. Pada umumnya lansia juga sudah mulai memerlukan bantuan perawatan 

dari keluarganya dalam menjalani kehidupannya. Bentuk fungsi perawatan 

keluarga dapat dilihat dari empat aspek, yaitu perawatan fisik, memberi kasih 

sayang, perawatan sosial, dan juga spiritual.  
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1. Perawatan Fisik 

Berdasarkan hasil observasi dalam hal kondisi kamar para lansia yang ada 

di Balai dengan kondisi bersih dan nyaman karena di balai mempunyai petugas 

kebersihan dimana petugas sangat memperhatikan kebersihan asrama, tetapi para 

lansia juga sendiri yang kadang membersihkan kamarnya sendiri ketika mereka 

bosan saat siang hari maupun sore hari. Dan di asrama disediakan disvenser untuk 

para lansia yang ingin meminum kopi maupun teh yang disediakan Balai maupun 

sumbangan berupa sembako dari pada donator dan untuk lansia yang tidak bisa 

berjalan atau hanya berdiam di kamarnya disediakan alat pemanas air elektronik. 

Begitupun dengan kondisi Lansia yang sudah tua yang sudah tidak bisa berjalan, 

dimana penanggung jawab asrama yang biasa membantu membopong lansia 

ketika ingin buang air besar, tetapi untuk lansia yang sudah tidak bisa lagi berjalan 

di sediakan pampers dan berdasarkan hasil penelitian dimana perawat Balai 

mengajarkan para Lansia untuk bisa mandiri dalam hal apapun karena kurangnya 

pegawai atau tenaga kerja yang ada di Balai maka dalam hal itu ketika 

penanggung jawab tidak ada di asrama otomatis lansia tersebutlah yang 

mengganti pampers nya sendiri. 

Usia senja biasanya manusia mengalami penurunan daya tahan fisik, dan 

juga lebih rentan terkena penyakit. Penyakit seperti rheumatic, hypertensi, maag 

banyak dijangkit oleh lansia. Oleh karena itu, manusia pada masa itu memerlukan 

lebih banyak perhatian guna mengontrol kesehatannya. Lansia pada umumnya 

sudah mengalami keterbatasan fisik untuk melakukan aktivitas sehari-hari juga 

kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri, karena sudah mengalami proses 

penuaan dan organ tubuhnya tidak mampu lagi bekerja seperti sedia kala. Oleh 

karena itu lansia membutuhkan bantuan dari orang di sekitarnya untuk mengontrol 

cara hidupnya dan membantunya dalam melakukan aktivitas hariannya. Beberapa 

contohnya adalah memotong kuku, memakaikan pakaian, mengingatkan waktu 

istirahat, membersihkan diri, dan memindahkannya dari tempat tidur ke kursi roda 

bagi lansia yang sudah tidak mampu lagi berjalalan, kegiatan tersebut 

membutuhkan bantuan orang lain. Dalam hal ini, bila lansia tersebut tinggal 
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bersama keluarganya, tentu ia dapat menerima perawatan itu dari anak, cucu atau 

saudara lainnya tempat Ia tinggal, namun bila ia tinggal di balai, tentu saja 

tanggung jawab perawatan itu berada di tangan para perawatnya. Hal ini senada 

dengan penuturan salah satu perawat di Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 

“Gau Mabaji” tempat penelitian ini dilaksanakan yakni sebagai berikut: 

“Ia dek, kalau untuk lansia yang sudah tidak bisa kita bantu, tapi untuk 

yang masih bisa kita ajarkan untuk melakukannya sendiri (diajarkan untuk 

bisa mandiri)”
79

 

 

Kursi roda juga disediakan di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” 

untuk membatu aktivitas lansia yang sudah tidak sanggup berjalan. Dengan kursi 

roda itu mereka dibantu untuk ke toilet, berkumpul di ruang makan, atau 

menghadiri kegiatan di aula maupun ke masjid untuk beribadah. biasanya kursi 

roda berasal dari sumbangan  donator. Seperti penuturan dari nenek suyati yang 

mengatakan bahwa :  

“Dengan kondisi saya yang begini nak, tidak bisa jalan, duduk saja tidak 

bisa terlalu lama. Kalau mau buang air besar saya di angkat ke kursi roda 

dan diantar masuk ke toilet, tapi kalau buang air kecil saya dipakaikan 

pampers saja”
80

 

 

Mengontrol kesehatan lansia juga menjadi tanggung jawab penting dalam 

merawat lansia. Seseorang yang tergolong sehat akan dapat menikmati dan 

memaknai hidup dengan lebih baik. Oleh karena itu, kesehatan merupakan hal 

yang sangat urgen dalam kehidupan seseorang untuk tetap dapat menjaga dan 

menghindari timbulnya gangguan kesehatan. Permasalahan kesehatan dapat 

bersumber dari dua faktor, selain faktor individu juga faktor lingkungan. 

Berdasarkan faktor individu dapat berupa kebersihan diri, pola makan, 

kurang berolah raga dan sebagainya sedangkan faktor lingkungan dapat berupa 

kebersihan tempat tinggal. Ketersediaan sarana kesehatan dan kebiasaan warga 

setempat. Untuk Lanjut Usia, kedua faktor tersebut perlu mendapat perhatian 

serius oleh karena kemampuan fisik seseorang di lanjut usia mengalami 

penurunan. Penurunan kemampuan fisik ini berpengaruh pada kemampuan daya 
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tahan tubuh sehingga pada umumnya seseorang yang telah lanjut usia akan rentan 

terhadap penyakit. 

Seperti halnya masalah pengasramaan dan pemakaman sebagai salah satu 

upaya pelayanan Lanjut Usia di dalam Balai, masalah kesehatan merupakan hal 

mutlak yang harus mendapat perhatian dan penanganan. Pelayanan kesehatan 

berpengaruh besar terhadap derajat kesejahteraan Lanjut Usia di dalam Balai. 

Lanjut Usia yang kesehatannya kurang baik atau sakit-sakitan, akan menyebabkan 

semakin menurunnya kemampuan fisik maupun mental dalam mengisi hari-

harinya di Balai sehingga terjadi penurunan gairah hidup dan interaksi terhadap 

lingkungan atau orang-orang sekitarnya juga akan terganggu. 

Usaha pelayanan kesehatan di dalam Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau 

Mabaji”, menurut pak Eka dilakukan melalui dua langkah yaitu upaya pencegahan 

dan upaya penyembuhan, berikut penuturannya :  

“Kita lakukan dua hal yaitu pencegahan misalnya kebersihan kamar, badan 

dan lingkungan, dan olahraga serta upaya penyembuhan. Untuk upaya 

penyembuhan ini misalnya ada lansia yang sakit dan tidak bisa ditangani 

disini maka kita rujuk ke rumah sakit.”
81

 

Upaya pencegahan, hal penting yang ditekankan pihak balai terhadap 

lansia adalah lahirnya niat atau kesadaran lansia untuk tetap menjaga kesehatan. 

Para lansia diupayakan dapat melakukan tindakan-tindakan sendiri demi menjaga 

kesehatan mereka antara lain selalu memeriksakan diri, menjaga kebersihan diri 

dan lingkungan, istirahat yang cukup, berolah raga, menghindari faktor-faktor 

yang dapat menyebabkan sakit seperti cuaca dingin dan sebagainya. Kak Haedah 

menuturkan: 

“Kami sebagai penanggungjawab asrama di sini berkewajiban 

mengarahkan dan membimbing serta memantau kondisi para lansia dan 

keadaan di dalam asrama termasuk kebersihan, kerapihan dan keteraturan. 

Hal tersebut penting untuk kenyamanan dan ketenangan selama mereka 

tinggal di sini, caranya dengan memberikan hak dan kewajiban yang sama 

sebab dengan tidak membeda-bedakan lansia berarti secara tidak langsung 
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kita sudah menempatkan mereka dalam satu kebersamaan, sehingga 

mereka bertanggung jawab terhadap kebersihan ini”.
82

 

 

Seperti yang di kemukakan oleh nenek Mulyati bahwa : 

“Iya adaji yang selalu membersihkan disini, terutama dalam kamar, tapi 

biasa kalau kotor sekalimi wc dalam kamarku biasa saya sikat sendiri, 

daripada tidak ada dikerja , licin juga kalau tidak di sikat ki”
83

 

Mengenai upaya penyembuhan, hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan 

sarana dan petugas kesehatan. Dari pengamatan dan sesuai yang dikemukakan pak 

Eka di dalam Balai telah disediakan sebuah poliklinik. Selain itu, pihak Balai juga 

telah melakukan kerja sama dengan dinas kesehatan untuk kebutuhan tenaga 

dokter dan perawat. Di poliklinik tersebut secara rutin diadakan pemeriksaan 

kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatan lansia.. Dan dalam pemeriksaan 

kesehatan rutin, sekaligus juga dilakukan penyuluhan kesehatan bagi mereka. 

lebih lanjutnya lagi Pak Eka menuturkan: 

“Penyuluhan sekaligus diberikan pada waktu pemeriksaan kita adakan tiap 

hari kamis. Waktunya cukup dua jam saja mulai jam delapan pagi. 

Mengenai dokter, kita datangkan dari puskesmas, kita memang kerja sama 

dengan Dinas Kesehatan.”
84

 

 

Dilanjutkan oleh penuturan pakde’ yang mengatakan bahwa : 

“Kadang ada dari puskesmas datang atau mahasiswa kesehatan yang 

magang to, jadi biasa di periksa kesehatanta, kemarin di cek tensi ku dan 

Alhamdulillah normalji.”
85

 

 

Penyakit-penyakit yang tidak dapat ditangani, oleh pihak balai dilakukan 

rujukan ke rumah sakit. Mengenai rujukan ini, hal yang penting adalah 

menyangkut biaya pengobatan. Untuk itu para lansia di dalam balai terlebih 

dahulu diharuskan memiliki surat keterangan miskin dan apabila lansia tersebut 
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masih memiliki keluarga maka pihak balai berusaha memberitahukan kepada 

keluarga mereka. Lebih lanjut H. Indar menuturkan :  

“Perawatan biasanya kita lanjutkan kerumah sakit. Untuk penyakit yang 

agak berat yang butuh biaya besar biayanya tidak sepenuhnya ditanggung 

pihak balai tapi menggunakan pengobatan gratis yaitu melalui surat 

keterangan miskin yang lansia punyai.”
86

 

 

Terhadap lansia juga dilakukan upaya perawatan kesehatan melalui 

berolahraga yang disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing lansia. 

Pemakluman akan sikap dari beberapa lansia yang melawan ketika dirawat bisa 

muncul ketika perawat menyadari bahwa lansia tersebut sebenarnya sudah 

mengalami kepikunan, mereka pada dasarnya memang tidak mampu lagi 

menyadari cara kita memperlakukan dia adalah sebenarnya untuk kebaikannya 

sendiri. Terpancing emosi saat merawat lansia hanya akan membuat pekerjaan 

yang dilakukan sia-sia saja, karena lansia tentu akan merasa tertekan bila perawat 

bersikap emosional kepada mereka yang kemungkinan besar akan berdampak 

buruk untuk kondisi kesehatan mereka, maka tujuan untuk menjaga kondisi 

kesehatan, menciptkan rasa aman dan nyaman kepada lansia pun menjadi gagal. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lansia yang diwawancara pun mereka 

mengatakan perawat tidak pernah memarahi mereka. 

2. Memberi Kasih Sayang 

Memberi rasa kasih sayang bertujuan untuk menghindarkan perasaan 

stress atau putus asa dari lansia. Perawatan ini bertujuan untuk memberikan rasa 

aman dan nyaman bagi lansia dan menjauhkan lansia dari kondisi beban pikiran 

yang berat karena nantinya akan dapat berpengaruh akan kondisi kesehatannya. 

Pada umumnya lansia diusianya sudah menderita berbagai penyakit yang 

menyebabkan keterbatasan fisik dan tidak mampu lagi melakukan berbagai hal 

dalam aktivitasnya sehari-hari, disini lah keluarga berperan memberikan 

perawatan kepada mereka, memberikan mereka rasa kepercayaan diri untuk 

melanjutkan hidupnya. Selain melalui interaksi, menciptakan kondisi aman dan 
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nyaman bagi lansia dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada 

lansia untuk menyalurkan hobi mereka dan berkreasi dalam batas kemampuan 

mereka. Hal ini jugalah yang dilakukan di Balai, mereka mencoba membuat 

program dimana lansia dapat menyalurkan hobi, berkreasi, dan mengisi waktu 

luang mereka dengan kegiatan yang berguna, yang dapat melatih motoric mereka 

seperti membuat keterampilan tangan, dan juga bercocok tanam. Namun karena 

rata-rata usia yang sudah tua dan kondisi kesehatan yang tidak lagi baik banyak 

lansia tidak sanggup lagi melaksanakannya, sehingga pada siang hari terkadang 

mereka tak melakukan aktivitas apa-apa, hal ini dikatakan langsung oleh H. Indar 

selaku pegawai dalam wawancara sebagai berikut : 

“Sebenarnya dulu kita sediakan juga untuk menyalurkan hoby penghuni, 

seperti berternak dan bercocok tanam, cuma masalahnya sebagian besar 

lansia sudah tidak sanggup lagi beraktivitas seperti itu akhirnya 

programnya sudah tidak berjalan dengan baik”.
87

 

 

Saat penelitian dilakukan, berdasarkan pengamatan tidak banyak aktivitas 

yang bisa dilakukan lansia yang tinggal di Balai pada siang hingga sore hari. 

Mereka biasanya akan duduk di depan ruangan mereka, ada yang duduk sendiri 

ada juga yang duduk berkumpul bersama lansia yang lain. Mendengarkan obrolan 

lansia juga menjadi aspek dalam memberikan perawatan bagi lansia, mereka ingin 

didengar dan juga ingin melihat respon orang lain akan cerita yang ia sampaikan. 

Keluarga sendiri yang menjadi penanggung jawab lansia yang tinggal di Balai 

juga tetap menjaga komunikasi, hal ini dapat dilakukan melaui via telepon atau 

datang mengunjungi lansia pada rentang waktu tertentu. Penanggung jawab 

biasanya akan dimintai nomor telepon yang bisa dihubungi pengurus bila ada 

sesuatu yang harus disampaikan. Kesediaan keluarga ataupun orang di sekitar 

mendengarkan isi hati mereka akan memberikan lansia kesadaran bahwa mereka 

tetap diinginkan, mereka tetap dikasihi meskipun tidak dapat tinggal bersama 

dalam sebuah rumah. Keluarga yang menitipkan lansia juga akan menelpon dan 

menanyakan kabar dari nenek, adik, atau ibunya yang tinggal di Balai. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan kakek Abdullah yang dipanggil  pakde’ : 
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“Ya tidak tentu nak, karna anak angkatku ji yang perhatikan ka, biasaji 

datang nanya kabar, bawa oleh-oleh juga. Biasa lewat telpon juga, kadang 

lewat pengurus panti menelponnya. Adaji 3 anak kandungku di Pangkep ki 

satu , di Jawa satu sama adai di Sudiang satu, tapi begitumi itumi kubilang 

biar di didik bagaimana itu anak kalau di ingat-ingatki dulu bagaimana pun 

di lakukan untuk rawatki penuhi kebutuhannya, kasi sekolahki tapi 

mungkin karna pergaulan to jadi begitumi biar na telponka tidak pernah 

boro-boro mau datang liatka disini. Tapi ya cukup jadikan saja pelajaran 

hidup nak.”
88

 

 

Namun meski begitu tetap ada lansia yang ditelantarkan oleh keluarganya 

setelah dibawa ke Balai. Hubungan balai dengan keluarga lansia dapat dikataklan 

tidak terjalin dengan baik karena ketika pihak balai  menghubungi keluarga dari 

lansia, pihak keluarga tidak merespon dalam artian keluarga tidak mengangkat 

ketika pihak balai menghubungi via telepon bahkan Lansia tersebut tidak pernah 

dihubungi apalagi dikunjungi oleh keluarganya. Seperti hasil wawancara dengan 

salah satu nenek yang tidak mempunyai anak, tetapi keponakannya yang 

membawanya ke Balai yang mengatakan bahwa : 

“Setelah suami ku meninggal, keponakanku ji rawatka, tapi semakin kesini 

merasaka tidak na harapkanja, kita taumi kalau orang sibuk tidak mau 

pusing. Katanya kemarin sebelum puasa maui kesini jenguk ka tapi sampai 

sekarang tidak pernah datang”
89

 

 

Pernyataan informan di atas dapat dimaknai bahwa lansia di masa tuanya 

sangat butuh kasih sayang dari keluarga mereka tetapi dalam hal ini lansia merasa 

tidak di harapkan atau tidak nyaman dengan situasi atau perlakuan yang diterima 

dalam keluargannya. 

3. Perawatan Sosial 

Perawatan sosial dalam hal ini adalah upaya untuk mewujudkan 

pendekatan sosial antar sesama lansia. Saat tinggal bersama dengan keluarga hal 

ini tentu sangat sulit untuk dilakukan, bahkan untuk mengobrol dengan sesama 

anggota keluarga pun terkadang tidak bisa karena kesibukan kerja atau pun 

pendidikan. Sementara itu di Balai seperti hal ini masih mungkin untuk dilakukan, 

karena di sana beberapa lansia berkumpul. Pendekatan sosial dapat dibangun dari 
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kegiatan tukar pikiran antar lansia. Biasanya pada siang hari lansia di Balai tidak 

memiliki kegiatan sehingga waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk sharing 

bersama lansia lainnya. Seperti yang di ungkapkan nenek suyati :  

“Kondisi saya begini yang sudah tidak bisa jalan, Cuma di tempat tidur 

saja, nenek muliyati sering datang kesini untuk temani saya cerita karena 

sama-sama bosan di kamar saja”
90

 

 

Selain membangun komunikasi antar lansia, hal yang juga dapat dilakukan 

adalah memberikan media hiburan untuk mereka, sekaligus memberikan 

kesempatan bagi mereka untuk mengetahui tentang apa yang terjadi di luar, 

melalui televisi maupun radio. Segala tayangan dan informasi yang mereka 

dapatkan dari media tersebut tentu dapat membuat mereka tidak terasing dari 

dunia luar. Di Balai sendiri untuk menunjang perawatan sosial sudah disediakan 

ruang khusus yang dapat dipakai lansia untuk menonton televisi bersama, ruang 

tersebut pun cukup luas dan nyaman. Namun, perbedaan kondisi kesehatan 

menjadi hambatan bagi beberapa lansia untuk dapat melakukannya, beberapa 

diantara mereka sudah tidak sanggup duduk terlalu lama, ada juga yang hanya 

mendengarkan radio , seperti penuturan dari nenek Fujiati : 

“Kusuka dengar lagu di radio nak, karna tidak bisama jalan pake kursi 

rodaja, malaska juga pergi didepan menonton televisi. Jadi di kamar ja saja 

dengar radio sambil baring-baring”
91

 

 

Selain komunikasi dan memberikan informasi kepada lansia, rekreasi juga 

hal yang perlu dilakukan dalam perawatan sosial lansia. Tetapi di balai banyak 

lansia yang terhalang dengan kondisi kesehatan mereka, ada yang sudah tidak 

sanggup untuk jalan. Jadi lansia yang masih mampu untuk jalan yang biasa 

sekedar berkeliling di sekitar balai atau hanya duduk di depan asrama. 

4. Perawatan Spiritual 

Perawatan spiritual bisa dikatakan dapat lebih terpenuhi ketika lansia 

tinggal di Balai dibandingkan saat mereka tinggal di rumah bersama keluarga. 

Saat bersama keluarga mungkin hanya sesekali mereka bisa melakukan ibadah 
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bersama, namun di Balai hal ini dapat dilakukan setiap hari. Di usia senja tentu 

mereka tak lagi memimpikan banyak hal, hal yang mereka butuhkan dan inginkan 

ialah ketenangan dan kepuasaan batin. Hal tersebut dapat mereka dapatkan dengan 

cara mendekatkan diri dengan Tuhan, melalui ibadah.  

Pelayanan kebutuhan spiritual terhadap para lansia di Panti Sosial Balai 

Rehabilitasi “Gau Mabaji” dilakukan dalam bentuk bimbingan ibadah dan 

ceramah agama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh H.Indar sebagai berikut: 

“Pelayanan kebutuhan rohani kita berikan dalam bentuk seperti ceramah, 

dan bimbingan ibadah praktis. Kalau ceramahnya kita kerja sama dengan 

departemen agama atau mengundang penceramah misalnya ustadz yang 

sudah dikenal atau imam masjid. Kalau bimbingan ibadah praktis misalnya 

mengajarkan lansia bagaimana tata cara sholat, bagaimana berpuasa bagi 

Lanjut Usia, baca al-Qur’an dan sebagainya.”
92

 

 

Mengenai waktu pelaksanaan dari kedua bentuk pelayanan tersebut di atas, 

untuk ceramah agama dilaksanakan satu kali setiap minggu yaitu pada Jum’at sore 

sedangkan bimbingan ibadah dilaksanakan pada tiap-tiap asrama secara rutin yaitu 

setelah shalat maghrib. Untuk pelaksanaan shalat lima waktu, kepada lansia 

dianjurkan melakukannya secara berjamaah. Namun demikian hal ini tidak terlalu 

ditekankan. Karena sebagian besar lansia kondisi fisiknya tidak memungkinkan 

untuk shalat di masjid, seperti penuturan nenek Muliyati : 

“Kalau shalat, shalat sendirija di kamar. setelah shalat lanjutka biasa 

mengaji, tapi terjemahannyaji ku baca karna tidak pintar ka baca al-qur’an 

nak. itupun terjemahannya ji kubaca biasa menangiska, di fikirto itu yang 

dalam alqur’an di perintahkan orang begini tapi apaji tidak begitu saya 

kehidupanku, itumi kadang buatka sedih. Tapi maumi di apa, itu saja harus 

ki sabar”
93

 

 

Mengenai pelaksanaan ibadah di bulan ramadhan, dilakukan seperti 

kebiasaan di masyarakat antara lain tarwih secara bersama dan buka puasa 

bersama. Seperti yang dikemukakan oleh pak Eka : 

“Ibadah dalam bulan ramadhan kita lakukan dalam bentuk tarwih bersama 

dan buka puasa bersama. Kalau untuk tarwih bersama ada waktu-waktu 

tertentu yang diharapkan semua lansia hadir untuk tarwih bersama 
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misalnya malam tujuh belas ramadhan. Mengenai buka puasa bersama, 

dilaksanakan sekali saja dalam bulan ramadhan.”
94

 

 

Demikian pula dengan hari-hari besar keagamaan, di dalam Balai juga 

diperingati secara rutin tiap tahun sebagai bentuk pemberian pelayanan spiritual 

bagi lansia. Peringatan ini untuk menambah kesempurnaan semangat beribadah 

para lansia hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad saw, 

diperingati dalam suatu acara dengan mengundang penceramah. Dalam ceramah 

itu terutama disampaikan kisah-kisah Nabi Muhammad saw dengan maksud dapat 

menjadi contoh untuk diterapkan dalam asrama. 

Tak lepas dari perawatan spiritual yang dilakukan oleh Balai sendiri tetap 

masih ada keluarga yang menjemput orang tuanya saat 3 hari sebelum menuju 

hari raya idul fitri. Seperti Penuturan dari Pakde’ : 

“Datang terus itu anak angkatku jemputka kalau 3 hari sebelum 

lebaran orang, tapi tahun ini ternyata  menelpon lewat perawat tidak 

bisa datang karna kebetulan mama kandungnya tiba-tiba sakit di 

Jeneponto jadi tidak dia jemputka”
95

 

 

Adanya balai sebagai lembaga yang membantu keluarga dalam merawat 

lansia telah menciptkan diferensiasi fungsi perawatan. Ada tugas-tugas khusus 

yang memang dilaksanakan sepenuhnya oleh Balai namun meskipun sudah 

dititipkan di Balai, masih ada fungsi perawatan yang tetap harus dilaksanakan 

oleh keluarga. Dibutuhkan kerja sama yang baik antar pihak Balai dan juga 

keluarga dari lansia untuk mewujudkan kesejahteraan lansia dan menciptkan 

suasana yang nyaman guna kebahagiaan lansia yang tinggal disana. Balai sebagai 

lembaga yang turut melaksanakan fungsi perawatan harus melaksanakan 

kewajibannya sementara keluarga dituntut untuk tetap memberikan perhatiannya 

kepada lansia yang dititipkan di sana. Setiap aspek perawatan yang harus 

dilakukan untuk mensejahterakan lansia membutuhkan keterlibatan keluarga guna 

keberhasilan tujuannya namun kini telah terjadi perbedaan porsi yang dibagi 
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dengan pihak Balai. Berikut rincian dari hasil penelitian pergeseran fungsi 

perawatan yang terjadi di Balai.   

Tabel 4. 7 Pergeseran Fungsi Perawatan Anak Kepada Lansia di Balai. 

Perawatan Dilaksanakan oleh : 

 Panti Sosial Balai Rehabilitasi 

“Gau Mabaji” 

Anak 

Fisik a. Memotong kuku 

b. Memakaikan pakaian 

c. Mengingatkan waktu 

istirahat 

d. Memindahkan ke kursi 

roda 

e. Memilih makanan 

f. Mengontrol kesehatan 

 

Memberi Kasih 

Sayang 

a. Mendengarkan obrolan 

lansia 

b. Menyalurkan hobi 

a. Menjaga 

komunikasi 

dengan lansia 

Sosial a. Memberi kesempatan 

kepada lansia untuk 

saling tukar pikiran 

b. Memberikan informasi 

dan juga hiburan baik 

melalui TV, radio, atau 

media lainnya 

c. Rekreasi 

 

 

Spiritual a. Mengadakan ibadah 

setiap hari 

b. Mendengarkan ceramah 

setiap minggu 

c. Mengadakan perayaan 

hari besar seperti idul 

fitri dan maulid nabi 

Muhammad saw              

a. Mengajak 

lansia untuk 

bersama 

merayakan hari 

raya idul fitri 

 

D. Penyebab orang tua lanjut usia dititipkan di Balai Rehabilitasi Sosial 

Lanjut Usia “Gau Mabaji” Gowa 

Kehidupan manusia pasti mengalami perubahan-perubahan yang 

pengaruhnya terbatas ataupun luas. Perubahan itu ada yang berjalan lambat dan 

ada pula yang berjalan dengan cepat. Perubahan dapat mengenai nilai dan norma 
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sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-

lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan 

sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala 

yang normal dan tidak ada suatu masyarakat pun yang yang berhenti pada suatu 

titik tertentu sepanjang masa. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat ke bagian-

bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern.
96

 

Perubahan ini diantaranya seperti perubahan masyarakat tradisional ke 

masyarakat yang lebih kompleks. Masyarakat tradisional pada umumnya 

memenuhi kebutuhannya dengan bercocok tanam atau memanfaatkan hasil alam 

lainnya, namun kini masyarakat lebih berkembang dan mulai memasuki sektor-

sektor lain seperti bidang industri, ekonomi, atau di badan pemerintahan yang 

mengharuskan mereka meninggalkan kampung halaman maupun keluarganya. 

Salah satu dampak yang diakibatkan oleh perubahan ini adalah tentang pilihan 

beberapa lansia untuk lebih memilih tinggal di Balai dibandingkan tinggal 

bersama keluarganya di rumah. Berikut penyebab orang tua lanjut usia yang 

dititpkan di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” Kabupaten Gowa : 

1. Meningkatnya Mobilitas Penduduk 

 Mobilitas penduduk merupakan suatu gerak penduduk yang dilakukan 

oleh seseorang dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu. 

Proses mobilitas akan terjadi apabila seseorang mengalami tekanan, baik secara 

ekonomi, sosial, politik, dan psikologi di tempat orang tersebut bertempat tinggal. 

Setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda sehingga suatu wilayah 

dikatakan dapat memenuhi kebutuhan, sedangkan orang lain belum tentu 

mengatakan hal yang sama. Selain hal tersebut, terjadi perbedaan nilai kefaedahan 

wilayah (place utility) antara tempat yang satu dengan tempat lain sehingga 

apabila diantara tempat tersebut tidak ada perbedaan nilai kefaedahan wilayah 

maka tidak akan terjadi mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk dibedakan 

menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal atau yang sering disebut perubahan status 
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seseorang secara vertikal, misalnya perubahan status pekerjaan seseorang yang 

pada awalnya bekerja di sektor pertanian dan sekarang bekerja di bidang non 

pertanian dan mobilitas horizontal atau yang sering disebut mobilitas penduduk 

geografis adalah suatu gerak penduduk yang melintasi batas wilayah menuju 

wilayah lain dalam periode waktu tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

pak Eka yang mengatakan bahwa: 

“Ada itu kakek Andi di dalam, tidak normal pendengaran sama 

penglihatannya, katanya anaknya semua jauh ada yang Di Jakarta sama di 

Surabaya. Tapi biasaji ada kirimannya, tapi lama baru berkunjung kesini 

biasa 1 tahun sekali, ya begitulah mungkin karna faktor pekerjaan.” 
97

 

 

Tidak dapat dipungkiri saat ini mobilitas penduduk sangat tinggi. 

Masyarakat menyebar ke berbagai daerah meninggalkan daerah asalnya, menetap 

di daerah lain untuk belajar ataupun bekerja sehingga harus meninggalkan saudara 

dan juga orangtuanya di daerah asal. Beberapa lansia yang tinggal di Balai juga 

mengalami hal tersebut, dimana anak-anaknya meninggalkan kampung halaman 

dan menetap di daerah lain, hal ini sesuai dengan penuturan beberapa lansia yang 

tinggal di Balai salah satunya kakek Baharuddin, lansia yang berasal dari 

Rappokalling, berikut penuturannya:  

“Dua anakku dari istri pertamaku pergi merantau, yang satu di Malaysia 

yang satu adai di Kendari, berkeluarga semuami juga. Pernah menelpon itu 

yang di Kendari na bilang mau I datang bede tapi sampe sekarang tidak 

adapi datang jengukka disini , mungkin nda jadi i datang”
98

  

 

Seperti yang diungkapkan oleh Pak Ismail bahwa : 

          “Itu bapakku sebenarnya suami keduanya ji mamakku, dan anaknya dari 

bapakku ini ada di kendari sama Malaysia, biasaji dikirimkan uang tapi 

begitumi kadang tidak menentu to karna nda tetap juga gajinya. Dan tidak 

pernah pa ketemu itu. Karna selama sudah menikah mamakku sama ini 

bapakku sekarang tidak pernah pi memang datang.”
99
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Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

mobilitas penduduk sehingga membuat orang tua jarang bahkan tidak pernah 

ketemu dengan anak dan cucunya yang menetap jauh dari mereka. 

2. Masalah Ekonomi 

Meningkatnya taraf hidup masyarakat dibanding pada masyarakat 

tradisional juga menyebabkan peningkatan kebutuhan ekonomi, hal itu juga 

mempengaruhi waktu kerja mereka. Tak jarang karena pekerjaannya tersebut 

malah membuat masyarakat kehilangan waktu untuk bersosialisasi dengan 

masyarakat lain di luar pekerjaan, dengan teman, dan terutama dengan anggota 

keluarga lainnya. Saat orangtua semakin tua dan mulai membutuhkan perhatian 

lebih anak tidak dapat kembali ke daerah asal karena sudah memiliki keluarga dan 

pekerjaan tetap di perantauannya. Sedangkan orangtua lansia itu sendiripun 

terkadang tidak ingin tinggal bersama keluarga karena khawatir merasa sepi 

karena setiap hari ditinggal untuk bekerja atau aktivitas lainnya di luar rumah oleh 

keluarganya. Semua orang sibuk melakukan aktivitasnya dari siang sampai sore 

bahkan hingga malam. Para lansia tentu tak ingin selalu merasa kesepian. 

 Ketidakinginan Lansia tinggal bersama anaknya yang di ungkapkan oleh 

pak Ismail anak dari kakek Amir, ia menceritakan bahwa orang tuanya memilih 

untuk tinggal di kontrakan. Disamping itu ibunya mengidap sakit gula yang 

membutuhkan perawatan khusus dan bapaknya yang sudah tidak normal dalam 

penglihatannya. Maka dari itu pak Ismail memilih mendaftarkan orang tuanya di 

Balai karena terkendala dalam masalah ekonomi, seperti penuturannya : 

“Kerjaku cuma karyawan bengkel, baru orang tuaku tidak mau tinggal 

disini napilih tinggal berdua di kontrakkan. Baru mamaku parah sekali 

sakitnya na tidak mampuka biaya ki, jadi itumi ku daftar di Balai karna 

bilangka na biayaji pemerintah, sama jelasji ada terus orang rawat ki 

disana”
100

 

  

Selanjutnya di ungkapkan oleh Ibu Hermina :  

 “Iye begitumi, berapaji kodong pendapatannya suamiku itupun digaji 

perbulan pi. Mana masih ada anak kecilku. Tidak bisaka jaga terus mama 
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mertuaku, baru manapi kodong obatnya. Jadi kubilangi ji suamiku bagus 

mi kalau di bawaki di panti karna ada terus  jagaki disana. Merasalh 

bersalah ki ia’ sebagai anak tapi maumi di apa kodong, bukan mauta 

begini”
101

 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah 

ekonomi merupakan masalah yang paling penting dimana yang menjadi 

permasalahan anak terkendala dalam memberikan perlakuan terbaik untuk orang 

tuanya. 

3. Lansia yang Tidak Ingin Menjadi Beban Keluarga 

Kemampuan fisik yang berkurang membuat banyak lansia tidak mampu 

melakukan berbagai pekerjaan sendiri. Di usia senja juga manusia juga mulai 

mengidap berbagai penyakit seperti rematik, gula dan juga stroke yang akhirnya 

membatasi daya geraknya. Dalam keadaan seperti biasanya lansia akan merasa 

lebih sensitif dan merasa menjadi beban bagi orang disekitarnya, akhirnya hal ini 

nanti bisa menjadi beban pikiran sendiri sehingga akhirnya memilih tinggal di 

panti jompo saja. Seperti yang di ungkapkan pakde’ : 

“Karna saya ingin mencari pengalaman juga, dan anakku kerja juga jadi 

saya  tanya untuk bawaka di Balai untuk cari teman juga, nikamati masa tua, 

pernah ka di panti yang di Kendari, tapi kebetulan itu anak angkatku ada 

kenalannya kerja di sini  jadi dia suruh kasi pindah kesnimi ma saja”
102

 

 

Seperti juga halnya  wawancara dengan kakek Baharuddin, yang   menuturkan 

bahwa : 

“Na suruh ja tinggal dirumahnya anakku dari istri kedua, tapi begitumi 

terkendala masalah ekonomiki, mana ini istriku sakit harus di urus, baru 

ini anakku ada juga anaknya. Kadang merasaki tidak enak kalau di marah 

anaknya merasaki di usir.”
103
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Selanjutnya penuturan ibu Hermina : 

“Begitumi orangtua cepat ki merasa tersinggung, apalagi menantuja. 

Kadang lain d bilang lain juga na maksud kadang salahpaham. Tapi tidak 

pernahja itu mau kasi tersinggung bagaimana.”
104

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa, di satu 

sisi merasa tidak enak ketika tinggal bersama anaknya, disatu sisi istrinya yang 

mengalami sakit gula harus memerlukan penanganan yang ekstra.  

   Sebagian besar lansia juga ada yang terjadi konflik dengan keluarganya   

dan  lansia yang  tidak mempunyai keluarga  memilih tinggal di Balai dari pada 

mereka tinggal di jalanan seperti yang diungkapkan kakek Djamaluddin : 

“Saya tinggal disekitar siniji, tidak punyaka anak maupun keluarga  jadi 

pergika daftar disini sendiri”
105

 

 

Para lansia sudah nyaman tinggal di Balai  meskipun mereka jauh dari 

anak dan keluarganya, tapi mereka sangat bersyukur dengan adanya Balai yang 

memfasilitasi masa tua mereka, dan banyak teman untuk menemani mereka walau 

hanya sekedar menguatkan dan bertukar cerita. Mereka hanya perlu menikmati 

masa tua mereka dengan memerbanyak ibadah  tanpa memikirkan hal-hal yang 

bisa menganggu kesehatan mereka. 

E. Pandangan Masyarakat Mengenai Anak Yang Menitipkan Orang Tuanya 

Di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” Kabupaten Gowa 

Terjadinya pro dan kontra mengenai anak yang menitipkan orangtua di 

Balai karena menurut mereka hal tersebut merupakan salah satu tindakan dimana 

individu mau melepaskan diri dari stigma yang terbangun dalam masyarakat 

dengan melalui pertimbangan-pertimbangan yang lebih rasional sesuai dengan 

kondisi-kondisi tertentu. Sudah menjadi stereotype bahwa anak yang menitipkan 

orangtuanya atau keluarganya Balai sangat tidak bertanggung jawab dan 

merupakan tindakan yang dapat melahirkan cibiran dari orang lain. Seperti hasil 

wawancara dengan Ibu Sahira : 
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“Tidak setuju ka saya dengan anak yang menitipkan orang tuanya di Balai 

karna saya bisa rasa yang para lansia rasa karna seorang ibu ka juga, dimana 

capek miki urus anakta baru mereka tidak mau uruski, biasanya orang kalau 

tua mi yang penting sama-sama terus dengan anaknya sampai meninggal, 

tidak banyak ji maunya kalau tua mi orang”
106

 

Seperti halnya yang diungkapkan Kak lia : 

“Teganya itu anaknya bawa orang tuanya di Balai, karna menurutku saya 

sesibuk apapun orang masa tidak ada waktunya untuk sekedar ngobrol atau 

ya perhatikan mamanya, atau ambilkan mi perawat to dirumahnya utnuk 

temani mamanya. Dari pada kodong di kasi masuk Balai pasti sedih itu 

nenek-nenek didalam”
107

 

 

Namun seiring perkembangan zaman telah terjadi perubahan persepsi pada 

beberapa masyarakat. Panti jompo tak lagi hanya dipandang sebagai tempat anak 

mengasingkan orangtuanya karena tidak mau direpotkan untuk mengurus 

orangtuanya yang sudah lansia namun telah timbul pemahaman baru pada 

beberapa masyarakat bahwa panti jompo telah menjadi kebutuhan sosial yang 

justru membantu mereka merawat orang tua yang mereka kasihi. Pandangan yang 

sama juga dimiliki oleh beberapa lansia khususnya di Balai  yang memang secara 

sukarela meminta agar dirinya untuk tinggal di Balai saja, karena merasa di sana 

Lansia akan lebih terurus dan tidak akan merasa kesepian. Seperti yang di 

ungkakan oleh ibu Jusnaidar : 

“Menurut ku saya lebih baik na bawa i ke Balai orang tuanya, terkhusus 

yang sibuk kerja karna pasti nda cukup waktunya untuk urus orang tuanya, 

dan bagus juga kalau di Balai karna nda kesepian didalam ka banyak lansia 

lain ajak cerita, ya asal anaknya tetap liat orang tuanya didalam”
108

 

 

Menyadari sentimen negatif memang kadang muncul karena di panti 

jompo memang masih ada lansia yang tidak pernah dikunjungi keluarganya, hal 

inilah yang membuat panti jompo seolah menjadi tempat “pembuangan”. 

                                                             
106

 Ibu Sahira (40 tahun). Masyarakat di sekitar Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau 

Mabaji” Kabupaten Gowa. Wawancara, Gowa, 22 April 2022. 

107
 Nurlia (29 tahun), Masyarakat di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” 

Kabupaten Gowa. Wawancara, Gowa, 22 April 2022. 

108
 Ibu Jusnaidar (51 tahun). Masyarakat Di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” 

Kabupaten Gowa. Wawancara, Gowa, 22 April 2022. 



68 
 

 
 

Membawa orangtua ke panti jompo bukan sebagai upaya untuk lepas dari 

tanggung jawab apalagi bermaksud untuk membuang juga. Hal tersebut  juga 

merupakan wujud kasih sayang, karena disana segala keperluan sudah ada yang 

mengatur dan mengurusnya. 

F. Merawat Orang Tua Menurut Pandagan Agama Dan Budaya 

1. Menurut Agama  

Setiap agama pasti selalu menganjurkan umatnya untuk bisa saling 

menyayangi, mengasihi dan merawat satu sama lain, terutama kepada keluarga 

sendiri. Begitupun dalam ajaran islam, tidak hanya orang tua yang memiliki 

tanggung jawab untuk merawat dan mengasuh anak, tetapi anak juga memiliki 

tanggung jawab yang sama. Islam selalu mengajarkan hal-hal yang baik dan 

bagaimana berperilaku yang baik, seperti halnya berbakti kepada orangtua atau 

birrul walidain. Perintah berbakti kepada orang tua ini adalah wajib bagi setiap 

umat muslim dan menjadi bentuk ketaatan dalam mendekatkan diri kepada Allah 

swt, itulah mengapa, hukum merawat orang tua menurut ajaran islam adalah 

fardhu ain. Apalagi, jika orang tua sudah lanjut usia atau sepuh. Saat anak baru 

lahir, orangtua yang akan merawat, mendidik, mengasuh dan menafkahinya. 

Sehingga, ketika orangtua sudah memasuki usia lanjut, maka segala kebutuhannya 

menjadi tanggung jawab anak, termasuk untuk merawatnya.
109

  

Merawat dan berbakti kepada orangtua adalah amalan yang paling dicintai 

Allah swt. Selain itu, amalan ini pahalanya bisa jauh lebih besar dibandingkan 

dengan berjihad. Dan seperti dalam ayat al-qur’an juga telah disebutkan : 

ٌْه   ََ ٌْىاً عَلٰى  ََ  ًٗ ًِۚ حَمَلتًَُْ امُُّ الدَِيْ َُ وْسَانَ بِ يْىاَ الَِّْ صا ََ ًٗ فيِْ عَامَيْهِ  ََ فصَِالُ اَ

الدَِيْلََۗ الِيَا الْمَصِيرُْ  َُ لِ ََ  انَِ اشْنُرْ ليِْ 

Terjemahannya :  

       “ Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua 

orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah 
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kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada-kulah kamu 

kembali.” (QS.luqman: 14)
110

 

 

Itu artinya, merawat dan menjaga orangtua adalah satu hal yang tidak 

boleh kita lalaikan. Perjuangan mereka menjaga kita sejak masih dalam 

kandungan sampai akhirnya tumbuh dewasa pun sebenarnya tidak akan pernah 

cukup untuk dibalas oleh seorang anak. Hukum merawat orangtua menurut ajaran 

islam adalah hal yang wajib. Jadi berusahalah yang terbaik dalam berbakti dan 

menjaga orangtua selagi mereka masih ada di dunia ini. 

2. Menurut Budaya Bugis Makassar 

Pangaderreng sebagai wujud kebudayaan orang Bugis dengan sekian 

anasirnya yang berupa kaidah-kaidah atau norma-norma yang dinyatakan melalui 

ade, bicara, rapang, wari’ dan sara’ telah menjadi pedoman dalam kehidupan 

orang bugis masa lampau yang penuh ketegangan dan suasana darurat.  Suasana 

ketegangan dan darurat yang berlarut-larut itu memungkinkan pangaderreng cepat 

menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan baru yang mendesak dalam 

kehidupan. Sifat pangaderreng yang luwes untuk menerima perubahan 

dimungkinkan karna didalamnya tekandung prinsip assituruseng (persepakatan) 

sebagai kaidah tertinggi dalam menghadapi hal-hal baru. Semua dapat berubah 

kecuali ade’ puroondro yang menyangkut siri’. Hal-hal yang menyangkut siri’ itu 

adalah hal-hal yang lekat dengan martabat manusia dan menyangkut nilai-nilai 

terdalam dalam tabiat orang bugis.
111

  

Unsur-unsur pangaderreng dibangun dari lima unsur yakni ade’ , bicara, 

rapang, wari’, dan sara’. Kelima unsur tersebut memiliki penjabaran yang berbeda 

namun saling terkait dan merupakan sebuah kesatuan terintegrasi. Berikut 

penjelasan dari 5 unsur-unsur tersebut : 

1. Ade’ : aturan adat yang mengikat atau tata tertib yang berlaku 

ditengah masyarakat bugis.  
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2. Bicara : aspek hokum atau peradilan, berisi penjelasan hukuman atau 

sanksi bagi yang melanggar.  

3. Rapang : pesan atau petuah leluhur, biasanya berupa perumpamaan 

atau perbandingan. Rapang sering kali hadir dalam bentuk bahasa 

yang halus atau kalimat-kalimat puitis, seperti pantun.  

4. Wari’: penataan dan pola hubungan-hubungan dalam kehidupan 

sosial. Misalnya, mengatakan tabe dan menurunkan tangan kanan saat 

melintas/ berjalan dihadapan orang lain. Menghormati yang tua, 

menyayangi yang muda. 

5.  Sara’ (syariat) : pembauran (akulturasi) budaya dengan syariat agama 

(islam).
112

 

Dewasa ini yang masih sangat diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari 

yang dihubungkan dengan ade’ adalah yang menyangkut sopan santun dalam 

kehidupan. Ade’ menghormati orang tua, ade’ ketertiban umum dan sebagainya. 

Ade’ dalam kehidupan sehari-hari ini mempunyai arti yang mirip dengan adat 

istiadat dan kesopanan umum yang dibiasakan dalam tiap lingkungan pergaulan 

masyarakat. Akan tetapi sifat karakteristik ade’ yang berpijak pada pola 

pangaderreng yaitu siri’ emmiri onroan ri lino masih tetap dominan menentukan 

suatu sikap dalam menghadapi suatu masalah.
113

 

G. Teori Struktural  Fungsional Robert K. Merton 

Robert K. Merton berpendapat bahwa perhatian Struktur Fungsional harus 

lebih banyak ditujukan kepada fungsi-fungsi dibandingkan dengan motif-motif 

subjektif (tujuan atau orientasi) dan efek konsekuensi dari tindakan. Tidak semua 

tindakan memiliki fungsi yang berakibat positif, di luar itu ada fungsi yang 

merupakan konsekuensi yang tidak disadari dan tidak dikehendaki. Maka dari itu 

Merton mengajukan satu konsep yang disebut disfungsi. Disfungsi merupakan 
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konsekuensi yang menurunkan taraf adaptasi dan penyesuaian. Sebagaimana 

struktur atau institusi dapat menyumbang pemeliharaan bagian-bagian lain dari 

sistem sosial, struktur, atau institusi pun dapat menimbulkan akibat negatif bagi 

sistem sosial. Terdapat konsep lain dari sifat fungsi yakni fungsi manifes 

(manifest) dan fungsi laten (latent). Fungsi manifest adalah fungsi yang 

diharapkan (intended), sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak 

diharapkan. 
114

 Berikut adalah penjelasan mengenai kedua konsep tersebut : 

1. Fungsi Manifest Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” Desa 

Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa 

Robert K. Merton memperkenalkan konsep fungsi laten dan fungsi 

manifes. Menurut pengertian sederhana, fungsi manifes adalah fungsi yang 

diharapkan, diketahui dan disadari sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang 

tidak diharapkan atau terselubung. Balai sendiri memiliki fungsi manifes yakni 

untuk membantu mensejahterakan lansia melalui berbagai perawatan yang 

diberikan kepada lansia sesuai dengan kebutuhannya. Balai hadir dan ikut 

melaksanakan berbagai fungsi perawatan yang seharusnya dilakukan oleh 

keluarga, balai sendiri mempunya berbagai program layanan yaitu: 

a. Program Reguler, program yang khusus lansia terlantar dan tidak 

mampu, yakni seluruh kebutuhan lansia ditanggung oleh pemerintah. 

b. Program Pelayanan Harian, merupakan salah satu model pelayanan 

sosial lanjut usia yang bersifat sementara, dilaksanakan di dalam balai 

yang meliputi pelayanan fisik, sosial, psikologi, spiritual serta 

keterampilan guna membantu adaptasi sosial lanjut usia sehingga 

dapat menjalanakan peran sosialbya secara baik. 

c. Program Pelayanan Luar Balai / Home care, suatu model pelayanan 

sosial lanjut usia di luar balai salam hal pemenuhan kebutuhan dasar 

dan layanan kegiatan sehari-hari di rumah lanjut usia/ di luar balai 

agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam 
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program ini, dilakukan kegiatan seperti perawatan kesehatan dan juga 

pendampingan psikososial. 

d. Program Trauma Center, pusat penanganan trauma lanjut usia sebagai 

upaya memberikan pelayanan sosial kepada lanjut usia khususnya 

bagi yang mengalami trauma, pernah mengalami atau menjadi korban 

tindak kekerasan, perlakuan salah dan tindak kriminal. 

Berdasarkan hasil penelitian, di balai salah satu program pelayanan 

harian dimana keluarga yang ingin menitipkan orang tuanya dengan alasan sibuk 

bekerja, program ini mempunyai jangka waktu baik ditentukan dari pihak balai 

maupun pihak keluarga dalam hal ini adanya kesepakatan dari pihak balai atau 

anak tetapi di balai biasanya orang tua di titipkan dalam jangka waktu 1 minggu 

sampai dengan 2 minggu. Dalam penelitian ini juga keluarga sebenarnya tidak 

lepas tangan atau bebas dari tanggung jawabnya dalam memenuhi fungsi 

pemeliharaan namun mengikutsertakan peran Balai karena tidak mampu 

melaksanakannya secara optimal. Seperti hasil wawancara dengan pak Ismail 

yang mengatakan bahwa : 

“Merasa ka terbantu dengan adanya panti jompo, apalagi kasian orang 

seperti kita yang tidak mampu dalam hal ekonomi. Dengan begini adami  

urus orang tuaku yang sakit, enakmi kasihan tidurnya, ada terus urus ki 

disana”
115

 

 

 Balai  membuat para lansia tidak mengalami kesepian dirumahnya sendiri 

karena tidak adanya atau sedikitnya waktu yang dimiliki keluarga tempat ia 

tinggal untuk menemaninya atau mengajaknya berinteraksi. Sementara di Balai 

para lansia masih memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan sesama lansia 

maupun perawat yang ada di sana. Namun memang bagi lansia yang sudah 

mengalami kepikunan hal ini tetap tidak bisa ia lakukan, tapi dalam hal 

keteraturan jadwal makan, mandi, dan tidur sudah lebih teratur sejak tinggal di 
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Balai. Selain itu kebutuhan rohani dari lansia juga lebih terpenuhi khususnya yang 

tinggal di Balai, karena adanya jadwal ibadah yang teratur. 

2. Fungsi Laten Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji” Desa Romangloe, 

Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa 

Fungsi laten secara sederhana dapat diartikan sebagai fungsi terselubung 

dan dianggap sebagai fungsi yang tidak diinginkan atau diharapkan. Dalam hal 

lembaga seperti Balai sendiripun terdapat fungsi laten yang sebenarnya tidak 

diharapkan. Meskipun dalam masyarakat yang sudah berubah menjadi kian 

kompleks ini Balai menjadi solusi mereka dalam membantu melaksanakan fungsi 

perawatan yang tidak dapat mereka laksanakan secara maksimal, namun masih 

ada celah yang membuat timbulnya stigma negatif masyarakat terhadap Balai. 

Secara terselubung Balai dapat dimanfaatkan oleh keluarga yang tidak 

bertanggung jawab untuk membantu mereka melepaskan dirinya dari tanggung 

jawab merawat dan mensejahterakan orang tuanya. 

Balai sebenarnya juga masih ditemukan kasus dimana lansia ditinggalkan 

keluarganya setelah diantarkan ke Balai. Semenjak dibawa untuk tinggal di Balai 

tak pernah sekalipun ada keluarga yang datang untuk meliihat kondisi lansia 

tersebut. Hal yang disampaikan oleh kak Nur Haedah : 

“Ada juga itu nenek yang tidak pernah di kunjungi keluarganya, katanya di 

janji datang sebelum puasa tapi sampai sekarang tidak ada datang, kasihan 

ka liat karna biasa sedih cerita”
116

 

 

Dan dilanjutkan oleh penuturan Nenek Muliyati : 

“Iya di janji-janji teruska untuk maui datang liatka, tapi sampai sekarang 

tidak adaji, ituji sering ku bilang dalam hatiku, jenazah ku mami mu 

tunggui datang dirumahmu”
117

 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masih 

adanya keluarga yang tidak mengurus orang tuanya, dengan menyerahkan 

semuanya ke pada balai tanpa adanya tanggung jawab. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, banyak sekali pelajaran 

yang didapat dimana penelitian ini membahas tentang Pergeseran Fungsi 

Perawatan Terhadap Orang Tua Lanjut Usia, yang dititipkan oleh anaknya. Tetapi 

dalam hal ini berdasarkan yang dilihat dan di dengar langsung dari cerita para 

lansia bahwa semua yang menjadi informan dalam penelitian ini mempunyai 

permasalahan dengan anak maupun keluarganya. Dimana lansia yang tidak 

nyaman dengan tempat ia tinggal dan keluiarga dalam hal ini keponakan yang 

tidak mengaharapkan keberadannya, dan selanjutnya Lansia yang mempunyai 

anak kandung tetapi sekarang di perhatikan oleh anak angkatnya dimana lansia 

tersebut juga tidak paham apa yang membuat anak-anaknya sudah tidak 

menghiraukannya lagi, bahkan sekedar menanyakan kabar saja sudah tidak 

perrnah sama sekali, yang terakhir Lansia berinisial A, dimana beliau mempunyai 

trauma dengan masa lalunya yang membuatnya hampir mengakhiri hidupnya, 

berdasarkan cerita beliau bahwa semua yang dia punyai, keluarga bahkan materi 

yang ia miliki harus hilang dalam satu waktu karena kesalahannya sendiri. Dan 

sepasang lansia yang dititipkan dengan tujuan membantu dalam merawat dan 

mensejahterakan mereka, seorang istri yang mengidap penyakit gula yang harus 

benar-benar membutuhkan perawatan yang maksimal, seorang suami yang 

penglihatannya sudah tidak jelas dan merasa sangat bahagia dan terbantu dengan 

adanya panti yang membantunya dalam hal kebutuhannya dengan istrinya.  

Dengan mendengar cerita para Lansia penulis merasa bahwa orang tua yang 

merasa sangat kecewa dengan perlakuan yang mereka dapatkan dari keluarganya 

sendiri, dimana mereka hanya mau di dengarkan saja, mereka hanya ingin tinggal 

bersama keluarganya, di rawat dan di sayangi. Pelajaran yang bisa penulis ambil 

dalam penelitian ini ialah sayangi orang tuamu selagi mereka masih ada, ingat 

jasa-jasanya dan selalu tanamkan dalam diri bahwa kita tidak bisa sukses atau 

berhasil dalam hal apapun tanpa adanya doa bahkan ridho dari orang tua kita 

sendiri. Apalagi ketika orang tua kita sudah meneteskan air matanya untuk kita.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Melalui penelitian tentang pergeseran fungsi perawatan terhadap orangtua 

lanjut usia ini diperoleh beberapa informasi tentang bagaimana suatu lembaga 

mengambil alih dan menjalankan beberapa fungsi perawatan yang biasanya 

dilakukan oleh keluarga, yaitu : 

1. Tidak berlangsungnya fungsi perawatan dalam keluarga secara maksimal 

membuat panti jompo dalam hal ini Balai turut andil dalam melaksanakan 

tugas perawatan tersebut. Bentuk perawatan yang dimaksud terbagi dalam 

beberapa aspek yakni perawatan fisik, memberi kasih sayang, perawatan 

sosial, dan juga perawatan spiritual. Dalam memenuhi aspek perawatan fisik 

yang perlu dilakukan diantaranya adalah memotong kuku, memakaikan 

pakaian, mengingatkan waktu istirahat, membersihkan diri, dan 

memindahkannya dari tempat tidur ke kursi bagi lansia yang sudah tidak 

mampu lagi berjalalan. Untuk aspek memberi kasih sayang, yang dapat 

dilakukan dengan memberikan perhatian kepada lansia agar mereka tetap 

merasa memiliki keluarga walau tidak tinggal bersama. Perawatan ini harus 

dilakukan untuk menciptakan kondisi aman dan nyaman bagi lansia. 

2. Lansia yang dititipkan di Balai terjadi karena beberapa faktor, diantaranya 

adalah perubahan sosial yang meliputi peningkatan mobilitas penduduk 

yang membuat banyak anak tinggal terpisah dengan orangtuanya sehingga 

tidak mampu mengurus dan merawat orangtuanya yang sudah lansia, 

terkendalah di masalah ekonomi yang membuat anak merasa tidak 

sepenuhnya memenuhi kebutuhan lansianya. Selain karena perubahan 

sosial, faktor lain yang dapat mendorong adalah adanya rasa tidak ingin 

menjadi beban untuk keluarga. Beberapa lansia merasa anak atau cucunya 

akan kerepotan bila harus mengurus dan merawatnya hal ini lah yang 

membuatnya memilih untuk tinggal di Balai saja. 
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3.  Pelaksanaan fungsi perawatan oleh balai merupakan fungsi manifes dari 

beridirinya balai. Balai  dianggap sebagai solusi dari perubahan yang terjadi 

dalam masyarakat. Balai telah membantu keluarga pada saat ini dalam 

merawat dan mensejahterakan orang tuanya yang sudah lansia. Meskipun 

begitu balai juga memiliki fungsi laten yang cukup mengkhawatirkan. Balai 

dalam hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 

sebagai cara untuk melepaskan diri dari tanggung jawab merawat dan 

mensejahterakan lansia. Hal ini terjadi apabila setelah menitipkan lansia di 

Balai pihak keluarga tak lagi pernah datang melihat lansianya. Hal ini lah 

yang melahirkan pro dan kontra dalam masyarakat tentang menitipkan 

lansia di Panti Sosial Balai Rehabilitasi “Gau Mabaji”, sebagian setuju 

sementara sebagian lagi tidak. Terlepas dari pro kontra itu keluarga 

memiliki alasan tersendiri yang membuatnya menitipkan lansia di Balai, 

dengan pertimbangan lansianya akan lebih terurus dan terawat.

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka adapun implikasi dalam 

penelitian adalah, sebagai berikut :  

1. Pengurus harus membuat pertemuan khusus antara pengurus balai, keluarga 

dan lansia guna berbagi pendapat dan informasi yang berguna untuk 

menunjang upaya peningkatan kesejahteraan bagi para lansia yang tinggal di 

balai. 

2. Keluarga harus mampu tetap menjaga komunikasi dengan keluarganya yang 

tinggal di panti, baik via telepon maupun tatap muka langsung. Perhatian 

dan dukungan dari anggota keluarga akan memberikan semangat lebih bagi 

lansia. 

3. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus memberi sanksi 

hukum yang tegas bagi panti jompo maupun keluarga yang dengan sengaja 

menelantarkan lansianya baik yang tinggal dirumah, dan juga yang 

dititipkan di panti jompo. 
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4. Pemerintah harus menetapkan syarat-syarat khusus sebagai bahan 

pertimbangan sebelum lansia diperbolehkan dibawa ke balai, untuk 

mencegah niat keluarga yang ingin menelantarkan lansia dengan 

membawanya ke balai. 
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TABEL INFORMAN 

 

 Lansia Yang Tinggal Di Panti Sosial Balai Rehabilitasi 

 “Gau Mabaji 

No Nama  Umur Asal 

1 Baharuddin 61 tahun Rappokalling 

2 Abdullah Hafid 71 tahun Pangkep  

3 Djamaludin  80 tahun Gowa  

4 Muliati  61 tahun Jl. Dangko 

5 Pujiati  80 tahun  Pangkep  

6 Suyati 84 tahun  Jawa 

  

Anak dari Lansia (Lanjut Usia) 

No  Nama  Pekerjaan 

1 Ismail  Karyawan Bengkel (Anak dari 

kakek Baharuddin) 

2 Harmina IRT (Menantu dari kakek 

Baharuddin) 

 

Informan Pelengkap  

No  Nama  Pekerjaan  

1 H. Indar  Perawat  

2 Eka Kaswara Putra Perawat  

3 Nur Haedah  Penanggung Jawab Asrama  

4 Jusnaidar  IRT (masyarakat di sekitar balai) 

5 Sahira  Pemilik warung kecil (masyarakat disekitar balai) 

6 Nurlia  Masyarakat sekitar balai 



 
 

 
 

LAMPIRAN 

 

 

 

L A M P I R A N 

 

 

 
 

  



 
 

 
 

A. PERSURATAN 

 

1. Surat Izin Penelitian 

 

 



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

B. DOKOMENTASI 

 

 
Gambar.1 Pintu gerbang Panti Sosial Balai Rehabilitasi  

“Gau Mabaji” Kabupaten Gowa (19 April 2022) 

 

 
Gambar. 2 Gedung untuk menerima tamu Panti Sosial Balai 

Rehabilitasi “Gau Mabaji” Kabupaten Gowa (19 April 2022) 

 



 
 

 
 

 
Gambar. 3 Gedung Aula Panti Sosial Balai Rehabilitasi  

“Gau Mabaji” Kabupaten Gow (19 April 2022) 

 
Gambar. 4 Asrama Lansia Panti Sosial Balai Rehabilitasi  

“Gau Mabaji” Kabupaten Gowa (19 April 2022) 



 
 

 
 

 
Gambar. 5 Mushollah Panti Sosial Balai Rehabilitasi 

 “Gau Mabaji” Kabupaten Gowa (19 April 2022) 

 
Gambar. 6 Gedung Klinik Panti Sosial Balai Rehabilitasi  

“Gau Mabaji” Kabupaten Gowa (19 April 2022) 



 
 

 
 

 
Gambar. 7 Wawancara dengan kakek Abdullah Hafid, Lansia  

(Gowa, 19 April 2022) 
 

 

Gambar. 8 Wawancara dengan Nenek Pujiati, Lansia   

(Gowa, 19 April 2022) 



 
 

 
 

 

 
Gambar. 9 Wawancara dengan Kakek Djamaluddin, Lansia  

(Gowa, 19 April 2022) 
 

 
Gambar.10 Wawancara dengan kakek Baharuddin, Lansia  

(Gowa, 13 Mei 2022) 



 
 

 
 

 

Gambar. 11 Wawancara dengan Nenek Muliati, Lansia 

 (Gowa, 19 April 2022)   

 

 

 

Gambar. 12 Wawancara dengan nenek Suyati, Lansia  

(Gowa, 19 April 2022) 



 
 

 
 

 

 

Gambar. 13 Wawancara dengan pak Eka, perawat  

(Gowa, 20 April 2022) 
 

 
Gambar. 14 Wawancara dengan H.Indar, perawat 

(Gowa, 19 April 2022) 



 
 

 
 

 

Gambar. 15 Wawancara dengan kak Haedah, Penanggung jawab 

asrama (Gowa, 19 April 2022) 
 

 

Gambar. 16 Wawancara dengan pak Ismail, 

 anak kakek Baharuddin  (Rappokalling, 15 Mei 2022)                                 



 
 

 
 

 

Gambar. 17  Wawancara dengan ibu Hermina, menantu kakek 

Baharuddin (Rappokalling, 15 Mei 2022) 

 

 

 

Gambar. 18 Wawancara dengan ibu Sahira, masyarakat   

(Gowa, 22 April 2022)                                  



 
 

 
 

 

Gambar. 19 Wawancara dengan ibu Jusnaidar, masyarakat  

(Gowa, 22 April 2022) 
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