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PEDOMAN TRANSLITERASI  
 

Daftar huruf  bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 Jim J Je ج
 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 Za Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط
 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain „ apostrof terbaik„ ع
 Gain G Eg غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L Ei ل
 Mim M Em و
 Nun N En ن
 Wawu W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ‟ Apostrof أ
ً ya‟ Y Ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vocal 

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

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

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 

 

 

 
 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu 
 

 
 

 Contoh: 

Contoh :   ََكَـيْـف : kaifa   -   ََهَـوْل : haula  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

  

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fathah a a  َا 
kasrah i i  ِا 

dammah u u  ُا 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fathah dan ya ai a dan i ََْـي 

fathah dan wau au a dan u ََْـو 

Nama 

 

Harkat dan Huruf 
 

Fathah dan alif  
atau yā’ 

 

ى| ... َ ا... َ  

 kasrah dan yā’ 

 

ــي ِِ  

 Dammah dan wau 

 

 ــُـو

 

Huruf dan  
Tanda 

 
ā 

ī 

ū 

Nama 

 
a dan garis di atas 

 i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 
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Contoh: 

 ma>ta : مـاَت

 <rama : رَمَـي

 qi>la : قِـيْـم

 yamu>tu : يَـمـوُْتَُ

4. Tā’ marbutah 

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

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raudah al-atfāl :  رَوْضَـةاُلأطْفَالَِ

 al-Madīnah al-Fād}ilah : انَْـمَـدِيْـنَـةاُنَْـفـاَضِــهةََُ

 al-h}ikmah :  انَـحِْـكْـمَــةَُ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atautasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( َََِِّ   ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ًber-tasydiddi akhir 

sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah(ًَِ), maka ia ditransliterasikan seperti 

huruf maddah(i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا(alif lam 
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ma’arifah).Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, 

al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata sandang 

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis 

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

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al Qur‟an), 

sunnah,khususdanumum.Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9.  Lafz al-Jalalah ( للٍَ ) 

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

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

hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10.  Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
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kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

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

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

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan 

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

kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
 
Nama : Nilam 
NIM : 50900118027 
Judul Skripsi : Upaya Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat Melalui    
   Kampung Siaga Bencana Desa Beringin Jaya Kecamatan 

Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara  
 

Penelitian ini mengangkat permasalahan pokok tentang upaya mitigasi 
bencana berbasis masyarakat melalui Kampung Siaga Bencana Desa Beringin Jaya 
Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini difokuskan pada 
upaya mitigasi berbasis masyarakat yang dikhususkan pada bencana banjir dan peran 
dari Kampung Siaga bencana itu sendiri dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana 
upaya mitigasi bencana banjir yang dilakukan Kampung Siaga Bencana Desa 
Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara? 2) Kendala apa 
yang dihadapi Kampung Siaga Bencana dalam upaya mitigasi bencana banjir di Desa 
Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara? 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian 
disiplin ilmu kesejahteraan sosial yang dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis 
objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu. Sumber data primer dalam penelitian 
ini adalah Pengurus/anggota KSB, Tagana Luwu Utara, Pemerintah Desa, serta 
masyarakat sebagai informan utama. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
deskriptif yang menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, serta 
penelurusuran referensi dalam pengumpulan data. Analisis data juga dilakukan 
dengan tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mitigasi yang dilakukan 
Kampung Siaga Bencana berbasis masyarakat dengan menggunakan pendekatan 
mitigasi struktural dan non-struktural terimplementasi melalui kegiatan: 1) 
Pembuatan tanggul dan rumah panggung; 2) Sosialisasi penanggulangan banjir; 3) 
Pelatihan penanggulangan banjir. Adapun kendala yang dihadapi Kampung Siaga 
Bencana dalam upaya mitigasi bencana di Desa Beringin Jaya adalah: 1) 
Keterbatasan alat tanggul; 2) Rendahnya minat dan inisiatif masyarakat; 3) Adanya 
Konflik internal KSB. 

Implikasi dalam penelitian ini antara lain: 1) Diperlukan upaya lebih lanjut 
untuk merangsang partisipasi masyarakat agar dapat berpartisipasi dan terlibat lebih 
secara aktif dalam upaya penanggulangan bencana dengan sosialisasi dan pemberian 
motivasi serta melakukan pendekatan sosial secara intensif yang didukung oleh 
tindakan dan campur tangan dari  pemerintah desa itu sendiri serta dari berbagai 
pihak yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana tersebut; 2). 
Dalam upaya mitigasi bencana perlunya mengkolaborasikan antara mitigasi struktural 
dan non-struktural yang didukung dengan kelengkapan sarana dan pra-sarana yang 
perlu diperhatikan serta disediakan oleh KSB dan berbagai Stakeholder lainnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara geografis, Indonesia berada dipersimpangan tiga lempeng tektonik di 

dunia (lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik) yang diapit oleh dua samudera 

besar (samudera Hindia dan samudera Pasifik) mengakibatkan Indonesia rentan 

bencana alam baik bencana dalam skala besar maupun bencana dalam skala kecil.1 

Selain karena letak geografis, penyebab lain Indonesia terhitung sebagai salah satu 

negara paling rawan terhadap bencana adalah  struktur geologisnya. Berbagai macam 

bencana baik bencana alam maupun bencana non alam serta sosial terjadi di 

Indonesia setiap tahunnya mengakibatkan kerusakan dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat.   

Bencana itu sendiri merupakan rangkaian peristiwa yang bersifat merusak, 

dapat mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat 

disebabkan oleh berbagai macam faktor baik karena alam, non alam maupun dari 

aktivitas manusia. Dampak negative yang ditimbulkan dapat berjangka pendek dan 

dalam jangka panjang yang patut kita waspadai dan perlu tangani. Beberapa bencana 

yang sering melanda Indonesia terkhusus bencana alam seperti gempa bumi, letusan 

gunung berapi, tsunami, banjir, longsor, dan berbagai macam jenis bencana lainnya. 

                                                           
1
Aprilia Findayani, “Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir di Kota 

Semarang”, Jurnal Geografi 12,  No 1 (2015), h.103. 
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Berdasarkan data World risk report tahun 2019,  Indonesia menempati urutan 

ke-37 dari 180 negara paling rawan bencana di dunia.2  BNPB mencatat sebanyak 

3.768 kejadian bencana yang terjadi selama tahun 2019, didominasi oleh bencana 

banjir, longsor dan puting beliung dengan presentase 99% bencana hindrometereologi 

dan 1% geologi. Dampak korban jiwa akibat bencana tersebut sebanyak 478 korban 

yang  meninggal dunia, 109 hilang, 6,1 juta jiwa mengungsi dan 3.419 luka-luka. 3  

Pada tahun 2020 tercatat 4.650 kejadian bencana alam yang didominasi 

dengan bencana alam hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, 

angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang 

mengakibatkan korban jiwa dengan jumlah 418 jiwa meninggal, 619 jiwa yang luka-

luka dan 6.796.707 jiwa korban bencana yang mengungsi. Selain bencana alam, pada 

tanggal 13 April 2020 pemerintah juga menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai 

Bencana Nasional Non Alam.4  

Data pada tahun 2021, sepanjang 1 Januari hingga 1 September telah tercatat 

sebanyak 1.805 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana banjir (733 

kejadian), puting beliung (475 kejadian), tanah longsor (342 kejadian), karhutla (205 

kejadian), gelombang pasang/abrasi (22 kejadian) dan kekeringan (5 kejadian) yang 

                                                           
2
DJKN, “Masuk  Peringkat 37  Negara  Rentan   Bencana,  Pemerintah  Indonesia 

Asuransikan Asetnya” (Berita), Situs Resmi DJKN, 
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/21851/Masuk-Peringkat-37-Negara-Rentan-Bencana-
Pemerintah-Indonesia-Asuransikan-Asetnya.html (diakses 1 September  2021 pukul 10.59 WITA). 

3
BNPB Editorial, “Kaleidoskop Bencana 2019, Waspadai Potensi Bencana Geologi dan 

Vulkanologi di 2020” (Berita), Situs Resmi BNPB, https://bnpb.go.id/berita/kaleidoskop-bencana-
2019-waspadai-potensi-bencana-geologi-dan-vulkanologi-di-2020 (diakses 1 September 2021 pukul 
11.02 WITA). 

4Infografis Bencana Tahun 2020, Geoportal Data Bencana Indonesia (bnpb.go.id), (diakses 1 
September 2021 pukul 11.15  WITA). 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/21851/Masuk-Peringkat-37-Negara-Rentan-Bencana-Pemerintah-Indonesia-Asuransikan-Asetnya.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/21851/Masuk-Peringkat-37-Negara-Rentan-Bencana-Pemerintah-Indonesia-Asuransikan-Asetnya.html
https://bnpb.go.id/berita/kaleidoskop-bencana-2019-waspadai-potensi-bencana-geologi-dan-vulkanologi-di-2020
https://bnpb.go.id/berita/kaleidoskop-bencana-2019-waspadai-potensi-bencana-geologi-dan-vulkanologi-di-2020
https://gis.bnpb.go.id/
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mengakibatkan korban sebanyak 508 jiwa meninggal, 69 orang hilang, 12.881 jiwa 

luka-luka serta 5.850.337 jiwa menderita dan mengungsi.5 

Berdasarkan data 3 tahun di atas, salah satu bencana alam yang paling 

mendominasi adalah bencana banjir. Banjir adalah fenomena alam yang disebabkan 

oleh proses alamiah dan aktivitas manusia yang tidak terkendali dalam 

mengeksploitasi alam. Proses alam tersebut sangat bergantung pada kondisi curah 

hujan, sistem air tanah, struktur geologi, jenis batuan, geomorfologi, dan topografi 

lahan. Aktivitas manusia, di sisi lain terkait dengan perilaku yang memanfaatkan 

alam untuk kesejahteraan manusia, membuang sampah ke sungai, dan berbagai 

aktivitas lain yang cenderung merusak lingkungan. Oleh karena itu, dampak banjir ini 

sangat merugikan manusia baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.  

Salah satu wilayah di Indonesia yang terdampak bencana 

hidrometeorologi  yakni  banjir  bandang  adalah  Kabupaten Luwu Utara. Banjir 

yang  disertai dengan lumpur melanda beberapa kawasan  Kabupaten Luwu Utara 

pada 13 Juli 2020 yang  meliputi  enam  kecamatan  sekaligus diantaranya Kecamatan 

Masamba, Sabbang, Baebunta, Baebunta Selatan, Malangke dan Malangke Barat 

mengakibatkan  ribuan rumah terendam dan sebanyak 4.930 keluarga terdampak di 

kawasan tersebut. Penyebab dari banjir bandang ini sendiri disebabkan oleh beberapa 

faktor. Pertama, karena tingginya curah hujan yang yang terjadi selama dua hari 

berturut-turut dari 12-13 juli 2020 secara langsung telah menyebabkan sungai 

Rongkong, sungai Meli dan sungai Masamba meluap. Faktor kedua, karena adanya 

pengalihan fungsi hutan menjadi lahan untuk pertanian dan adanya sejarah patahan 

                                                           
5Kejadian Bencana PerProvinsi Tahun 2021, Geoportal Data Bencana Indonesia, bnpb.go.id 

(diakses 1 September 2021 pukul 11.54 WITA). 
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yang mengakibatkan kondisi formasi dikawasan hulu lemah sehingga memudahkan 

longsor dan menerjang pemukiman padat penduduk.6 Terkait dengan bencana 

tersebut, mitigasi atau pengurangan risiko bencana sangat berperan penting sebagai 

bentuk upaya untuk merespon dan mengurangi risiko bencana baik melalui mitigasi 

struktural yang terdiri dari pembangunan fisik maupun mitigasi non-struktural  

berupa kegiatan penyadaran dan peningkatan kemampuan diri dalam menghadapi 

bencana di masa yang akan datang. 

Mitigasi bencana merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, 

menilai, dan mengurangi risiko bencana, mengurangi kerentanan sosial-ekonomi 

terhadap bencana, dan mengelola bahaya lingkungan dan bahaya lain yang dapat 

menimbulkan kerentanan. Kegiatan mitigasi bencana ini dilakukan dengan 

memperhatikan aspek - aspek yang keberlanjutan, dengan melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan (Stakeholder) dengan memprioritaskan tindakan yang perlu 

diprioritaskan.7 Untuk itu, dalam rangka memperkuat mitigasi di Kabupaten Luwu 

Utara, Kementrian Sosial yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah  membentuk  

Kampung Siaga Bencana (KSB) berbasis masyarakat di desa Beringin Jaya 

Kecamatan Baebunta Selatan salah satunya pada hari senin, 21 September 2020 yang  

diharapkan dapat mengurangi risiko bencana khususnya bagi masyarakat yang tinggal 

di kawasan - kawasan rawan bencana.  

Pada Kampung Siaga Bencana ini, perlu dilakukannya tindakan proaktif 

melalui program – program penanggulangan bencana terkhusus upaya mitigasi yang 

                                                           

6
Danung Arifin, “Doni Monardo Ungkap Tiga Faktor Penyebab Banjir Bandang Luwu Utara” 

(Berita), Situs Resmi BNPB, https://bnpb.go.id  (di akses 2 September 2021 pukul 21.26 WITA). 
7
Amran, “Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurangan Risiko Bencana Tanah 

Longsor Melalui Kelompok Kampung Siaga Bencana”, Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial 15, no.1 
(2016), h.134. 

https://bnpb.go.id/
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tepat guna meminimalkan terjadinya risiko bencana dalam hal ini banjir.  Karena 

semakin meningkatnya kejadian bencana yang terjadi, akan semakin luas dampaknya 

dan semakin sulit untuk diprediksi serta semakin kompleks penanganannya.  Maka 

dari itu, perwujudan dari Kampung Siaga Bencana ini menjadi ujung tombak 

ketangguhan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana, mengurangi 

dampak serta mendorong kemampuan warga untuk pulih kembali dengan cepat 

setelah kejadian bencana.  

Kampung Siaga Bencana yang dibentuk di Desa Beringin Jaya diharapkan 

dapat membawa perubahan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kesiapsiagaan 

masyarakat dalam menghadapi risiko bencana banjir terlebih saat musim hujan terjadi 

melalui kegiatan-kegiatan mitigasi yang berkelanjutan, mengingat Desa Beringin Jaya 

merupakan salah satu desa rawan bencana yang telah menjadi langganan bencana 

banjir sejak puluhan tahun lalu. Kerjasama antar Pemerintah dan masyarakat serta 

KSB tentu sangat berperan penting dalam pelaksanaan penanggulangan bencana demi 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan mitigasi tersebut.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Upaya Mitigasi Bencana 

Berbasis Masyarakat Melalui Kampung Siaga Bencana Desa Beringin Jaya 

Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan untuk penyusun agar ruang lingkup yang 

akan diteliti agar dapat lebih jelas.  Adapun fokus penelitian ini adalah upaya mitigasi 
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yang dikhususkan pada bencana banjir dan peran Kampung Siaga Bencana di Desa 

Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan Fokus penelitian di atas, maka dapat dideskripsikan batasan 

penelitian sebagai berikut: 

a. Mitigasi bencana merupakan serangkaian kegiatan yang berupaya dan ditujukan 

untuk mengurangi risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat yang 

berkawasan rawan bencana melalui pembangunan fisik, penyadaran, serta 

peningkatan kapasitas dalam menghadapi ancaman bencana. 

b. Kampung Siaga Bencana (KSB) merupakan model kebijakan penanggulangan 

bencana dari Kementrian sosial yang berbasis masyarakat, dimana pendampingan 

dan pemberdayaan diberikan kepada masyarakat khususnya yang  berada di 

daerah rawan bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan 

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana baik dengan pemberian 

fasilitasi pelatihan – pelatihan, memperkuat solidaritas inter dan anggota 

masyarakat serta memanfaatkan sumber daya lokal.  

c. Masyarakat adalah pihak pertama yang akan berhadapan langsung dengan 

ancaman dari bencana sehingga kesiapsiagaan masyarakat menentukan besar 

kecilnya dampak bencana yang akan terjadi. Oleh karena itu, masyarakat 

merupakan pelaku penting untuk mengurangi kerentanan resiko bencana dengan 

melakukan upaya penanggulangan bencana terkhusus mitigasi serta ikut 

berpartisipasi secara aktif dalam menangani bencana melalui Kampung Siaga 

Bencana. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang  telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang dibuatkan penyusun sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya mitigasi bencana banjir yang dilakukan Kampung Siaga 

Bencana Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu 

Utara? 

2. Kendala apa yang dihadapi Kampung Siaga Bencana dalam upaya mitigasi 

bencana banjir di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten 

Luwu Utara? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran pustaka, penyusun menemukan penelitian terdahulu 

baik berupa skripsi dan jurnal ilmiah yang dianggap memiliki  korelasi/relevan 

dengan  penelitian ini, diantaranya: 

1. Penelitian Yuliana Pangestu Ningsih, skripsi dengan judul “Implementasi 

Program Kampung Siaga Bencana Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi 

Kasus di KSB Mahameru, Desa Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, 

Kabupaten Malang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan jenis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

adanya perubahan pemahaman masyarakat Desa Gubugklakah tentang potensi 

risiko bencana di Desa Gubugklakah diantaranya bencana gempa bumi, gunung 

meletus, longsor serta kekeringan. Pelaksanaan program pada KSB juga berjalan 

dengan baik yang dibuktikan dengan terselenggaranya program yang dibentuk 
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oleh KSB Mahameru yang terdiri dari program pra-bencana, program saat 

bencana dan pasca bencana.8 

2. Penelitian Dandy Tegar Wicaksono, skripsi dengan judul “Kampung Siaga 

Bencana Berbasis Masyarakat sebagai Upaya Partisipasi Masyarakat Dalam 

Mitigasi Bencana (Studi Kasus tentang Masyarakat Tangguh Bencana di 

Kelurahan Sangkrah, Sewu dan Semanggi, Kota Surakarta)”. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan 

untuk memproleh informasi pembentukan Kampung Siaga Bencana berbasis 

Masyarakat dan mengetahui partisipasi warga serta manfaat dari kampung siaga 

bencana dalam menghadapi bencana banjir di Kota Surakarta.9  

3. Penelitian Amran dalam Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Vol.15 No.1 Juni 2016, 

dengan judul “Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurangan Risiko 

Bencana Tanah Longsor melalui Kelompok Kampung Siaga Bencana”.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapat 

informasi secara mendalam mengenai partisipasi masyarakat secara detail dalam 

menghadapi risiko bencana. Penelitian ini berlokasi Kampung Cibuntu 

Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dengan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan kegiatan penanggulangan 

bencana, dari segi waktu, jarak, dan pengetahuan yang berkaitan dengan 

                                                           
8
Yuliana Pangestu Ningsih, “Implementasi Program Kampung Siaga Bencana (KSB) Berbasis 

Partisipasi Masyarakat”, Skripsi  (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas ilmu sosial 
dan ilmu politik Program Studi Kesejahteraan Sosial, 2021), h.137. 

9Dandy Tegar Wicaksono, “Kampung Siaga Bencana Berbasis Masyarakat sebagai Upaya 
Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana”, Skripsi  (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Sosiologi, 2018), h.148. 
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karakteristik wilayah, Kampung Siaga Bencana (KSB) ditingkat RW lebih efektif 

dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana.10 

4. Penelitian Habibullah dalam Jurnal Informasi Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI, Vol. 18, No. 02 Tahun 2013 dengan 

judul “Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas: Kampung 

Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana”. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada intervensi 

penanggulangan bencana berbasis masyarakat antara Kampung Siaga Bencana 

dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Hasil penelitian ini menunjukkan 

Kementerian Sosial RI tidak hanya sebagai pembuat kebijakan tetapi juga secara 

langsung memfasilitasi dan mendukung pembentukan kelembagaan Kampung 

Siaga Bencana. Konsep Kampung Kampung Siaga bencana ini lebih cenderung 

sebagai brand program dan bukan kampung yang berpera sebagai wilayah 

sedangkan pada desa/ kelurahan merupakan konsep kewilayahan desa/kelurahan 

itu sendiri. Tujuan dari kampung siaga bencana mengarah lebih kepada 

pemberian pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, membentuk jejaring 

dan memperkuat interaksi sosial, mengorganisasikan, menjamin kesinambungan, 

mengoptimalkan potensi dan sumber daya. Sedangkan pada Desa/Kelurahan 

Tangguh Bencana lebih cenderung sebagai upaya peningkatan penanggulangan 

berbasis komunitas.11 

 

                                                           
10

Amran, “Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurangan Risiko Bencana Tanah 
Longsor melalui Kelompok Kampung Siaga Bencana”, h.152 

11
Habibullah, “Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas: Kampung Siaga 

Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana”, Jurnal Informasi Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI, Vol. 18, No. 02 (2013), h.148. 
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Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 

No Nama 
Peneliti 

Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Yuliana 
Pangestu 
Ningsih 

Implementasi 
Program 
Kampung Siaga 
Bencana Berbasis 
Partisipasi 
Masyarakat 

1. Fokus penelitian 
yang membahas 
tentang 
program/kegiatan 
KSB yang 
melibatkan 
masyarakat. 

2. Metode 
Penelitian 
Kualitatif 
 

1. Objek dalam 
penelitian penyusun 
hanya berfokus pada 
upaya mitigasi yang 
dikhususkan pada 
bencana banjir.  

2. Dalam penelitian 
tersebut, cakupan 
program 
penanggulangan 
bencana dalam KSB 
yang diteliti lebih 
luas, mulai dari 
tahap pra-bencana, 
saat bencana dan 
pasca bencana. 

2. Dandy 
Tegar 
Wicaksono 

Kampung Siaga 
Bencana Berbasis 
Masyarakat 
sebagai Upaya 
Partisipasi 
Masyarakat 
Dalam Mitigasi 
Bencana 

1. Meneliti KSB 
berbasis 
masyarakat 
dalam upaya 
mitigasi bencana 
yang dikhususkan 
pada bencana 
banjir. 

2. Metode 
Penelitian 
Kualitatif 

 
 
Tidak meneliti 
kendala/ faktor 
penghambat yang 
dihadapi KSB. 
 
 

3. Amran Peningkatan 
Partisipasi 
Masyarakat 
Dalam 
Pengurangan 
Risiko Bencana 

1. Meneliti tentang 
upaya 
pengurangan 
risiko bencana 
berbasis 
masyarakat 

1. Objek penelitian di 
Kampung Cibuntu 
Kelurahan 
Cibeunying 
Kecamatan 
Cimenyan 
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Tanah Longsor 
melalui 
Kelompok 
Kampung Siaga 
Bencana 

melalui KSB. 
2. Metode 

Penelitian 
Kualitatif. 

 

Kabupaten 
Bandung. 

2. Fokus penelitian 
pada bentuk dan 
peningkatan 
partisipasi 
masyarakat dalam 
pengurangan risiko 
bencana melalui 
KSB. 
 

4. Habibullah Kebijakan 
Penanggulangan 
Bencana Berbasis 
Komunitas: 
Kampung Siaga 
Bencana dan 
Desa/Kelurahan 
Tangguh Bencana 

1. Objek penelitian 
tentang KSB 

2. Metode 
Penelitian 
Kualitatif 
 

Fokus penelitian 
tersebut pada kebijakan 
penanggulangan 
bencana berbasis 
masyarakat antara 
Kampung Siaga 
Bencana dan 
Desa/Kelurahan 
Tangguh Bencana. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui langkah - langkah yang dilakukan Kampung Siaga Bencana 

dalam upaya mitigasi bencana banjir di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta 

Selatan Kabupaten Luwu Utara. 

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kampung Siaga Bencana dalam upaya 

mitigasi bencana banjir di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan 

Kabupaten Luwu Utara. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini secara umum diklarifikasikan 

menjadi dua kategori yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan kepada 

mahasiswa, khususnya mahasiswa Kesejahteraan Sosial UIN Alauddin Makassar 

terkait upaya mitigasi bencana berbasis kampung Siaga bencana berbasis masyarakat 

di Desa Beringin Jaya Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini juga dapat dijadikan 

sebagai bahan rujukan untuk penelitian – penelitian selanjutnya bagi para peneliti 

yang memiliki penelitian senada dengan penyusun. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pikiran 

kepada pihak-pihak terkait baik pemerintah daerah, organisasi kerelawanan serta 

masyarakat tentang Kampung Siaga Bencana (KSB) dan dapat meningkatkan 

pemahaman masyarakat tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Konsep Bencana  

1. Pengertian Bencana 

Definisi bencana dalam Undang – Undang No 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan  bencana, mendefinisikan bencana sebagai berikut: 
 
“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 
dampak psikologis.”12 

Dari pengertian di atas, bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian 

kejadian yang terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti alam, non alam, 

atau karena aktivitas dari manusia. UU No. 24 Tahun 2007 juga mendefinisikan 

bencana alam, non alam, serta bencana sosial dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Bencana alam adalah bencana dengan serangkaian peristiwa yang disebabkan 

oleh alam yang berbentuk seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, 

banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.  

1) Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan 

merendam daratan, banjir disebabkan volume air di suatu badan air seperti 

sungai dan danau meluap karena curah hujan yang tinggi dan tidak lancarnya 

jalan air yang dikarenakan oleh sampah-sampah. 

                                                           
12Kementerian Sosial RI, Undang-undang Republik  Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, h. 2. 



 

 

2) Letusan gunung berapi adalah peristiwa yang terjadi ketika endapan 

magmatik di dalam perut bumi didorong keluar oleh gas yang bertekanan 

tinggi. 

3) Angin topang adalah angin yang berputar dengan gerakan dan kecepatan 

lebih dari 40 mph dan bergerak dalam garis lurus dengan durasi waktu 

hingga 5 menit. 

4) Tanah longsor merupakan peristiwa geologi yang disebabkan karena adanya 

pergerakan berbagai jenis batuan dan tanah seperti batuan yang jatuh dengan 

massa tanah yang besar. 

b. Bencana non alam merupakan bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau 

rangkaian peristiwa non alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, 

epidemi, dan wabah penyakit. 

1) Kegagalan teknologi adalah peristiwa bencana yang dihasilkan dari desain 

kesalahan, operasi, kelalaian, atau kesalahan manusia yang disengaja 

maupun tidak dalam penggunaan teknologi dan industri. 

2) Epidemi, Wabah dan Kejadian Luar Biasa merupakan merupakan ancaman 

dari penyakit menular yang menyebar ke wilayah tertentu. Di Indonesia, 

beberapa wabah penyakit yang perlu mendapat perhatian adalah demam 

berdarah, malaria, flu burung, kelaparan, dan HIV/AIDS. 

c. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh rangkaian peristiwa yang 

dibuat dan berasal oleh  dan dari manusia, termasuk konflik sosial dan terorisme 

antar kelompok atau masyarakat. 

1) Aksi teror adalah aksi dan ancaman yang dilakukan secara sengaja oleh 

individu atau sekelompok orang menggunakan kekerasan sehingga 



 

 

menciptakan ketakutan dan keresahan terhadap terhadap orang-orang, atau 

menyebabkan korban dalam skala besar dengan merampas kemerdekaan 

mereka, mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, kerusakan dan 

kehancuran terhadap objek atau lingkungan penting yang strategis atau 

otoritas publik internasional. 

2) Konflik sosial adalah gerakan berskala besar yang merusak tatanan sosial 

yang ada, biasanya dikemas dalam bentuk konflik suku, ras, dan agama, 

yang disebabkan oleh kecemburuan sosial, budaya, dan ekonomi  

United Nations International Strategy For Disaster Reduction (UN-ISDR) 

menjelaskan bahwa untuk dapat disebut sebagai bencana, terdapat beberapa 

kriteria/kondisi yang harus dipenuhi sebagai berikut:  a) Ada peristiwa., b) Terjadi 

karena faktor alam atau karena perbuatan manusia., c) Terjadi secara dadakan baik 

secara perlahan-lahan atau bertahap., d) Menyebabkan kerugian harta benda, sosial-

ekonomi, kerusakan lingkungan, kehilangan nyawa dan lain-lain., e) Melebihi daya 

tanggap masyarakat.13 

2. Faktor – Faktor Bencana 

Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu:14 

a. Faktor alam (Natural Disaster) karena peristiwa alam, tanpa campur tangan dari 

manusia.  

b. Faktor non alam (Non Natural Disaster) yaitu kejadian yang disebabkan bukan 

karena fenomena alam maupun akibat dari perbuatan manusia. 

                                                           
13Nurjannah, dkk, Manajemen Bencana.  ( Bandung: Alfabeta, 2013)  h. 11. 
14Departemen Sosial RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana, (Jakarta : Pusat Penyuluhan Sosial, 2007), h. 3. 



 

 

c. Faktor sosial manusia (Man Made Disaster) merupakan kejadian karena murni 

akibat dari perbuatan manusia itu sendiri, seperti  konflik horizontal, konflik 

vertikal dan terorisme. 

Faktor penyebab bencana khususnya bencana alam dalam islam juga telah 

dijelaskan dalam Q.S Ar -Rum/ 30 : 41, Allah SWT berfirman:  
 

ذِيْ 
َّ
يْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ ةَعْضَ ال

َ
سَبَتْ ا

َ
بَحْرِ ةِمَا ك

ْ
بَر ِ وَال

ْ
فَسَادُ فِى ال

ْ
 ظَهَرَ ال

هُمْ يَرْجِعُوْنَ 
َّ
عَل
َ
وْا ل

ُ
 ٤١عَمِل

Terjemahnya: 

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan 

manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari 
(akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.15 

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa penyebab musibah bencana bukan 

hanya karena fenomena alam saja, namun juga disebabkan oleh fenomena ekologis 

yakni akibat dari perilaku manusia itu sendiri yang seringkali lalai dalam menjaga 

dan mengelolah lingkungan dan alam sekitar.  Solusi dalam mengatasi masalah hal 

tersebut di dalam Al-Qur’an juga telah dijelaskan. Allah SWT memerintahkan kepada 

kita agar senantiasa menjaga dan tidak melakukan kerusakan dimuka bumi ini, 

sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al – A’raf/07: 56. 
 

احِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا 
َ
رْضِ ةَعْدَ اِصْل

َ
ا
ْ
ا تُفْسِدُوْا فِى ال

َ
ِ وَل ۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰه طَمَعًا وَّ

مُحْسِنِيْنَ 
ْ
نَ ال  ٥٦قَرِيْبٌ م ِ
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Bimbingan  Penyuluhan  Masyarakat Islam, Direktorat Urusan  Agama  Islam  dan  Pembinaan Syariah 
2012) 



 

 

Terjemahnya:  

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. 

Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya 
rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”.16 

Ayat di atas berisi perintah untuk seluruh umat manusia agar tidak melakukan 

kerusakan dimuka bumi dan senantiasa mendekatkan diri kepada_Nya. Allah telah 

memberi berbagai kemudahan dan kenikmatan dimuka bumi ini yang sudah 

sepatutnya kita syukuri. Untuk itu, kerjasama dalam pengelolaan lingkungan dan 

alam sekitar sangat penting untuk menghindari terjadinya risiko besar akibat bencana 

yang akan terjadi. 

3. Bencana Banjir 

Bencana banjir adalah peristiwa tenggelamnya daratan akibat peningkatan 

volume air. Banjir merupakan bencana alam terbesar ketiga di dunia yang telah 

memakan banyak korban jiwa dan harta benda. Faktor alam yang dapat menyebabkan 

banjir adalah karena curah hujan yang tinggi. Selain itu, banjir dapat terjadi karena 

luapan air yang berlebihan akibat luapan air sungai atau jebolnya bendungan sungai. 

Namun banjir juga dapat terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, 

seperti membuang sampah sembarangan ke saluran air salah satunya. Parit dan sungai 

yang menjadi lebih dangkal juga dapat menghalangi aliran air sehingga menyebabkan 

genangan.17 

                                                           
16Kementrian Agama RI,  Al-Qur’an  dan  terjemahan  (Jakarta: Direktorat Jendral 

Bimbingan  Penyuluhan  Masyarakat Islam, Direktorat Urusan  Agama  Islam  dan  Pembinaan Syariah 
2012) 

17Karmila, Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap 
Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa,  h. 27. 



 

 

Banjir juga dapat disebabkan karena kekurangan atau tidak adanya saluran air 

di beberapa jalan raya, sehingga air tidak mengalir dan hanya mengumpul di jalan, 

akhirnya dapat menghancurkan aspal di jalan secara bertahap.  Hal lain juga yang 

dapat menyebabkan banjir adalah penebangan pohon di hutan secara liar, dan tidak 

menerapkan sistem reboisasi (penanaman pohon kembali) pada lahan yang gundul, 

sehingga daerah resapan air menjadi sangat sedikit.   

Adapun Penyebab timbulnya banjir pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 

(tiga) faktor yaitu: 

a.  Pengaruh aktifitas manusia:  

1) Pemanfaatan dataran banjir yang digunakan untuk pemukiman dan industri  

2) Deforestasi diikuti dengan berkurangnya infiltrasi tanah dan meningkatnya 

limpasan dari permukaan tanah  

3) Permukiman di dataran banjir dan pembangunan di daerah dataran banjir 

dengan mengubah saluran-saluran air yang tidak direncanakan dengan baik 

4) Pembuangan sampah sembarangan dapat menyumbat saluran air, terutama 

pada pembangunan rumah. 

b.  Kondisi alam yang bersifat tetap (statis) seperti:  

1) Kondisi geografis daerah yang sering dilanda badai dan siklon 

2) Kondisi topografi yang cekung merupakan dataran banjir 

3) Kondisi aliran sungai seperti bentuk lereng dasar sungai yang datar, berkelok-

kelok, berbentuk seperti botol , dan adanya sedimen sungai membentuk pulau-

pulau (ambal sungai).  

c.  Peristiwa alam yang bersifat dinamis:  

1) Hujan deras 



 

 

2) Sering terjadinya pembendungan dan arus balik yang terjadi di muara dan 

pertemuan sungai-sungai besar 

3) Perataan dasar sungai karena penurunan tanah atau sedimentasi yang tinggi 

dari penurunan tanah 

Bencana banjir ini tentunya akan berdampak dan akan mempengaruhi 

kehidupan masyarakat dalam berbagai sektor. Dampak banjir diwujudkan dalam 

beberapa aspek kehidupan dengan kerusakan serius yang dijelaskan sebagai berikut:18 

a. Aspek kependudukan seperti kematian, tenggelam, luka, hilang, evakuasi, 

wabah penyakit, dan penduduk yang terisolasi. 

b.  Aspek pemerintahan yaitu terjadinya kerusakan atau kehilangan akan 

dokumen penting, arsip, peralatan, perlengkapan kantor, dan gangguan - 

gangguan lain dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

c. Aspek ekonomi meliputi hilangnya mata pencaharian, kegagalan dan tidak 

berfungsinya jual beli di pasar, kerusakan dan kehilangan harta benda, serta 

gangguan terhadap ekonomi lokal.   

d. Aspek sarana/prasarana, meliputi kerusakan perumahan, jembatan, jalan, 

fasilitas sosial dan umum, peralatan listrik, air minum, dan jaringan 

komunikasi. 

4. Manajemen Bencana 

Penanggulangan bencana adalah upaya sistematis dan menyeluruh untuk 

mengelola semua kejadian bencana secara cepat, tepat dan akurat untuk mengurangi 

korban jiwa dan kerugian. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
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Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana didasarkan 

pada asas: kemanusiaan, keadilan, persamaan antara hukum dan pemerintah, 

keseimbangan dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, Persatuan, kelestarian 

lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi.19  

Berikut 3 tahap penanggulangan bencana yang terdiri dari Pra-Bencana, 

tanggap darurat bencana dan pasca bencana yang dilakukan untuk menghadapi 

bencana. 

a. Tahap Pra Bencana 

1) Peringatan Dini 

Peringatan dini adalah rangkaian kegiatan oleh instansi yang berwenang untuk 

memperingatkan masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana di lokasi 

sesegera mungkin. Menurut Pasal 46 (2) Undang-Undang Penanggulangan Bencana 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, peringatan dini dilaksanakan sebagai 

berikut. a) Pengamatan gejala bencana. b) Analisis pengamatan gejala bencana. c) 

Pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkualifikasi. d) Sosialisasi tentang 

peringatan bencana. e) Aksi komunitas.20 

2)   Kesiapsiagaan  

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

memprediksi suatu bencana melalui suatu organisasi dan prosedur yang tepat dan 

efisien. Membangun kesiapsiagaan merupakan faktor penting yang bisa dilakukan 

karena menyangkut sikap, pola pikir, budaya dan disiplin masyarakat. Kesiapsiagaan 
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Penanggulanagan Bencana, h.20. 
20Departemen Sosial RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulanagan Bencana, h.25. 



 

 

merupakan tahap yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota 

masyarakat dalam menghadapi bencana.21 

3)   Mitigasi  

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk menanggulangi risiko bencana baik 

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam 

menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau 

mengurangi dampak dari suatu bencana. 

b.  Tanggap Darurat Bencana 

Penanggulangan bencana  pada tahap tanggap darurat merupakan serangkaian 

kegiatan yang dilakukan pada saat terjadinya bencana. Kegiatan yang dilakukan 

meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, penanganan kebutuhan 

dasar, perlindungan, penanganan kepada pengungsi, penyelamatan, dan pemulihan 

sarana prasarana. Tanggap darurat, di sisi lain juga merupakan kegiatan yang 

memobilisasi dan memperkuat kemampuan integrasi masyarakat dengan 

menyediakan sarana dan prasarana untuk korban bencana alam.22 

c.  Pasca Bencana 

Setelah bencana dan berakhirnya masa tanggap darurat, para korban dan 

pengungsi diharapkan kembali ke rumah dan ke tempat tinggalnya masing-masing. 

Jika tidak memungkinkan dapat kembali, jalan lain yang dapat ditempuh yaitu dengan 

relokasi ke tempat lain yang aman baik secara fisik maupun non fisik. 
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Karmila,“Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap 

Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa”. Skripsi (Gowa: UIN Alauddin Makassar 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial, 2017)  h. 23. 

22Departemen Sosial RI, Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial  (Jakarta: Badan Pelatihan 
dan Pengembangan Sosial, 2003), h. 125. 



 

 

1) Rehabilitasi 

Rehabilitasi adalah tingkat pelayanan public/masyarakat dengan perbaikan 

dan pemulihan yang layak serta memadai pada suatu wilayah pascabencana, dengan 

tujuan utama untuk menormalkan kembali seluruh aspek kehidupan pemerintahan dan 

masyarakat di wilayah pascabencana.23 

2) Rekonstruksi 

Rekonstruksi adalah kegiatan yang dilakukan  dengan pembangunan kembali 

semua sarana dan prasarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, dengan 

tujuan utama untuk memajukan dan mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial dan 

budaya, memelihara hukum dan ketertiban, serta partisipasi masyarakat di sektor 

penghidupan. 24 

B.  Konsep Mitigasi 

1. Pengertian Mitigasi 

Mitigasi bencana adalah upaya dan serangkaian tindakan untuk mengurangi 

dan menimalisir risiko serta dampak dari bencana. Mitigasi dapat dilakukan dengan 

tindakan fisik seperti pembangunan gedung yang kokoh hingga tindakan prosedural 

seperti teknologi penggunaan lahan yang akan digunakan.25  

Dalam Undang – Undang no. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana 

dijelaskan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko 
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Perlindungan Sosial, h. 25. 
24Departemen Sosial RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, h. 29. 
25A. W. Coburn, R. J. S. Spence, A. Pomonis, Mitigasi Bencana (Program Pelatihan 

Managemen Bencana), (United Kingdom: The Oast House, 1994), hlm 11 



 

 

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana.26 

Langkah pertama yang diperlukan dalam mitigasi bencana adalah dengan 

melakukan penilaian/kajian risiko bencana lokal. Dalam menghitung risiko bencana 

pada suatu daerah, risiko, kerentanan, dan kapasitas lokal berdasarkan kondisi fisik 

dan karakteristik lokal perlu diketahui. 

2. Metode Mitigasi 

Mitigasi pada dasarnya bersifat preventif sebelum terjadinya suatu bencana, 

dimana mitigasi bencana perlu dilaksanakan secara terencana dan komprehensif 

melalui berbagai inisiatif dan pendekatan, antara lain: 

a. Pendekatan Struktural 

Mitigasi struktural adalah mitigasi terstruktur dan sistematis yang dilakukan 

oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengurangi dampak negatif banjir. Secara 

teknis, mitigasi bencana ini dilakukan untuk meminimalisir dampak bencana dengan 

membuat rancangan desain yang kuat dan membuat rancangan teknis pengamanan, 

seperti pembuatan bendungan dan tanggul banjir, untuk mengontrol arus air.27 

Mitigasi struktural ini memiliki beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh 

pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi bencana khususnya banjir sebagai 

berikut:  
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Penanggulangan Bencana, h. 3. 
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1) Mempertahankan Laju Infiltrasi Tetap Tinggi 

Infiltrasi merupakan masuknya air di permukaan tanah ke dalam tanah. 

Infiltrasi memegang peranan dalam ikut menentukan terjadinya bencana banjir. 

Dengan konsekuensi tersebut perlu adanya pengembangan strategi yang berorientasi 

pada tindakan-tindakan untuk mempertahankan agar laju infiltrasi tetap tinggi di 

seluruh kawasan daerah aliran sungai, sehingga aliran dipermukaan  

relatif rendah. Banyaknya air yang dapat diinfiltrasikan dapat ditingkatkan dengan 

simpanan depresi yang ditimbulkan oleh pengolahan tanah, pembuatan galeng-galeng 

atau pengolahan menurut kontur dan mengurangi banyaknya evaporasi juga dapat 

memperbesar jumlah air yang meresap ke dalam tanah.28 

2) Pembangunan Tangkapan Air 

Banjir yang terjadi di daerah aliran sungai pada daerah hutan dan rawa tidak 

akan menimbulkan dampak sosial yang signifakan kepada masyarakat. Namun jika 

bencana banjir terjadi di pemukiman warga, perlu dilakukannya antisipasi melalui 

berbagai upaya seperti rekayasa teknis pembangunan tangkapan air seperti pembuatan 

tanggul, pembuatan waduk agar tidak menimbulkan dampak sosial dan kerugian 

ekonomi terhadap masyarakat.29 

3) Penghijauan 

Penghijauan adalah tindakan untuk mengurangi jumlah debit dan resapan air 

hujan dengan menanam pohon di sekitar sungai. Kurangnya pepohonan di sekitar 

sungai akan berakibat fatal, karena akan banyak aliran air yang tidak terkendali dan 

menyebabkan terjadinya banjir. Diperlukan ketegasan dan pengawasan oleh 
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Pekanbaru, 2015), h. 69. 
29Ari Sandhyavitri, dkk, Mitigasi Bencana Banjir dan Kebakaran, h. 93 



 

 

Pemerintah dalam mengambil tindakan untuk melestarikan lingkungan di sekitar 

DAS.30 

4) Pengendalian Banjir 

Pengendalian banjir adalah upaya pengendalian aliran permukaan dalam 

sungai dan badan air lainnya untuk mencegah terjadinya banjir pada daerah aliran 

sungai. Pengendalian banjir merupakan tanggung jawab Pemerintah yang dalam 

pengendaliannya, terdapat beberapa konstruksi ataupun bangunan pada sistem 

pengendalian banjir yang dapat dilakukan antara lain tanggul, pintu air, serta saluran 

drainase.31 

b. Pendekatan Non Struktural 

Mitigasi non struktural adalah upaya untuk mengurangi risiko dan dampak 

bencana dengan ruang lingkup pembuatan kebijakan seperti pembuatan peraturan. 

Kebijakan non struktural ini meliputi legislasi, perencanaan wilayah, dan asuransi. 

Selain itu, kebijakan non struktural lebih berkaitan dengan kebijakan yang bertujuan 

untuk menghindari risiko yang tidak perlu dan merusak. Kebijakan yang bersifat 

struktural maupun non struktual ini tentunya harus saling melengkapi dan mendukung 

satu sama lain dalam pemanfaatan teknologi untuk memprediksi, mengantisipasi dan 

mengurangi dampak bencana yang terjadi yang diimbangi dengan penciptaaan dan 

penegakan perangkat peraturan yang memadai.32 

Mitigasi bencana non struktural memiliki bebarapa strategi dalam mengurangi 

bencana banjir. Strategi yang dapat digunakan diantaranya sebagai berikut: 
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1) Pemetaan 

Melakukan pemetaan di daerah yang rawan bencana berguna untuk 

pengambilan keputusan dalam mengantisipasi kejadian bencana alam. Meskipun 

demikian sampai saat ini dalam penggunaan peta rawan bencana masih belum 

optimal. Penyebab masih belum optimalnya penggunaan peta rawan bencana yaitu:33 

a. Belum seluruh wilayah di Indonesiakan telah dipetakan 

b. Peta yang dihasilkan belum disosialisasikan dengan baik 

c. Peta bencana belum terintegrasi 

d. Peta bencana yang dibuat memakai peta dasar yang berbeda beda yang 

menyebabkan kesulitan dalam proses integrasinya 

2) Sosialisasi dan Penyuluhan 

Melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang berkaitan dengan segala aspek 

kebencanaan kepada semua masyarakat yang berkaitan dengan kebencanaan dengan 

tujuan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 

jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Hal terpenting yang harus diketahui pemerintah 

dan juga masyarakat ialah sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat lainnya 

dalam menjaga lingkungan sekitar agar dapat mengetahui cara menyelamatkan diri 

jika terjadi bencana.34 

3) Pembentukan Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) 

Tim SIBAT berasal dari masyarakat yang telah mendeklarasikan diri sebagai 

mitra/relawan di desa/kelurahan. Tim SIBAT akan dididik dan dilatih dalam rangka 

penanggulangan bencana, kesiapsiagaan serta untuk perlindungan diri. Tim SIBAT 

adalah milik dan berasal dari masyarakat yang kemudian ditujukan untuk masyarakat 
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itu sendiri. Tim SIBAT ini Perlu adanya dalam penanggulangan bencana agar lebih 

efektif karena pelaku utamanya berasal dari masyarakat.35 

4) Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan untuk pengembangan masyarakat 

terhadap kesiapsiagaan dan tanggap darurat dengan mengandalkan pendekatan 

partisipatif dan prinsip gotong-royong dari masyarakat. Pendidikan dan pelatihan 

harus dilakukan di setiap elemen masyarakat secara berjenjang dan berkelanjutan. 

Fokus dari pendidikan dan pelatihan yaitu pengembangan kapasitas masyarakat di 

desa/kelurahan yang terkait dengan penanganan bencana, khususnya upaya 

kesiapsiagaan. Tanggap darurat bencana, dan mitigasi.36 

C.  Konsep Kampung Siaga Bencana (KSB) 

1. Pengertian Kampung Siaga Bencana 

Kampung Siaga Bencana adalah wadah penanggulangan bencana berbasis 

masyarakat dengan memberdayakan masyarakat di daerah rawan bencana, 

memanfaatkan sumber daya lokal dan memperkuat solidaritas inter dan antar anggota 

masyarakat.37  Dalam peraturan Menteri Sosial RI No. 128 Tahun 2011 Tentang 

Kampung Siaga Bencana, mendefinisikan bahwa Kampung Siaga Bencana yang 

                                                           
35Arifin Muhammad Hadi, Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat Strategi dan 

Pendekatan, (Jakarta: PMI Pusat:2007), h. 39. 
36Sholahuddin, Mitigasi Bencana Banjir Melalui Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2015 

Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Sungai Bango Di Desa Cebolek Kidul 
Margoyoso Pati), Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, 2019), h. 15. 

37
 M. Safii Nasution dan H. Iyan Kusmadiana,  Panduan Praktis: Kampung Siaga Bencana, 

(Jakarta: Kementrian Sosial, 2020), h. 4. 



 

 

selanjutnya disebut KSB adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat 

yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana.38 

KSB dibentuk dengan tujuan untuk melindungi wilayah dan masyarakat dari 

ancaman dan risiko bencana dengan menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan 

penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang memanfaatkan alam dan sumber 

daya manusia di wilayah tersebut. Pendirian KSB bertujuan untuk:39 

a. memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko 

bencana;  

b. membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat 

interaksi sosial anggota masyarakat; 

c. mengorganisasikan masyarakat terlatih siaga bencana;  

d. menjamin terlaksananya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang 

berkesinambungan; dan  

e. mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk penanggulangan bencana. 

Beragam kegiatan Kampung Siaga Bencana dilakukan untuk membantu 

masyarakat agar mampu mengurangi potensi dan risiko kerugian akibat bencana, 

mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas SDM dalam menghadapi 

bencana. Program Kampung Siaga Bencana ini menggunakan pendekatan yang padu 

dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayahnya dan juga 

melakukan pemetaan pada potensi daerah disekitarnya yang akan berperan sebagai 

daerah penyangga saat terjadinya bencana, sehingga dapat membentuk jejaring 
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masyarakat siaga bencana di seluruh Indonesia. Program Kampung Siaga Bencana 

diinisiasi untuk menghadapi berbagai jenis ancaman bencana, baik itu ancaman yang 

disebabkan dari alam, non alam, atau akibat dari manusia, termasuk perubahan iklim. 

Dalam peraturan menteri sosial RI no 128  tahun 2011 tentang KSB, pada 

Pasal 15 Bab V pelaksanaan kegiatan KSB tercantum bahwa kegiatan KSB 

dilaksanakan oleh Tim KSB berupa kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. sosialisasi, penyuluhan, atau kegiatan penyadaran masyarakat tentang bahaya 

bencana;  

b. menyiapkan sistem peringatan dini lokal;  

c. pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana lokal termasuk jalur evakuasi; 

serta menginventarisasi potensi dan sumber daya yang ada di wilayah rawan 

bencana;  

d. membuat lumbung bencana sebagai kesiapan logistik lokal;  

e. melaksanakan pelatihan tenaga bencana di tingkat lokal bekerjasama dengan 

instansi atau pihak terkait;  

f. melaksanakan simulasi (gladi bencana) sesuai jenis dan kerawanan bencana 

secara periodik sesuai kebutuhan;  

g. membentuk jejaring kerja dengan pihak terkait;   

h.  melaksanakan apel lokal siaga bencana pada waktu tertentu;  

i. melakukan pendataan korban bencana dan tindakan awal penanggulangan 

bencana apabila terjadi bencana;  

j. melaksanakan upaya-upaya pengurangan resiko lain dalam menghadapi 

kemungkinan terjadi bencana; dan  

k.  membantu seluruh pihak dalam upaya pemulihan sosial.  



 

 

2. Prinsip dan Tahap Fasilitasi Kampung Siaga Bencana 

a. Prinsip Kampung Siaga Bencana 

Adapun beberapa prinsip dalam KSB adalah sebagai berikut:40 

1) Kesukarelaan, Tim KSB menjalankan program bertujuan semata untuk 

kemanusiaan dan tidak berafiliasi dengan kegiatan politik tertentu. 

2) Kerjasama, kegiatan mengedepankan kerjasama dan keterpaduan dengan 

berbagai pihak, seperti bersama LSM, relawan PMI, akademisi, dinas pemerintah 

lainnya. 

3) Akuntabilitas, kegiatan KSB baik sebelum, saat dan sesudah bencana 

didokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. 

4) Partisipasi, kegaiatan KSB melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada 

pada daerah tersebut sesuai dengan kapasitasnya secara inklusif. 

5) Menghargai dan menghormati nilai – nilai moral, kegiatan KSB menghargai 

nilai-nilai setempat yang telah berlaku dalam menanggulangi risiko bencana. 

6) Kemandirian, kegiatan KSB mengedepankan kemandirian masyarakat dan 

mendukung program secara berkelanjutan. 

b. Tahapan Fasilitasi  

Tahapan fasilitasi dari KSB ini terdiri dari tiga tahap, yaitu sebagai berikut: 

1) Tahap Pra Fasilitasi  

a) Sosialisasi kepada pemerintah dan tokoh masyarakat setempat. 

b) Mengenali berbagai ancaman bencana dilingkungan sekitar 

c) Identifikasi dan inventarisasi potensi dan sumber daya 

d) Koordinasi dengan berbagai pihak terkait. 
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 M. Safii Nasution dan H. Iyan Kusmadiana,  Panduan Praktis: Kampung Siaga Bencana, h. 
6-7. 



 

 

4) Tahap Fasilitasi 

a) Penyuluhan dan penyebaran informasi kepada masyarakat setempat. 

b) Pembentukan Tim Siaga Bencana (TSB) dan pelatihan untuk TSB. 

c) Menyusun Peta Kampung dan Prosedur Operasional Standar. 

d) Melakukan simulasi mandiri yang melibatkan masyarakat setempat dan puhak 

yang terkait. 

5) Tahap Pasca Fasilitasi 

a) Penguatan Gardu Sosial KSB dan Direktori 

b) Penguatan Lumbung Sosial KSB dan isinya 

c) Edukasi kesiapsiagaan dan peringatan dini 

d) Deklarasi dan Monumen KSB. 

3. Pembagian Peran Kampung Siaga Bencana  

Dalam suatu program yang ditetapkan oleh pemerintah tentunya melibatkan 

masyarakat didalamnya. Secara umum partisipasi masyarakat ini sangat penting 

untuk mencapai kesejahteraan dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. 

Partisipasi memungkinkan setiap orang untuk dapat berperan aktif, menentukan dan 

memiliki kontrol terhadap kehidupannya, berperan dalam masyarakat dan secara aktif 

lebih terlibat dalam pembangunan. Selain itu, partisipasi memegang peranan yang 

sangat penting dalam proses pembangunan masyarakat.  

Taruna Siaga Bencana selanjutnya disingkat Tagana adalah relawan sosial 

atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian 

dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Tagana juga 

terlibat dalam program – program terkait kesiapsiagaan yang diinisiasi oleh 

Kementerian Sosial salah satunya yaitu Kampung/ Kawasan Siaga Bencana.  Program 



 

 

KSB memiliki peran penting di setiap fase penanggulangan bencana yang dapat 

dibagi menjadi lima fase, yaitu tahap pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap 

darurat, dan pemulihan.  Adapun peran Tagana dalam KSB adalah sebagai berikut:41 

a. Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya kesiapsiagaan bencana 

b. Memfasilitasi masyarakat dalam menyusun rencana kerja KSB 

c. Menyebarluaskan informasi penanggulangan bencana kepada masyarakat 

d. Membantu masyarakat dalam menyusun Peta Risiko Bencana 

e. Memberikan keterampilan – keterampilan praktis penanggulangan bencana 

kepada masyarakat dan membantu masyarakat dalam menyusun Standar 

Operasional Prosedur (SOP) 

f. Membantu Tim KSB berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak luar  

g. Melatih masyarakat melakukan simulasi bencana 

Selain Tagana Pembagian peran di KSB juga terdapat ditatanan pemerintahan 

yakni pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.42 

a. Pemerintah Pusat 

1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait KSB 

2) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas 

serta kemampuan KSB 

3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi, pembinaan serta pengawasan 

4) Melakukan Melakukan koordinasi antar instansi. 

b. Pemerintah Provinsi 

                                                           
41

 M. Safii Nasution dan H. Iyan Kusmadiana,  Panduan Praktis: Kampung Siaga Bencana, h. 
8. 

42
 M. Safii Nasution dan H. Iyan Kusmadiana,  Panduan Praktis: Kampung Siaga Bencana, h. 
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1) Merintis kerjasama dengan provinsi lain dan memfasilitasi kerjasama antar 

kabupaten/kota 

2) Menjalin kerjasama dengan pihak lainnya 

3) Melakukan penguatan kapasitas, peningkatan SDM, dan pendanaan 

4) Menghimpun dan mengkompilasi data KSB di tingkat provinsi. 

5) Mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan KSB di 

wilayahnya. 

c. Pemerintah Kabupaten/Kota 

1) Mengeluarkan SK terkait KSB 

2) Melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota lain 

3) Melakukan penguatan kapasitas, peningkatan SDM, dan pendanaan 

4) Menghimpun dan mengkompilasi data KSB di tingkat kabupaten/kota 

5) Mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan KSB di 

wilayahnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang berupaya untuk menganalisis kehidupan sosial dengan 

mendeskripsikannya dari sudut pandang atau interpretasi individu menggunakan latar 

alamiah. Penelitian kualitatif berusaha untuk mengenal dan memahami bagaimana 

seseorang melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya.43   

Penelitian kualitatif dalam pengumpulan datanya tidak menggunakan statistik 

tetapi melalui pengumpulan informasi dan analisis yang kemudian diinterpretasikan. 

Pada umumnya berkaitan dengan masalah sosial dan kemanusiaan yang bersifat 

interpdisipliner, terpusat dan multimethod, naturalistic serta interpretative (dalam 

pengumpulan data, paragdima dan interpretasi). Penelitian yang menggunakan 

metode induksi yang bertujuan  membangun konsep atau spekulasi melalui 

pengungkapan fakta merupakan penelitian yang menggunakan paradigm kualitatif. 

Oleh karena itu, penelitian ini hanya menggambarkan secara deskriptif (ilustrasi) 

mengenai upaya mitigasi bencana melalui kampung siaga bencana berbasis 

masyarakat di desa Beringin Jaya. 

                                                           
43Sudaryono, Metodologi Penelitian (Cet. II; Depok : Rajawali Pers, 2018), h. 91. 
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2. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Desa 

Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian  ini menggunakan pendekatan Social Welfare (Kesejahteraan 

Sosial) untuk menjelaskan perspektif yang membahas objek penelitian. Pendekatan 

kesejahteraan sosial ini sangat penting untuk mendukung dan menunjang  

pelaksanaan aktivitas keilmuan dan dalam praktik kesejahteraan sosial.  

Kesejahteraan  sosial  mencakup berbagai perilaku manusia yang dilakukan untuk 

mencapai taraf hidup yang lebih baik dengan memperhatikan aspek sosial, mental dan 

spiritual serta diukur secara ekonomi dan fisik. Pendekatan sosial yang diterapkan 

lebih menekankan bagaimana cara individu dan masyarakat berinteraksi dengan baik 

sehingga informasi lebih mudah diperoleh dan diakses. Pendekatan ini sangat penting 

dan tepat untuk membantu penyusun memperoleh informasi dengan mudah dan 

mendapat kepercayaan dari masyarakat. 

C. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data 

sekunder. Latar belakang, aktor, peristiwa, dan proses dipertimbangkan sesuai dengan 

kerangka dan masalah untuk menentukan informan dalam penelitian ini.44 
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 Syamsuddin AB,  Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial (Jawa Timur: Wade Group, 
2017) , h. 102. 
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1. Data primer 

Data primer merupakan data empirik yang diperoleh dari informan utama 

penelitian melalui teknik wawancara di lapangan. Dalam hal ini yang menjadi 

informan penyusun diantaranya Pengurus/anggota Kampung Siaga Bencana dan 

Pemerintah Desa Beringin Jaya, Taruna Siaga Bencana dan Pihak Dinas Sosial 

Kabupaten Luwu Utara, serta Masyarakat setempat Desa Beringin Jaya dengan 

rincian sebagai berikut: 

Pengurus/ Anggota KSB : 2 Orang 

Pemerintah Desa : 2 Orang 

Taruna Siaga Bencana : 1 Orang 

Pihak Dinas Sosial : 1 Orang 

Masyarakat  : 4 Orang  

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui tinjauan kepustakaan 

yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti, digunakan sebagai data pendukung yang berkaitan 

dengan penelitian. Data sekunder ini juga merupakan data yang didapatkan dari 

lembaga atau institusi tertentu. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data sangat dibutuhkan bagi orang yang sedang mengadakan 

penelitian dengan metode yang tepat. Dan untuk memperoleh data serta informasi  

yang diperlukan dalam penelitian ini, beberapa metode yang digunakan yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Observasi 

Metode observasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperlukan 

dengan cara mengamati secara langsung fenomena dan kejadian yang berkaitan 

dengan fokus penelitian.45 Kegiatan observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan 

data yang digunakan dengan menghimpun data penelitian yang meliputi kegiatan 

pencatatan secara sistematis tentang peristiwa, tindakan, objek yang dilihat, dan hal-

hal lain yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian yang akan diteliti. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. 

Percakapan dilakukan oleh dua orang, pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interview) yang menjawab pertanyaan itu.46 

Wawancara adalah suatu metode dengan pengumpulan data dimana seorang 

pewawancara bertanya langsung kepada informan, kemudian  merekam dan mencatat 

tanggapan dan jawaban tersebut.47 Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara mendalam yang bertujuan untuk menentukan inti sari dari 

penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara 

di lokasi penelitian. Dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, menunjukkan 

fakta - fakta yang telah terjadi. Dokumentasi dalam hal ini adalah dokumen tentang 

individu atau sekolompok individu, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang 

                                                           
45Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial,  h. 102. 
46Lexy J. Moleong, Metodologi Penelititan Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2007), h. 185. 
47 Syamsuddin AB. Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial, h. 103.  
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sesuai dan relevan dengan fokus penelitian. Dokumen - dokumen itu dapat berupa 

teks tertulis, artefacts, gambar atau foto.48  

E. Instrumen Penelitian 

Alat utama penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, yang bertindak 

sebagai perencana, pelaksana, analis, dan penafsir data untuk pelaporan hasil 

penelitian. Alat lain yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah pedoman 

wawancara, kamera, dan alat perekam.49. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu cara mengelola data setelah mendapatkan hasil 

penelitian dilapangan, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang faktual. 

Analisis data kualitatif  merupakan upaya yang dilakukan dengan mengolah data, 

mengorganisasikannya, mengkategorikannya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, 

mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting untuk 

dipelajari, dan apa yang akan dibagi/cerita kepada orang lain.50 Dalam pengambilan 

data, penulis pada dasarnya menggunakan metode pengolahan data kualitatif  dengan 

menggunakan teknik analisis sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses memilih, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah yang 

dihasilkan dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi ini digunakan 
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 Muri Yusuf. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan  (Jakarta: 
Kencana 2017),  h.391. 

49 S. Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 24. 
50 Lexy J. Moleong,  Metodologi Penelititan Kualitatif,  h. 248. 
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sebagai penyederhanaan data yang telah  didapatkan untuk menyederhanakan 

kesimpulan hasil penelitian. Artinya, seluruh hasil penelitian yang telah dikumpulkan 

dari lapangan diurutkan dan dipilah untuk mengidentifikasi data yang sesuai untuk 

digunakan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data yang telah didapatkan dari lapangan yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian dipilah antara data yang dibutuhkan dengan yang tidak, 

kemudian dikelompokkan dan diberikan batasan masalah.51 Dari penyajian data 

tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan dimana data pendukung 

tersebut berada. 

3.  Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan adalah akhir dari rangkaian analisis data setelah 

sebelumnya dilakukannya reduksi dan penyajian data, yang menjelaskan alur sebab 

akibat suatu fenomena yang terjadi.52 Dalam penarikan kesimpulan dilakukan secara 

cermat dalam bentuk tinjauan dan verifikasi pada catatan dilapangan sehingga data 

tersebut dapat diuji validitasnya. 
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 Sugiyono, Metode Penelititan Kualitatif  (Jakarta: Bina Aksara, 2006),  h.1. 
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BAB IV  

UPAYA MITIGASI BENCANA BERBASIS MASYARAKAT MELALUI  
KAMPUNG SIAGA BENCANA DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN  

BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA 
 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1.  Profil  Singkat Desa Beringin Jaya  

Desa Beringin Jaya merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah 

Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan 

yang dibentuk pada tahun 2000 silam yang sebelumnya berada di Kecamatan 

Baebunta. Namun adanya perubahan dan pembentukan kecamatan baru karena luas 

jangkauan layanan publik, penduduk dan volume kegiatan dari  pemerintahan dan 

pembangunan, kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah 

Kecamatan Baebunta yang semakin meningkat, sehingga dilakukannya pembentukan 

kecamatan baru yakni Kecamatan Baebunta Selatan sebagai pemekaran dari 

kecamatan Baebunta tersebut. 

  Desa beringin jaya memiliki luas wilayah 2.883Ha, dengan jumlah penduduk 

1.806 jiwa yang terdiri dari 6 Dusun yaitu Dusun Anggrek, Dusun Mawar, Dusun 

Seruni, Dusun Cempaka I, Dusun Cempaka II, dan Dusun Melati yang dipimpin oleh 

Bapak Aminuddin selaku Kepala Desa yang sebelumnya menggantikan Bapak 

Asrianto, S.E. Dalam menjalankan pemerintahannya, Bapak Aminuddin dibantu 

personil lain dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi masing – masing yang 

dapat dilihat pada gambaran struktur dan deskripsi di bawah sebagai berikut : 
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Struktur Organisasi Pemerintah Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta 

Selatan Kabupaten Luwu Utara 
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Tugas pokok dan fungsi dari aparat desa tersebut adalah: 

a. Kepala Desa 

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin 

dan bertugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.  

Untuk melaksanakan tugas, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut: 

1) Penyelenggaraan pemerintahan desa 

2) Pelaksanaan pembangunan 

3) Pembinaan kemasyarakatan 

4) Pemberdayaan masyarakat 

5) Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga 

lainnya. 

b. Sekretaris Desa 

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi 

pemerintahan dan berfungsi dalam pelaksanaan urusan ketatausahaan (tata naskah, 

administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi), melaksanakan urusan umum serta 

melaksanakan urusan perencanaan. 

c. Kepala Urusan TU dan Umum 

Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan 

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan. Adapun 

fungsi Kepala Urusan TU dan Umum memiliki fungsi pelaksanaan urusan 

ketatausahaan seperti: 

1) Fungsi administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, dan penataan 

administrasi perangkat desa. 
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2) Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor 

3) Penyiapan rapat 

4) Perjalanan dinas dan pelayanan umum 

d. Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan dan Pelayanan 

Kepala seksi pemerintahan, Kesejahteraan dan Pelayanan bertugas membantu 

Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dan memiliki fungsi sebagai 

berikut: 

1) Peningkatan upaya partisipasi masyarakat 

2) Penyiapan konsep rancangan peraturan desa sesuai dengan bidang tugasnya 

3) Pelayanan kepada masyarakat 

4) Penyelenggaraan pengembangan peran dan keswadayaan masyarakat 

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa 

e. Kepala Dusun 

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa 

dalam wilayah kerjanya dan Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan 

Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya dan mempunyai 

fungsi : 

1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan 

masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah 

kerjanya 

2) Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di 

wilayah kerjanya 

3) Pelayanan kepada masyarakat 
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4) Pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran 

masyarakat dalam menjaga lingkungan 

5) Pelaksanaan fungsi lain dari Kepala Desa. 

2. Kondisi Geografis dan Demografis Beringin Jaya 

Desa Beringin Jaya secara geografis meliputi luas Desa 2.883,000000 yang 

terdiri dari 6 Dusun dan berada pada 120.256931 Bujur Timur dan -2.658605  

Lintang Selatan. Desa Beringin Jaya terletak dibagian sebelah selatan Kabupaten 

Luwu Utara dengan batas - batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara  berbatasan dengan Desa Sumpira  

b. Sebelah Selatan  berbatasan dengan Desa Lembang-Lembang  

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mukti Jaya  

d. Sebelah Barat  berbatasan dengan Desa Mekar Sari Jaya  

3. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk 

Desa Beringin Jaya memiliki jumlah penduduk 1.806 jiwa yang tersebar di 6 

Dusun dengan perincian jumlah laki – laki sebanyak 918 orang dan jumlah 

Perempuan sebanyak 888 orang. Adapun kondisi perekonomian masyarakat dengan 

mata pencaharian/pekerjaan sebagai buruh tani, PNS, wiraswasta, pedagang, bidan, 

dll; yang lebih dominan kepada pengelolaan lahan tanah kosong dengan melakukan 

perkebunan/pertanian.  Lebih rinci jenis pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat 

Beringin Jaya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 

Pekerjaan/Mata Pencaharian Masyarakat Desa Beringin Jaya 

Jenis Pekerjaan Laki-Laki  Perempuan  Jumlah  
Buruh Tani 65 30 95 
Pegawai Negeri Sipil 16 8 24 
Dokter Swasta 1 0 1 
Perawat Swasta 0 2 2 
Bidan Swasta 0 1 1 
Pedagang Keliling 3 0 3 
Wiraswasta 80 0 80 
Jumlah Total (Orang) 165 41 206 

   Sumber : Kantor Desa Beringin Jaya 

4. Kampung Siaga Bencana Beringin Jaya 

Kampung Siaga Bencana yang disingkat dengan KSB merupakan salah satu 

program dari Kementrian Sosial sebagai upaya penangulangan bencana yang 

menggunakan metode pendekatan berbasis masyarakat yang dilakukan agar 

masyarakat mampu dan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi 

bencana melalui pelatihan – pelatihan, perencanaan, penyelenggaraan, 

pengorganisasian yang tepat. Adapun wilayah atau daerah yang menjadi target atau 

sasaran dari program Kampung Siaga Bencana yaitu wilayah yang berada di daerah 

rawan terjadinya bencana. Salah satu wilayah rawan bencana tersebut adalah Desa 

Beringin Jaya yang berlokasi di Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu 

Utara. 

Desa Beringin Jaya merupakan salah satu desa yang rawan akan terjadinya 

bencana alam dalam hal ini Banjir. Sejak berdirinya hingga sekarang, Desa Beringin 

Jaya menjadi langganan bencana banjir setiap tahunnya terlebih  jika musim hujan 

tiba. Penyebab Desa Beringin Jaya rawan banjir karena disebabkan oleh beberapa 

faktor, selain karena faktor cuaca posisi Desa Beringin Jaya yang termasuk dataran 
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rendah dan posisi sungai Rongkong yang terhubung dengan sungai besar di desa 

tersebut lebih tinggi dibandingkan pemukiman warga. Apabila air sungai rongkong 

meluap maka Desa Beringin Jaya akan mengalami banjir walaupun hujan tidak 

melanda desa tersebut sama sekali. Selain itu, Desa Beringin Jaya merupakan salah 

satu desa terdampak banjir bandang yang terjadi di Masamba yang terjadi dua tahun 

lalu tepatnya pada juli 2020 yang mengakibatkan rumah warga terendam, kerusakan 

pada fasilitas – fasilitas yang ada di desa tersebut termasuk jembatan yang berfungsi 

sebagai akses jalan kebeberapa dusun yang ada di Desa Beringin Jaya hingga 

mempersulit warga dan hanya bisa mengandalkan perahu sebagai akses jalan tersebut 

dan hal ini sudah berlangsung kurang lebih setahun pasca bencana tersebut. 

Berdasarkan kriteria – kriteria itu, Desa Beringin Jaya termasuk ke dalam kategori 

dan menjadi target/sasaran program dari pemerintah yakni Kampung Siaga Bencana. 

Dalam rangka memperkuat mitigasi bencana, pada 21 September 2020,  

Kementrian Sosial yang bekerjasama dengan pemerintah daerah membentuk 

Kampung Siaga Bencana secara resmi di 4 kawasan yang ada di Kabupaten Luwu 

Utara diantaranya Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Lapapa 

Kecamatan Masamba, Desa Saptamarga Kecamatan Sukamaju, dan Kelurahan 

Salassa kecamatan Baebunta. Adapun tim KSB yang dibentuk menggunakan skala 

kecamatan dalam kepengurusannya sesuai dengan divisi – divisi yang diperlukan 

untuk penanggulangan bencana. Beberapa divisi tersebut adalah divisi Dapur Umum, 

Shelter, Data dan Informasi, Evakuasi, Psikososial/LDP, dan logistik. Tim KSB dari 

Desa beringin Jaya sendiri berada pada divisi Evakuasi yang terdiri dari beberapa 

orang sebagai pengurus sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. 

Adapun masa berlaku kepengurusan KSB tersebut berjalan selama 5 tahun yang 
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dimulai dari tanggal 20 September 2020 – 19 September 2025. KSB yang dibentuk 

ini bertugas memberikan sosialisasi untuk mengurangi dampak risiko bencana dan 

melakukan tindakan tim reaksi cepat (TRC) serta berkoordinasi dengan Dinas Sosial 

Kabupaten dan Provinsi.  

 
B. Upaya Mitigasi Bencana Banjir Kampung Siaga Bencana Desa Beringin Jaya 

Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara 
 

Bencana Banjir merupakan salah satu fenomena alam yang seringkali melanda 

Desa Beringin Jaya setiap tahunnya dan menyebabkan dampak negatif serta 

kerusakan dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat baik dalam jangka pendek 

maupun dalam jangka panjang. Tidak hanya menyebabkan kerusakan pada sarana dan 

prasarana, banjir juga dapat menimbulkan korban jiwa yang patut kita waspadai. 

Upaya penanganan bencana khususnya pada bencana banjir ini, tidak hanya 

mengandalkan tindakan pemerintah (Bestuurshandeling) namun juga perlu 

melibatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangannya, sehingga masyarakat 

tidak hanya sekedar menjadi korban atau objek dari bencana namun juga dapat 

menjadi pelaku dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. 

Salah satu metode yang tepat dalam penanggulangan bencana banjir ini adalah 

program berbasis masyarakat dengan membentuk tim relawan atau siaga bencana 

dalam satu wadah yakni Kampung Siaga Bencana yang dapat mendorong dan 

memberdayakan masyarakat khususnya yang berada daerah rawan bencana dengan 

meningkatkan pemahaman/kapasitas masyarakat dalam merespon, mencegah, 

mengurangi dampak dan risiko bencana, sehingga masyarakat dapat menjadi pelaku 

dan dapat berperan dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi 
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dilingkungannya. Berdasarkan tujuan pembentukannya, KSB berasal dari masyarakat 

dan ditujukan untuk masyarakat itu sendiri. Dalam pembentukan dan 

pendampingannya, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 

Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana, terdapat beberapa 

pihak/unsur yang terlibat dalam KSB diantaranya: Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) serta 

masyarakat yang menjalankan tugas dan perannya masing – masing.  

Upaya penanggulangan bencana banjir yang dilakukan KSB Desa Beringin 

Jaya salah satunya adalah upaya mitigasi bencana, dimana mitigasi ini merupakan 

kegiatan atau serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana 

baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

dalam menghadapi bencana. Kegiatan mitigasi yang dilakukan melibatkan warga 

sekitar dan beberapa pihak lain dalam pelaksanaannya dengan menggunakan 

pendekatan struktural  dan  pendekatan non struktural berbasis masyarakat yang 

terimplementasi pada serangkaian kegiatan sebagai berikut:  

1. Pembuatan Tanggul dan Rumah Panggung 

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dalam penanggulangan 

bencana di Desa Beringin Jaya dilakukan dengan pendekatan struktural yang 

dilakukan oleh Pemerintah Desa yang berkolaborasi dengan masyarakat. Pemerintah 

Desa sebagai penentu kebijakan juga memiliki peranan penting dalam mengatasi 

permasalahan banjir di desa tersebut. Dukungan dan kebijakan yang diambil 

pemerintah akan menentukan nasib masyarakat. Untuk itu dalam proses penentuan 

kebijakan dan dalam pelaksanaannya masyarakat senantiasa dilibatkan. 
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Langkah yang ditempuh dalam upaya pengurangan risiko bencana di Desa 

Beringin Jaya ini adalah dengan melakukan pembangunan fisik baik berupa bangunan 

yang kokoh atau konstruksi lain seperti pembuatan tanggul yang dapat mencegah 

banjir serta dapat mengendalikan jalur air dari sungai atau jalur air lainnya. Sesuai 

dengan keterangan informan, Aminuddin selaku Kepala Desa menjelaskan bahwa: 
 
“dari dulu desa ini selalu terdampak banjir, untuk penanggulangannya 
asessment dan bantuan logistik serta bantuan – bantuan lainnya ada jika 
bencana terjadi, sifatnya tentu sementara dan dalam jangka pendek. Yang 
jelasnya penyebab banjir di desa ini karena penangkalan sungai dan kiriman 
dari daerah lain. salah satu upaya penanggulangan banjir yang dilakukan 
Pemerintah Desa bersama masyarakat disini yang sementara berlangsung 
adalah pembuatan tanggul kiri dan kanan di sungai untuk menahan luapan air, 
sebagai antisipasi banjir. Alhamdulillah, hasilnya sungguh sangat signifikan 
saat ini baik untuk persawahan dan perkampungan sebahagian. Walaupun 
sebenarnya masih ada yang perlu di tanggulangi disana, karena faktor alat 
yang terbatas sehingga untuk sementara pembuatan tanggul di sungai belum 
selesai”.53 
 

Tanggul banjir yang dibuat berdasarkan keterangan informan akan berfungsi 

sebagai penghalang yang di desain untuk menahan air banjir di palung  sungai untuk 

melindungi daerah disekitarnya. Metode tanggul ini merupakan metode pengelolaan 

banjir dengan cara menaikkan elevasi tanah di bantaran sungai agar air tidak 

melewati bantaran tersebut. Tanggul ini sendiri dapat berupa beton, tanah, serta 

batu.54 Dari hasil observasi, tanggul banjir yang dibuat oleh pemerintah bersama 

masyarakat tersebut, berasal dari tanah yang tentunya memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Tanggul dari tanah akan unggul dari segi ekonomi karena tidak 

                                                           
53Aminuddin (49 Tahun), Kepala Desa, Wawancara, Desa Beringin Jaya, 2 Maret 2022 Pukul 

10.39 WITA. 
54

Benny Murdiono, “Peran  Serta Masyarakat Pada Penyusunan Bencana Pengelolaan Daya 

Rusak Sumber Daya Air”, Thesis (Universitas Diponegoro: Semarang, 2008) h. 20 
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membutuhkan biaya yang begitu besar, namun dari segi kekuatan sebagai penahan air 

tidak akan bertahan begitu lama. Untuk itu, perlunya pembuatan tanggul tambahan 

pada daerah di sekitar dataran rendah dan sekitar tanggul utama untuk menambah 

keamanan serta antisipasi untuk bencana banjir besar yang bisa saja terjadi.  

Masyarakat Desa Beringin Jaya juga dalam upaya mitigasi khususnya yang 

berkawasan dekat sungai tersebut melakukan antisipasi dengan mendirikan rumah 

panggung agar terhindar dari risiko banjir. Jika banjir terjadi, bangunan rumah, 

perabotan serta warga sendiri tidak akan terendam banjir dan tidak perlu mengungsi 

kecuali dalam keadaan atau kondisi darurat. Salah satu penuturan singkat warga 

dalam wawancaranya bahwa: 
 
“setiap banjir kami tidak pernah pergi mengungsi, hanya berdiam diri dalam 
rumah. Karena rumah juga sudah dibangun tinggi jadinya air tidak akan bisa 
masuk kedalam rumah. Kecuali banjir besar terjadi yah itu beda lagi 
ceritanya”.55 
 

Faktor penting keberhasilan dari upaya mitigasi dan penanggulangan bencana 

tersebut adalah kerjasama, partisipasi serta inisiatif dari masyarakat sekitar, karena 

masyarakat sendirilah yang mengetahui risiko – risiko bencana yang akan mereka 

alami pada saat bencana terjadi. Sehingga, masyarakat memegang peranan penting 

dalam upaya penanggulangan bencana ini. Hak dan kewajiban masyarakat dalam 

penanggulangan bencana juga sudah diatur dalam Undang – Undang No. 24 Tahun 

2007, bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

terhadap kegiatan penanggulangan bencana khususnya yang berkaitan dengan diri 

                                                           
55

 Ruslan (45 Tahun),  Buruh Tani, Wawancara, Desa Beringin Jaya, 4 Maret 2022 Pukul 
12.38 WITA. 
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dan komunitasnya.56 Untuk itu, inisiatif dan action dari masyarakat sangat diperlukan 

dalam upaya dan pelaksanaan penanggulangan bencana ini yang harus didukung oleh 

berbagai pihak tentunya yang memiliki kewenangan di dalamnya. 

2. Sosialisasi Penanggulangan Bencana Banjir 

Langkah awal dan utama dalam upaya mitigasi dengan pendekatan non 

struktural yang dilakukan KSB Desa Beringin Jaya adalah melakukan sosialisasi 

tentang risiko atau bahaya dari bencana serta cara penanggulangan bencana banjir 

kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting dilakukan untuk 

meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran masyarakat akan bahaya dan 

risiko dari bencana. Dengan pemahaman dan kesadaran tersebut akan membentuk 

kemandirian dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang akan 

terjadi. Hal ini sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh informan, Nur Tholis 

selaku anggota KSB dalam wawancaranya, bahwa: 
 
“kami sudah sosialisasikan kepada warga sekitar  tentang banjir dan 
penanggulangannya.  Bagaimana penanganan pertama yang harus dilakukan, 
langkah – langkah dan evakuasi yang dilakukan seperti apa jika banjir terjadi. 
Selain sebagai anggota KSB, saya juga sebagai Kepala Dusun disini. Jadi ada 
6 Dusun di desa ini dimana semua Kepala Dusun bergabung ke dalam KSB 
dan masing – masing bertanggung jawab mengawasi dan melakukan 
sosialisasi kepada warganya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan 
pemahaman dan kesiapsiagaan warga dalam menghadapi banjir”.57 

Dari keterangan informan di atas, nampak bahwa masyarakat Desa Beringin 

Jaya telah diberi pemahaman tentang banjir dan penanggulangannya melalui 

sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Dusun masing – masing yang juga  berperan 

                                                           
56Undang – Undang  No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

57Nur Tholis (39 Tahun),  Anggota KSB, Wawancara, Desa Beringin Jaya, 07 Maret 2022 
Pukul 15.21 WITA. 
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sebagai anggota KSB. Selain masyarakat biasa, bergabungnya perangkat Desa dalam 

hal ini Kepala Dusun ke dalam KSB juga merupakan salah satu langkah yang tepat, 

karena kedudukan, tugas dan fungsinya, maka pendekatan dan komunikasi kepada 

masyarakat sekitar akan lebih mudah dilakukan dan berlangsung secara intensif.  

Keberhasilan dari kegiatan atau upaya mitigasi bencana ini tidak akan 

terwujud apabila hanya mengandalkan satu pihak saja, namun juga perlu dukungan 

dan partisipasi dari berbagai pihak termasuk Pemerintah Desa dan dari masyarakat itu 

sendiri. Hasil observasi di lapangan, terlihat masyarakat sangat menjaga kebersihan 

lingkungan sekitar dengan tidak adanya sampah yang berserakan baik disekitar 

rumah, selokan maupun di bantaran sungai yang dianggap dapat menyebabkan banjir 

karena memperlambat aliran air. Dari  tindakan ini, menunjukkan bahwa tingkat 

kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi banjir telah tumbuh. Selain itu, 

Pemerintah Desa juga turut mendukung dalam upaya mitigasi ini dengan memberikan 

himbauan yang disampaikan kepada masyarakat dan melalui media berupa papan 

peringatan untuk selalu melakukan pembersihan secara berkala dan melakukan 

gotong royong di lingkungan sekitar khususnya di bantaran sungai. Berkaitan dengan 

hal ini, Aminuddin selaku Kepala Desa dalam wawancaranya, menyampaikan bahwa: 
 
“di desa ini sudah sejak dari dulu terdampak banjir, penyebabnya karena 

penangkalan sungai dan banjir kiriman dari daerah/sungai lain. jadi, kita 
senantiasa memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu siaga dan 
melakukan gotong royong serta pembersihan lingkungan khususnya bantaran 
sungai secara berkala untuk antisipasi datangnya banjir”.58 
 

Kegiatan sosialisasi ini tentunya sangat penting dilakukan dalam upaya 

mitigasi bencana. Hal ini juga didukung oleh Amran dalam penelitiannya terkait 

                                                           
58Aminuddin (49 Tahun), Kepala Desa, Wawancara, Desa Beringin Jaya, 2 Maret 2022 Pukul 

10.39 WITA. 
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peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana melalui 

kelompok kampung siaga bencana menjelaskan bahwa untuk membentuk partisipasi 

masyarakat diperlukan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang risiko bencana. 

Peningkatan pengetahuan masyarakat berarti meningkatkan kesadaran masyarakat, 

melakukan pertukaran informasi, pendidikan dan pelatihan, perubahan budaya, sikap, 

motivasi dan pembelajaran. Semua hal yang harus dilakukan tersebut penting untuk 

mengubah pola pikir masyarakat yang belum memandang penting upaya 

penanggulangan bencana.59 Dengan demikian, penyadaran dan peningkatan 

pemahaman tentang bencana melalui sosialisasi serta kerjasama masyarakat dalam 

bergotong royong merupakan langkah yang sudah tepat dalam upaya mitigasi 

bencana di Desa Beringin Jaya.  

3. Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir 

Selain sosialisasi, kegiatan penting dalam KSB dalam rangka upaya 

pengurangan risiko bencana atau mitigasi ini adalah peningkatan kapasitas SDM 

masyarakat Desa Beringin Jaya dengan kegiatan pelatihan dan simulasi bencana, 

karena pihak pertama yang akan terdampak bencana banjir adalah masyarakat itu 

sendiri, sehingga masyarakat harus menjadi garda terdepan dan mampu 

mengantisipasi diri saat bencana terjadi tanpa harus menunggu relawan yang datang 

untuk melakukan pertolongan pertama tentunya dengan cara meningkatkan  

pengetahuan dan kemampuan diri. Untuk itu, ikut dan berpartisipasinya masyarakat 

dalam kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk kesadaran untuk melakukan upaya 

penanggulangan bencana khususnya upaya mitigasi. 

                                                           
59

Amran, “Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurangan Risiko Bencana Tanah 
Longsor melalui Kelompok Kampung Siaga Bencana”, h. 149. 
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Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, masyarakat KSB dibantu dengan 

pihak lain seperti Dinas Sosial dan Tagana Luwu Utara yang bertugas sebagai 

pendamping KSB membantu melatih dan memberi keterampilan – keterampilan 

praktis penanggulangan bencana kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi dan 

edukasi terkait pentingnya kesiapsiagaan bencana. Sesuai dengan pembagian peran 

KSB yang dijelaskan dalam tinjauan teoretis, bahwa dalam KSB Pemerintah dan 

Tagana juga memiliki keterlibatan dalam program – program terkait kesiapsiagaan 

yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial salah satunya yaitu Kampung/ Kawasan 

Siaga Bencana. Dan dalam konteks ini, Tagana dan Dinsos berperan untuk 

memfasilitasi terwujudnya suatu mekanisme dan sistem pengurangan risiko bencana 

yang dibangun, digerakkan dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri (Community 

Based Risk Reduction). Berkaitan dengan hal-hal tersebut, penjelasan informan 

Lusdin, S.Pd selaku Koordinator Tagana Luwu Utara dalam wawancaranya, 

menjelaskan:  
 
“KSB itu adalah pencanangan Kampung Siaga Bencana untuk wilayah yang 
rawan bencana artinya ketika kita laksanakan KSB bukan hanya persoalan ada 
bencana kita laksanakan KSB tetapi kita memang sudah antisipasi dari awal 
sebelum bencana kita sudah bentuk KSB, dilakukan demikian untuk 
mengantisipasi teman-teman dan masyarakat agar dapat antisipasi terhadap 
bencana dengan mengajar para masyarakat setempat pengetahuan tentang 
dapur umum, logistik, shelter, tentang jalur evakuasi dan sebagainya. Jadi 
ketika bencana datang, masyarakat itu sudah bisa mengantisipasi dirinya 
sendiri walaupun tidak ada relawan yang datang karena mereka sudah dibekali 
dengan pengetahuan – pengetahuan tentang KSB”.60  
 
Lebih lanjut Lusdin, S.Pd menjelaskan bahwa: 

                                                           
60Lusdin, S.Pd (42 Tahun), Koordinator Tagana Luwu Utara, Wawancara, Masamba, 7 Maret 

2022 Pukul 10.51 WITA. 
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“Pendampingan yang kami lakukan kepada KSB sekarang adalah mitigasinya. 

Mereka punya grup dan kami juga bergabung didalam, jadi ketika kita melihat 
bencana kita evaluasi terus sejauhmana kegiatan – kegiatan masyarakat 
disana, ketika bencana apa yang dilakukan, dimana dia (masyarakat) 
mengungsi dan apa yang dibutuhkan, semua itu kita beri pendampingan. Dan 
fokus sekarang kita itu untuk mencari solusi, karena di sana walaupun tidak 
hujan dan banjir disini (Masamba), disana tetap banjir. Untuk itu antisipasi 
terus dilakukan dengan memonitoring 24 jam semua grup KSB yang sudah 
terbentuk di Luwu Utara. KSB juga sudah mempunyai Standar Operasional 
Prosedur (SOP) yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan 
penanggulangan bencana. Setiap KSB yang kami bentuk itu kami akan terus 
dampingi dan fasilitasi mereka karena kami adalah perpanjangan tangan dari 
Dinas Sosial dari Kecamatan ke Desa. Kamikan Tagana terbentuk dari Pusat 
jadi kami akan terus memfasilitasi adek-adek dan masyarakat disana”. 
 

Pelatihan penanggulangan bencana ini dari informasi yang dihimpun,  

diperoleh keterangan bahwa kegiatan pelatihan dilakukan selama 3 hari di salah satu 

sekolah Desa Beringin Jaya. Tidak hanya melibatkan masyarakat Desa Beringin Jaya, 

kegiatan ini juga melibatkan masyarakat lain diluar desa. Beberapa desa tersebut 

seperti Desa Sumpira, Desa Lembang – Lembang dan Desa Lawewe. Sesuai dengan 

keterangan dari informan Nur Tholis anggota KSB dalam wawancaranya, bahwa: 
 
“tahun 2020 kemarin, KSB ada kegiatan pelatihan selama 3 hari. Tidak hanya 

masyarakat desa ini saja yang ikut, tapi dari masyarakat desa lain juga seperti 
Desa Sumpira, Desa Lembang – Lembang dan Desa Lawewe dengan 
mengirim perwakilan setiap desanya. Untuk Teori dan Praktiknya itu 
dibawakan oleh Tagana. Kami juga diberi bantuan berupa alat logistik seperti 
tenda, alat masak dan lainnya untuk digunakan jika terjadi bencana. Tapi 
bantuan ini tidak hanya untuk Desa Beringin Jaya saja, namun juga dapat 
digunakan oleh desa-desa lain yang terdampak bencana”.61 
 

                                                           
61

 Nur Tholis (39 Tahun),  Anggota KSB, Wawancara, Desa Beringin Jaya, 07 Maret 2022 
Pukul 15.21 WITA. 
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Terkait informasi di atas, hal yang sama juga disampaikan oleh Asrianto, S.E., 

mantan Kepala Desa yang bertanggung jawab pada saat pembentukan KSB di Desa 

Beringin Jaya menjelaskan: 
 
“Seusai banjir bandang, kegiatan KSB tahun 2020 kemarin dilaksanakan di 

sekolah SD yang melibatkan beberapa Desa. Pertama, Desa Beringin Jaya, 
kedua Desa Sumpira, ketiga Desa Lembang – Lembang, dan keempat Desa 
Lawewe. Jadi ada 4 desa yang ikut pada saat itu dan kegiatannya dipusatkan 
di Desa Beringin Jaya. Kegiatannya dilaksanakan di Desa Beringin Jaya 
karena memang ada ruang yang bisa ditempati dibandingkan desa lain tidak 
ada pada saat itu, sehingga pelaksanaan kampung siaga bencana dilaksanakan 
di Desa Beringin Jaya selama 3 hari dimana ada teori dan praktik yang 
diberikan. Kemudian yang diberikan dari Dinas Sosial ada berupa tenda, 
terpal 5 buah, peralatan masak sebanyak 32 box ada di Beringin Jaya. 
Peralatan mitigasi bencana tersebut diperuntukkan untuk kecamatan Baebunta 
Selatan namun ditempatkan di Desa Beringin Jaya. Jadi misalkan terjadi hal 
yang tidak diinginkan, terjadi bencana di salah satu desa Baebunta Selatan 
maka peralatan inilah yang digunakan. Setelah selesai baru dikembalikan ke 
tempatnya ke Desa Beringin Jaya”.62  
 

Pelatihan yang diberikan akan berfungsi sebagai bekal masyarakat dalam 

menghadapi bencana secara mandiri. Hasil dari pelatihan ini tentunya akan 

terimplementasi pada sistem penanganan bencana pada tahap tanggap darurat, dimana 

masyarakat melakukan action sesuai pelatihan yang didapatkan baik itu melakukan 

pertolongan terhadap diri sendiri dan kepada orang lain saat bencana terjadi. Oleh 

karena itu, pelatihan ini penting adanya dilaksanakan untuk pengembangan kapasitas 

masyarakat terhadap kesiapsiagaan, mitigasi, serta tanggap darurat masyarakat 

dengan mengandalkan pendekatan partisipatif dan prinsip gotong-royong dari 

masyarakat yang harus dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan oleh KSB dan 

Tagana. 

                                                           
62Asrianto, S.E (44 Tahun), Kepala Seksi Pertanahan dan Pemerintah Umum Camat Baebunta 

Selatan, Wawancara, Lara, 07 Maret 2022 Pukul 13.54 WITA. 
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C. Kendala Kampung Siaga Bencana Dalam Upaya Mitigasi Bencana Banjir di 
Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara 

 

Banjir  yang  terjadi dari  tahun ke tahun merupakan bentuk bahaya alam yang 

sangat meresahkan dan mengancam ketentraman masyarakat yang berada di kawasan 

rawan bencana banjir. Keterlibatan masyarakat dalam setiap fase penanggulangan 

bencana (pra-bencana, tanggap darurat, pasca bencana) secara aktif menjadi faktor 

penting  terwujudnya perubahan kondisi dan keberhasilan dalam upaya 

penanggulangan bencana.  Namun  dalam  pelaksanaannya, terdapat beberapa 

kendala yang dihadapi masyarakat KSB terkhusus dalam upaya mitigasi di Desa 

Beringin Jaya  baik  itu kendala yang bersifat internal dan eksternal. Beberapa 

kendala tersebut berdasarkan hasil penelitian diantaranya: 

1. Keterbatasan Alat Tanggul 

Dalam pembuatan tanggul banjir dibutuhkan alat yang memadai seperti 

excavator salah satunya, untuk menaikkan elevasi tanah disekitaran bantaran sungai. 

Namun dalam proses pembuatan tanggul banjir di Desa Beringin Jaya tersebut 

mengalami kendala yakni keterbatasan alat (excavator) sehingga pengerjaannya 

belum selesai dan mengalami keterlambatan. Sesuai dengan keterangan yang 

diberikan Bapak Kepala Desa, dikutip dalam isi wawancara sebelumnya bahwa: 
 
“salah satu upaya penanggulangan banjir yang dilakukan Pemerintah Desa 
bersama masyarakat disini yang sementara berlangsung adalah pembuatan 
tanggul kiri dan kanan di sungai untuk menahan luapan air, sebagai antisipasi 
banjir. Alhamdulillah, hasilnya sungguh sangat signifikan saat ini baik untuk 
persawahan dan perkampungan sebahagian. Walaupun sebenarnya masih ada 
yang perlu di tanggulangi disana, karena faktor alat yang terbatas sehingga 
untuk sementara pembuatan tanggul di sungai belum selesai”.63 

                                                           
63

 Aminuddin (49 Tahun), Kepala Desa, Wawancara, Desa Beringin Jaya, 2 Maret 2022 
Pukul 10.39 WITA. 
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Pembuatan tanggul ini dimulai sejak tahun 2020 pasca bencana banjir 

bandang melanda Masamba dan desa tersebut. Namun hingga sampai saat ini 

pembuatan tanggul belum selesai dan masih dalam proses pengerjaan, tentu kendala 

ini juga berkaitan dengan permasalahan anggaran/pendanaan yang kurang memadai. 

Berkaitan dengan pendanaan, pada tahap pra-bencana Pendanaan penanggulangan 

bencana ini dilaksanakan dengan anggaran normal yang bersumber dari APBN atau 

APBD dan dana kontinjensi yang bersumber dari APBN. Pendanaan tahap 

prabencana dibagi menjadi dua situasi, yaitu situasi tidak terjadi bencana dan situasi 

terdapat potensi terjadinya bencana. Untuk kegiatan-kegiatan pada tahap pra-bencana 

baik pada situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi terjadi bencana 

(kecuali untuk kegiatan kesiapsiagaan), seluruhnya menggunakan dana yang 

dianggarkan melalui anggaran normal APBN atau APBD, yang dialokasikan pada 

anggaran BNPB atau BPBD. Sedangkan penggunaan dana kontinjensi hanya 

digunakan untuk kegiatan kesiapsiagaan dalam hal terdapat potensi terjadinya 

bencana.64 

2. Rendahnya Minat dan Inisiatif Masyarakat  

Prinsip utama yang harus dimiliki dalam melakukan upaya penanggulangan 

bencana ini adalah kesukarelaan. Individu atau kelompok dalam menjalankan 

program atau kegiatan penanggulangan bencana bertujuan semata-mata untuk 

kemanusiaan dan tidak berafiliasi dengan kegiatan politik atau demi kepentingan 

tertentu. Namun dalam realitanya, dalam upaya penanggulangan bencana di Desa 

Beringin Jaya masih ada diantara masyarakat yang tidak menerapkan prinsip ini dan 

                                                           
64Pendanaan Penanggulangan Bencana di Daerah, https://sultra.bpk.go.id/ (di akses 28 April 

2022, pukul 13.00 WITA). 

https://sultra.bpk.go.id/
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bersikap acuh tak acuh dikarenakan berbagai macam faktor dan kondisi. Penjelasan 

singkat informan dalam wawancaranya, Gunawan selaku anggota KSB bahwa: 
 
“salah satu kendala kami disini itu dari masyarakatnya. Minat sebagian 

masyarakat untuk ikut kegiatan sangat kurang. Bahkan ada beberapa diantara 
mereka ikut kegiatan karena berharap dan mengira akan ada upah yang akan 
diberikan”.65 

 Hampir sama dengan keterangan informan di atas, Nur Tholis juga 

menyampaikan dalam wawancaranya bahwa: 
 
 “jika ada kegiatan warga dusun mawar ikut juga, namun warga disini kemarin 

merasa kecewa karena dikira ada upah (uang) yang akan diberikan, yang 
dikasih ke mereka kemarin itu berupa baju sebagai souvenir yang bisa dipake 
nantinya ketika ada kegiatan lagi dalam rangka upaya penanggulangan 
bencana”.66 

 

Berdasarkan keterangan semua informan di atas, nampak bahwa masyarakat 

memiliki minat dan inisiatif yang rendah untuk mengikuti kegiatan dalam rangka 

upaya mitigasi bencana KSB secara sukarela. Beberapa faktor pendorong  penyebab 

hal tersebut adalah kondisi perekonomian warga sekitar dan kurangnya pendekatan 

sosial yang dilakukan oleh KSB. Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan, 

kondisi perekonomian warga Desa Beringin Jaya yang lebih dominan ke arah sektor 

pertanian karena banjir seringkali mengalami gagal panen dan membuat warga 

mengalami kerugian. Hal itu tentunya juga akan mempengaruhi sikap dan tindakan 

sosial masyarakat dilingkungannya. 

                                                           
65Gunawan (23 Tahun), Anggota KSB, Wawancara, Desa Beringin Jaya, 2 Maret 2020 Pukul 

13.26 WITA. 
66Nur Tholis (39 Tahun), Anggota KSB, Wawancara, Desa Beringin Jaya, 07 Maret 2022 

Pukul 15.21 WITA. 
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Dalam perspektif kesejahteraan sosial, masalah sosial dapat mempengaruhi 

kemampuan seorang individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan akan 

berpengaruh pada peran – peran yang seharusnya dianut oleh individu dalam 

masyarakat. Masalah sosial memerlukan suatu upaya dan aksi sosial sebagai 

pemecahan masalah melalui usaha kolektif dan pendekatan kesejahteraan sosial 

kepada masyarakat. 

3. Konflik Internal KSB 

Kepengurusan KSB Desa Beringin Jaya terdiri dari 8 orang pengurus sebagai 

tim inti dalam bidang evakuasi sesuai dengan SK yang dikeluarkan Pemerintah 

Daerah. Pada pelaksanaan tugas dan perannya dalam penanggulangan bencana, KSB 

senantiasa bekerjasama dan bersinergi dengan warga sekitar serta Pemerintah Desa 

karena penanggulangan bencana ini merupakan urusan dan tanggung jawab bersama 

yang membutuhkan tindakan yang padu antar aktor – aktor dalam melakukan 

penanggulangannya.  

Kepengurusan KSB sejak dibentuknya pada tahun 2020 pasca kejadian banjir 

bandang, mengalami penurunan dan cenderung pasif disebabkan beberapa faktor. 

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari tim KSB sendiri, pasca dibentuknya dan 

setelah beberapa kegiatan yang telah dilakukan, KSB cenderung pasif disebabkan 

karena kesibukan masing – masing pengurus dan belum adanya ketua baru yang 

menggantikan ketua sebelumnya yang mengundurkan diri dalam kepengurusan KSB. 

Informan Gunawan dalam wawancaranya menjelaskan sebagai berikut: 
 
“Anggota KSB disini lumayan ada beberapa orang, tapi sekarang tidak aktif 
lagi mungkin karena dari ketuanya juga tidak aktif, dan dari masyarakat 
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sendiri motivasi dan partisipasinya kurang sebenarnya, belum lagi komunikasi 
antar KSB juga disini tidak terjalin dengan begitu baik”.67 

Anggota KSB lain, Nur Tholis dalam wawancaranya juga mengemukakan 

bahwa: 
 
“Untuk sekarang ini, KSB tidak aktif kecuali ada bencana terjadi dan ada 
panggilan kegiatan. Kami disini punya grup Whats’App yang dijadikan 

sebagai media komunikasi, kemarin – kemarin masih aktif sebenarnya namun 
saya lihat ada banyak perdebatan dan pertengkaran di dalam jadi saya keluar 
grup, Ketua dari kampung siaga bencana juga saya lihat keluar grup jadi saya 
juga ikut, tidak nyaman soalnya”.68 

Dari keterangan semua informan di atas, diketahui bahwa komunikasi antar 

KSB satu sama lain juga tidak terjalin dengan begitu baik. Padahal komunikasi 

merupakan salah satu kunci keharmonisan dalam kepengurusan dan pendukung besar 

dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Selain itu, masalah – masalah di atas juga menjadi 

faktor penghambat KSB dalam melakukan upaya penanggulangan bencana 

khususnya upaya mitigasi bencana di Desa Beringin Jaya. Tidak adanya kerjasama, 

inisiatif serta partisipasi yang baik antar dan dalam kepengurusan KSB akan 

mengakibatkan kegiatan apapun tidak akan berjalan begitu baik bahkan dapat tidak 

terlaksana.  

 Konfirmasi juga dilakukan penyusun kepada Pihak Dinas Sosial dan Tagana 

selaku penanggung jawab dan pendamping KSB terkait masalah ketua dan kepasifan 

kepengurusan KSB tersebut. Terkait hal ini, pihak Dinas Sosial, Arif Taufik 

menjelaskan dalam wawancaranya sebagai berikut: 
 

                                                           
67 Gunawan (22 Tahun), Anggota KSB, Wawancara, Desa Beringin Jaya, 9 Maret 2022 Pukul 

13.25 WITA. 
68Nur Tholis (39 Tahun), Anggota KSB, Wawancara, Desa Beringin Jaya, 09 Maret 2022 

Pukul 15. 00 WITA. 
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“Untuk program atau kegiatan, kampung siaga bencana masing – masing 
melakukan perencanaan dan pelaksanaanya. Namun pada saat terbentuknya 
kampung siaga bencanakan ada pandemi, sehingga beberapa kegiatan bahkan 
ada yang belum sama sekali berjalan. Kita juga disini menunggu informasi 
dari pengurus kampung siaga bencana dan Tagana tentang kegiatan – kegiatan 
apa saja yang akan dan sudah dilakukan serta dimana tempatnya, namun hal 
ini dimaklumi karena adanya pandemi Covid-19”.69 

Pendamping KSB yakni Tagana, informan Lusdin S.Pd, dalam wawancaranya 

terkait ketua dan pengundurannya juga menjelaskan bahwa: 
 
“kami belum menerima secara resmi surat pengunduran diri dari ketua KSB. 

Jadi, untuk prosedural penggantiannya itu surat pengunduran diri secara resmi 
dimasukkan ke Kabupaten, kemudian kita akan kumpulkan  semua warga 
binaan KSB untuk pembentukan pengurus kembali untuk ketuanya”.70 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, nampak bahwa mereka belum tahu dan 

menerima surat pengunduran secara resmi dari ketua sebelumnya. Dari pihak Dinas 

Sosial juga memaklumi kepasifan KSB secara umum di Kabupaten Luwu Utara 

dengan alasan karena adanya pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan sosial 

berskala besar (PSBB) yang membuat aktivitas dan interaksi masyarakat satu sama 

lain menjadi terbatas. Walaupun begitu, pendampingan dan pembinaan harus tetap 

dilakukan kepada KSB secara intensif mengingat kepengurusan KSB ini yang 

terbilang masih baru dan perlu melakukan pembenahan dari segi hubungan/interaksi 

sosial serta struktural kepengurusan. 

Upaya mitigasi bencana berbasis masyarakat melalui Kampung Siaga 

Bencana di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara 

ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, telah dilakukan dengan 

                                                           
69Arif Taufik (40 Tahun), Kepala seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana, Wawancara, 

Kantor Dinas Sosial Luwu Utara, 1 Maret 2022 Pukul 10.47 WITA. 
70Lusdin, S.Pd (42 Tahun), Koordinator Tagana Luwu Utara, Wawancara, Masamba, 7 Maret 

2022 Pukul 10.51 WITA. 
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cukup baik. Beberapa upaya yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

mitigasi struktural dan non struktural berbasis masyarakat terimplementasi pada 

kegiatan: 1) Pembuatan tanggul dan rumah panggung; 2) Sosialisasi penanggulangan 

banjir; 3) Pelatihan penanggulangan banjir. Namun dalam pelaksanaannya terdapat 

beberapa kendala baik secara intern dan ekstern yang menjadi faktor penghambat 

dalam upaya mitigasi seperti: 1) Keterbatasan alat tanggul; 2) Rendahnya minat dan 

inisiatif masyarakat; 3) Adanya konflik internal KSB; yang harus ditangani dengan 

cepat dan tepat agar kendala – kendala tersebut tidak berkepanjangan dan menjadi 

penghalang kedepannya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana khususnya 

dalam upaya mitigasi yang sangat penting untuk dilakukan oleh masyarakat dan 

berbagai pihak lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 
 
 

A.   Kesimpulan  

Berdasarkan uraian hasil pembahasan dan analisis penelitian yang telah 

dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Upaya mitigasi bencana yang dilakukan Kampung Siaga Bencana berbasis 

masyarakat terimplementasi pada serangkaian kegiatan sebagai berikut: 

a. Pembuatan tanggul dan rumah panggung 

b. Sosialisasi penanggulangan banjir 

c. Pelatihan penanggulangan banjir 

2. Kendala Kampung Siaga Bencana dalam upaya mitigasi bencana di Desa 

Beringin Jaya adalah: 

a. Keterbatasan alat tanggul 

b. Rendahnya minat dan inisiatif masyarakat  

c. Konflik Internal KSB 

B. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diperlukannya upaya lebih lanjut untuk merangsang partisipasi masyarakat 

agar dapat berpartisipasi dan terlibat lebih secara aktif dalam upaya 

penanggulangan bencana dengan sosialisasi dan pemberian motivasi serta 

pendekatan – pendekatan sosial secara intensif yang didukung oleh tindakan 

dan campur tangan dari  pemerintah desa itu sendiri serta dari berbagai pihak 

yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana tersebut. 
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2. Dalam upaya mitigasi bencana perlunya mengkolaborasikan antara mitigasi 

struktural dan non-struktural yang didukung dengan kelengkapan sarana dan 

pra-sarana yang perlu diperhatikan serta disediakan oleh KSB dan berbagai 

Stakeholder  lainnya.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama  : 

Usia :  

Jabatan  : 

 
A. Interview Guide  Informan Pemerintah Desa 

1. Bagaimana kondisi Desa Beringin Jaya selama ini? 
2. Bagaimana upaya penanggulangan bencana banjir yang dilakukan selama 

ini? 
3. Apakah KSB telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan gladi/simulasi 

penanggulangan bencana bersama masyarakat? 
4. Sejauh mana Pemerintah Desa mengetahui tentang kegiatan – kegiatan yang 

dilakukan KSB dalam penanggulangan bencana? 
5. Bagaimana dampak KSB terhadap masyarakat? 
6. Berapa jumlah dan siapa saja yang bergabung kedalam KSB? 
7. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap KSB Beringin Jaya? 

 
B. Interview Guide  Informan Taruna Siaga Bencana Luwu Utara 

1. Bagaimana proses pembentukan KSB di Luwu Utara? 
2. Apakah ada pendampingan yang dilakukan oleh Tagana kepada KSB? 
3. Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Tagana kepada KSB? 
4. Apakah KSB sudah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) 

penanggulangan bencana? 
5. Kegiatan – kegiatan apa saja yang sudah dilakukan KSB Beringin Jaya? 
6. Bagaimana pengembangan kapasitas SDM KSB Beringin Jaya? 
7. Apakah kendala yang dialami ketika Tagana melakukan pendampingan 

terhadap KSB? 
8. Bagaimana cara Tagana sebagai Pembina dalam membina solidaritas KSB? 
9. Berapa lama masa kepengurusan KSB? 
10. Bagaimana dampak adanya KSB untuk masyarakat? 

 
C. Interview Guide  Informan Pengurus/Anggota KSB 

11. Bagaimana proses pembentukan KSB di Luwu Utara? 
12. Apakah ada pendampingan yang dilakukan oleh Tagana kepada KSB? 
13. Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Tagana kepada KSB? 
14. Apakah KSB sudah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) 

penanggulangan bencana? 
15. Kegiatan – kegiatan apa saja yang sudah dilakukan KSB Beringin Jaya? 
16. Bagaimana pengembangan kapasitas SDM KSB Beringin Jaya? 
17. Bagaimana perkembangan KSB saat ini? 
18. Bagaimana komunikasi antar anggota KSB selama ini? 
19. Bagaimana dampak adanya KSB untuk masyarakat? 
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20. Berapa lama masa kepengurusan KSB? 
D. Interview Guide  Informan Dinas Sosial Luwu Utara 

21. Bagaimana proses pembentukan KSB di Luwu Utara? 
22. Kegiatan – kegiatan apa saja yang sudah dilakukan KSB Beringin Jaya? 
23. Kendala apa saja yang dihadapi oleh KSB Beringin Jaya selama ini? 
24. Bagaimana peran/tugas Dinsos terhadap KSB? 

 
E. Interview Guide  Informan Masyarakat 

25. Bagaimana kondisi Desa Beringin Jaya selama ini? 
26. Tindakan apa yang anda lakukan ketika terjadi bencana banjir? 
27. Apakah anda tahu bahwa di Desa ini ada Kampung Siaga bencana? 
28. Jika tahu, apa saja yang telah dilakukan KSB dalam memberikan 

pemahaman dan penanggulangan bencana? 
29. Apakah KSB telah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat 

tentang penanggulangan bencana? 
30. Bagaimana menurut anda tentang KSB yang terbentuk di Desa Beringin 

jaya? 
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Kantor Desa Beringin Jaya 

 
Kondisi Jalan pada Dusun Cempaka II Desa Beringin Jaya 
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Kondisi Rumah Warga Pasca Banjir 

. 
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Wawancara dengan Kepala Desa Beringin Jaya Bapak Aminuddin 

Wawancara dengan Kepala Seksi Pertanahan dan Pemerintah umum Camat sekaligus 
mantan Kepala Desa Beringin Jaya Bapak Asrianto, S.E 
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Wawancara dengan Pihak Dinas Sosial Luwu Utara Pak Arif Taufik 

Wawancara dengan Koordinator Tagana Luwu Utara Bapak Lusdin, S.Pd 
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Wawancara dengan Anggota KSB Bapak Nur Tholis 

Wawancara dengan Anggota KSB Saudara Gunawan 
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Wawancara dengan Ibu Diah  

 
Wawancara dengan Bapak Ruslan 
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Wawancara dengan Ibu Mardiana 

Wawancara dengan Bapak Rumming S.Km 
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Pengambilan Data Desa Beringin Jaya Kec. Baebunta Selatan Kab. Luwu Utara. 
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