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ABSTRAK 

Nama : Doni Saputra 

Nim          : 30400118142 

Jurusan       : Sosiologi Agama 

Judul    : Solidaritas Sosial Masyarakat Pasca Gempa di Karumpa 

Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar. 

  

Penelitian skripsi ini membahas tentang Solidaritas Sosial Masyarakat 

Pasca Gempa di Karumpa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan 

Selayar. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk 

solidaritas sosial masyarakat Karumpa pada pasca gempa dan untuk mengetahui 

bagaimana peran masyarakat pada pasca gempa. 

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

sosiologis. Metode pengumpulan data yang dilakukanadalah observasi, 

wawancara , dan dokumentasi. Tekhnik pengolahan data dan analisis data yang 

digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Bentuk solidaritas sosial  

masyarakat Karumpa pasca gempa adalah lebih menunjukan bentuk solidaritas 

mekanik, dimana pada masyarakat Karumpa yang menjunjung tinggi sifat gotong-

royongnya seperti membantu antar sesama masyarakat membangun rerentuhan 

rumah, membangun tenda dll. 2) Peran masyarakat Karumpa pada pasca gempa 

yaitu masyarakat saling bahu-membahu membantu sesamanya apalagi yang 

terkena atau terdampak pada gempa tersebut, dengan cara melakukan kerja bakti, 

membersihkan lingkungan, membangun rumah yang roboh secara bergilir. 

Masyarakat melakukanya secara gotong royong. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah agar pemerintah dapat 

memperhatikan atau melirik masyarakatnya apalagi yang terdampak pada gempa, 

untuk memberikan bantuan yang tepat  karena mereka telah banyak kehilangan 

harta benda akibat guncangan yang melanda masyarakat Desa Karumpa. Bagi 

masyarakat Desa Karumpa yang agar kiranya tetap mempertahankan rasa 

solidaritas yang agar tetap terjaling hubungan yang baik sesama warga, dan 

memiliki kesadaran dan tanggung jawab agar tidak terjadi sebuah konflik dalam 

sebuah masyarakat. 

Bagi penelitinya selanjutnya, sebaiknya agar kiranya dapat mengkaji lebih 

mendalam lagi tentang solidaritas sosial yang ada dalam masyarakat. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki ribuan 

pulau, diantara benua Asia dan Australia dan terletak di dua lautan yaitu lautan 

Hindia dan lautan Pasifik. Iklim di Indonesia menyebabkan angin musim yang 

terkadang bisa terjadi angin topan, sedangkan curah yang berlebihan bisa 

menimbulkan banjir dan tanah longsor. Berdasarkan indikator-indikator di atas 

dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki potensi bencana yang tinggi. Indonesia 

merupakan negara yang rawan bencana gempa. Bencana merupakan peristiwa 

atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta 

kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-

alam ataupun faktor manusia itu sendiri sehingga seringkali mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 

psikologis.
1
 

Fenomena bencana di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Data bencana Bakorma PB menunjukkan bahwa telah terjadi 1.429 kejadian 

bencana antara tahun 2003 dan 2006, yaitu fenomena bencana hidrometeorologi 

adalah bencana yang paling umum, yaitu 53,3 ribu lokasi bencana di Indonesia 

bencana hidrometeorologi, banjir terbanyak (34,1%), diikuti oleh tanah longsor 

(16%). Frekuensi bencana geologi  hanya 6.4%  kejadian bencana ini yang terjadi  

telah menimbulkan kerusakan dan korban jiwa yang besar, terutama akibat gempa 
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bumi yang diikuti tsunami di provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Desember 2004 

dan gempa bumi besar yang melanda Pulau Nias pada tanggal 28 Maret 2005.
2
 

Gempa yang terjadi pada 14 Desember 2021 ini berpusat 112 km arah 

barat bahari Kota Larantuka, NTT, menggunakan kedalaman 10 km. Guncangan 

bertenaga dirasakan warga dibeberapa kabupaten pada Provinsi NTT, Sulawesi 

Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sejumlah warga  masih bertahan pada pos 

evakuasi yang berada didua kecamatan pada Kabupaten Kepulauan Selayar 

Provivinsi Sulawesi Selatan, pasca gempa magnitudo (M) 7,4 yang terjadi  pada 

selasa lalu (14/12). Total warga yang mengunsi menurut data BPBD setempat per-

hari ini, sabtu (18/12), pukul 14.30 WIB, berjumlah 16.593 jiwa yang tersebar 

pada 104 titik evakuasi. 
3
 

Gempa yang menyebabkan kerusakan tidak hanya pada pengungsian tetapi 

juga pada rumah warga. Menurut data BPBD 361 rumah  yang mengalami rusak 

berat, 800 mengalami rumah yang rusak ringan, sedangkan untuk fasilitas umum 

seperti lembaga  pendidikan  mengalami rusak berat, dua mushollah  rusak berat 

dan satu mengalami rusak ringan.  Gedung pemerintah terutama kantor desa 

mengalami rusak berat, dan juga terdapat pelabuhan yang mengalami kerusakan  

berat.   

                                                           
2Bappanes dan BKNPB, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 2016-

2017 (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Press,2006). 

3Abdul Muhari, “Update Sebanyak 16.593 Warga Kepulauan Selayar Masih Mengungsi 

Pasca Gempa”. https://bnpb.go.id/berita/. Senin 20 Desember 2021. 
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Warga yang mengungsi pada Kecamatan Pasimaranu tersebar pada 

delapan desa, total warga mengunsi pada Kecamatan ini berjumlah 10.188 jiwa. 

Mereka tersebar di  Desa Bonerate, 6 titik dengan jumlah warga mengungsi 1.497 

jiwa, Desa Majapahit 4 titik dengan 2.391 jiwa, Desa Lamantu lima titik (1.502 

jiwa), Desa Batubingkung tiga titik (1.331 jiwa), Desa Bonea tujuh titik (1.158 

jiwa), Desa Lambego tiga titik (920 jiwa), Desa Sambali 12 titik (810 jiwa) dan 

Desa Komba-komba tiga titik (579 jiwa). Sedangkan Kecamatan Pasilambena, 

total rakyat mengungsi berjumlah 6.405 jiwa, yang beredar pada di 61 titik 

pengungsian. BPBD mengidentifikasi di Desa Karumpa sebanyak 11 titik 

evakuasi dengan 1.855 jiwa, Desa Pulo Madu lima titik (1.260 jiwa), Desa 

Kalaotoa 28 titik (978 jiwa), Desa Garaupa 6 titik (826 jiwa), Desa 

Lembangmatene 7 titik (822 jiwa) dan Desa Garaupa Raya 4 titik (664 jiwa).
4
 

Pengungsi teridentifikasi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu pada 

Kabupaten Sikka dan Flores Timur. Jumlah warga yang mengungsi tidak 

sebanyak yang ada pada Kabupaten Kepulauan Selayar. BPBD Kabupaten Sikka 

menginformasikan 226 jiwa mengungsi pada aula tempat tinggal jabatan Bupati 

Sikka, sedangkan pada Kabupaten Flores Timur, masih ada  390 jiwa mengungsi 

pada Desa Lawebele dan 97 pada Desa Ile Padung.   

Warga yang masih bertahan pada posko evakuasi tidak semuanya 

disebabkan karena kerusakan tempat tinggal mereka. masyarakat yang mengungsi 

untuk sementara waktu karena mereka mengantisipasi adanya gempa susulan yang 

                                                           
4Abdul Muhari, “Update Sebanyak 16.593 Warga Kepulauan Selayar Masih Mengungsi 

Pasca Gempa”. https://bnpb.go.id/berita/. Senin 20 Desember 2021. 
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terjadi kedepanya. Catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 

(BMKG) mengungkapkan sebesar  713 kali gempa susulan  diatas skala M5,0 

terjadi sampai Sabtu (18/12), pukul 07.00 WIB.  

BNPB terus memantau penanganan darurat yang dilaksanakan pemerintah 

wilayah dan menentukan pelayanan dasar warga pada desa-desa yang terdampak  

dilaksanakan secara optimal. BNPB sudah menyalurkan donasi logistik ke 

Kepulauan Selayar, misalnya kuliner siap saji, lauk pauk, kuliner tambahan gizi, 

selimut, matras dan tenda keluarga.
5
 

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berhubungan antara 

manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Makhluk sosial tidak bisa hidup 

sendiri tanpa bantuan makhluk sosial yang lainnya. Menurut pandangan Emile 

Durkheim masyarakat itu digambarkan sebagai masyarakat dengan memiliki dua 

bentuk atau dua tipe yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organik, pada zaman 

sekarang perubahan sosial terjadi tidak hanya dikota sebagai dampak  globalisasi 

dan perkembangan zaman.
6
 

Setiap makhluk sosial selalu memiliki harapan untuk mempertahankan 

kehidupanya dan mengejar kehidupan yang lebih baik, hal ini adalah sifat manusia 

yang mereka bawah sejak dari lahir. Sehingga kita wajib selalu berusaha untuk 

menaikkan corak dan kualitas baik sebagai makhluk sosial yang wajib 

dikembangkan secara selaras, seimbang dan harmonis agar tercipta   makhluk 

sosial yang utuh. 

                                                           
5Abdul Muhari, “Update Sebanyak 16.593 Warga Kepulauan Selayar Masih Mengungsi 

Pasca Gempa”. https://bnpb.go.id/berita/. Senin 20 Desember 2021. 

6Soejono Soekanto, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Raja Grafindo, 1982), h. 99. 

https://bnpb.go.id/berita/
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Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup disuatu tempat atau 

disuatu daerah dan berintraksi dengan lingkungannya. Menurut pandangan Selo 

Soemardjan, masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama yang 

membentuk suatu kebudayaan.
7
 

Masyarakat adalah sekelompok orang yang berkawan dan berinteraksi satu 

sama lain. Seperti dalam kehidupan manusia, semua kombinasi manusia atau unit 

orang yang berteman atau berinteraksi tidak dapat dikatakan sebagai satu orang. 

Masyarakat memiliki ikatan khusus lainnya. Sekelompok orang yang menonton 

sebuah acara, misalnya, tidak bisa disebut komunitas karena meskipun sesekali 

berinteraksi, mereka tidak memiliki koneksi selain koneksi berupa perhatian 

terhadap program tersebut. Ikatan untuk menciptakan  kesatuan orang dikatakan 

sebagai pola perilaku yang baik tertentu dalam kaitannya dengan semua faktor 

kehidupan dalam batas-batas kesatuan itu. pola saluran harus stabil dan 

berkesinambungan (pola itu sudah menjadi norma dan prosedur kebiasaan dalam 

kehidupan masyarakat yang berkesinambungan). 

Masyarakat menjadi unit sosial, terikat bersama oleh karakteristik khusus 

mereka, sifat generasi, atau informasi sosial yang unik bagi mereka. Fakta 

informasi sosial mencakup representasi mental yang dimiliki bersama oleh 

individu dan interaksi aktual dalam asosiasi individu. Perbedaan sosial di sekitar 

fungsi-fungsi tertentu menciptakan saling ketergantungan yang semakin besar atas 

                                                           
7G. Edwin, Nugrohadi, Dani Haryanto, Pengantar Sosiologi Dasar (Jakarta: PT. Prestasi 

Pustakarya, 2011), h. 12. 
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dasar individu, dan ini sebagai dasar untuk membentuk suatu ikatan solidaritas 

sosial yang baru.
8
 

Manusia yang selalu melakukan interaksi dengan sesamanya dalam 

kehidupannya dan menciptakan kehidupan sosial dalam kelompok sosial. 

Komunitas kehidupan seperti itu hanya terjadi ketika orang melakukan suatu 

pekerjaan dalam hal ini individu atau kelompok orang yang bekerja sama, saling 

berkomunikasi agar tercapai suatu tujuan bersama, mengadakan kompetisi, 

konflik dan lain sebagainnya. Hubungan sosial adalah suatu hubungan sosial yang 

dinamis, termasuk hubungan antara individu dan kelompok. Saat keduanya 

bertemu maka disitulah muncul yang namanya interaksi, Pada titik ini, mereka 

akan saling memarahi, dan berkomunikasi. Hubungan sosial antar kelompok 

manusia terjadi ketika antar kelompok sebagai satu kesatuan dan biasanya tidak 

melibatkan personal para anggotanya.
9
 

Masyarakat yang ada di Desa Karumpa Barat Kecamatan Pasilambena 

Kabupaten Kepulauan Selayar memunculkan kehidupan interaksi sosial yang 

banyak. Hal ini karena semenjak dilahirkan manusia sudah mempunyai dua hasrat 

atau keinginan pokok, yaitu: keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di 

sekelilingnya yaitu masyarakat, dan juga keinginan untuk menjadi satu dengan 

suasana alam sekelilingnya. 

Adapun surah yang berkaitan tentang solidaritas sosial yaitu Q.S Al-

Hujurat/49:10.  

                                                           
8John Scott, Teori Sosial Masalah-masalah Pokok dalam Sosiologi, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), h. 81. 

9Elli M. Setiadi, dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 86-87 
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 َ
لَّكُمْ توُْنَمُوْنَ اوَِّمَا الْمُؤْمِىوُْنَ اخِْوَةٌ فاَصَْلحُِوْا بيَْهَ اخََوَيْكُمْ وَاتَّقوُا اّللٰ َُ   ٓٔ ࣖ لَ

Terjemahnya: 

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 

Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
10

 

         Terbentuknya sebuah interaksi sosial dari sosok manusia sebagai makhluk 

sosial yang mana setiap gerak-gerik kesehariannya dalam sebuah lingkungan 

sosial (masyarakat) mereka selalu membutuhkan orang lain yang bisa memenuhi 

kebutuhannya. 

Kondisi masyarakat Karumpa Barat pasca gempa cukup memperihatikan 

apa yang terjadi dengan situasi dan kondisi masyarakatnya yang tidak menentu 

karena adanya pemukiman yang tidak layak dan hancur. Sehingga memotivasi 

antar warga masyarakat Karumpa Barat itu untuk bersatu dan bergotong-royong 

sebagai rasa empati sesama warga Karumpa.  

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti yang telah mengamati kondisi 

masyarakat Karumpa Barat Kecamatan Pasilambena, melihat bahwa masyarakat 

melaksanakan program bersama dengan melakukan  perbaikan jalan, perbaikan 

rumah dan fasilitas umum lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara gotong 

royong yang merupakan suatu bentuk solidaritas sosial yang berbasis pada 

masyarakat Karumpa, akan tetapi tidak pada seluruh masyarakat yang mengikuti 

kegiatan ini. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis termotivasi melakukan penelitian 

lebih mendalam mengenai solidaritas sosial masyarakat, sehingga peneliti 

                                                           
10Kementrian Agama RI,  Al-qur’an dan Terjemahan , (CV Penerbit J-ART, 2005), h. 

516. 
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mengakat judul: “Solidaritas Sosial Masyarakat Karumpa Pasca Gempa di 

Kabupaten Kepulauan Selayar”. 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian  

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini berjudul ini berjudul “Solidaritas Sosial Masyarakat 

Karumpa Pasca Gempa di Kabupaten Selayar” Maka peneliti akan memfokuskan 

pada bentuk solidaritas sosial masyarakat Karumpa pasca gempa di Kabupaten 

Kepulauan Selayar dan peran masyarakat dalam penanggulangan pasca gempa 

yang terjadi di Desa karumpa Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Solidaritas Sosial  

Solidaritas merupakan saling percaya antara para anggota pada satu 

kelompok atau komunitas. Orang saling percaya maka mereka akan menjadi  

seorang sahabat,sebagai saling hormat-menghormati, akan terdorong untuk 

bertanggung jawab dan memperhatikan sesamanya. Solidaritas yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah bagaimana kekompakan antara individu satu dengan 

individu yang lainnya dalam melakukan sebuah pekerjaan misalkan dalam hal 

bergotong-royong. 

b. Masyarakat 

Masyarakat merupakan satu sistem cara kerja dan prosedur, menurut 

otoritas dan saling membantu yang mencakup grup-grup dan pembagian-

pembagian sosial lainya, sistem pengawasan tingkah laku bagi setiap manusia dan 
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kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah,atau jaringan hubungan 

sosial. 

Suatu sistem, individu-individu yang terdapat di dalam masyarakat saling 

berhubungan atau berinteraksi satu sama lain, misalnya dengan melakukan 

kerjasama, bergotong-royong, tolong-menolong. Gotong-royong atau tolong 

menolong merupakan bentuk kerjasama yang telah membudaya pada kehidupan 

bermasyarakat.  

c. Pasca Gempa 

Pasca gempa yang yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah 

kondisi setelah terjadinya getaran atau guncangan di permukaan bumi, dalam hal 

ini kondisi setelah terjadinya gempa di Kabupaten Kepulauan Selayar pada hari 

selasa tanggal 14 Desember 2021. Kondisi pasca gempa memiliki banyak dampak 

pada masyarakat Karumpa Barat di antaranya banyaknya kerusakan bangunan 

rumah efek dari terjadinya gempa tersebut, sehingga sebagian warga masih 

bertahan dipengungsian karena mereka mengantisipasi adanya gempa susulan 

yang akan terjadi kapan datangnya. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk solidaritas sosial masyarakat Karumpa pasca gempa di 

Kabupaten Kepulauan Selayar? 

2.  Bagaimana peran masyarakat dalam penanggulangan pasca gempa yang 

terjadi di Desa karumpa Kabupaten Kepulauan Selayar ? 
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D. Kajian Pustaka  

Penelitian terdahulu ini menjadi  salah satu acuan penulis pada melakukan 

penelitian, sebagai akibatnya penulis bisa memperkaya teori yang dipakai pada 

penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis tidak 

menggunakan penelitian dengan judul yang sama misalnya judul penelitian 

penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan.  

1. Rodhy Fathul Muzib, Baiq Lily Handayani, Joko Mulyono yang berjudul 

Solidaritas Pokja Masyarakat hadapi Potensi Tsunami Melalui Wadah 

Destana 2021. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa masih 

ada sumber daya yang di temukan dalam gerombolan rakyat pada mana 

mereka saling berkonsuldasi menggunakan menciptakan hubungan 

kerjasama antar gerombolan rakyat yang berdasar dalam ideologi sosial 

kemanusiaan. Program sosial yang pada susun sang gerombolan rakyat 

Sarongan terbentuk atas dasar faktor kecenderungan keyakinan yang 

terlihat pada pencerahan rakyat yang peduli bencana. Terbentuknya 

gerombolan sosial yang lalu memobilisasi asal daya memunculkan acara 

sosial misalnya Karang Taruna, PKK, dan beberapa forum Desa saling 

berhubungan buat lalu sebuah tindakan kolektif pada penanggulangan 

bencana yang bertujuan buat sebagai wadah resfonsif dalam proses 

pengenalan kebencanaan bagi rakyat. Perbedaan penelitian Rodhy Fathul 

Muzib dan kawan-kawan dengan penelitian peneliti terletak pada lokasi 

penelitian, dimana penelitian Rodhy Fathul Muzib dan kawan-kawannya 

mengambil lokasi di Desa Sarongan, sedangkan peneliti mengambil lokasi 

penelitian di Desa Karumpa Barat Kecamatan Pasilambena. Persamaan 
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penelitian Rodhy Fahul Muzib dengan penelitian peneliti sama-sama 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriftif dan sama-sama dan 

sama-sama membahas tentang solidaritas sosial.11 

2. Saidang Suparman yang berjudul Pola Pembentukan Solidaritas Sosial 

pada Kelompok Sosial Antar Pelajar 2019. Hasil penelitian yang 

ditemukan mendeskripsikan bahwa pola pembentukan solidaritas sosial 

pada grup sosial antar pelajar merupakan suatu cara buat menciptakan 

karakter dan kerukunan antar pelajar sebagai akibatnya keharmonisan dan 

kersama akan terjalin baik antar kelas juga antar sekolah. Akhirnya akan 

melahirkan generasi-generasi yang berkarakter yang bisa membawa 

perubahan yang lebih baik buat bangsa dan negara . Perbedaan penelitian 

Saidang Suparman dengan penelitian peneliti terletak pada fokus 

penelitian dimana penelitian Saidang Suparman dia berfokus pada pola 

pembentukan solidaritas sosial dalam kelompok sosial antar pelajar di 

Baraka, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada bentuk solidaritas 

sosial masyarakat Karumpa Barat pasca gempa. Perbedaan yang lain 

dalam penelitian Saidang Suparman dengan penelitian peneliti terletak 

pada subjek penelitian. Penelitian Saidang Suparman subjek penelitianya 

adalah pelajar Kecamatan Baraka, sedangkan subjek penelitian peneliti 

adalah masyarakat Karumpa barat. Persamaan penelitian Saidang 

                                                           
11Rodhy, Fathul Muzib, dkk, “Solidaritas Pokja Masyarakat Hadapi Potensi Tsunami 

Melalui Wadah Destana”, Jurnal of Urban Sociology. Vol.4, No.2 (2021), h.103. 
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Suparman dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan 

metode penelitian kualitatif deskriftif.12 

3. Nova Rizki Enjela yang berjudul Solidaritas Sosial Masyrakat Muslim 

Lereng Merapi Pasca Erupsi 2010. Berdasarkan hasil penelitian dari 

skripsi ini yaitu bahwa dengan adanya bencana erupsi merapi 2010 telah 

membentuk masyarakat hunian tetap Dongkelsari menjadi masyarakat 

yang menjunjung tinggi solidaritas antar warganya dan membentuk suatu 

keguyuban walaupun mereka tinggal di tempat yang baru. Faktor-faktor 

yang membentuk solidaritas sosial dalam masyarakat hunian tetap 

Dongkelsari adalah : Bencana Alam, faktor tempat tinggal, dan kegiatan 

keagamaan.13 Perbedaan penelitian Nova Rizki dengan penelitian peneliti 

adalah terletak pada fokus permasalahan yang akan diteliti. Nova Riski 

Enjela berfokus pada pengaruh kegiatan agama terhadap tingkat solidaritas 

sosial masyarakat hunian tetap Dongkelsari, sedangkan penelitian peneliti 

berfokus pada soslidaritas sosial masyarakat Karumpa Barat pasca gempa 

di Kabupaten Kepulauan Selayar. Persamaan dalam penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama-sama 

membahas tentang solidaritas sosial. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah disebutkan dalam 

                                                           
12Saidang dan Suparman, “Pola Pembentukan Solidaritas Sosial Antar Pelajar”. 

Ednusmaspul: Jurnal Pendidikan 3, no.2 (2019), h.122-126. 

13Nova Rizki Enjela, Solidaritas Sosial Masyarakat Muslim Lereng Merapi Pasca Erupsi 

2010”  ( Yogyalarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2015). 
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penelitian sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bentuk solidaritas sosial dalam masyarakat Karumpa     

pasca gempa di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar. 

b. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam penanggulangan pasca 

gempa yang terjadi di Desa Karumpa Kecamatan Pasilambena 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada kajian bagi 

peneliti sejenis dan rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

pada disiplin sosiologi agama. 

b. Secara Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

pembaca mengenai solidaritas sosial masyarakat Karumpa Kecamatan 

Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi 

mahasiswa dan peneliti seterusnya. 

3. Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial 

(S.sos) pada program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat Universitas Alauddin Makassar. 

 



 

14 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Solidaritas Sosial Masyarakat 

1. Pengertian Solidaritas 

Secara etimologi arti solidaritas sosial adalah kesetiakawan atau 

kekompakan. Dalam bahasa Arab berarti tadhamun (ketetapan dalam hubungan) 

atau takaful (saling menyempurnakan/ melindungi). Pendapat lain mengemukakan 

bahwa solidaritas adalah kombinasi atau persetujuan dari seluruh elemen atau 

individu atau sebuah kelompok .Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

pengertian kata solidaritas adalah, sifat (perasaan) solider, sifat-sifat rasa 

(senasip), persatuan setia kawan yang pada suatu kelompok anggota wajib 

memilikinya.  

Secara terminologi kata “solidaritas” berasal dari bahasa latin solidus 

„solid”. Kata ini dipakai dalam sistem sosial yang berhubungan dengan integritas 

kemasyarakatan melalui kerjasama dan keterlibatan yang satu dengan yang 

lainnya. Bentuk dari solidaritas dalam kehidupan masyarakat berimplikasi pada 

kekompakan dan keterikatan dari bagian-bagian yang ada. Dalam hokum romawi 

dikatakan bahwa solidaritas menunjuk pada idiom “ semua untuk masing-masing 

dan masing-masing untuk semua”. Tidak jauh dari hukum  romawi, bangsa 

prancis mengaplikasikan terminology solidaritas pada keharmonisan sosial, 

persatuan nasional dan kelas dalam masyarakat. Begitupun di inggris kata 

solidaritas , bermakna keterpaduan suatu kelompok interest dan tanggung jawab.
1
 

                                                           

1M. Zainuddin Daula, mereduksi Eskalasi Konflik Antar umat Beragama di Indonesia, 

(Jakarta: Badan litbang Agama dan Diklat Keagamaan Proyek Kerukunan Hidup Umat 

Beragama,2001) h.35 
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Solidaritas sosial menunjukanpada satu keadaan antara individu dan 

kelompok yang ada pada suatu komunitas masyarakat yang di dasarkan pada 

perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, yang di perkuat oleh 

pengalaman bersama. Ikatan ini mendasar daripada hubungan kontraktual yang 

dibuat atas persetujuan rasional, karena hubungan-hubungan serupa itu 

mengandaikan sekurang-kurangnya satu tingkat atau derajat consensus terhadap 

prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar kontrak itu.
2
 

Solidaritas sosial merupakan suatu hubungan kelompok antar individu, 

individu dan kelompok, kelompok dan kelompok lain yang mengarah pada 

kohesi, saling membantu, berkontribusi pada kelegaan sesama warga. Menurut 

pandangan Durkheim, masalah sentral tentang keberadaan sosial adalah 

pertanyaan tentang solidaritas sosial dalam masyarakat. Untuk mencapai 

solidaritas sosial, solidaritas  secara otomatis  dapat tercapai karena orang-orang 

dalam masyarakat tradisional hidup bersama. Bentuk solidaritas mekanik disini 

merupakan bagian dari pembagian kerja yang sederhana dan gaya hidup yang 

kurang beragam, karena dimana ang gota melihat dunia kurang lebih dengan cara 

yang sama persis. Adanya peraturan yang harus mereka patuhi makanya mereka 

harus bersama-sama.
3
 

                                                           

2Doyle Paul Jhonson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, terj. Robert M.Z LAwang 

(Jakarta: PT. Gramedia, 1998) h, 35. 

3Pip Jones, Teori-teori Sosial; Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme 

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010),h. 46. 
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Pembagian kerja memiliki implikasi yang sangat besar terhadap struktur 

masyarakat. Durkheim sangat tertarik dengan perubahan cara dimana solidaritas 

sosial terbentuk, dengan kata lain perubahan cara-cara masyarakat bertahan dan 

bagaimana anggotanya melihat diri mereka sebagai bagian yang utuh. Untuk 

menyimpulkan perbedaan ini, Durkheim membagi dua tipe solidaritas mekanis 

dan organis. Masyarakat yang ditandai oleh solidaritas mekanis menjadi satu dan 

padu karena seluruh orang adalah generalis. Ikatan dalam masyarakat ini terjadi 

karena mereka terlibat aktivitas dan juga tipe pekerjaan yang sama dan memiliki 

tanggung jawab yang sama, sebaliknya masyarakat yang ditandai oleh solidaritas 

organik bertahan bersama justru karena adanya perbedaan yang ada didalamnya, 

dengan fakta bahwa semua orang mempunyai pekerjaan dan tanggung jawab yang 

berbeda-beda.
4
 

Pemikiran  sosiolog Emile Durkheim mengakui  pembagian kerja dalam 

masyarakat melalui solidaritas sosial, dengan tujuan untuk mempertimbangkan 

perubahan dan bentuk utama solidaritas dalam hal kompleksitas dan spesialisasi 

pembagian kerja, Emile Durkheim mengklasifikasikannya menjadi dua jenis. , 

yaitu solidaritas organik dan Solidaritas mekanik, bertujuan untuk mengkaji 

kompleksitas pembagian kerja dan fungsi spesialisasi dalam fluks, serta bentuk-

bentuk utama solidaritas. 

a. Solidaritas Organik  

Solidaritas organik merupakan suatu sistem ikatan bersama yang dibangun 

di atas perbedaan, akan tetapi kenyataannya demikian karena kami percaya bahwa 

                                                           

4George Ritzer, dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi (Bantul:Kreasi Wacana 2011), 

h.90-91. 
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setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, anda dapat 

bertahan dari perbedaan yang ada.
5
 

Masyarakat secara organik, solidaritas tidak dapat memenuhi kebutuhan 

mereka sendiri, tetapi saling ketergantungan antara individu dan kelompok lain. 

Solidaritas organik merupakan suatu sistem teratur yang terdiri dari bagian yang 

saling membutuhkan antara satu sama lain, seperti bagian dari organisme hidup. 

Solidaritas organik ini banyak kita temui pada  masyarakat di perkotaan dimana 

hubungan yang dibangun atas dasar hubungan pekerjaan dan kebutuhan materi. 

Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang mengikat 

masyarakat kompleks, yaitu masyarakat yang mengenal pembagian kerja yang 

rinci dan dipersatukan oleh saling ketergantungan antar bagian. Setiap anggota 

menjalankan peran yang berbeda, dan saling ketergantungan seperti pada 

hubungan antara organisme biologis. Biasa dikatakan bahwa pada solidaritas 

organik ini menyebabkan masyarakat yang ketergantungan ini pada 

ketidakhadiran pemegang perang tertentu akan mengakibatkan gangguan pada 

sistem kerja dan kelangsungan hidup masyarakat. Keadaan masyarakat dengan 

solidaritas organik ini, ikatan utama yang mempersatukan masyarakat bukan lagi 

kesadaran kolektif melainkan kesepakatan yang terjalin dimana berbagai 

kelompok profesi.
6
 

b. Solidaritas Mekanik 

Solidaritas yang muncul pada masyarakat yang masih sederhana dan diikat 

oleh kesadaran kolektif, serta belum mengenal adanya pembagian kerja diantara 

para anggotakelompok. Masyarakat yang ditandai dengan solidaritas mekanik 

                                                           

5George Rizer, Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Teori 

Sosial Post Modern (Yogyakarta:Kreasi Wacana, 2011), 91. 

6Kamanto Sumarto, Pengantar Sosiologi (Yogyakarta: wawasan Obor Indonesia, 2004), 

h.128. 
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mejadi satu padu karena seluruh orang adalag generalis. Ikatan dalam masyarakat 

seperti ini terjadi karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki 

tanggung jawab yang sama, oleh karena itu hubungan antara masyarakatnya 

sangat erat antara satu dengan yang lainnya. 

Emile Durkheim menyatakan bahwa solidaritas mekanik banyak 

ditemukan di masyarakat yang masih sederhana, masyarakat yang memiliki 

solidaritas mekanis yaitu masyarakat yang dicirikan dengan sifat bersatu, 

hubungan yang terjalin disebabkan adanya kesamaan akan tanggung jawab dalam 

kegiatan yang sama pula. 

Masyarakat yang memiliki di dalamnya belum terdapat pembagian kerja 

dimana setiap komunitas dapat memiliki yang namanya bekerja, oleh karena itu 

setiap kelompok dalam kelompok tersebut dapat memenuhi kebutuhan kelompok 

itu dan kebutuhannya sendiri, sehingga tidak saling bergantung antara kelompok 

yang berbeda. Jenis solidaritas mekanis ini merupakan suatu bentuk solidaritas 

untuk kesetiaan dan kepercayaan kawan dimana menurut pandangan Emile 

Durkheim menyatakan sebagai sifat bersama-sama, sistem emosi dan kepercayaan 

yang dapat tersebar secara merata ke semua anggota masyarakat. Solidaritas sosial 

mekanis ini terdapat pada masyarakat pedesaan yang diikat oleh suatu ikatan 

persatuan karena adanya ketertarikan antara satu dengan yang lainnya serta rasa 

kasih sayang, persaudaraan mereka yang lebih kuat di bandingkan masyarakat 

yang ada di perkotaan. 

Emile Durkheim percaya bahwa masyarakat yang stabil merupakan 

masyarakat yang dimana masyarakatnya saling bergantung dimana saling 

ketergantungan itu untuk diri sendiri dan orang lain, sehingga ide dan tindakan 

para anggota diklarifikasi dan menganalisis bahwa hal itu perlu diubah pola pikir 
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dan perilaku, dimana cara saling ketergantungan itu baik untuk diri sendiri 

maupun kelompok atau masyarakat lain.
7
 

2. Bentuk-bentuk Solidaritas Sosial 

Solidaritas sosial merupakan suatu keadaan masyarakat di mana 

keteraturan dan keseimbangan hidup setiap individu masyarakat telah terjalin.  

a. Gotong Royong 

Bentuk solidaritas sosial yang sering muncul atau sering kita temui di 

masyarakat adalah gotong royong. Hasan Shadily percaya bahwa solidaritas 

gotong royong adalah rasa ikatan dan keterikatan sosial yang abadi.
8
 Gotong 

royong sebenarnya di lakukan di Desa dan  kota, tetapi kita tahu bahwa orang 

yang melakukan gotong royong lebih sering di pedesaan dari pada di kota. 

Gotong-royong pedesaan adalah bentuk solidaritas yang sangat sering 

terjadi dan kehadirannya masih sangat menonjol hingga saat ini. Indonesia dikenal 

sebagai negara dengan semangat gotong-royong yang tinggi.Gotong royong masih 

sangat dirasakan manfaatnya, walaupun kita telah mengalami perkembangan 

zaman, yang memaksa mengubah pola pikir manusia menjadi pola pikir yang 

egois, namun pada kenyatannya manusia memang tidak akan pernah bisa untuk 

hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari lain untuk kelangsungan 

hidupnya di masyarakat. 

b.  Kerjasama 

Selain gotong royong, bentuk solidaritas ini juga mencakup kerjasama. 

Kolaborasi adalah proses terakhir dari penggabungan. Proses ini menujukan suatu 

golongan kelompok dalam hidup dan gerakanya sebagai suatu badan dengan 

                                                           

7Jones, Teori-Teori Sosial ; Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme, h. 47. 

8Hasan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia (Jakarta: Radar Jaya Offset, 

1993),h. 203. 
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golongan kelompok lain yang digabungkan itu. Kerjasama merupakan 

penggabungan antara individu dengan individu lain, atau kelompok dengan 

kelompok lain sehingga bisa mewujudkan suatu hasil yang dapat dinikmati 

bersama. Setelah tercapainya penggabungan ini barulah kelompok ini dapat 

bergerak sebagai suatu badan Sosial, sehingga kerjasama itu diharapkan 

memberikan suatu manfaat bagi anggota kelompok yang mengikutinya dan tujuan 

utama dari kerjasama bisa dirasakan oleh anggota kelompok yang mengikutinya.
9
 

Kerjasama timbul karena adanya orientasi orang-perseorangan terhadap 

kelompoknya (yaitu in-group-nya) dan kelompok lainya (yang merupakan out-

group-nya) . kerjasama mungkin akan bertambah kuat apabila ada bahaya dari 

luar yang mengancam atau ada tindakan-tindakan yang menyinggung secara 

tradisional atau intisional yang telah tertanam  didalam kelompok. 

Bentuk-bentuk kerjasama anatara lain sebagai berikut: 

1. Harmoni termasuk gotong royong dan saling mendukung. 

2. Negosiasi, yaitu kesepakatan pertukaran barang atau jasa antara dua 

organisasi atau lebih. 

3. Koptasi yaitu pelaksanaan kontrak untuk pertukaran barang atau jasa 

antara dua  organisasi atau lebih organisasi. 

4. Koalisasi yaitu kombinasi dari dua atau lebih dari organisasi atau  yang 

memiliki tujuan yang sama. 

5. Joint venture, yaitu suatu bentuk kerjasama untuk memanfaatkan suatu 

proyek tertentu. 

                                                           

9Hasan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia (Jakarta: Radar Jaya Offset, 

1993),h. 143-145. 
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3. Faktor-faktor Penyebab Munculnya Solidaritas. 

a. Faktor Lingkungan 

Emil Salim mengklaim bahwasanya ada reaksi orang lain di lingkungan 

masyarakat, sehingga yang dimaksud dengan lingkungan adalah sumber 

kehidupan bagi setiap orang. Setiap orang memiliki pendapat masing-masing dan 

masalah muncul dari persefektif lingkungan, ekosistem, dan biologi untuk 

menambahkan ide yang baik dan merespons secara kuantitatif.10 

Faktor lingkungan dapat membuat orang merasa lebih baik atau lebih 

buruk. Faktor lingkungan dapat merubah pola pikir seseorang sewaktu-waktu 

(positif maupun negatif). Seseorang yang tidak bisa menjaga dirinya dari hal 

buruk, maka faktor utama yang membuat pola pikir seseorang berubah adalah 

karena faktor lingkungan. 

b. Faktor Keluarga  

Keluarga merupakan tempat pertama bagi individu untuk melakukan 

sosialisasi. 1) keluarga adalah panutan utama bagi seseorang untuk menentukan 

perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat. 2) peran kedua orang tua 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang anak lewat cara 

mendidik, hal ini disebabkan orang tua adalah madrasah pertama bagi anak, anak 

akan lebih paham mengenai pentingnya bersikap saling toleran kepada orang yang 

lebih tua maupun dengan teman sebayanya, cara berinteraksi dengan siapapun dan 

dimanapun dan kapanpun. 3) Seorang anak  yang bersosialisasi di lingkungan 

masyarakat memerlukan peranan orang  tua, supaya orang tua mengajarkan 

kepada seorang anak bagaimana tata cara bersosialisasi dengan baik.
11

 

                                                           

10Abdulsyani. Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan. (Cet. III; Jakarta: PT Bumi 

Aksara. 2007), h.194. 

11J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan (Cet. 3; 

Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 71 
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4. Manfaat Solidaritas Sosial 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, laba merupakan kegunaan atau 

keuntungan, Laba yang didapat akan membawa perubahan pada fungsi tertentu. 

Manfaat dari solidaritas merupakan adanya keinginan untuk saling membantu 

saudara, teman, atau orang-orang disekitar kita, dan minat kita juga akan 

meningkat.  

Adapun hubungann antara teori solidaritas sosial yang peneliti gunakan 

dengan judul penelitian ini yaitu dimana solidaritas sosial merupakan suatu bentuk 

peranan kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karumpa dalam 

meringankan bentuk permasalahan yang terjadi seperti halnya gempa bumi.  

B. Interaksi Sosial 

1. Pengertian Interaksi  

Manusia lahir sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. 

Konsekuensi manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia selalu hidup 

bermasyarakat.
12

 

lnteraksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, termasuk 

interaksi sosial baik antara individu dan kelompok orang. Interaksi sosial dapat 

berlangsung ketika terjadi kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial 

merupakan tahap terjadinya proses  interaksi sosial. 

Kontak sosial terbagi dalam tiga bentuk:  

1) Hubungan antar individu satu dengan individu lain 

2) Hubungan antar individu dengan kelompok maupun sebaliknya. 

3) Hubungan antar kelornpok dengan kelompok.13 

                                                           

12Surahman, Pendidikan Dalam Perspektif Global (Cet.I; Klaten: Lakeisha, 2020), h. 120.  

13Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), 

h. 26. 



23 
 

 

 Interaksi sosial merupakan gambaran dari proses yang saling 

mempengaruhi baik dalam berpikiran maupun berperilaku. Proses berhubungan 

yang saling berinteraksi melihat interaksi sosial. Interaksi sosial dapat pula  

diartikan sebagai interaksi antara individu, individu dengan kelompok, serta 

kelompok dengan kelompok. 

Kata interaksi sosial berasal dari bahasa inggris (interaction) artinya suatu 

individu atau hubungan yang berbalasan . dengan istilah lain yaitu proses 

terjadinya hubungan timbal balikatau saling berhubungan dan memberikan.
14

 

Interaksi sosial adalah pengaruh timbal balik saling mempengaruhi satu sama 

lain.
15

 

Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara orang satu 

dengan orang lainnya. Interaksi akan selalu berkaitan dengan istilah komunikasi 

atau hubungan. Dalam proses komunikasi, di kenal dengan adanya unsur 

komunikan dan komunikator. Hubungan antara komunikator dengan komunikan 

biasanya karena menginteraksikan sesuatu yang dikenal dengan istilah pesan 

(Message). Kemudian untuk menyampaikan atau mengontakan pesan itu 

diperlukan adanya media atau saluran (Channel). Jadi unsur-unsur yang terlibat 

dalam komunikasi itu adalah : komunikator, komunikan, pesan dari saluran atau 

media. Begitu juga dengan hubungan antar manusia yang satu dengan manusia 

lain, dan unsur terjadinya proses itu selalu ada.
16

 

lnteraksi sosial merupakan kondisi primer terbentuknya kegiatan sosial, 

yang menyangkut hubungan antara individu, individu dengan kelornpok, dan 

kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial terjadi ketika dua orang saling 

                                                           

14 Fathur Rahman, Pola Interaksi Sosial Guru dan Siswa Kelas VII Smp Muhammadiyah 

3 Surabaya, Volume 02 Nomor 03 Tahun 2014. 

15 Windi Novia, Kamus Ilmiah Populer (PustakaGama, 2016), h.211. 

16 Sudiman A.m, Interaksi dan Motivasi Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada,2012), h.1. 
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bertemu dan hubungan sosial terjadi pada waktu itu dimana mereka saling 

menegur, berjabat tangan, berbicara, bahkan berkelahi. Interaksi sosial tidak akan 

terjadi ketika tidak memenuhi dua kondisi yaitu hubungan sosial dan komunikasi. 

Secara fisik, hubungan baru terjadi jika terjadi interaksi badaniah. Sebagai tanda-

tanda sosial, hubungan itu tidak perlu berarti suatu interaksi badaniah, lantaran 

individu bisa mengadakan interaksi menggunakan pihak lain tanpa menyentuh. 

Perkembangan teknologi dewasa ini mengakibatkan seorang bisa bekerjasama 

antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan alat-alat teknologi melalui 

short message service (sms), telegraf, radio dan atau surat menyurat, yang tidak 

memerlukan interaksi badaniah. 

Adapun para ahli, teori pemahaman interaksi sosial dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

a. Soekanto, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang mudah beradaptasi, 

termasuk hubungan antara individu, kelompok orang, dan kelompok 

individu dan orang.17 

b. H. Bonner, interaksi sosial adalah suatu hubungan baik antara dua atau 

lebih dari satu individu, dimana perilaku satu individu mempengaruhi, 

mengubah atau meningkatkan perilaku orang lain, atau sebaliknya. 

Pengertian ini menggambarkan kesinambungan timbal balik dari interaksi 

sosial antara dua orang atau lebih.18 

c. Menurut Maryati dan Suryawati interaksi sosial adalah kontak atau 

hubungan timbal balik atau interstimulasi dan tanggapan antar individu, 

antar kelompok ataupun antar kelompok dan individu. 

                                                           

17Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat) (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h.55. 

18W.A. Gerungan, Psikologi Sosisal (Cet. 13; Bandung: Eresco, 1996), h. 57. 
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d. Menurut Soerjono, interaksi sosial adalah dasar proses yang terjadi karena 

adanya hubungan-hubungan sosial yang dinamis mencakup hubungan 

antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok.
19

 

2. Syarat-syarat Terjadinya Interaksi Sosial 

Interaksi adalah hubungan sosial yang dinamis, meliputi hubungan antara 

individu, antara kelompok dan individu dengan kelompok. Interaksi sosial 

memiliki  dua syarat
20

 yaitu: 

a) Ada kontak sosial 

Kontak berarti Latin cum atau penipuan yang artinya bersama-sama dan 

tanggere berarti sentuhan. Secara etimologi kontak artinya bersama-sama 

menyentuh. Secara fisiologis, kontak akan terjadi dalam bentuk sentuhan yang 

berhubungan secara sosial.21 

Kontak sosial adalah sekelompok orang atau individu dalam kehidupan 

bermasyarakat yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan 

cara bertemu dan berhubungan satu sama lain, baik secara langsung maupun 

melalui perantara melalui media sosial. 

Pengertian sosiologis, kontak adalah fenomena sosial. Orang dapat 

menjalin hubungan dengan pihak lain tanpa fisik. Kontak sosial adalah tindakan 

individu atau kelompok dalam bentuk isyarat non-fisik yang bermakna baik bagi 

                                                           

19 Wahyuni, pengantar Sosiologi (Gowa: pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, 2a018), 

h.22. 

20Wahyuni, Pengantar Sosiologi (Cet. I ; Makassar: Carabaca, 2018), h. 21. 

21Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Cet. I; Jakarta: Prenada Media 

Group, 2011), h. 73. 
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pelaku maupun penerima, dan penerima merespon dengan reaksinya terhadap 

tindakan tersebut.
22

 

Hubungan fisik tidak menjadi syarat utama dalam hubungan kontak sosial. 

Yang dimana kontak sosial memiliki sifat-sifat yaitu: 

1) Kontak sosial bisa positif atau negatif. Positif mengarah pada kerja sama 

di bidang tertentu, negatif mengarah pada tidak adanya kontradiksi atau 

interaksi. 

2) Kontak juga bisa bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi 

ketika orang-orang dalam kontak langsung bertemu dan berhadapan muka, 

tetapi kontak sekunder membutuhkan perantara.23 

b) Komunikasi  

Komunikasi secara umum didefinisikan sebagai suatu bentuk interaksi 

antara individu dan kelompok dengan cara perkataan maupun tidak dalam bentuk 

perkataan untuk menyampaikan suatu pesan atau perasaan, dengan cara yang 

dapat dipahami oleh kedua belah pihak , dan yang mampu memberikan tanggapan 

yang mudah dipahami dan dimengerti.
24

 

Komunikasi memiliki sifat-sifat yaitu, komunikasi positif merupakan 

pihak-pihak yang melakukan komunikasi ini terjalin kerja sama sebagai akibat 

kedua belah pihak saling memahami maksud dan tujuan bersama. Sedangkan 

komunikasi negatif yaitu pihak yang melakukan komunikasi tersebut tidak saling 

                                                           

22Riska Ramadani, Pengaruh Interaksi Sosial Terhadap Perkembangan Moral Siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhamadiyah 3Pekanbaru , Skripsi (Pekanbaru: Fakultas Rarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Rau, 2019), h.14. 

23Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet.38; PT RajaGrafindo Persabda, 

2005), h. 66. 

24Antonius Atosokhi Gea, Antonina Panca Yuni Wulandari, dan Yohanes Babari, Relasi 

Dengan Sesama (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2003), h. 113-114. 
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mengerti maksud masing-masing pihak sehingga tidak menghasilkan kerja 

sama.
25

 

Effendi memafarkan bahwa komunikasi yaitu proses penyampaian pesan 

oleh seseorang kepada orang lain untuk menginformasikan atau mengubah dan 

memperbaiki sikap, perilaku, dan pendapat seseorang baik secara lisan 

ataudilakukan melalui media.
26

 

Komunikasi adalah suatu syarat terbentuknya interaksi sosial. Hal ini 

penting didalam berkomunikasi, adalah terdapatnya suatu kegiatan saling 

memberi tafsiran mengenai perilaku pembicara,gerak fisik, ataupun sikap dan 

perasaan yang diutamakan. Terdapat unsur penting dalam komunikasi, yakni: 

1) Komunikator, individu yang menyampaikan ide, pesan, perasaannya 

kepada orang lain. 

2) Komunikan, orang dan sekolompok orang yang mendapatkan pesan, ide. 

pikiran atau perasaan. 

3) Pesan, sesuatu yang diberikan oleh komunikator dimana pesan ini berupa 

perasaan, ide, informasi maupun instruksi. 

4) Media, sebagai sesuatu sarana untuk mengkomunikasikan dan 

mengkomunikasikan pesan, dapat berupa lisan, tulisan, gambar, dan film. 

c) Adaptasi  

Adaptasi adalah terkait dan terhubung dengan orang lain, yang terjadi pada 

semua kelompok bangsa. Ada beberapa jenis model, diantarannya: 

                                                           

25Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Cet.I ; Jakarta: Prenada Media 

Group, 2011), h.77. 

26 Effendi dalam Aas Siti Shochah, Pendidikan Karakter Anak Pra Akil Baliq Berbasis 

Al-qur’an (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020), h.36. 
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1. Adaptasi yang dilakukan pendatang dengan penduduk setempat. 

2. Adaptasi yang dilakukan penduduk setempat oleh pendatang. 

Adaptasi yang tidak dilakukan oleh pihak manapun, diman semua suku 

bangsa saling berdiam diri tanpa melakukan adaptasi.
27

 

3. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial 

1. Interaksi sosial bentuk asosiasi 

Proses sosial asosiatif yaitu suatu proses yang terjadi dalam realitas 

sosialanggota masyarakat dan dalam suasana yang harmoni yang merujuk pada 

pola-pola kerjasama. Harmoni sosial itu menghasilkan kondisi sosial yang teratur 

atau disebut social order. Didalam realitas sosial terdapat seperangkat aturan 

untuk mengatur perilaku anggotanya. Jika anggota masyarakat memahami aturan-

aturan tersebut, maka bentuk-bentuk harmonisasi sosial ini akan terbentuk. 

Kemudian harmoni sosial ini akan menciptakan integrasi sosial, yaitu pola sosial 

dimana anggota masyarakat bersatu dalam menjalin kerjasama.
28

 

Bentuk interaksi sosial yang terjadi akibat adanya bentuk proses asosiasi 

meliputi yaitu sebagai berikut: 

a. Kerjasama. 

Kerjasama merupakan suatu usaha antara individu atau antara kelompok 

untuk mencapai suatu tujuan bersama. Fungsi kolaborasi tersebut adalah Charles 

H. yang dijelaskan oleh Cooley kolaborasi terjadi ketika orang menyadari bahwa 

mereka memiliki kepentingan bersama dan pada saat yang sama memiliki 

                                                           

27Syarifuddin Ritonga dan Ian Adian Tarigan, “ Pola Komunikasi Antar Budaya Dalam 

Interaksi Sosial Etnis Karo dan Etnis Minang di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo”. Jurnal 

ilmu Sosial, 2(2). (2011). H. 95. 

28 Elly M.Setiadi, pengantar Ringkas Sosiologi (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 

2020),h.33. 
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pengetahuan dan kendali yang cukup dalam memenuhi kepentingan tersebut. 

Kesadaran akan kepentingan bersama dan keberadaan organisasi yang merupakan 

fakta yang berguna dan penting kerjasama.
29

 

b. Akomodasi  

Akomodasi adalah suatu upaya untuk mencapai suatu perselisihan atau 

penyelesaian perselisihan antara para pihak dan upaya-upaya yang dilakukan 

untuk mengurangi penyebab perselisihan antara para pihak. Asimilasi adalah 

proses sosial yang ditandai dengan upaya mencapai kesatuan perilaku, sikap, dan 

proses spritual sekaligus mengurangi perbedaan yang ada antara individu atau 

kelompok sosial dan menghormati kepentingan bersama yang dihasilkan.
30

 

c. Asimilasi  

Asimilasi adalah proses peleburan budaya, sehingga pihak-pihak atau 

warga-warga dari dua-tiga kelompok yang tengah berasimilasi akan merasakan 

adanya kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai pemilik bersama. 

2. Interaksi Sosial bentuk diasosiasi 

Bentuk diasosiasi merupakan keadaan kejadian realitas sosial dalam 

keadaan harmonis sebagai akibat adanya tidak saling mengerti antara anggota 

masyarakat. Proses diasosiasi meliputi persaingan, kontravensi, dan 

pertentangan.
31

 

Interaksi sosial merupakan suatu proses hubungan kontak sosial yang 

saling bekerja sama melahirkan suatu aktivitas sosial. Karena dengan adanya 

                                                           

29Wahyuni, Pengantar Sosiologi (Cet. I ; Makassar: Carabaca, 2018), h. 25. 

30Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, pengantar Sosiologi (Cet. I; Jakarta: Prenada Media 

Group, 2011), h. 79 

31Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Cet. I; Jakarta: Prenada Media 

Group, 2011), h.87. 
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interaksi sosial, manusia dapat lebih mudah memahami karakteristik dalam suatu 

perbedaan sehingga tidak adanya konflik sosial yang terjadi dalam lingkungan 

setempat. 

4. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Interaksi Sosial 

Berlangsungnya proses interaksi sosial  didasarkan pada beberapa faktor, 

diantaranya; 

a. Sugesti  

Sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan seseorang kepada 

orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan 

atau pengaruh tersebut tanpa berfikir panjang . 

b. Imitasi  

Imitasi adalah tindakan atau usaha untuk meniru tindakan orang lain 

sebagai tokoh idealnya. Imitasi cenderung tidak disadari dilakukan dalam 

sosialisasi keluarga. Misalnya seorang anak  sering meniru kebiasaan-kebiasaaan 

orang tuanya seperti cara berbicara dan berpakain . namun, imitasi sangat 

dipengaruhi oleh lingkungannya terutama lingkungan di sekolah. Karena 

seseorang (terutama saat seseorang sudah mengijak usia remaja0 cenderung lebih 

sering di sekolah dan bersosialisasi dengan temanya dengan berbagai macam 

kebebasan.
32

 

c. Simpati  

Simpati adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang 

lain. Perasaan simpati itu biasanya disampaikan kepada seseorang atau kelompok 

orang (suatu lembaga formal pada saat-saat khusus).
33

 

                                                           

32 Elly M. Setiadi, Pengantar Ringkas Sosiologi, h. 98. 

33 Trisan Andayani dan Ayu Febrryani,pengantar Sosiologi (Medan: Yayasan Kita 

Menulis, 2020), h.99. 
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d. Empati  

Empati dan simpati bisa dikatakan memiliki arti yang mirip. Namun, 

empati merupakan perasaan yang mendalam terhadap apa yang orang lain 

rasakan. Empati adalah sebuah keadaan menta, dimana seseorang merasakan 

pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. 

C. Masyarakat Karumpa 

1. Pengertian Masyarakat Secara Umum 

Masyarakat merupakan istilah yang berasal dari bahasa arab Syaraka yang 

memiliki arti berpartisipasi, bergaul satu sama lain. Sedangkan dalam bahasa 

Inggris masyarakat merupakan society yang berasal dari kata socius yang berarti 

teman, kawan dan kerabat. Koentjoroningrat juga berarti Basrowi. Menurut Abdul 

Syani (1987) , kata komunitas berasal dari kata musharak (Arab) yang artinya 

bersama-sama. Pengaruh Indonesia lainnya pada konsep komunitas saling 

mempeangaruhi. Komunitas yang dimaksud adalah sekelompok organisme yang 

melakukan berbagai kegiatan. 

Masyarakat adalah sekelompok besar atau kecil orang yang secara alami 

terkait oleh kelas dan saling mempengaruhi.
34

 

Abdul Syani masyarakat berasal dari bahasa Arab (Musyarak). Dengan 

kata lain, ini adalah komunitas dimana kita bersama, kita bersama, kita hidup 

bersama, kita terhubung, dan kita saling mempengaruhi.
35

 

Masyarakat lahir dari suatu akumulasi panjang antar individu yang hidup  

bersama dan saling bekerjasama. Selama kurun waktu yang lama ini, sekelompok 

manusia yang kacau balau melalui proses dasar, yaitu: 

                                                           

34Hasan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia (Cet. Ke-XII; Jakarta: PT 

RinekaCipta, 1993), h. 47. 

35Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan (Cet. III; Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2007), h. 47. 
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a. Adaptasi membentuk perilaku tingkah laku dari para anggotanya. 

b. Timbulnya penurunan emosi atau moral kelompok. Proses ini bekerja 

hampir tanpa disadari dan diikuti oleh semua anggota kelompok dalam 

suasana coba-coba. Oleh karena itu, istilah kelompok atau group adalah 

sekolompok manusia sosial yang memelihara hubungan sosial satu sama 

lain.sebagai manfaat timbal balik. Kelompok itu tidak terorganisir secara 

sadar. Contohnya termasuk kerumunan, kelas, kelompok primer dan 

sekunder dan organisasi besar. 

2. Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli 

Pengertian dari masyarakat itu tidak ditemukan Pengertian yang tunggal, 

hal ini karena sifat manusia dalam sebuah kelompok yang dinamis, selalu berubah 

dari waktu ke waktu. Akibatnya persepsi para pakar tentang masyarakat juga 

berbeda satu dan yang lain. Berikut ini beberapa Pengertian masyarakat dari pakar 

sosiologi:
36

 

a) Emile Durkheim memberikan definisi masyarakat sebagai komunitas 

yakni suatu realitas objektif individu yang merupakan anggotanya. 

b) Karl Marx memandang  komunitas sebagai struktur yang terdiri dari 

kontradiksi pertukaran sosial karena nilai divisi ekonomi yang tidak 

merata di dalamnya. 

c) MJ Herskovits mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sekelompok 

individu yang terorganisir serta mengikuti gaya hidup tertentu. 

d) J.L.Gillin J.P.Gillin menggambarkan batas-batas sosial sebagai kelompok 

yang masuk akal dan terdesentralisasi. 

                                                           

36Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Cet. I; Jakarta: Prenada Media 

Group, 2011), h.35-36. 
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e) Max Weber mengungkapkan masyarakat sebagai suatu tindakan yang pada 

hakekatnya ditentukan oleh harapan-harapan dan nilai-nilai yang berlaku 

di antara warganya. 

f) Selo Soemardjan mendefinisikan masyarakat yang hidup bersama dan 

menciptakan kebudayaan. 

g) Paul B. Horton mendefinisikan masyarakat dalam arti luas. Menurutnya, 

masyarakat adalah sekelompok orang yang relatif mandiri, hidup bersama 

dalam waktu yang lama,  bertempat tinggal di daerah tersebut, memiliki 

kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan 

kelompoknya. Di lain sisi, masyarakat dapat dikatan sebagai organisasi 

manusia yang selalu saling terkait.37 

Menurut MJ Herskovits, masyarakat adalah sekelompok individu yang 

terorganisir mengikuti cara hidup tertentu. Menurut J.L. Jillin dan J.P. Gillin, 

masyarakat adalah kelompok orang terbesar dari orang-orang yang memiliki 

kebiasaan, adat, perilaku, dan perasaan persatuan yang sama. S.R. Steinmetz 

mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok manusia terbesar, termasuk 

kelompok manusia yang lebih kecil dengan hubungan yang erat dan teratur. 

Masyarakat adalah sistem prosedur, sistem otoritas dan saling mendukung, sistem 

kelompok dan sektor sosial lainnya, sistem kontrol perilaku dan kebebasan 

manusia, sistem yang kompleks dan terus berubah, atau jaringan hubungan 

sosial.
38

 

Terlepas dari berbagai pendapat para ahli, ada pula wawancara yang pada 

dasarnya terdiri dari kelompok-kelompok orang yang terdiri dari komponen-

komponen. 

                                                           

37Wahyuni, Pengantar Sosiologi, (Cet. I Makassar: Cara Baca, 2018), h. 35-36. 

38Beni Ahmad Saebani, Pengantar Antropologi ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 

137. 
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a) Satuan-satuan sosial yang menghasilkan produk-produk kehidupan dan 

budaya meliputi sejumlah besar orang yang berinteraksi satu sama lain, 

didalam individu, didalam kelompok, dan diantara kelompok. 

b) Struktur dan sistem sosial budaya, baik kelompok kecil (mikro) maupun 

kelompok besar atau besar (makro). Ini menempati area tertentu dan 

tinggal di area itu secara profesional dari generasike generasi. 

Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupan 

masyarakat adalah sebagai berikut: 

1. Setidaknya ada dua orang yang tinggal bersama. 

2. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama, akan muncul 

orang-orang baru dari pertemuan orang-orang, dan sebagai hasil dari 

koeksistensi akan ada sistem komuniasi dan aturan yang mengatur 

hubungan manusia. 

3. Menyadari bahwa, kehidupan mereka adalah satu. 

4. Adalah sistem bersama yang menciptakan budaya, sebagai hasil dari rasa 

saling berhubungan. 

Mario Levy Menciptakan standar masyarakat bagi setiap kehidupan 

kelompok manusia,  yang meliputi sebagai berikut: 

a. Setidaknya ada dua orang yang tinggal bersama. 

b. Perekrutan seluruh atau sebagian anggota melalui reproduksi atau 

kelahiran. 

c. Ada suatu tindakan utama yang bersifat swasembada. 

d. Kesetian dalam sistem pertama aksi kolektif yang ditambahkan oleh sang 

Talcott Parson, yaitu 

e. Kontak dengan generasi berikutnya. 
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Berdasarkan pandangan masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal 

di suatu daerah dalam waktu yang lama dan mempunyai norma yang mengatur 

kehidupannya menuju tujuan gotong royong dan regenerasi di daerah tersebut. 

Anggotanya (varietas). Manusia sangat perlu hidup berkelompok tergantung pada 

kondisi lingkungan. Ada tanda-tanda tarik menarik antara kehidupan manusia 

dengan lingkungan alam, masalah utamanya adalah sifat alam yang tidak 

memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Ketidaknyamanan 

ini ditemukan dalam sifat alam yang selalu berubah, seperti cuaca, iklim, dan 

kondisi geografis yang tidak merata. Untuk alasan ini, manusia pada akhirnya 

menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya untuk menciptakan reaksi yang 

menarik dengan kekuatan alam.
39

 

Gejala tersebut manusia selalu memiliki dua keinginan yang melekat pada 

dirinya. Artinya, keinginan untuk berintegrasi dengan lingkungan alamnya dan 

keinginan untuk berintegrasi dengan orang lain untuk memudahkan proses 

hidupnya. 

Adapun hubungan teori yang digunakan peneliti secara keseluruhan 

dengan judul penelitian peneliti yakni solidaritas sosial, interaksi sosial, dan 

masyarakat cenderung berkaitan langsung dengan judul penelitian ini. Dimana 

ketiga teori tersebut membahas secara mendalam bentuk kerjasama atau gotong 

royong masyarakat yang terkena musibah bencana gempa di Desa Karumpa, dan 

interaksi sosial antara sesama masyarakat. Interaksi masyarakat Karumpa pada 

saat setelah terjadinya gempa interaksi masyarakat terjalin dengan baik. 

 

                                                           

39Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Cet. I; Jakarta: Prenada Media 

Group, 2011), h.37-38. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  

lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan pengumpulan data   

menggunakan metode deskriftif. Penelitian kualitatif di defenisikan sebagai penelitian 

dimana data  yang diperoleh berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan , foto, 

dokumen pribadi dan lainnya.
1
 Metode penelitian kualitatif ini menggunakan pola 

deskriftif  yaitu tekhnik penelitian yang berusaha menggabarkan dan menjelaskan 

objek penelitian sebagaimana adanya fenomena yang terjadi, baik bersifat alamiah 

maupun bersifat rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan hubungan antara 

karakteristik, kualitas, dan aktivitas tentang solidaritas sosial masyarakat Karumpa  

pasca gempa di Kabupaten Kepulauan Selayar.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karumpa Kacamatan Pasilambena 

Kabupaten kepulauan Selayar. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena 

lokasi ini sangat terdampak pada kejadian gempa tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis 

adalah suatu metode yang digunakan untuk memahami dan menginterprestasikan 

kehidupan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. J.A.A.van Doorn dan 

                                                           

1 Moleong, Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.11. 



37 
 

 

C.J.Lammers mendefinisikan sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari 

struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.
2
 

Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui lebih mendalam tentang 

Solidaritas Sosial Masyarakat karumpa Pasca Gempa di Kabupaten Kepulauan 

Selayar Kecamatan Pasilambena. 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan di daerah 

yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. penelitian ini termasuk data primer 

yang merupakan hasil wawancara dan observasi langsung dengan masyarakat di 

Karumpa. 

2.  Sumber Data Sekunder 

Data sekunder mendukung data dari perpustakaan yang relevan dan bisa 

mendukung dalam  penelilitian peneliti. Yaitu dapat berupa buku, majalah, jurnal, 

surat kabar, internet, dan sumber data pendukung lainnya yang dapat dijadikan 

sebagai data tambahan atau data pendukung. 

Data sekunder yang digunakan untuk mendukung  dalam penelitian yang akan 

dilaksanakan nanti yaitu, berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, internet dan 

sumber data lain untuk dijadikan data pelengkap. 

                                                           
2Elly M.Setiadi dan Usman kolip, Pengantar Sosiologi (pemahaman Fakta dan Gejala  

Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan pemecahannya) Cet I: Jakarta: PrenadamediaGroup, 

2011), h.2. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini, metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan sebuah 

data adalah sebagai berikut: 

1. Observasi  

Metode observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan pengamatan dan 

mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diperiksa yang terjadi pada objek yang 

akan diperiksa dan dilakukan secara langsung di lokasi yang diperiksa. pemantauan 

menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, 

direncanakan, dan dicatat secara sistematis, dan kesahihannya (validitasnya). 

Observasi ini dilakukan untuk mengamati Solidaritas Sosial Masyarakat Karumpa 

Pasca Gempa di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data melalui komunikasi, 

yakni proses tanya jawab antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data 

(penyediaan informasi).
3
 Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara 

mendalam yaitu dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar 

mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara dengan menanyakan langsung 

kepada informan tentang Solidaritas Sosisal Masyarakat karumpa Barat Pasca Gempa 

di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar. 

3. Dokumentasi 

Mengumpulkan data saat dalam penelitian ini, penulis menggunakan kamera 

dan alat tulis untuk membantu dalam pengumpulan data yang akurat dan menghindari 

kesalahan pengeditan dalam hasil penelitian. 

                                                           
3
Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum ( Jakarta: Granit, 2004), h.29. 
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E. Teknik Penentuan Informan 

Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi informan dalam penelitian ini 

adalah pemilihan informan dengan metode purposive sampling . Menurut Margono, 

dalam pengambilan sampel bertarget, pemilihan subjek didasarkan pada karakteristik 

populasi yang sudah diketahui sangat erat kaitannya dengan populasi yang telah 

diketahui sebelumnya.
4
informan yang dalam penelitian ini  dengan kriteria antara 

lain: 

1. Sekretaris Desa Karumpa 

2. Masyarakat yang terdampak  

3. Masyarakat  asli Karumpa  

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini melihat metodologi survei dalam menjelaskan pengumpulan 

data sesuai dengan jenis survei yang peneliti pilih. Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah buku, pulpen, pensil, serta kamera dan perekam sebagai alat 

untuk merekam informasi yang diperoleh selama observasi. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Metode pengolahan data adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, 

dan digunakan melalui metode deskriptif. Data yang tersaji dalam bentuk narasi 

kualitatif diungkapkan kedalam bentuk verbal atau kata yang kemudian diolah secara 

sistematis dan jelas.  Peneliti mencatat dan mengumpulkan data mengenai gejala dan 

kondisi yang terjadi di lapangan pada saat penelitian sedang berlangsung. 

                                                           
4Margono Mamik, Metodologi Penelitian Kualitataif (Sidoarjo: Zifatama, 2015, h. 48. 
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Langkah-langkah dalam mengolah dan menganalisis data yang digunakan 

adalah  

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh langsung dari lapangan harus dicatat secara cermat dan 

rinci untuk membantu peneliti fokus pada apa yang penting sesuai dengan fokus 

penelitiannya. Data yang direduksi memberikan gambaran yang jelas, sehingga 

memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan mencarinya sesuai 

kebutuhan.  

2. Display Data (Penyajian Data) 

Setelah reduksi data, maka dilakukan penyajian data yang baik dan benar. 

Seperti halnya yang berupa grafik, tabel dan sejenisnya sehingga mempermudah 

peneliti dalam memahami data yang ada. Penyajian data juga bertujuan agar mampu 

memahami apa yang terjadi serta dapat merencakan kegiatan selanjutnya berdasarkan 

pemahaman yang telah dipahami. 

3. Verifikasi Data  

Verifikasi merupakan langkah terakhir dalam pengamatan sebuah data pada 

penelitian kualitatif. Verifikasi atau asumsi yang masih bersifat sementara dan berisi 

deksripsi jawaban atas suatu objek yang menjadi masalah pada penelitian ini.
5
 

 

                                                           
5Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development (Bandung: 

Alfabeta, 2017), h. 370-375. 
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BAB IV 

 PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Selayar 

Nama Selayar berasal dari kata “cedaya” (bahasa sansekerta) yang artinya 

satu layar, nama ini digunakan karena konon di pulau ini banyak perahu satu layar 

yang sering singgah. Selain itu, nama Kepulauan Selayar juga dikenal dengan 

nama “Tana doang”, yang artinya tana tempat berdoa, nama ini digunakan karena 

konon pulau ini sering dijadikan sebagai tempat berdoa bagi para pelaut yang 

akan melanjutkan perjalanannya, baik ke arah barat maupun kearah timur demi 

keselamatan mereka ketika berlayar. 

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu kabupaten yang ada 

di Provinsi Sulawesi Selatan, yang letaknya berada di ujung selatan Pulau 

Sulawesi dan berbentuk memanjang dari arah utara ke selatan. Kabupaten 

Kepulauan Selayar terdiri dari 2 sub area wilayah pemerintahan yaitu wilayah 

daratan yang meliputi Kecamatan Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki dan 

Bontosikuyu serta wilayah kepulauan yang meliputi Kecamatan Pasimasunggu, 

Pasimasunggu Timur, Takabonerate, pasimarannu, pasilambena. 

Berdasarkan letak sebagaimana dikatakan oleh Dinas parawisata Seni dan 

Kebudayaan Kepulauan Selayar bahwa Selat Selayar dilintasi pelayaran nusantara 

baik ke Timur maupun ke Barat, bahkan sudah menjadi pelayaran internasional. 

Kabupaten Kepulauan Selayar Merupakan Kepulauan yang berada di antara jalur 

alternatif perdagangan internasional yang menjadikan Daerah ini secara geografis 

sangat strategis sebagai pusat perdagangan dan distribusi baik secara nasional 

untuk melayani negara-negara di kawasan Asia. 
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Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada Koordinat 

(letak astronomi) 5°42' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' Bujur timur 

yang berbatasan dengan beberapa daerah, antara lain: 1. Sebelah utara, berbatasan 

dengan Kabupaten Bulukumba dan Teluk Bone 2. Sebelah timur, berbatasan 

dengan laut Flores (Provinsi Nusa, 2021). 

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebuah Tenggara Timur) 3.Sebelah 

selatan, berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur 4.Sebelah barat, 

berbatasan dengan Laut Flores dan Selat Makassar.(Kominfo Selayar kabupaten 

yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten 

Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 

10.503,69 km (wilayah daratan dan lautan) dan berpenduduk sebanyak kurang 

lebih 134.000 jiwa. 

2. Gambaran Umum Desa Karumpa             

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Pasilambena Kab. Kepulauan Selayar 

  Sumber Data : Kantor Desa Karumpa 

Awal mula ditemukanya desa Karumpa, ditemukan oleh seorang suku 

Buton yang bernama La Lellu (kakek), La Suppi (anak), dan La buja (cucu). 

Setelah di temukanya Desa ini lama kelamaan mereka tinggal di dalam Desa 

tersebut. Setelah Desa Karumpa ditempati, lalu La Suppi menemukan sebuah 
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kuburan yang diyakini pada zaman itu sampai sekarang kuburan tersebut 

dinamakan kuburan Raja. 

Konon katanya Desa Karumpa dulu tidak sebesar yang sekarang, pada 

zaman dahulu Desa Karumpa tersebut adalah pulau yang dikelilingi taka (pasi). 

Setelah itu tiba-tiba datanglah sebuah badai yang sangat besar menimpa 

perkampungan dan taka tersebut menyatu dengan perkampungan, akhirnya 

perkampungan tersebut sebesar sekarang yang disebut Desa Karumpa.
1
 

Pulau Karumpa merupakan salah satu daerah yang ada di Kabupaten 

Kepulauan Selayar. Pulau Karumpa dalam penelitian ini merupakan daerah 

khusus yang dijadikan penulis sebagai daerah khusus penelitian. Pulau Karumpa  

terletak di Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi 

Selatan, yang wilayahnya dikelilingi oleh daerah pegunungan dan daerah lautan 

yang sangat kaya dan subur akan berbagai macam hasil bumi. 

Masyarakat mayoritasnya bekerja sebagai nelayan dan petani. Desa 

Karumpa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hanya 

kaya akan hasil bumi yang melimpah, dari segi sejarah kebudayaan, masyarakat 

setempat sangatlah kaya akan nilai-nilai moral dan etika yang merupakan suatu 

aset yang harus dijaga keberadaannya. Pulau Karumpa terdiri dari tiga dusun yaitu 

dusun One Sawengka, dusun One Te’e, dan dusun Umbosa. Ketiga dusun ini 

mayoritas masyarakatnya menganut suku Bajo dan suku Buton.
2
 

Peta diatas merupakan gambaran umum tempat penelitian yang berada di 

Desa Karumpa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi 

Selatan. Dimana letak Geografisnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

                                                           

1Salehuddin (36 tahun), Sekteratis Desa Karumpa, Wawancara di Desa Karumpa, 1 juni 

2022. 

2Kantor Desa Karumpa, Data Geografi Desa ( Kecamatan Pasilamben Kabupaten 

Kepulauan Selayar, 20 Mei 2022.  
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1. Sebelah Utara pada batas Wilayah Desa Karumpa terdapat laut Flores. 

2. Sebelah Selatan pada batas Wilayah Desa Karumpa terdapat Desa Garaupa 

Kecamatan Pasilambena. 

3. Sebelah Barat pada batas wilayah Desa Karumpa terdapat Desa Tambuna 

Kecamatan Taka Bonerate. 

4. Sebelah Timur pada batas wilayah Desa Karumpa Desa terdapat Laut 

Flores. 

3. Visi dan Misi Desa Karumpa 

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras 

dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Karumpa Tahun Anggaran 2022 disusun 

dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepoala Desa Karumpa yang tertuang 

dalam RPJM Desa Karumpa Tahun 2020, sebagai dasar dalam pelaksanaan 

pembangunan Desa Karumpa, yaitu : 

a. VISI 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 

yangdiinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi 

Desa Karumpadilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak 

yang berkepentingan di Desa Karumpa seperti pemerintah Desa, BPD, tokoh 

Masyarakat, tokoh agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada 

umumnya, serta Pertimbangan Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Karumpa adalah 

“Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian  Masyarakat Berdasarkan 

Ridho Allah SWT” 

Adapun Makna Visi sebagai berikut: 

1) Desa yang sejahtera yaitu bahwa tujuan akhir dari pembangunan yang 

dilaksanakan adalah mewujudkan masyarakat Desa Karumpa yang 
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sejahtera. Sejahtera yang dimaksud disamping terpenuhinya kebutuhan 

yang bersifat fisiologis dan materiil, juga mencakup kebutuhan yang 

bersifat bataniah seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta 

kasih, serta harga diri (mampu, mandiri, kompeten, reputasi, prestise, dan 

apresiasi) dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. 

2) Kemandirian Desa adalah kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat 

Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan desa menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Pengertian yang 

Mandiri berarti tidak selalu bergantung pada pihak lain, meskipun tidak 

berarti lepas tidak ada hubungan sama sekali dengan lingkungan setempat. 

Diharapkan, dengan keuletan dan kerja keras melalui tekad kemandirian 

tersebut, berbagai upaya dalam meningkatkan pembangunan di segala 

bidang, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa segera tercapai 

melalu strategi, kreasi, dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkan 

sendiri. 

a) Menata Desa Karumpa 

1. Melaksanakan pembangunan terencana yang berpedoman pada RPJ M 

Desa dan Musyawarah mufakat. 

2. Mengoptimalkan tupoksi pemerintah Desa serta peran aktif Masyarakat 

dalam menata Desa 

b) Maju dan Sejahtera 

1. Mengoptimalkan pengelolaan potensi pertanian dan perikanan 

2. Pembangunan yang berkelanjutan 

3. Perekonomian yang semakin maju, mandiri, merata dan di dukung oleh 

infrastruktur yang memadai. 
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b. Misi 

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi yang memuat sesuatu 

pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi Desa 

tersebut. Visi berada di atas Misi .Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam 

misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, 

misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan 

pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Karumpa, sebagaimana proses yang 

dilakukan maka misi Desa Karumpa adalah : 

1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan 

berkualitas; 

2) Mewujudkan Pengelolaan SDA yang berdasarkan kearifan lokal; 

3) Mewujudkan Pembangunan Infrakstruktur yang berkualitas; 

4) Mewujudkan Masyarakat sejahtera, mandiri berdasarkan nilai – nilai 

agama; 

5) Mewujudkan pelestarian tradisi dan kearifan lokal
3
 

 

 

 

 

 

                                                           

3Kantor Desa Karumpa, Data Geografi Desa ( Kecamatan Pasilamben Kabupaten 

Kepulauan Selayar, 20 Mei 2022.  
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Gambar 4. 2 Struktur Pemerintahan Kantor Desa Karumpa 

Sumber Data : Kantor Desa Karumpa Kab. Kepulauan Selayar 

Tabel 4.1  Jumlah  Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

Jumlah  Laki-laki 

(Orang) 

Perempuan 

(Orang) 

Jumlah Total 

Jumlah 

Penduduk 

Tahun 2021 

1105 

 

1133 2238 

Jumlah 

Penduduk 

Tahun 2022 

1233 1337 2570 

Sumber : Kantor Desa Karumpa 

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk 

menurut jenis kelamin di Desa Karumpa dari tahun 2021 sampai tahun 2022 

selalu mengalami perkembangan setiap tahunya. 
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Tabel 4.2 Jumlah Pendidikan Masyarakat 

Tingkat Pendidikan Penduduk Jumlah (orang) 

   Tk/ Paud 392 

 SD/ MI 560 

 SMP/ MTS 475 

 SMA/MA 420 

 S1         76 

 S2 2 

 Putus Sekolah        645 

Jumlah Total Pendidikan Penduduk 2570 

 Sumber : Kantor Desa Karumpa 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di 

Desa Karumpa adalah orang-orang yang berpendidikan bagus dan masih 

menjunjung tinggi dunia pendidikan untuk memperoleh wawasan pengetahuan 

dan ilmu yang lebih luas dan mengembangkan potensinya dalam kehidupan 

masyarakat sekitar dan bisa bermanfaat bagi orang lain. 

Tabel 4.3 Alat Transportasi yang Dimiliki Masyarakat Desa Karumpa 

 Orang Unit 

Memiliki Ojek 262 280 

Memiliki Kapal Motor 22 26 

 Sumber Data: kantor Desa Karumpa 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa alat transportasi yang banyak 

dimiliki oleh masyarakat Desa Karumpa adalah alat transportasi ojek sebanyak 

280 unit dan transportasi kapal motor sebanyak 26 unit. 
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Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Mata Pencaharian 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1.  Petani 280 

2.  Buruh tani 263 

3.  Pegawai Negari Sipil 9 

4.  Peternak 55 

5.  TNI/ POLRI 2 

6.  Nelayan 320 

7.  Pedagang 50 

8.  Pembuat Kapal Dan Jaring Ikan 10 

9.  Penjual Makanan atau Oleh-oleh 5 

10.  Honorer 252 

11.  Dll 1324 

                Jumlah 2570      

 Sumber Data; Desa Karumpa 

Dari data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Karumpa 

memiliki masyarakat yang mayoritas status sosialnya sebagai seorang nelayan dan 

petani, hal ini dikarenakan kondisi dan letak geografis Desa Karumpa berada 

diantara lautan pesisir  di Kepulauan Selayar. 

B. Bentuk Solidaritas Masyarakat Karumpa Pasca Gempa 

Desa Karumpa merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten 

Kepulauan Selayar Kecamatan Pasilambena yang terdampak bencana gempa bumi 

tahun 2022.  Beberapa dari keterangan para informan yang diketahui bahwa 

kekuatan gempa yang cukup besar hingga mampu menghancurkan rumah-rumah 

para warga masyarakat Karumpa. Sebagian besar Masyarakat Karumpa 

setidaknya mengalami dampak gempa bumi yang terjadi, baik itu berupa material 

maupun non material. 

Bencana alam adalah salah satu faktor yang dapat membuat perubaahan 

terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitarnya. Perubahan  sosial itu baik 

berupa gotong- royong, dalam kehidupan bermasyarakat maupun bentuk 

perubahan sosial yang lainnya sehingga menimbulkan yang dinamakan solidaritas 



50 
 

 

sosial yang dalam hal ini sangat dibutuhkan, karena dengan adanya solidaritas 

sosial hubungan masyarakat akan menjadi lebih baik. Solidaritas sosial dalam 

masyarakat pada umumnya sangat kuat di karenakan adanya rasa empati yang 

sangat tinggi yang ada dalam diri masyarakat sehingga menimbulkan rasa ingin 

membantu terhadap sesama, karena seperti yang kita ketahui bahwa manusia 

merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. 

Solidaritas sosial menunjukan pada suatu keadaan dalam masyarakat yang 

yang didasarkan pada perbuatan dan kepercayaan yang dianut bersama yang 

diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Dalam bermasyarakat harus ada 

yang namanya sikap saling percaya antara individu yang satu dengan individu 

yang lain, supaya terjalin  hubungan kerjasama yang baik. Karena tanpa ada 

kepercayaan  dalam bekerjasama sesuatu yang dikerjakan tidak akan menciptakan 

sesuatu yang baik. Solidaritas adalah rasa kebersamaan, rasa kesatuan, rasa 

simpati sebagai salah satu anggota dan kelas yang sama.  

Desa Karumpa merupakan Desa yang ramah menurut peneliti. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Bentuk solidaritas sosial 

masyarakat di Desa Karumpa itu sangat kuat, karena mereka saling membantu 

antara yang satu dengan yang lain ketika melihat sesama dalam hal kesusahan. 

Masyarakat di sana membantunya kadang berupa materi dan non materi 

Kekuatan solidaritas sosial yang dimiliki dalam masyarakat memperoleh 

manfaat yang sangat memuaskan. Sifat saling percaya, saling  membantu dalam 

nilai bersama dan kerjasama antara anggotanya merupakan sumber modal 

solidaritas sosial yang dapat dimanfaatkan guna memecahkan masalah bersama 

dalam kelangsungan kehidupan di komunitas. Kekuatan solidaritas sosial tersebut 

dibentuk dan membentuk kembali nilai kebudayaan. 
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Adapun bentuk-bentuk solidaritas sosial pada masyarakat Desa karumpa 

yakni sebagai berikut: 

1. Bentuk Solidaritas Mekanik 

a. Gotong Royong 

Gotong royong merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang 

berorientasi pada tindakan untuk saling meringankan beban pekerjaan. Perilaku 

masyarakat dalam kegiatan gotog royong menunjukan bentuk solidaritas dalam 

kelompok masyarakat tersebut. Gotong royong merupakan ciri budaya bangsa 

Indonesia yang berlaku secara turun-temurun sehingga membentuk perilaku sosial 

yang nyata dalam tata nilai kehidupan sosial. Tolong menolong dalam mengatasi 

musibah merupakan sikap kepedulian masyarakat untuk saling membantu 

sesamanya seperti pada musibah gempa bumi yang membuat rumah masyarakat 

hancur sehingga hati masyarakat tergerak untuk saling membantu. 

Masyarakat Desa Karumpa pada saat sebelum adanya gempa bumi mereka 

senang melakukan yang namanya gotong royong, apalagi sesudah terjadinya 

gempa bumi masyarakat Desa Karumpa dalam hal bergotong royong semakin 

meningkat. 

Hal serupa yang diungkapkan oleh bapak Lahia (83 tahun) mengatakan 

bahwa: 

“Jadi begini nak, kalau menurut bapak kalau soal bentuk kerjasama 
masyarakat disini ya seperti biasa masyarakat itu saling membantu. 
Apalagi waktu terjadi gempa itu semua masyarakat menjadi panik, 
mereka saling kerjasama untuk membangun tenda sebagai tempat 
pengunsian, apalagi ada kabar ada gempa susulan berpotensi tsunami 
waktu itu. Jadi anak semua masyarakat saling membantu , kadang saling 
memberi makanan, minuman dan lain-lain.”.

4
 

Dari pernyataan diatas peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa  

bentuk solidaritas sosial masyarakat Karumpa pasca gempa, jadi peneliti dapat 

                                                           

4Lahia ( 83 tahun) masyarakat Desa karumpa, Wawancara, 20 Mei 2022. 
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menyimpulkan bahwa bentuk solidaritas masyarakat Karumpa itu sangat kuat, 

solidaritas sosial dalam hal gotong royong pada masyarakat Karumpa sudah ada 

sejak sebelum datangnya gempa,  apalagi setelah terjadi gempa, mereka saling 

bahu membahu sesama masyarakat dalam hal bergotong- royong karena 

banyaknya rumah warga yang rusak akibat dari guncangan gempa yang sangat 

dahsyat pada masyarakat Karumpa pada waktu itu. 

Kondisi fisik bangunan dan rumah warga yang rusak dan bahkan ada 

rumah warga yang hancur akibat gempa bumi yang mengguncang masyarakat 

Desa Karumpa, melahirkan bentuk solidaritas sosial sesama masyarakat. Karena 

mereka saling membantu sesamanya yang terdampak akibat dari guncangan 

tersebut. Hal ini diperkuat oleh kondisi sosial masyarakat pada pasca gempa 

melalui beberapa informan sebagai berikut. 

Penuturan dari bapak Ali aba (58 tahun) dia menyatakan bahwa: 

 “Ampa menurut nakke nak ampa kuhjanjangi keadaan nha masyarakat 
injo ya ampa ditte parang’ta rupah tau nhi ki apalagi ciptaan nha ki 
karaeng pasti lha sibantu-bantu ki, si tolong-tolong ki ampa’ rie urang ta 
sianak ngumpah kahsuhsaang . Karna pasti par’ah rie ri kaleng ta untuk 
lha si bantu-bantu, karna saling pahrahlu’ ki bantuan pada saat itu” 

Artinya dari penyataan di atas adalah sebagai berikut: 

“Kalau menurut bapak kondisi sosial di sini ya seperti biasa kita sesama 
ciptaan tuhan pasti saling membantu, dan kalau ada yang yang tertimpa 
musibah kita membantu bersama-sama. Karena pasti mereka juga akan 
sadar diri, kalau kita semua pasti akan sama-sama membutuhkan sesuatu 
pada saat itu”

5
 

Sedangkan penuturan dari informan yang satu yakni bapak Edi (41 tahun) 

hampir sama yang dikatakan dari informan sebelumnya. 

 “Kalau saya melihat ya kondisi masyarakat disini ya pasti saling 
membantu begitu, membangun tenda bersama-sama sebagai tempat 
pengunsian sementra. Saling menghibur antara satu dengan yang 
lainnya”.

6
 

                                                           

5Ali Aba (58 tahun) masyarakat Desa Karumpa, Wawancara, 25 Mei 2022. 

6Edi (41 tahun), masyarakat Desa Karumpa, Wawancara, 26 Mei 2022. 
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Ungkapan dari kedua informan diatas memberikan gambaran tentang 

bagaimana kondisi sosial  masyarakat pada pasca gempa adalah bahwa sesama 

masyarakat atau sesama makhluk ciptaan tuhan kita harus saling membantu 

karena sejatinya kita manusia tidak dapat hidup sendiri-sendiri tanpa bantuan 

orang lain. Masyarakat Karumpa pada pasca gempa mereka bekerjasama 

membangun tempat pengungsian dan saling menghibur antara satu dengan yang 

lainnya untuk menghilangkan rasa kepanikan. 

Solidaritas sosial pada masyarakat pada saat gempa dan sesudah gempa 

sangat terlihat dengan jelas dengan dilakukanya pembangunan tenda pengungsian 

yang dilakukan secara bersama-sama tanpa membutuhkan imbalan sedikit pun. 

Solidaritas sosial ini sudah terjadi sebelum dan sesudah gempa dengan kebiasaan 

masyarakat yang melakukan gotong-royong secara bersama-sama. 

Solidaritas sosial merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Karumpa adalah masyarakat yang biasa 

yang penuh dengan kesederhanaan. Masyarakat yang di Desa Karumpa yang 

dengan pekerjaannya sebagai nelayan dan petani dalam keseharianya mereka 

kerjakan dengan penuh semangat dan ikhlas demi kehidupan hidupnya bersama 

keluarganya, sehingga satu sama lain saling membantu. Masyarakat Karumpa 

pada umunya mereka senang melakukan yang namanya saling membantu antara 

individu yang satu dengan individu yang lainnya. 

Saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat merupakan bentuk 

perilaku yang wajar, karena pada dasarnya masyarakat merupakan makhluk sosial. 

Pada masyarakat Karumpa yang kita ketahui bersama baru-baru terkena bencana 

gempa yang cukup dahsyat yang membuat semua  masyarakat Karumpa menjadi 

panik, akibat guncangan gempa tersebut. Hadirnya bencana ini membuat hati 
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masyarakat untuk bergerak saling membantu satu dengan yang lainya. Hal ini 

sangat terlihat jelas pada saat pasca gempa . 

Adapun hasil dari wawancara yang peneliti dapatkan dilapangan yaitu dari 

Ibu Hasboyoh (42 tahun) salah satu warga Desa Karumpa mengatakan bahwa: 

 “Injo nak baji ri isse na ditte inni para’gta rupa’ tau nhi ki ampa rie 
urangta sianak tu kesusahan pasti gele’ ri janjangi ka’le-ka’le pasti rie nu 
ba’tu lalang ri hati ta untuk la ri bantu manna apa jua. Masyarakat ri 
Karumpa ini pada sebelum gempa mereka memang gassing pha sibantu-
bantu apalagi rie tuh lha buaki , ampa kaum burakne jho lampaih bohjah 
kayu untuk lha pake acara ampunna bua’ sodih untuk la bua kue, 
makanan untuk acara pestamya. Ampa kaum perempuan di ri saponnah 
jhi ampunna bua lha bahliih bua kue, bua the dll untuk persiapan pesta. 
Jari ri masyarakat ini bahtuh rioloh mahriolo gassing pha sibantu-bantu , 
geleh ri kua mainnah pha gempa karena amasyarakat rinni ri desa 
karumpa ini lha jadikan mhu budaya untuk sibantu-bantu supaya tali 
silaturahmi jho tetap terjalin dengan baik”.

7
 

 Artinya dari pernyataan informan adalah sebagai berikut: 

“Jadi begini nak, kita sebagai manusia sudah mengetahui bahwahsanya 
kalau ada saudara kita yang sedang kesusahan, pasti kita tidak akan 
melihatnya begitu saja, karena ada sesuatu yang datang dalam hati kita 
untuk membantunya meskipun seadanya. Masyarakat di Karumpa ini 
sebelum adanya gempa mereka memang saling membantu, apalagi kalau 
ada acara pesta. Pada kaum laki-laki itu mereka pergi mencari kayu utuk 
dipakai pada acara yang punya acara. Sedangkan pada kaum perempuan 
mereka pergi di rumah yang punya pesta untuk membantu membuat 
kue,membuat teh pada persiapan pesta nanti. Jadi masyarakat di Desa 
karumpa ini dari dulu hingga sekarang saling membantu antara yang satu 
dengan yang lainnya, bukan karena pada saat sesudah gempa masyarakat 
saling membantu, tapi sejak dari dulu mereka melakukanya, karena 
masyarakat Karumpa sudah menjadikan suatu budaya dalam hal saling 
membantu, agar hubungan silaturahmi antara masyarakat tetap baik”.

8
 

Dari pernyataan informan di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwa pada masyarakat Karumpa senang melakukan kerjasama baik itu saling 

membantu apa adanya tanpa membutuhkan imbalan sedikitpun, apalagi kalau ada 

salah satu warga yang berpesta, semua masyarakat ikut berpartisipasinya di 

dalamnya untuk membantu melancarkan pesta pada kaum kerabatnya.  

                                                           

7Hasboyoh (42 tahun), Masyarakat Desa Karumpa, Wawancara, 21 Mei 2022. 

8Hasboyoh (42 tahun), Masyarakat Desa Karumpa, Wawancara, 21 Mei 2022. 
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Solidaritas sosial yang ada di dalam masyarakat Karumpa Kecamatan 

Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat sangat jelas bentuk 

solidaritasnya. Masyarakat  disini mereka  melakukan gotong-royong ketika ada 

salah satu diantara mereka yang terkena musibah atau membutuhkan bantuan, 

semua masyarakat akan melakukannya secara bersama-sama. Nilai kekeluargaan 

sebagai suatu nilai yang dianggap dapat menyatukan mereka sebagai  anggota 

masyarakat. Karena pada dasarnya sebagai manusia harus saling membantu antara 

sesama, karena manusia pada hakekatnya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan 

dari orang lain. 

Solidaritas yang dirasakan pada suatu  kesadaran bersama yang mengikat 

dan menyatukan masyarakat, ikatan kebersamaan itu dibentuk karena adanya 

kepedulian diantara sesama masyarakat. Rasa persaudaraan dan kepedulian 

diantara mereka tertuang di dalam kehidupan masyarakat. Wujud yang nyata akan 

melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan diantara 

mereka. 

Solidaritas sosial dalam masyarakat Karumpa sudah ada sejak dahulu, 

dimulai sebelum terjadinya kejadian gempa tersebut. Maka setelah kejadian itu 

solidaritas masyarakat karumpa semakin erat dan semakin tumbuh di tengah 

masyarakat. Solidaritas pada masyarakat Karumpa ini dapat dilihat dari 

banyaknya  aktivitas keseharian masyarakat seperti pada aktivitas pada pasca 

gempa. Adapun aktivitas masyarakat pasca gempa, masyarakat Karumpa saling 

bergotong royong antara satu dengan yang lainnya. Bentuk gotong royong 

masyarakat Karumpa terlihat jelas dengan adanya masyarakat yang  saling 

membantu memberikan bantuan baik berupa bantuan material maupun bantuan 

non material. 
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Bentuk gotong royong yang sering terlihat pada masyarakat Karumpa 

sebelum terjadinya gempa bumi terlihat jelas dengan adanya masyarakat yang 

saling berkontribusi dan bekerjasama dalam pembuatan kopra. Pada proses 

pembuatan kopra masyarakat saling bekerjasama dari proses penjemuran, 

pengasapan hingga ke proses menjadi sebuah minyak. 

2. Kerjasama 

Kerjasama adalah penggabungan antara individu dengan individu lainnya, 

atau kelompok dengan kelompok lain sehingga bisa mewujudkan suatu hasil yang 

dapat dinikmati bersama. Kerjasama sering terlihat dalam masyarakat pedessan 

dan perkotaan, akan tetapi kerjasama yang paling kuat kita lihat itu adalah pada 

masyarakat pedesaan. 

Masyarakat sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan 

orang lain, dalam bermasyarakat seseorang sering melakukan yang namanya 

bekerjasama seperti bekerjasama untuk kepentingan bersama maupun kepentingan 

individual. Masyarakat Desa Karumpa senantiasa melakukan kerjasama, hal ini 

terlihat pada saat pasca gempa dimana masyarakat Desa Karumpa bekerjasama 

membangun tenda sebagai tempat pengungsian sementara, bekerjasama dalam 

pembuatan kopra dan bekerjasama dalam pembelahan ikan sampai menjadi ikan 

kering. 

Hal serupa yang di ungkapkan oleh informan bapak Badaruddin (28 tahun) 

selaku perangkat desa, di Desa Karumpa Kecamatan Pasilambena Kabupaten 

Kepulauan Selayar, pembangunan rumah secara bergilir setelah adanya bantuan 

daripihak BPBD. 

Hal serupa yang diungkapkan oleh seorang informan yakni bapak 

Badaruddin (28 tahun) selaku sekretaris Desa Karumpa yakni sebagai berikut: 
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“Kalau menurut saya pribadi dek kalau berbicara tentang bagaimana 

bentuk solidaritas sosial masyarakat karumpa pasca gempa, solidaritasnya itu baik 

sama halnya sebelum datangnya gempa ini, mereka selalu melakukan gotong 

royong, karena banyaknya rumah warga yang rusak dan fasilitas-fasilitas yang 

lainnya. Jadi pada pasca gempa kegiatan gotong-royong yang dilakukan pada 

waktu itu semua masyarakat membersihkan rerentuhan rumah warga, setelah 

adanya bantuan. Jadi masyarakat membangun rumah warga kembali begitu secara 

bergilir”
9
 

Dari pernyaatan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

masyarakat Desa Karumpa senang melakukan yang namanya bekerjasama dalam 

hal membersihkan puing-puing rumah akibat guncangan gempa bumi yang 

melanda Desa Karumpa, masyarakat melakukanya secara kerjasama setelah itu 

masyarakat membangun kembali rumah warga secara bergilir setelah adanya 

bantuan dari pihak pemerintah. 

Gempa bumi yang terjadi di Desa Karumpa yang mengakibatkan 

kerusakan di berbagai titik di Desa Karumpa seperti banyaknya kerusakan rumah 

warga yang mengalami kerusakan total sehingga masyarakat kemudian berinisiatif 

untuk membangun tenda sebagai tempat peristirahatan untuk sementara bagi 

warga yang mengalami kerusakan total akibat dari gempa bumi yang terjadi di 

Desa Karumpa. Masyarakat yang mengungsi kemudian berinisiatif untuk 

membuat dapur umum untuk keperluan sementara masyarakat yang sedang 

mengungsi yang terdampak bencana.  

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Salehuddin (36 tahun) selaku 

sekretaris Desa Karumpa pada saat melakukan wawancara yang mengatakan 

bahwa :  

                                                           

9Badaruddin (28 tahun), perangkat Desa karumpa, Wawancara, 23 Mei2022. 
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“jadi begini dek, pada saat terjadinya gempa di Desa Karumpa  masyarakat 
mengungsi di satu tempat yaitu di kebun. Masyarakat yang mengungsi 
membangun tenda sebagai tempat tinggal sementara, kemudian 
masyarakat berinisiatif untuk membuat dapur umum yang digunakan 
untuk keperluan memasak dan lain sebagainya”.

10
 

Dari pernyataan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembuatan 

tenda dan dapur umum merupakan inisiatif dari masyarakat itu sendiri. 

Sebagaimana tenda yang dibangun oleh masyarakat digunakan sebagai tempat 

pengungsian untuk sementara dan dapur umum yang dibuat secara gotong-royong 

oleh masyarakat yaitu digunakan untuk keperluan memasak dan lain sebagainnya. 

Jadi antara gotong royong dan kerja sama memiliki perbedaan dan juga 

persamaan yakni yang menjadi perbedaannya yaitu antara gotong royong adalah 

kerja sama yang dilakukan antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri dan 

tidak melibatkan pihak kelembagaan, misalnya gotong royong dalam hal 

membersihkan dan kerja bakti yang dimana dilakukan secara bersama-sama untuk 

kepentingan bersama. Sedangkan kerja sama adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh sekolompok orang yang memiliki tujuan yang sama, contohnya 

pemerintah memberikan bantuan kepaada masyarakat untuk membuat jalanan 

aspal, masyarakat yang bekerja dan pemerintah yang memberikan dana tersebut 

demi kepentingan bersama masyarakat dalam hal ini diuntungkan pemerintah juga 

negara diuntungkaan karena bisa menjalankan salah satu visi ataau program 

kerjanya untuk mensejahterahkan  rakyatnya. Kemudian adapun yang menjadi 

persamaanya yakni sama- sama ingin mencapai tujuan yang sama demi kebaikan 

bersama 

2. Bentuk Solidaritas Mekanik 

                                                           

10Salehuddin(36 Tahun), Sekretasis Desa Karumpa,Wawancara di Desa Karumpa, 1 Juni 

2022. 
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Solidaritas organik adalah solidaritas yang mengikat masyarakat yang sudah 

kompleks dan telah mengenal pembagian kerja yang teratur sehingga disatukan 

oleh saling ketergantungan antar anggota. 

Bentuk solidaritas yang lain yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-

hari pada masyarakat Karumpa ialah bentuk solidaritas dalam hal membela ikan 

untuk dijadikan ikan kering nantinya baru di jual. Kerjasama masyarakat dini 

terlihat jelas dari pembelahan ikan, penjemuran ikan dan sampai ikan di kemas 

kedalam sebuah tempat. 

Hal serupa yang diungkapkan oleh informan Ibu Sri Wahyuni (43 tahun) adalah 

sebagai berikut; 

 “Rinni masyarakat injo ampa rie tu mi’lak ju’ku pasti lampa ri bahlii  
apa-apa saja kuleh ri bantuan. ri bantu bisaih ju’ku, ri bantu ri pi’la ju’ku atau ri 
bantu ngaloi. Karna masyarakat rinni ri kampong inni loheang pabohja-boja 
tamparang jari ampa lohe ju’ku kadang la pa’bage-bageang jhi. Apalagi 
hantunna baru-baru maing gempa kadang ri bage-bage mhu urang ta si 
pengungsian, karna rie sebagian masyarakat injo malla juapai  lampa boja ju’ku 
karna rie kareba bahwasana rie gempa nulabattu pole”. 

 Artinya dari pernyataan informan di atas adalah sebagai berikut; 

Disini masyarakat itu kalau ada orang yang membelah ikan pasti kita saling 

membantu, apa-apa saja yang bisa kita kerjakan. Kadang kita membantu 

membersihkan ikan, atau kadang kita membantu membelah ikan, dan kadang 

pula kita membantu menjemur ikan. di kampung ini kebanyakan masyarakat 

yang bekerja sebagai nelayan, Jadi jika masyarakat mendapat ikan yang 

banyak mereka saling berbagi antara satu sama lain di tempat pengungsian. 

Apalagi waktu baru-baru kejadian gempa, karna sebagian masyarakat masih 

takut, trauma, panik dan lain-lain untuk turun ke laut untuk mencari ikan , 

karna adanya berita ada gempa susulan”.
11

 

                                                           

11Sri Wahyuni (43 tahun) Masyarakat Desa Karumpa , Wawancara, 27 Mei 2022. 
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Dari pernyataan informan diatas peneliti dapat menarik sebuah 

kesimpulan bahwa masyarakat Desa Karumpa senang melakukan kerjasama 

dalam hal membela ikan secara bersama-sama, kadang pula masyarakat di sana 

saling memberi ikan terhadap sesama yang sama-sama mengungsi, karena pada 

dasarnya masyarakat di sana mayoritasnya sebagai nelayan. Sikap ini akan 

menumbukan atau meningkatkan hubungan tali persaudaraan antara sesama 

warga yang terdampak akibat dari guncangan gempa tersebut. 

C. Peran Masyarakat  Pasca Gempa di Desa Karumpa 

Peranan sosial muncul akibat dari interaksi sosial, karena tanpa interaksi 

sosial, perananan sosial itu tidak akan ada. Dengan adanya interaksi ini antara 

individu satu dengan individu yang lain terjadilah kelompok sosial. 

Setiap manusia memiliki rasa semangat dalam dirinya untuk melakukan 

suatu pekerjaaan, kerjasama dan lain-lain. Hal ini diawali dengan timbulnya  

kesadaran dalam dirinya dan termotivasi untuk melakukan suatu hal  tersebut. 

Karena pada dasarnya manusia itu memiliki suatu keinginan yang selalu melekat 

pada dirinya, yakni keinginan untuk menyatu dengan alam lingkugannya dan  

keinginan untuk menyatu dengan manusia lain dalam hal memudahkan proses 

hidupnya,  karena manusia merupakan makhluk sosial. 

Peran masyarakat Karumpa pada pasca gempa memiliki banyak peranan di 

dalamnya, yakni salah satunya sikap empati yang dimiliki oleh setiap individu 

karena pada dasarnya manusia memiliki rasa empati yang tinggi dalam dirinya 

untuk saling membantu antara sesama manusia, karena rasa kasihan itu sangat 

besar dan melekat dalam setiap orang sehingga menimbulkan rasa ingin tolong- 

menolong terhadap sesama manusia. Meskipun sesama masyarakat ini sebagai 

korban dari bencana akan tetapi dengan adanya bencana gempa ini, mereka tetap 
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saling membantu antara yang satu dengan yang lain baik itu berupa materi 

maupun non materi.  

Masyarakat Desa karumpa pada saat terjadi gempa mereka saling 

membantu dalam hal gotong-royong, seperti halnya saling memberi makanan, 

tempat tinggal, tikar dan lain sebagainya.  

Hasil wawancara yang didapat peneliti  di lapangan yakni sebagai berikut. 

“Ampa nakke pajanjangku ri desa innni peran na masyarakat inni ri 
mainna gempa sanna’ pambaliinna, biasana masyarakat injo a’bantu i 
asssisare kanre, sibantui pa’mariang na pole’ asibantui tenaga ampa rie tu 
membutuhkan tenaga”. 

Artinya dari pernyataan informan adalah sebagai berikut:  

“Kalau saya melihat adanya gempa ini , masyarakat itu saling membantu 
biasanya pada masyarakat mereka saling membantu berupa makanan, 
kadang pula mereka saling membantu tempat tinggal, dan saling 
membantu kalau ada yang membutuhkan tenaga”.

12
 

 Pernyataan informan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pada masyarakat karumpa memiliki peran yang sangat besar pada pasca gempa, 

pada masyarakat yang terdampak akibat bencana gempa tersebut dengan 

membantu berupa makanan pokok, tempat tinggal dan lain sebagainnya. 

 Masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama melakukan upaya yang 

baik pada pra bencana, saat bencana maupun pasca gempa sehingga mampu 

meminimalisir  atau mengurangi korban baik benda maupun nyawa manusia. 

Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai hak dan kewajiban, apalagi 

masyarakat yang terdampak bencana. Mereka harus mendapatkan perlindungan 

sosial dan rasa aman. 

Sikap Kepedulian terhadap sesama warga pasti ada dalam setiap 

masyarakat. Dalam sebuah lembaga pasti ada yang namanya peranan tersendiri 

sesuai dengan potensi yang dimiliki seseorang tersebut. Dalam Desa Karumpa 

                                                           

12Sri wahyuni (40 tahun ), Mayarakat Desa Karumpa Selayar, Wawancara, 20 Mei 2022. 
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semua masyarakat berperan penting semua apalagi dengan adanya sebuah bencana 

yang menimpa pada  semua warga, disinilah terlihat jelas bagaimana sikap empati 

yang sesungguhnya yang dapat dilihat pada masyarakat tersebut ketika melihat 

sesamanya tertimpa musibah atau kesusahan.  Peran masyarakat Karumpa tidak 

terlihat pada pasca gempa akan tetapi terlihat dari sebelum adanya gempa. 

Terlihat masyarakat yang saling mebantu bergotong royong mengerjakan sesuatu 

dan menyelesaikan sesuatu.  

Hal serupa yang di ungkapkan oleh informan bapak Salehuddin (36 tahun) 

yakni sebagai beriku;  

 “Rasa prihatikan pasta ada, artinya rata-rata saling membantu. Jadi yang 
rusak rumahnya atau yang terdampak tinggal sementara pada 
keluarganya dalam hal ini anaknya. Dan masyarakat juga saling 
memberikan bantuan pokok lainya, berupa makanan, minuman, tikar , 
adapula yang membantu berupa uang untuk pembangunan rumah warga 
yang terdampak tadi untuk di bangun kembali”.

13
 

Dari pernyataan informan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa pada masyarakat Karumpa memiliki sikap empati yang sangat tinggi 

terhadap sesama warga, mereka tidak membiarkan begitu saja atau melihatnya, 

mereka saling merangkul dan memberikan bantuan pokok terhadap warga yang 

terdampak. Sedangkan yang memiliki ikatan keluarga mereka yang rusak 

rumahnya di berikan tempat tinggal sementara di rumah keluarganya dalam hal ini 

anaknya sendiri. 

Kegiatan saling membantu merupakan cara masyarakat agar tetap terjalin 

hubungan komunikasi antara individu satu dengan individu yang lainnya. 

Solidaritas sosial tidak datang secara merta, ia terbentuk karena realitas sosial 

yang meniscayakan adanya interaksi antara yang satu dengan yang lainnya. 

Tindakan solidaritas sosial yakni kegiatan gotong-royong masyarakat Karumpa 

dapat ditemukan pada saat sebelum maupun saat dan sebelum terjadinya gempa 

                                                           

13Salehuddin (36 Tahun), Sekdes Karumpa, Wawancara, 1 Juni 2022 
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bumi. Dengan kata lain, sebelum gempa bumi telah terbangun kegiatan gotong-

royong masyarakat yang terpelihara dengan adanya kelompok sosial. Selain itu, 

kondisi saat gempa maupun setelah berlangsungnya gempa juga solidaritas atau 

gotong-royong telah ada hanya saja bentuk yang berbeda. Sementara itu, setelah 

atau pasca terjadi gempa solidaritas sosial masyarak ditunjukan dengan berbagai 

kegiatan gotong-royong dalam pembangunan rumah warga, pembersihan 

lingkungan dan lain-lain. 

Pasca gempa mebuka hati banyak orang untuk turut membantu para 

korban benca gempa tersebut. Pada saat tersebut membuktikan bahwa ternyata 

masyarakat dan masih mempunyai kepedulian dan rasa empati terhadap sesama. 

Masyarakat yang saling bahu membahu membantu meringankan beban korban 

gempa bumi untuk pemulihan kondisi sosial ekonomi pasca gempa tersebut. 

Banyak bantuan materi seperti uang, bahan-bahan makanan, pakaian dan bantuan 

non materi seperti hiburan dari orang-orang yang peduli, pendidikan dan masih 

banyak lagi. 

 

Kondisi sosial ekonomi yang melanda korban bencana gempa bumi secara 

nyata memang membutuhkan bantuan yang tidak sedikit. Dalam melakukan 

proses pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Karumpa, pemerintah 

daerah, pemerintah pusat dengan serta merta mengalokasikan dana bantuan untuk 

masyarakat Desa Karumpa terutama yang terdampak pada gempa. Disini 

pemerintah berusaha untuk membantu pemulihan ekonomi para korban bencana 

gempa dengan memberikan sumbangan baik berupa alat-alat bangunan dan bahan-

bahan bangunan untuk perbaikan rumah dan fasilatas-fasilitas lainnya yang rusak 

akibat dari guncangan gempa bumi tersebut. 
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Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan dilapangan yaitu dari 

bapak Lahia (83 tahun) mengatakan bahwa: 

“ Pada saat sudah terjadi gempa nak pada saat itu kami masyarakat Desa 
Karumpa terutama yang rusak rumahnya bahkan ada yang hancur, kami 
mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti mendapat uang, mendapat 
bahan-bahan untuk membangun rumah kembali yang rusak meskipun 
dikerjakan secara bertahap” 

Dari pernyataan diatas peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa 

pada pasca gempa pemerintah memiliki peranan kepada masyarakat Desa 

karumpa dengan memberikan bantuan berupa bahan-bahan dan alat-alat bangunan 

pada masyarakat yag terdampak gempa untuk membangun kembali rumah warga 

yang rusak rumahnya dan bahkan ada yang roboh akibat dari guncangan gempa 

yang melanda pada masyarakat Desa Karumpa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang bentuk solidaritas 

masyarakat pasca gempa di Desa Karumpa Kecamatan Pasilambena Kabupaten 

Kepulauan Selayar, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Bentuk solidaritas sosial yang paling menonjol di Desa Karumpa 

Kecamatan Pasilambena adalah bentuk solidarits mekanik, dimana pada 

masyarakat Desa Karumpa yang menjunjung tinggi tinggi sifat gotong-

royongnya seperti membantu antar sesama masyarakat membangun 

rerentuhan rumah, membangun tenda dan bekerjasama dalam pembuatan 

dapur umum. Masyarakat Karumpa yang memiliki sikap empati yang 

tinggi dalam diri setiap masyarakat yang membuat hubungan mereka 

menjadi kuat, dan ketika salah satu masyarakat membutuhkan bantuan 

mereka akan turut membantu dengan senang hati dikerjakan secara 

bersama-sama tanpa membutuhkan imbalan sedikit pun dari orang yang 

dibantu, hal ini yang membuat solidaritas dalam masyarakat Karumpa 

semakin kuat. 

2. Peran masyarakat Karumpa pada pasca gempa yaitu masyarakat saling 

bahu-membahu membantu sesamanya apalagi yang terkena atau 

terdampak pada gempa tersebut, dengan cara melakukan kerja bakti, 

membersihkan lingkungan, membangun rumah yang roboh secara bergilir. 

Masyarakat melakukanya secara gotong royong. Sedangkan peran 

pemerintah pada masyarakat yang terdampak pada gempa tersebut yakni 

masyarakat memberikan bantuan kepada masyarakat berupa sembako, 
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uang dan memberikan bahan-bahan bangunan agar masyarakat yang 

terdampak dan rusak rumahnya dapat dibangun kembali. 

B. Implikasi penelitian 

Setelah meneliti dan menganalisis hasil penelitian yang dilakukan oeh 

peneliti. Berikut saran yang peneliti sampaikan kepada berbagai masyarakat atau 

yang terkait: 

1. Bagi pemerintah agar dapat memperhatikan masyarakatnya apalagi yang 

terdampak pada gempa, untuk memberikan bantuan yang tepat  karena 

mereka telah banyak kehilangan harta benda akibat guncangan yang 

melanda masyarakat Desa Karumpa. 

2. Bagi masyarakat Desa Karumpa agar kiranya tetap mempertahankan rasa 

solidaritas agar tetap terjaling hubungan yang baik sesama warga, dan 

memiliki kesadaran dan tanggung jawab agar tidak terjadi sebuah konflik 

dalam sebuah masyarakat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya agar kiranya mengkaji lebih 

mendalam lagi tentang solidaritas sosial yang ada dalam masyarakat. 
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DAFTAR INFORMAN 

NO NAMA UMUR PEKERJAAN/STATUS 

1 Salehuddin 36 Sekretaris Desa Karumpa 

2       Badaruddin 28 Perangkat Desa Karumpa 

3 Lahia 83 Petani dan Nelayan 

4 Ali Aba  58 Nelayan 

5 Hasboyoh 42 Ibu Rumah Tangga 

6 Sri Wahyuni 43 Ibu Rumah Tangga 

7 Edi 50 Nelayan 
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Pedoman wawancara 

1. Bagaimana bentuk solidaritas sosial masyarakat sebelum dan sesudah 

gempa? 

2. Bagaimana bentuk kerjasama masyarakat ketika ada salah satu diantara 

mereka yang terkena bencana? 

3. Bagaimana hubungan sesama masyarakat sebelum terjadi gempa dan 

sesudah gempa 

4. Apakah ada perubahan yang  terjadi terhadap masyarakat setempat 

sebelum dan sesudah gempa? 

5. Bagaimana bentuk strategi kegiatan masyarakat sebelum dan sesudah 

gempa? 

6. bagaimana sikap empati pemerintah setempat setelah terjadi gempa? 

7. Apakah ada bantuan dari pemerintah setempat? 

8. Berapah lama bapak mengungsi di tempat pengungsian ? 
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Foto 1. Setelah Wawancara dengan Bapak Lahia Salah Satu 

Masyarakat yang Terdampak Gempa 

 

Foto 2. Wawancara Bersama dengan Bapak Ali Aba  

Salah Satu Masyarakat yang Terdampak Gempa 
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Foto 3. Setelah Wawancara Bersama Ibu Hasboyo 

 Salah Satu Masyarakat yang Terdamak Gempa 

 

Foto 4. Setelah Wawancara Bersama dengan Bapak  

Badaruddin Selaku Perangkat Desa Karumpa  
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Foto 5. Setelah Wawancara Bersama Bapak 

 Salehuddin Selaku Sekertaris Desa Karumpa 

 

Foto 6. Setelah Wawancara Bersama Ibu Sriwahyuni  

Sebagai Masyarakat Tetap Desa Karumpa  
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Foto 7. Situasi Rumah Warga Pasca Gempa  

di Desa Karumpa 

 

Foto 8. Keadaan dan Situasi Masyarakat di Tempat  

Pengungsian Pasca Gempa 
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