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ABSTRAK 

Nama : Sahrunur Fitri 

NIM : 70300119059 

Judul : Hubungan Resiliensi Keluarga Dengan Kesiapsiagaan Bencana Banjir 

Pada Keluarga Di Dusun Takkalala Kabupaten Sinjai 

 

Bencana banjir menjadi kejadian yang paling sering terjadi terhitung dari januari 

hingga desember 2021 mencapai 1.298 kejadian dari total 3.092 kejadian yang terjadi 

di Indonesia berdasarkan data BNPB. Kejadian bencana alam seperti banjir dapat 

membuat dampak yang signifikan baik fisik, psikologi, maupun sosial. Oleh karena itu 

perlu sekali untuk mengembangkan keluarga yang memiliki kemampuan 

mengorganisasi, belajar dan beradaptasi dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan 

bencana perlu dimulai dari ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu keluarga atau rumah 

tangga (household). Resiliensi    dan    pengalaman keluarga terhadap    bencana    sangat    

menentukan tindakan  apa  yang  akan  dilakukan  ketika bencana itu datang 

berdasarkan pengalaman  sebelumnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Dengan 

adanya kesiapsiagaan dari anggota keluarga diharapkan dampak psikologi korban 

bencana dapat diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

resiliensi keluarga dan kesiapsiagaan bencana banjir. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel berjumlah 67 

responden yang diambil dengan teknik random sampling. Data dikumpulkan 

menggunakan kuesioner. Penelitian dilaksanakan di Dusun Takkalala Kabupaten Sinjai 

pada tanggal 20 – 31 Juni 2023. Hasil penelitian diuji menggunakan uji chi square. 

Diperoleh hasil p-value 0.029 dengan taraf signifikansi (p< 0.05). Dapat disimpulkan 

bahwa dalam penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara variabel 

Resiliensi Keluarga dengan Kesiapsiagaan Bencana. 

 

Kata Kunci : Bencana Banjir, Resiliensi Keluarga, Kesiapsiagaan 

 

  



 
 

ABSTRACK 

Name : Sahrunur Fitri 

NIM : 70300119059 

Title : The Relationship between Family Resilience and Flood Preparedness for 

Families in Takkalala Hamlet, Sinjai Regency 

 

Flood disasters are the most frequent occurrences from January to December 2021 

reaching 1,298 events out of a total of 3,092 events that occurred in Indonesia based 

on BNPB data. Natural disasters such as floods can have a significant physical, 

psychological and social impact. Therefore it is very necessary to develop families who 

have the ability to organize, learn and adapt in the face of disasters. Disaster 

preparedness needs to start from a smaller scope, namely the family or household 

(household). Resilience and family experience against disasters largely determine what 

actions will be taken when a disaster occurs based on previous experience to increase 

preparedness. With the preparedness of family members, it is hoped that the 

psychological impact of disaster victims can be minimized. This study aims to 

determine the relationship between family resilience and flood disaster preparedness. 

This research is a quantitative study with a cross sectional approach. A sample of 67 

respondents was taken by random sampling technique. Data was collected using a 

questionnaire. The research was carried out in Takkalala Hamlet, Sinjai Regency on 

June 20-31 2023. The results of the research were tested using the chi square test. The 

results obtained were a p-value of 0.029 with a significance level (p <0.05). It can be 

concluded that in this study there is a significant relationship between the variables of 

Family Resilience and Disaster Preparedness. 

 

Keywords: Flood Disaster, Family Resilience, Preparedness 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

disebutkan mulai dari januari hingga desember 2021 terdapat 3.092 

kejadian bencana di Indonesia, dimana banjir menjadi kejadian yang paling 

sering terjadi dengan 1.298 kejadian, disusul cuaca ekstrem 804, tanah 

longsor 632, kebakaran hutan dan lahan 265, gelombang pasang dan abrasi 

45, gempa bumi 32, kekeringan 15 dan erupsi gunung api 1. Bencana  

merupakan  peristiwa  atau  rangkaian  kejadian yang   dapat   menimbulkan   

dampak   seperti korban   jiwa,   rusaknya   lingkungan,   hingga 

mengganggu psikologis seseorang (Yulianti et al., 2023). 

Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana di 

kawasan asia tenggara terkait dengan kondisi geografis, geologis, dan 

demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang 

disebabkan oleh faktor alam seperti letusan gunung api, gempa bumi, 

tsunami, banjir, tanah longsor, faktor non alam maupun faktor manusia, 

seperti serangan teroris atau kegagalan teknologi dan lain sebagainya. 

Setiap wilayah Indonesia memilki rawan bencana masing-masing yang 

berbeda-beda untuk setiap wilayah(Setyaningrum, 2020). 

Pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, menurut catatan Data 

Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB, 

Sulawesi selatan telah mengalami 1.189 kejadian bencana dalam 20 tahun 

terakhir (2000-2020). Masing-masing bencana memberikan dampak 

berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan Jenis bencana dengan 

jumlah kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesar adalah banjir 

(38,52 %), baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, 

kerusakan bangunan permukiman maupun kerusakan lahan(BNPB, 

2020). 

Potensi bahaya banjir berdasarkan kajian bahaya didapatkan beberapa 

pemaparan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap 

bencana banjir. Kelas bahaya banjir Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan 



 
 

dengan melihat kelas bahaya maksimum seluruh Provinsi Sulawesi 

Selatan yang terdampak banjir. Total luas bahaya banjir di Provinsi 

Sulawesi Selatan secara keseluruhan adalah 1.345.412,00 Ha dan berada 

pada kelas tinggi, Sedangkan Kabupaten Sinjai memiliki nilai kerentanan 

terhadap banjir sebesar 85,010 Ha. kawasan  perkotaan  Sinjai  selalu  

dilanda  oleh bencana banjir dengan cakupan wilayah yang cukup luas dan 

kerap kali memberi kerugian yang besar terhadap masyarakat  dan  

pemerintah. Bencana  banjir  yang  selama  ini  kerap  melanda  kawasan  

perkotaan  Sinjai,  yang memiliki  ketinggian  genangan  antara  30 - 70  

cm  dengan  lama  waktu  tergenang  mencapai  3 - 9  jam  atau  lebih 

tergantung dengan lama turun hujan yang terjadi di kawasan perkotaan 

Sinjai.  

Berdasarkan data awal didapatkan bahwa Sinjai merupakan salah satu 

Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang sering dilanda banjir. Sinjai 

Timur menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Sinjai yang sering 

dilanda banjir, dimana Luas wilayahnya adalah 71,88 km2 dengan jumlah 

penduduk 30.421 Jiwa dengan letak ibu kota kecamatannya di Kelurahan 

Samataring. Tingkat bahaya banjir menunjukkan tingkat ancaman pada 

suatu wilayah dimana terdapat aktivitas masyarakat yang dapat 

menimbulkan dampak kerugian. Secara administrasi, kelas bahaya tinggi 

mendominasi Kecamatan Sinjai Timur yaitu pada Dusun Takkalala (87 

ha atau 9.77% dari total luas daerah bahaya).  

Awal tahun 2020 di Kecamatan Sinjai Timur tepatnya di Dusun 

Takkalala terjadi bencana banjir akibat curah hujan tinggi yang 

menyebabkan sungai meluap dan mengalir ke jalan serta pemukiman 

warga. Masyarakat berusaha menyelamatkan diri dan keluarganya serta 

barang berharga yang masih dapat diselamatkan ke tempat yang lebih 

tinggi. Banjir yang terjadi menyebabkan banyak kerugian terutama para 

nelayan yang terhambat aktivitasnya.  Selanjutnya dijelaskan pula, banjir 

yang terparah dirasakan terjadi pada tahun 2006. Banjir yang terjadi pada 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Samataring,_Sinjai_Timur,_Sinjai
https://id.wikipedia.org/wiki/Samataring,_Sinjai_Timur,_Sinjai
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tahun tersebut menyisakan trauma yang mendalam karena kehilangan 

nyawa maupun harta benda sampai rumahpun hilang dibawa oleh air. 

Banjir yang datang tiba-tiba tersebut membuat warga panik dan tidak 

sempat membawa barang berharga milik warga. Oleh sebab itu, 

diperlukan kesiagapan dalam menanggulangi bencana banjir 

tersebut(Seniarwan et al., 2013). 

Kesiapsiagaan merupakan aspek penting dalam penanggulangan 

bencana. Pembangunan kemampuan penanganan bencana ditekankan 

pada peningkatan kemampuan masyarakat, khususnya masyarakat pada 

kawasan rawan bencana agar secara dini dapat mengurangi ancaman 

tersebut. Selama ini kesiapsiagaan bencana pada masyarakat dirasakan 

belum berjalan dengan baik. Belum ada sistem yang membuat masyarakat 

terlatih terhadap bencana, sementara sistem deteksi dini terhadap bencana 

yang telah ada belum mampu diakses dengan baik oleh masyarakat. 

Upaya kesiapsiagaan merupakan salah satu bentuk resiliensi masyarakat 

terhadap bencana khususnya bencana banjir. Tingkat resiliensi 

masyarakat merupakan ukuran kemampuan masyarakat untuk menyerap 

perubahan dan tetap bertahan pada suatu kondisi tertentu di 

lingkungannya (Pattipeilohy et al., 2019). 

Kesiapsiagaan sangat penting dan perlu dilakukan dengan sebaik-

baiknya. Perlu adanya persiapan untuk manjadikan sebuah wilayah “siap” 

untuk menghadapi bencana. Pemerintah perlu melakukan kerja sama 

dengan masyarakat terkait menjadikan sumber daya dimasyarakat agar 

dapat menjadi unggul untuk melakukan penanganan jika banjir terjadi. 

Kesiapsiagaan merupakan konsep persiapan untuk menghadapi bencana, 

oleh karenanya kesiapsiagaan ini perlu memperhatikan hasil evaluasi 

mengenai kejadian-kejadian sebelumnya dalam hal bencana, hal ini 

dimaksud untuk membangun perencanaan sedemikian rupa untuk 

mencegah atau preventif, juga siap jika memang bencana itu benar-benar 

terjadi (Taryana et al., 2022). 



 
 

 

Tidak  hanya  kesiapsiagaan  bencana,  namun  masyarakat  yang  

tinggal  di  wilayah  rawan bencana  juga  memerlukan  adanya  resiliensi.  

Keluarga maupun individu   yang  mengalami  kejadian  bencana banjir  

secara  berulang  cenderung  mengalami  gangguan  psikologis  berupa  

depresi  ringan hingga berat (Erni & Kuncoro, 2019). Dampak masalah 

psikologis yang terus berlanjut akan menjadi  Post  Traumatic  Stress  

Disorder  (PTSD).  Dampak  masalah  psikologis  yang  terus berlanjut 

akan menjadi Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Hasil penelitian 

Fitry danIcu (2020)  menyatakan  bahwa  gejala  PTSD  dapat  dilihat  dari  

pengalaman  atau  kejadian  yang terulang,  hal  ini  dialami  sebanyak  

60,0%  korban  yang  mengalami  PTSD.  Tanda  dan  gejala tersebut 

dapat dirasakan kembali oleh individu yang menderita PTSD melalui 

mimpi, memori atau masalah yang merupakan respon karena teringat 

tentang trauma yang di alami (National Center of PTSD, 2009). Hasil 

penelitian Muhammad Khoirul Amin (2017) menyatakan gejala PTSD  

yang  sering  muncul  yaitu  daya  ingat  yang  selalu  tertekan  dengan  

peristiwa  (64,5%), dan mudah terkejut (58,6%). 

Menurut (Sari & Satria, 2019) menyimpulkan bahwa setiap keluarga 

ataupun individu dapat bangkit dari keterpurukan dengan adanya faktor-

faktor resiliensi dalam diri mereka, maka hal ini akan membantu mereka 

untuk bertahan menghadapi kesulitan yang dialami, masa-masa krisis 

dalam hidup dan mengatasi hal-hal yang dapat memicu stres dan 

membantu individu untuk bangkit lebih baik melebihi keadaan 

sebelumnya sehingga kejadian bencana yang di alami sebelumnya dapat 

dijadikan sebagai pengalaman berharga untuk meningkatkan disaster 

preparedness ketika bencana kembali melanda. 

Tingkat     resiliensi     merupakan ukuran kemampuan  untuk    

menyerap    perubahan    dan    tetap bertahan   pada   suatu   kondisi   

tertentu   di  lingkungannya     termasuk     kesiapsiagaan bencana 
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fleksibilitas,     kemampuan     memecahkan masalah,    dan    mempercayai    

informasi. Resiliensi  yang  kuat  tentunya dapat mempengaruhi 

kesiapsiagaan bencana.    Hal    ini    dikarenakan    upaya kesiapsiagaan 

bencana akan menjadi tujuan bersama   bagi   masyarakat   yang   berada 

dikawasan     rawan     bencana.     Peristiwa bencana yang pernah dialami 

oleh individu, diterima sebagai stimulus yang memberikan pengalaman   

dan   mempengaruhi   tingkat kesiapsiagaan seseorang dalam menghadapi 

bencana.  Perilaku  kesiapsiagaan  ini  juga didukung  oleh  kemampuan  

individu  untuk bangkit kembali dari peristiwa trauma yang pernah terjadi 

(Pattipeilohy et al., 2019). 

Berdasarkan penelitian dari (Yulianti et al., 2023) yaitu  bahwa 

resiliensi  yang  dimiliki  berbeda-beda tiap individu/keluarga, resiliensi 

yang kuat tentunya dapat mempengaruhi kesiapsiagaan. Resiliensi    dan    

pengalaman    seseorang terhadap    bencana    sangat    menentukan 

tindakan  apa  yang  akan  dilakukan  ketika bencana itu datang 

berdasarkan pengetahuan  atau  pengalaman  sebelumnya untuk 

meningkatkan kesiapsiagaan. Masyarakat    yang    pernah    mempunyai 

pengalaman    bencana    memiliki    tingkat kesiapsiagaan   yang   lebih   

siap,   hal   ini karena  adanya  pengalaman  pribadi  yang telah    atau    

sedang    dialami    akan ikut membentuk dan mempengaruhi masyarakat 

terhadap stimulus lingkungan disekitarnya. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul 

“Hubungan Resiliensi Keluarga terhadap Kesiapsiagaan Bencana Banjir 

di Kabupaten Sinjai” 



    
 

B. Rumusan Masalah 

Kejadian bencana alam dapat membuat dampak yang signifikan baik 

fisik, psikologi, maupun sosial. Akibat besarnya dampak yang ditimbulkan, 

diperlukan upaya secara menyeluruh untuk penanggulangan bencana baik 

fisik, psikis, maupun sosial. Oleh karena itu perlu sekali untuk 

mengembangkan masyarakat yang memiliki kemampuan mengorganisasi, 

belajar dan beradaptasi dalam menghadapi bencana. Menurut Ehreinreich 

(dalam Puteri 2018), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan 

seseorang terhadap bencana, yaitu semakin tinggi tingkat keparahan 

bencana dan tingkat kengerian pengalaman yang dialami, maka akan 

semakin besar juga efek psikologi yang akan dirasakan oleh seseorang. 

Resiliensi merupakan salah satu konsep psikologi yang menjelaskan tentang 

kemampuan tersebut. 

Kesiapsiagaan bencana perlu dimulai dari ruang lingkup yang lebih 

kecil, yaitu keluarga atau rumah tangga (household). Hal ini sejalan dengan 

pendapat Sutton & Tierney (2016), yang menyatakan bahwa kesiapsiagaan 

dimulai dari hal dasar yaitu rumah, bersama dengan anggota keluarga. 

Dengan adanya kesiapsiagaan dari anggota keluarga diharapkan dampak 

psikologi korban bencana dapat diminimalisir. 

Dari beberapa uraian diatas, dapat dirumuskan bahwa rumusan masalah 

dasar dari penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan resiliensi keluarga 

terhadap kesiapsiagaan bencana banjir?” 



    
 

C. Definisi Operasional 

 

No. Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Kriteria Objektif Skala 

1. Variabel 

Independen 

Kesiapsiagaan  adalah rencana tanggap darurat 

yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah 

agar dapat mengetahui tindakan-tindakan yang 

harus dilakukan  dan  hal  yang  harus  disiapkan  

sebelum  terjadi  bencana 

Kuesioner Rendah : ≤ 93 

Tinggi : > 93 

Ordinal 

2. Variabel 

Dependen 

Resiliensi  merupakan kemampuan  seseorang  

untuk  bisa  beradaptasi,  mengatasi  masalah, 
bertahan  dari  musibah  dalam  kondisi tidak  

menyenangkan 

Kuesioner Rendah : ≤ 63 

Tinggi : > 63 

Ordinal 

 



 
 

D. Kajian Pustaka 

No. Sumber Metode Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 

1. Pengaruh Pengetahuan 

dan Sikap Terhadap 

Kesiapsiagaan Kepala 
Keluarga dalam 

Menghadapi Bencana 

Banjir 

Penelitian ini menggunakan Metode 

campuran (Mixed Method) 

memadukan pendekatan kualitatif 
dan kuantitatif. Instrumen data 

diambil menggunakan kuesioner 

dan dianalisa dengan analisis 

statistik regresi linier, serta uji 

statistik uji F. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara pengetahuan 

dan sikap terhadap tingkat kesiapsiagaan kepala 
keluarga dalam menghadapi bencana banjir di 

Kelurahan Sempaja Timur. Hal ini dibuktikan 

pada persamaan regresi linier berganda : Y = 

10.282 + 0.243 X1 + 0.034 X2, dan hasil uji F 

dengan tingkat signifikansi α = 0.05 diperoleh 

nilai F hitung sebesar 8.031 dan P value sebesar 

0.000 < 0.05, maka variabel pengetahuan dan 

sikap mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara simultan terhadap variabel 

kesiapsiagaan.  

Penelitian tersebut membahas 

terkait pengetahuan dan sikap 

kepala keluarga terhadap 
kesiapsiagaan menghadapi 

bencana. Sedangkan penelitian 

yang akan saya lakukan 

mengarah pada reseliensi 

keluarga terhadap 

kesiapsiagaan bencana banjir 

2. The Effect of Family 

Resilience towards 

Household Disaster 
Preparedness in 

Coastal Coast District 

of Sumur, Banten 

Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh ketahanan 

keluarga terhadap kesiapsiagaan 
bencana rumah tangga dalam 

penanggulangan bencana di 

Kecamatan Sumur, Banten. Peserta 

penelitian ini adalah 174 responden 

dari keluarga yang terdampak oleh 

tsunami. Kesiapsiagaan bencana 

diukur dengan instrumen LIPI-

UNESCO/ISDR dan instrumen 

untuk Ketahanan Keluarga oleh 

Walsh Family Resilience 

Framework – Kuesioner digunakan 
dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

ketahanan keluarga memiliki daya tahan tubuh 

yang memiliki kontribusi signifikan terhadap 
kesiapsiagaan bencana rumah tangga sebesar 

27,1%. Selain itu, penelitian ini juga 

menemukan tingkat kesiapsiagaan bencana 

rumah tangga yang tinggi di kalangan keluarga 

di Kabupaten Sumur. Namun, kesiapsiagaan 

bencana rumah tangga dan ketahanan keluarga 

perlu disosialisasikan terus menerus karena 

banyak anggota keluarga yang tidak memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang 

Kesiapsiagaan kebencanaan. 

 
 

Penelitian tersebut membahas 

terkait reseliensi keluarga 

dalam penanggulangan 
bencana pada keluarga yang 

telah mengalami bencana 

tsunami. Sedangkan penelitian 

yang akan saya lakukan 

mengarah pada reseliensi 

keluarga dalam kesiapsigaan 

menghadapi bencana banjir. 

3. Kesiapsiagaan 

Masyarakat Dalam 

Menghadapi Bencana 

Penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian Naratif serta melalui tiga 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

Kesiapsiagaaan Masyarakat dalam menghadapi 

bencana banjir di Gampong Teluk Ambun 

Penelitian tersebut membahas 

tentang kesiapsiagaan 

masyarakat dalam menghadapi 
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Banjir Di Gampong 

Teluk Ambun 

Kecamatan Singkil 

Kabupaten Aceh 

Singkil 

metode ataupun tahapan-tahapan 

yang harus dilalui. Pengumpulan 

data yaitu data primer enam orang, 

melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil 

adalah masyarakat Gampong Teluk Ambun 

tidak terlalu menghiraukan atau pun tidak ada 

upaya yang begitu signifikan karna bencana 

banjir yang terjadi di Gampong Teluk Ambun 

bukanlah banjir bandang melainkan hanya 

banjir kiriman atau banjir luapan air sungai 

yang diakibatkan karena curah hujan yang 

tinggi di daerah lain. 

bencana banjir. Sedangkan 

penelitian yang akan saya 

lakukan mengarah pada 

reseliensi keluarga dalam 

menghadapi bencana banjir. 

4. Household disaster 

awareness and 

preparedness: A case 

study of flood hazards 
in Asamankese in the 

West Akim Municipality 

of Ghana 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan metode  campuran 

dalam pengumpulan data dan 

analisis. survey dilakukan untuk 
mengumpulkan data dari 200 rumah 

tangga di kotapraja. Dua kelompok 

juga  fokus Diskusi yang 

diselenggarakan untuk 

mengumpulkan data wawancara 

yang mendalam. 

Studi ini menemukan bahwa kesadaran 

keluarga akan risiko bencana banjir sangat 

tinggi baik pada rawan banjir maupun non 

rawan banjir zona ekologis Asamankese. Juga, 
yang menonjol dari penelitian ini adalah bahwa 

tingkat kesadaran tinggi di kalangan warga, 

sedangkan tingkat kesiapsiagaan umumnya 

rendah, terutama di ketentuan kesiapan 

finansial. 

Penelitian tersebut membahas 

tentang kesiapsiagaan keluarga 

dalam menghadapi banjir. 

Sedangkan penelitian yang 
akan saya lakukan akan 

berfokus pada reseliensi 

keluarga dalam kesiapsiagaan 

menghadapi banjir. 

5. Kualitas Hidup Dan 

Kesiapsiagaan Bencana 

Gempa Bumi Pada 

Masyarakat Pesisir 

Pantai Panjang 

Kelurahan Teluk 
Sepang 

Metode penelitian ini menggunakan 

penelitian observasional analitik 

dengan desain cross-sectional. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 82 orang 

(82%) memiliki kualitas hidup yang baik dan 

18 orang (18%) diantaranya memiliki kualitas 

hidup yang kurang baik, dan sebagian besar 

responden 68 orang (68%) memiliki 

kesiapsiagaan yang baik, dan 32 orang (32%) 
memiliki kesiasiagaan yang kurang baik. Hasil 

analisis diperoleh hasil yang signifikan kualitas 

hidup dengan kesiapsiagaan (p=0,001, OR 

7,28). Hasil uji multivariat menunjukkan bahwa 

kualitas hidup merupakan faktor paling 

dominan berhubungan dengan kesiapsiagaan 

bencana alam gempa bumi. 

Penelitian tersebut membahas 

kualitas hidup dan 

kesiapsigaan masyarakat 

dalam menghadapi bencana 

gempa bumi. Sedangkan 

penelitian yang akan saya 
lakukan berfokus pada 

reseliensi keluarga terhadap 

kesiapsiagaan menghadapi 

banjir. 

6. Resiliensi Dan 

Kesiapsiagaan 

Metode penelitian ini adalah 

kuantitatif dengan pendekatan cross 

Hasil   penelitian   dianalisis menggunakan 

spearman rank rho, menunjukkan masyarakat 

Penelitian tersebut mengambil 

random sampling saat 



 
 

Terhadap Bencana 

Banjir Pada Masyarakat 

sectional. Instrumen penelitian ini  

menggunakan  kuesioner  resiliensi  

dan kesiapsiagaan  yang  dibagian  

melalui  google  form  kepada 205   

responden  dengan   teknik   Simple   

Stratified   Random   Sampling 

memiliki resiliensi yang tinggi (94%) dan 

kesiapsiagaan menghadapi  bencana  tinggi  

(82,2%).  Hasil penelitian  didapatkan  adanya  

hubungan antara resiliensi dengan 

kesiapsiagaan terhadap bencana banjir pada 

masyarakat dengan hasil korelasi spearmen 

rank rho 0,000 (p<0,005). 

melakukan penelitian. 

Sedangkan penelitian yang 

akan saya lakukan berfokus 

kepala keluarga sebagai 

responden utama penelitian. 

7. Correlates of flood 

preparedness in urban 

households: Evidence 

from the Greater Accra 

Metropolitan Area of 

Ghana 

Makalah ini menggunakan survei 

rumah tangga tentang pengalaman 

banjir, dianalisis dengan model 

Tobit untuk memahami faktor sosial 

dan demografis yang mendorong 

kesiapsiagaan rumah tangga 
menghadapi banjir di Wilayah 

Metropolitan Accra Raya di Ghana. 

Temuan menunjukkan bahwa usia dan 

pendapatan kepala rumah tangga dan adaptasi 

yang direncanakan secara signifikan 

meningkatkan kemungkinan kesiapan rumah 

tangga terhadap banjir. Sementara akses 

masyarakat ke bantuan keuangan mengurangi 
kemungkinan kesiapsiagaan rumah tangga, 

keanggotaan dalam kelompok dukungan sosial 

dan ketersediaan fasilitas dan tempat 

penampungan sosial tingkat masyarakat 

meningkatkan kemungkinan kesiapsiagaan 

rumah tangga sebesar 0,81 unit (p<0,05), 1,72 

unit (p<0,01 ) dan masing-masing 1,33 unit 

(p<0,01). 

Penelitian tersebut meneliti 

kesiapsiagaan keluarga dari 

factor social dan demografi 

pada keluarga yang berada di 

area Ghana. Sedangkan 

penelitian yang akan saya 
lakukan berfokus pada 

reseliensi keluarga terhadap 

kesiapsiagaan menghadapi 

banjir di Takkalala Kabupaten 

Sinjai. 

8. Resiliensi Masyarakat 

Dengan Disaster 

Preparedness Di Aceh 

Besar 

Jenis penelitian adalah deskriptif 

korelatif dengan desain cross 

sectional study. Populasi dalam 

penelitian ini kepala keluarga di 
Desa Blang Krueng Kecamatan 

Baitussalam Aceh Besar sebanyak 

901. Teknik pengambilan sampel 

dengan purposive sampling dan 

jumlah sampel sebanyak 100 

responden. Teknik pengumpulan 

data dengan angket pada responden 

dalam bentuk dichotomous choice 

yang terdiri dari 35 pertanyaan. 

Hasil penelitian didapat ada hubungan antara 

resiliensi (p-value 0.000) dengan disaster 

preparedness di Desa Blang Krueng Kecamatan 

Baitussalam Aceh Besar. Diharapkan pada 
pemerintah, keluarga serta masyarakat untuk 

dapat meningkatkan resiliensi dengan demikian 

disaster preparedness masyarakat dapat lebih di 

tingkatkan terutama masyarakat yang masih 

rawan bencana khususnya Blang Krueng 

Kecamatan Baitussalam Aceh Besar. 

Penelitian tersebut meneliti 

kesiapsiagaan bencana di 

masyarakat dalam garis besar 

Sedangkan penelitian yang 
akan saya lakukan berfokus 

pada reseliensi keluarga 

terhadap kesiapsiagaan 

keluarga  menghadapi banjir. 
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Metode analisis data menggunakan 

uji statistic chi-squere. 

9.  Disaster experiences 

and preparedness of the 

Orang Asli Families in 

Tasik Chini of 

Malaysia: A conceptual 

framework towards 

building disaster 

resilient community 

Studi ini mengeksplorasi 

pengalaman bencana dan 

kesiapsiagaan keluarga Orang Asli 

yang terkena dampak bencana di 

Tasik Chini, Malaysia. Dengan 

menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif, penelitian ini 

mengumpulkan data dari 10 

responden dari 10 keluarga 

berdasarkan convenience sampling 

dan wawancara mendalam. Studi ini 
menggunakan analisis tematik 

untuk menganalisis dan melaporkan 

data 

Studi ini mengungkapkan bahwa keluarga 

Orang Asli menghadapi pengalaman positif dan 

negatif akibat bencana. Selain itu, 

kesiapsiagaan keluarga terhadap bencana 

ditemukan masih rendah. Dengan demikian, 

diperlukan kebijakan kesiapsiagaan bencana 

yang inklusif bagi keluarga Orang Asli menuju 

pembangunan masyarakat tangguh bencana. 

Penelitian tersebut meneliti 

tentang kesiapsiagaan keluarga 

setelah mengalami bencana 

sedangkan penelitian yang 

akan saya lakukan berfokus 

pada reseliensi keluarga 

terhadap kesiapsiagaan 

keluarga  menghadapi banjir. 

10. Resiliensi Masyarakat 

Terhadap Banjir (Studi 

Kasus Desa Batu Merah 

Kecamatan Sirimau 

Kota Ambon) 

Pengumpulan data dilakukan secara 

sengaja kepada 65 responden yang 

rumahnya tersebar sepanjang 

Sungai Batu Merah. Analisis data 

dilakukan dengan tabulasi 

sederhana dan deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan masyarakat yang 

resilien mencapai 61,5 persen dan tidak resilien 

mencapai 38,5 persen. Kenyataan mengarahkan 

kesimpulan bahwa, sebagian besar masyarakat 

Batu Merah terkategori resilien terhadap banjir. 

Karakteristik responden meliputi umur, status 

pernikahan, pendidikan, dan pekerjaan turut 

menentukan kemampuan resiliensi masyarakat. 

Penelitian tersebut meneliti 

tentang resiliensi keluarga 

dalam berbagai karakteristik 

sedangkan penelitian yang 

akan saya lakukan berfokus 

pada reseliensi keluarga 

terhadap kesiapsiagaan 

keluarga  menghadapi banjir. 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Untuk Mengetahui Hubungan Resiliensi Keluarga Terhadap 

Kesiapsiagaan Bencana Banjir Pada Keluarga Di Dusun Takkalala 

Kabupaten Sinjai 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik keluarga di Dusun Takkalala 

b. Untuk mengetahui gambaran tingkat kesiapsiagaan   

c. Untuk mengetahui gambaran resiliensi keluarga 

d. Untuk mengetahui apakah ada hubungan resiliensi keluarga 

terhadap kesiapsiagaan bencana banjir 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran dan memperkaya penelitian yang telah ada, khususnya mengenai 

resiliensi keluarga dan kesiapsiagaan bencana pada keluarga yang tinggal 

di kabupaten Sinjai, juga dapat pula menjadi bahan referensi untuk penelit i 

setelahnya. 

2. Bagi pendidikan 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang bermanfaat 

bagi mahasiswa, khususnya memberikan wawasan baru mengenai 

reseliensi dan kesiapsiagaan, sehingga mahasiswa dapat digunakan 

sebagai pertimbangan terhadap tindakan yang akan diambil selanjutnya. 

b. Peneliti memiliki harapan bahwasanya penelitian ini bisa memberikan 

ilmu tambahan untuk Mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

3. Bagi Keluarga dan Masyarakat 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai 

perlunya ada resiliensi keluarga dan kesiapsiagaan bencana pada 

keluarga yang tinggal di Kabupaten Sinjai dan dapat meningkatkan 

kesiapsiagaan agar dampak banjir dapat di minimalisir.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

kesiapsiagaan bencana pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan 

bencana agar dapat meningkatkan kesiapsiagaan sebelum terjadinya 

bencana. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Kesiapsiagaan Bencana 

1. Definisi Kesiapsiagaan Bencana 

Kesiapsiagaan menurut Undang-Undang RI nomor 24 Tahun 2007 adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui 

pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 

Sedangkan kesiapsiagaan menurut Sakdiah (2019) adalah kegiatan yang 

dilakukan sebelum terjadi bencana untuk merespon secara cepat keadaan/situasi 

pada saat bencana dan segera setelah bencana. Kesiapsiagaan bencana 

merupakan kepentingan semua lembaga, masyarakat dan individu. Masing-

masing komponen dalam stakeholders memiliki peran yang berbeda dan harus 

dipadukan untuk dapat mencapai kesiapsiagaan secara menyeluruh. Artinya, 

setiap lembaga dan masyarakat memiliki kewajiban dan peran dalam 

menanggulangi bencana dan menyiapkan diri untuk dapat menghadapi bencana 

dengan cepat dan tepat. 

Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen 

bencana dan di dalam konsep pengelolaan bencana yang berkembang saat ini, 

peningkatan kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan 

pengurangan risiko bencana yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadinya suatu 

bencana (UNESCO/ISDR dan LIPI, 2006). 

Berdasarkan LIPI-UNESCO/ISDR (2006), konsep kesiapsiagaan yang 

digunakan pada Pedoman Pengurangan Resiko Bencana lebih ditekankan pada 

menyiapkan kemampuan untuk dapat melaksanakan kegiatan tanggap darurat 

secara cepat dan tepat, terkhusus dalam pedoman ini adalah dalam menghadapi 

ancaman gempa bumi dan tsunami. Kegiatan tanggap darurat meliputi :  
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a. Langkah-langkah tindakan sesaat sebelum bencana, seperti 

peringatan dini (bila memungkinkan) meliputi penyampaian 

peringatan dan tanggapan terhadap peringatan.  

b. Tindakan saat kejadian bencana, seperti melindungi atau 

menyelamatkan diri, melindungi nyawa dan beberapa jenis 

benda berharga.  

c. Tindakan evakuasi dan tindakan yang harus dilakukan segera 

setelah terjadi bencana, seperti SAR, evakuasi, penyediaan 

tempat berlindung sementara, perawatan darurat, dapur umum, 

bantuan darurat.  

d. Survei untuk mengkaji kerusakan dan kebutuhan-kebutuhan 

darurat serta perencanaan untuk pemulihan segera. 

Berdasarkan kegiatan tanggap darurat secara cepat dan tepat yang di 

jelaskan oleh LIPI-UNESCO/ISDR (2006) dapat disimpulkan bahwa 

tindakan tanggap darurat bisa di mulai dari mencari informasi terkait 

bencana, selanjutnya melakukan penyelamatan diri dan membawa barang 

yang penting secukupnya, melakukan evakuasi dan setelah itu mengkaji 

kebutuhan-kebutuhan darurat. 

2. Tujuan Kesiapsiagaan Bencana 

Kesiapsiagaan bertujuan untuk meminimalkan efek samping 

bahaya melalui tindakan pencegahan yang efektif, tepat waktu, memadai, 

efisiensi untuk tindakan tanggap darurat dan bantuan saat bencana. Upaya 

kesiapsiagaan bertujuan untuk mengantisipasi masalah-masalah dalam 

bencana sehingga dapat menentukan metode yang dirancang untuk 

mengatasi masalah tersebut secara efektif. 

Tujuan kesiapsiagaan bencana antara lain:  

a. Mengurangi ancaman  

Untuk mencegah ancaman bencana banjir dan gempa bumi, ada 

banyak cara atau tindakan dapat dilakukan untuk mengurangi 

kemungkinan terjadinya ancaman bencana.  
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b. Mengurangi kerentanan masyarakat  

Kerentanan masyarakat dapat dikurangi apabila masyarakat sudah 

mempersiapkan diri untuk melakukan tindakan penyelamatan pada 

saat bencana terjadi, persiapan yang baik dapat membantu masyarakat 

dalam melakukan tindakan yang tepat waktu. Masyarakat yang pernah 

dilanda bencana dapat mempersiapkan diri dengan melakukan 

kesiapsiagaan seperti membuat perencanaan evakuasi.  

c. Mengurangi akibat  

Untuk mengurangi akibat suatu ancaman, masyarakat harus 

bertindak apabila terjadi bencana khususnya masalah penyediaan air 

bersih yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, sehingga 

masyarakat sadar akan kejadian penyakit menular.  

d. Menjalin kerjasama  

Menjalin kerjasama tergantung dari cakupan bencana dan 

kemampuan masyarakat. Penanganan bencana dapat dilakukan oleh 

masyarakat itu sendiri apabila diperlukan dapat bekerjasama dengan 

pihak-pihak yang terkait, untuk menjamin kerjasama yang baik pada 

tahap setelah terjadinya bencana, maka masyarakat perlu menjalin 

hubungan kerjasama dengan pihak seperti: Puskesmas, polisi, aparat 

desa atau kecamatan. 

3. Bentuk Unit Kesiapsiagaan Bencana 

Berdasarkan bentuk unit kesiapsiagaan bencana yang dijelaskan oleh 

(Glago, 2019), kesiapsiagaan bencana terbagi menjadi 3, yaitu : 

a. Household  

Rumah tangga (household) adalah unit analisis kesiapsiagaan 

terkecil. Sebuah rumah tangga terdiri dari seorang individu, keluarga 

dua atau lebih, keluarga besar, orang tua tunggal anak-anak, orang-

orang yang tinggal bersama dalam satu unit perumahan, atau bahkan 

mereka yang tinggal bersama sementara. Kesiapsiagaan dimulai dari 

hal dasar yaitu rumah, bersama dengan anggota keluarga mengetahui 

langkah-langkah sederhana yang dapat diambil untuk meningkatkan 



 
 

keselamatan jiwa, perlindungan properti, dan kelangsungan hidup dari 

bencana alam.  

b. Businesses  

Semua bisnis beroperasi untuk mendapatkan keuntungan, tetapi suatu 

bisnis dapat diorganisasikan sebagai korporasi, kemitraan, atau entitas 

yang dioperasikan pemilik. Seperti halnya properti hunian, properti 

bisnis dapat dimiliki atau disewa. Bisnis tersebut berlokasi di tempat 

yang aman atau berbahaya, atau pada bangunan yang rentan atau 

tahan bencana. Sebuah bisnis dapat mempekerjakan tim kontinuitas 

bisnis dan pakar keamanan, atau memiliki orang yang bertanggung 

jawab untuk mematuhi peraturan tentang keselamatan untuk bahaya.  

c. Communities and Organizations  

Masyarakat diwakili oleh lembaga lokal seperti pemerintah kota 

dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas kesiapsiagaan 

darurat, peringatan, pemberitahuan darurat, respons dan pemulihan 

darurat. Organisasi dalam bencana alam termasuk agen manajemen 

darurat lokal dan agen keamanan dalam negeri, departemen pemadam 

kebakaran, kepolisian, penyedia layanan utilitas, kantor bangunan dan 

keselamatan, rumah sakit umum, sistem kesehatan masyarakat, dan 

departemen pekerjaan umum dan transportasi. Organisasi lainnya 

yang juga termasuk adalah Palang Merah, asosiasi sukarela, 

organisasi 13 berbasis komunitas, dan lembaga masyarakat sipil 

lainnya. Kesiapan bencana merupakan hal yang penting untuk 

organisasi. 

4. Kesiapsiagaan Bencana pada Keluarga 

Menurut (Miftahul, 2019), kesiapsiagaan rumah tangga merupakan 

tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam rumah tangga untuk 

memersiapkan diri dan keluarga menghadapi bencana sebelum terjadi 

bencana. Pentingnya kesiapsiagaan rumah tangga mengingat ketika bencana 

menyerang, keluarga akan berhadapan dengan dampak yang besar dari 

bencana tersebut. Dampak bencana sering dapat berbentuk terpisahnya 
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anggota keluarga, dampak kecacatan, kematian, tekanan mental dan 

psikologis, berkurangnya kemampuan dalam mengatasi masalah, dan konflik 

keluarga. 

LIPI-UNESCO/ISDR (2006), terdapat 5(lima) faktor kritis yang 

disepakati sebagai parameter untuk mengukur kesiapsiagaan individu dan 

rumah tangga untuk mengantisipasi bencana alam, adalah sebagai berikut: 

a. Pengetahuan dan Sikap  

Pengetahuan merupakan faktor utama kunci kesiapsiagaan. 

Pengetahuan yang harus dimiliki individu dan rumah tangga mengenai 

bencana yaitu pemahaman tentang bencana, pemahaman tentang 

kesiapsiagaan menghadapi bencana tersebut, meliputi pemahaman 

mengenai tindakan penyelamatan diri yang tepat saat terjadi gempa 

bumi dan tsunami, tindakan dan peralatan yang perlu disiapkan 

sebelum terjadi gempa bumi dan tsunami, demikian juga sikap dan 

kepedulian terhadap risiko bencana.  

b. Kebijakan atau Panduan  

Kebijakan untuk kesiapsiagaan bencana sangat penting dan 

merupakan upaya konkrit untuk melaksanakan kegiatan siaga 

bencana. Kebijakan yang signifikan berpengaruh terhadap 

kesiapsiagaan rumah tangga. Kebijakan yang diperlukan untukk 

kesiapsiagaan rumah tangga berupa kesepakatan keluarga dalam hal 

menghadapi bencana gempa bumi, yakni adanya diskusi keluarga 

mengenai sikap dan tindakan penyelamatan diri yang tepat saat terjadi 

gempa bumi dan tsunami, dan tindakan serta peralatan yang perlu 

disiapkan sebelum terjadi bencana.  

c. Rencana Tanggap Darurat  

Rencana tanggap darurat menjadi bagian penting dalam 

kesiapsiagaan, terutama berkaitan dengan pertolongan dan 

penyelamatan, agar korban bencana dapat diminimalkan. Upaya ini 

sangat krusial, terutama pada saat terjadi bencana dan hari-hari 

pertama setelah bencana sebelum bantuan dari pemerintah dan dari 



 
 

pihak luar datang. Rencana tanggap darurat meliputi 7 (tujuh) 

komponen, yaitu:  

1) Rencana keluarga untuk merespons keadaan darurat, yakni 

adanya rencana penyelamatan keluarga dan setiap anggota 

keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan saat kondisi 

darurat terjadi.  

2) Rencana evakuasi, yakni adanya rencana keluarga mengenai 

jalur aman yang dapat dilewati saat kondisi darurat, adanya 

kesepakatan keluarga mengenai tempat berkumpul jika 

terpisah saat terjadi bencana, dan adanya 

keluarga/kerabat/teman, yang memberikan tempat 

pengungsian sementara saat kondisi darurat (jika gempa 

berpotensi tsunami).  

3) Pertolongan pertama, penyelamatan, keselamatan dan 

keamanan, meliputi tersedianya kotak P3K atau obat-obatan 

penting lainnya untuk pertolongan pertama keluarga, adanya 

anggota keluarga yang mengikuti pelatihan pertolongan 

pertama, dan adanya akses untuk merespon keadaan darurat.  

4) Pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi tersedianya kebutuhan 

dasar untuk keadaan darurat (makanan siap saji dan minuman 

dalam kemasan), tersedianya alat/akses komunikasi alternatif 

keluarga (HP/radio), tersedianya alat penerangan alternatif 

untuk keluarga pada saat darurat (senter dan baterai 

cadangan/lampu/jenset).  

5) Peralatan dan perlengkapan siaga bencana.  

6) Fasilitas-fasilitas penting yang memiliki akses dengan 

bencana seperti tersedianya nomor telepon rumah sakit, 

polisi, pemadam kebakaran, PAM, PLN, Telkom.  

7) Latihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana.  
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d. Sistem Peringatan Bencana  

Sistem peringatan bencana meliputi tanda peringatan dan distribusi 

informasi akan terjadi bencana. Dengan adanya peringatan bencana, 

keluarga dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengurangi 

korban jiwa, harta benda dan kerusakan lingkungan. Untuk itu 

diperlukan latihan dan simulasi tentang tindakan yang harus dilakukan 

apabila mendengar peringatan dan cara menyelamatkan diri dalam 

waktu tertentu, sesuai dengan lokasi tempat 17 keluarga berada saat 

terjadinya peringatan. Sistem peringatan bencana untuk keluarga 

berupa tersedianya sumber informasi untuk peringatan bencana baik 

dari sumber tradisional maupun lokal, dan adanya akses untuk 

mendapatkan informasi peringatan bencana. Peringatan dini meliputi 

informasi yang tepat waktu dan efektif melalui kelembagaan yang 

jelas sehingga memungkinkan setiap individu dan rumah tangga yang 

terancam bahaya dapat mengambil langkah untuk menghindari atau 

mengurangi resiko serta memersiapkan diri untuk melakukan upaya 

tanggap darurat yang efektif.  

e. Mobilisasi Sumber Daya  

Sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun 

pendanaan dan sarana/prasarana penting untuk keadaan darurat 

merupakan potensi yang dapat mendukung atau sebaliknya menjadi 

kendala dalam kesiapsiagaan bencana alam. Karena itu, mobilisasi 

sumber daya menjadi faktor yang krusial. Mobilisasi sumber daya 

keluarga meliputi adanya anggota keluarga yang terlibat dalam 

pertemuan/seminar/pelatihan kesiapsiagaan bencana, adanya 

keterampilan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan, adanya alokasi 

dana atau tabungan keluarga untuk menghadapi bencana, serta adanya 

kesepakatan keluarga untuk memantau peralatan dan perlengkapan 

siaga bencana secara regular. 

 

 



 
 

5. Bencana Alam 

a. Definisi Bencana Alam 

Bencana menurut Undang-Undang nomor 24 pasal 1 tahun 2007 

tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau 

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau 

faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 

benda, dan dampak psikologis.  

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2007), bencana adalah suatu 

peristiwa yang terjadi secara mendadak/tidak terencana atau secara 

perlahan tetapi berlanjut yang menimbulkan dampak terhadap pola 

kehidupan normal atau kerusakan ekosistem, sehingga diperlukan 

tindakan darurat dan luar biasa untuk menolong dan menyelamatkan 

korban yaitu manusia beserta lingkungannya (dalam Pedoman 

Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan Menteri Kesehatan RI, 

2007). 

Jenis-jenis bencana dapat dibedakan menjadi:  

1) Bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa 

gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah 

longsor.  

2) Bencana non alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh non alam antara lain 

kegagalan konstruksi/teknologi, epidemik, dan wabah penyakit.  

3) Bencana sosial yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi 

konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan 

teror (Mayzarah & Batmomolin, 2021). 
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b. Bencana Alam Banjir 

Banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat 

meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air disuatu wilayah 

dan menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Banjir adalah 

ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran 

dan menggenangi wilayah sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang 

paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi 

kemanusiaan maupun ekonomi (Torus et al., 2022). 

Jenis-jenis banjir dapat dibedakan kedalam 6 tipe yaitu sebagai berikut : 

1) Banjir Bandang; Banjir bandang adalah banjir yang terjadi secara tiba-

tiba dan berlangsung dengan dahsyat. Banjir bandang biasanya terjadi 

di daerah dengan sungai terhambat sampah.  

2) Banjir Hujan Ekstrem; Banjir hujan ekstrem umumnya terjadi karena 

meluapnya air sungai akibat hujan sangat deras, terutama jika kondisi 

daerah bantaran sungai rapuh sehingga tidak mampu menahan 

banyaknya air.  

3) Banjir Luapan Sungai atau Banjir Kiriman; Dinamakan banjir kiriman 

karena banjir ini disebabkan oleh datangnya limpahan air dari daerah-

daerah lain, di luar daerah dilanda banjir. Banjir luapan sungai atau 

banjir kiriman umumnya bersifat musiman atau tahunan. Banjir ini 

biasanya terjadi di daerah-daerah lembah.  

4) Banjir Rob (Banjir Pasang Air Laut); Banjir rob merupakan banjir 

yang airnya berasal dari air laut. Banjir rob ini adalah banjir 

diakibatkan oleh pasang air laut, hingga pasang air laut tersebut 

mengenangi daratan, banjir rob ini dikenal juga sebagai banjir 

genangan.  

5) Banjir Lumpur; Banjir lumpur adalah banjir yang membawa muatan 

lumpur. Banjir ini terjadi karena keluarnya lumpur dari dalam bumi. 

Adapun penyebab banjir lumpur adalah banjir yang mendapat kiriman 

air dari luapan sungai di tempat tinggi.  



 
 

6) Banjir Lahar Dingin; Banjir lahar dingin adalah banjir hanya melanda 

ketika terjadi erupsi gunung berapi di musim penghujan. Gunung 

berapi yang mengalami erupsi mengeluarkan material berupa material 

padat, gas, dan cair (Rahma: 2020). 

Faktor-faktor Penyebab Bencana Banjir Bermacam-macam penyebab 

banjir, dimulai dari fenomena yang terjadi di muara sungai, pantai, 

peristiwa alam, maupun secara umum akibat ulah manusia. berikut adalah 

beberapa diantaranya: 

1) Endapan dari hujan atau pencairan salju cepat melebihi kapasitas 

saluran sungai.  

2) Curah hujan tertentu dapat mengakibatkan curah hujan konvektif 

(badai petir) atau pelepasan mendadak endapan hulu yang 

terbentuk di belakang bendungan, tanah longsor, atau gletser.  

3) Luapan air hujan di permukaan kedap air.  

4) Curah hujan dalam jangka waktu panjang.  

5) Kerusakan alam akibat kejahatan tangan manusia.  

6) Buruknya penanganan sampah, hingga sumber saluran-saluran air 

tersumbat.  

7) Pembabatan hutan secara liar (Illegal logging).  

8) Pembangunan tempat pemukiman di mana tanah kosong diubah 

menjadi jalan atau tempat parkir, hingga daya serap air hujan tidak 

ada.  

9) Bendungan dan saluran air rusak.  

10) Di daerah bebatuan daya serap air sangat kurang, mengakibatkan 

banjir kiriman atau banjir bandang (Anies: 2017). 

c. Dampak Bencana Alam 

Bencana alam memiliki dampak yang buruk terhadap kehidupan 

masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Peristiwa bencana 

membawa dampak bagi warga masyarakat khususnya yang menjadi 
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korban. Beberapa permasalahan yang dihadapi korban bencana menurut 

Marjono (Rusmiyati & Hikmawati, 2012) yaitu : 

1) Kehilangan tempat tinggal untuk sementara waktu atau bisa terjadi 

untuk seterusnya, karena merupakan kawasan rawan bencana 

(termasuk dalam zona merah).  

2) Kehilangan mata pencaharian karena kerusakan lahan pertanian dan 

hancurnya tempat usaha.  

3) Berpisah dengan kepala keluarga, karena ayah atau suami banyak yang 

memilih untuk tetap tinggal di rumah dengan alasan menjaga rumah, 

harta benda dan tetap bekerja.  

4) Pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan, minum, tempat tinggal 

sementara atau penampungan, pendidikan, kesehatan dan sarana air 

bersih yang tidak memadai. Tidak tersedia atau terbatasnya fasilitas 

umum dan fasilitas sosial.  

5) Terganggunya pendidikan anak-anak yang tidak bisa sekolah karena 

kerusakan sarana dan prasarana sekolah.  

6) Risiko timbulnya penyakit-penyakit ringan (batuk, flu) ataupun 

penyakit menular (misalnya diare), karena kondisi lingkungan dan 

tempat penampungan yang kurang bersih dan tidak kondusif serta 

sarana pelayanan kesehatan yang kurang memadai.  

7) Terganggunya fungsi dan peran keluarga karena dalam satu tempat 

penampungan tinggal beberapa keluarga sekaligus. Tidak optimalnya 

pelaksanaan fungsi dan peran keluarga serta kemungkinan-

kemungkinan hilangnya pengendalian diri dapat menimbulkan potensi 

konflik dengan sesama pengungsi akibat jenuh, tidak terpenuhinya 

kebutuhan hidup.  

8) Hilangnya harga diri dan kemampuan baik sebagai individu maupun 

sebagai keluarga karena di tempat pengungsian mereka menerima 

belas kasihan dari pihak lain dan bahkan seringkali menjadi tontonan. 

Kecewa pada pemerintah atau pihak-pihak lain yang tidak dapat 

meminimalisir kerusakan yang ditimbulkan dan kecewa terhadap 



 
 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang berpotensi menjadi 

aksi sosial.  

9) Terhambatnya pelaksanaan fungsi dan peran sosial dalam kekerabatan 

serta pelaksanaan tugas-tugas kehidupan dalam kemasyarakatan, 

misalnya: kegiatan arisan, kegiatan adat atau budaya yang tidak dapat 

dilaksanakan di lokasi pengungsian.  

10) Kejenuhan akibat ketidakpastian berapa lama harus mengungsi, 

perasaan tidak berdaya, ketakutan dan bahkan perasaan putus asa 

menghadapi kemungkinan bencana yang tidak mungkin dihindari 

(tidak dapat melawan kehendak Tuhan). Akibatnya timbul perasaan 

marah, stres atau frustrasi dengan situasi dan kondisi yang serba tidak 

menentu, trauma, putus asa, merasa tidak berdaya dan ketidakpastian 

terhadap masa depannya.  

11) Berfikir tidak realistis dan mencari kekuatan supra natural untuk 

mencegah terjadinya bencana. Kekecewaan spiritual yaitu kecewa 

pada Tuhan karena diberi ujian atau hukuman bahkan cobaan kepada 

orang-orang yang merasa dirinya sudah melaksanakan ibadah sesuai 

ajaran agama (Rusmiyati, 2012). 

Menurut Sumarno (2013), beberapa gejala psikologis yang 

dapat terjadi karena adanya bencana, yaitu: 

a. Stres  

Stres secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dimana individu terganggu keseimbangannya. Stres terjadi akibat 

adanya situasi dari luar ataupun dari dalam diri yang memunculkan 

gangguan, dan menuntun individu berespon secara sesuai. Masyarakat 

atau warga yang mengalami dampak bencana, mengalami stres 

diantaranya : gelisah, tegang, cemas,  mengalami kelelahan, 

ketegangan otot dan sulit tidur. Ada pula yang tekanan darah dan detak 

jantungnya meningkat, sakit kepala, perut mulas, gatal-gatal dan diare. 

Stres juga dapat merubah perilaku seseorang, misalnya masyarakat 
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menjadi lebih mudah marah, lebih suka menyendiri, nafsu makan 

berkurang, merasa tidak berdaya, tidak bersemangat, frustasi, atau 

merasa tidak percaya diri.  

b. Depresi  

Depresi adalah suatu gangguan mental yang paling sering terjadi pada 

para korban bencana alam. Setelah mengalami depresi, selanjutnya 

korban akan mengalami pasca trauma. Depresi berupa perasaan sedih 

yang berat berkepanjangan, putus asa, merasa tidak tertolong lagi. 

Biasanya karena kehilangan sesuatu yang dicintai, kehilangan anggota 

keluarga, rumah, sawah lading, ternak dan harta benda lainnya. 

Kehilangan kebersamaan hidup sekeluarga dengan tetangga.  

c. Trauma  

Trauma adalah perasaan menghadapi sebuah kejadian atau 

serangkaian kejadian yang berbahaya, baik bagi fisik maupun 

psikologis seseorang, yang membuatnya tidak lagi merasa aman, 

menjadikannya merasa tidak berdaya dan peka dalam menghadapi 

bahaya. Pengalaman traumatis bisa menyebabkan berbagai dampak 

ringan, seperti korban menjadi peragu dalam berbuat sesuatu. Keragu-

raguan ini disebabkan rasa takut mengalami peristiwa yang sama, dan 

pada tahap awal bisa dikatakan wajar jika rasa takutnya tidak 

digeneralisir. Pada kenyataannya ketakutan karena trauma sering 

menjalar ke berbagai hal. Sebagai contoh seseorang yang pernah 

mengalami musibah banjir akan merasakan takut jika melihat sungai, 

hal tersebut mengakibatkan dirinya takut ketika melewati jembatan. 

 





 
 

d. Integrasi Keislaman terkait Bencana Alam 

Dalam pandangan hidup Islam bencana disebut dengan musibah, 

setiap apa pun yang terjadi diatas permukaan bumi semuanya tidak 

terlepas dari takdir dan perbuatan Tuhan, sebagaimana firman Allah; 

QS Al- Hadid Ayat 22 : 

نْ قبَْلِ انَْ نابْرَاهََا اِۗنا  صِيْبَةٍ فىِ الْْرَْضِ وَلَْ فيِْٓ انَْفسُِكُمْ الِْا فيِْ كِتٰبٍ م ِ  مَآ اصََابَ مِنْ مُّ

ِ يَسِيْر ٌۖ   ذٰلِكَ عَلىَ اللّٰه

Artinya : Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa 

dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) 

sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi 

Allah. (QS. Al-hadid : 22) 

Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada sesuatu 

kejadian yang terjadi tanpa ada maksud dan tujuan yang dimaksudkan 

oleh AllahSWT. Berarti dalam konsep Islam, tidak ada sesuatu yang 

terjadi karena kebetulan, tetapi semua tejadi dengan takdir Tuhan. 

Demikian pula dengan setiap bencana alam yang terjadi, baik itu gempa, 

banjir, dan lain sebagainya, semua itu terjadi dengan takdir Tuhan yang 

memiliki maksud dan tujuan tertentu, bukan sekedar kejadian alam 

semata- mata. Setiap bencana alam merupakan takdir Ilahi, dan segala 

takdir yang terjadi merupakan perbuatan Tuhan yang Maha Mengetahui, 

dan Maha Bijaksana. Berarti dalam setiap bencana yang terjadi terdapat 

kebaikan dan rahmat Ilahi.(Utomo, 2019) 

Sebenarnya, bencana adalah kombinasi dari bahaya dari alam dan 

ketidaksiapan dalam menghadapi bencana tersebut. Artinya jika bahaya 

dari alam datang tapi kita telah siap menghadapinya, maka bahaya itu 

tidak lagi jadi bencana bagi kita. Disinilah poin penting yang perlu kita 

perhatikan, yaitu berkaitan dengan kesiapsiagaan. Bencana seperti banjir 

yang sering terjadi pun dapat ditanggulangi dengan melakukan 

kesiapsiagaan bencana. Dalam al-Quran, Allah SWT telah 

menyampaikan hal yang berkaitan dengan bencana banjir dari kisah Nabi 

Nuh AS. Melalui surah Hud, terdapat satu ayat yang memberikan 
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petunjuk untuk melakukukan persediaan dalam menghadapi bencana 

banjir. Ayat Al-qur’an yang dimaksud ialah Q.S. Hud ayat 37 : 

غْرَ   قوُْنَ وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بِاعَْينُنِاَ وَوَحْيِناَ وَلَْ تخَُاطِبْنيِْ فىِ الاذِيْنَ ظَلَمُوْا اۚنِاهُمْ مُّ

Artinya : “Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk 

wahyu Kami dan janganlah engkau bicarakan (lagi) dengan-Ku tentang 

(nasib) orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan 

ditenggelamkan.” (QS. Hud:37)  

Menurut (Khikmatiar, 2019), Banjir besar yang terjadi pada masa 

Nabi Nuh AS dapat dijadikan pelajaran dan pengajaran kepada seluruh 

umat manusia. Melalui kisah Nabi Nuh AS dalam Surah Hud ayat 37, 

Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh AS untuk mempersiapkan diri 

menghadapi banjir. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan 

adanya dua bentuk kesiapsiagaan sebelum banjir, yaitu : 

1) Nabi Nuh AS ketika membuat sebuah kapal, Nabi Nuh AS 

membuatnya dibawah pengawasan Allah SWT. Kalimat pengawasan 

jika diterjemahkan dalam konteks kekinian adalah pengawasan dari 

seorang ahli dalam bidang tertentu ketika melakukan sesuatu urusan. 

Dengan kata lain, dalam kesiapan sebelum banjir perlu ada organisasi 

atau departemen yang memiliki keahlian untuk menangani 

penanggulangan banjir. Di Indonesia, penanggulangan bencana 

ditangani oleh BNPB. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

adalah sebuah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang 

mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam 

melakukan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 

Tugas utama BNPB adalah memberikan pedoman dan pengarahan 

terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan 

bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan 

rekonstruksi secara adil dan setara. 

2) Ketika diperintahkan oleh Allah SWT untuk membangun sebuah 

kapal, Nabi Nuh AS tidak memiliki informasi dan pengetahuan di 



 
 

bidang pembuatan kapal. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan wahyu 

dan memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh AS tentang tata cara 

membuat kapal yang kokoh dan kuat untuk menghadapi bencana 

banjir. Kalimat petunjuk yang digunakan dalam surah Hud ayat 37 

memberikan arti pedoman yang diperlukan dipatuhi untuk 

melaksanakan sesuatu. Untuk penanggulangan bencana diIndonesia, 

terdapat dalam UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana. Undang-undang ini mengatur mengenai pokok-pokok 

berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan 

tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, 

yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan 

menyeluruh; Kegiatan Penanggulangan Bencana pada dasarnya 

adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi 

bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari 

dan memulihkan diri dari dampak bencana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Resiliensi Keluarga 

1. Definisi Resiliensi Keluarga 
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Pada awalnya, istilah resiliensi lebih difokuskan pada konteks individu, 

namun seiring berjalannya waktu, konsep resiliensi telah dikembangkan pada 

konteks keluarga, yang disebut sebagai resiliensi keluarga. McCubbin dan 

McCubbin (1998) mendefinisikan resiliensi keluarga sebagai karakteristik, 

dimensi dan sifat dari keluarga yang memebantu keluarga untuk dapat 

bertahan ketika menghadapi perubahan dan adaptif pada saat menghadapi 

situasi krisis(Erchanis, 2019). 

Resiliensi keluarga sebagai pola perilaku positif dan kompetensi 

fungsional yang dimiliki individu dan unit keluarga ketika berada di bawah 

keadaan penuh tekanan, yang mana mengganggu kemampuan keluarga untuk 

pulih dengan menjaga integritas sebagai suatu unit, memulihkan kesejahteraan 

dari anggota keluarga sebagai suatu unit kesatuan. (Becvar, 2013) 

Walsh (2006) menambahkan definisinya mengenai resiliensi keluarga 

sebagai suatu proses dalam keluarga sebagai suatu kesatuan yang fungsional 

dalam mengatasi dan beradaptasi terhadap masalah, serta menjadi lebih kuat 

dan lebih pandai dalam mengemukan cara untuk mengatasi kesulitan yang 

dihadapi (Erchanis, 2019). 

Berdasarkan pengertian mengenai resiliensi keluarga dari berbagai ahli, 

dapat disimpulkan bahwa resiliensi keluarga adalah kemampuan dalam 

keluarga sebagai suatu kesatuan untuk bangkit dari kesulitan, menjadi lebih 

kuat dan lebih pandai dalam menemukan cara untuk mengatasi kesulitan yang 

dihadapi. 

Resiliensi  merupakan  kemampuan seseorang  untuk  pulih  dari  krisis  

dan tantangan  yang  ditemui dalam  hidup.  Tidak  hanya  individu,  saat  ini 

keluargapun memiliki pengalaman - pengalaman yang sangat menantang atau 

situasi krisis yang disebabkan oleh beragam hal. Tidak ada keluarga yang 

luput dari masalah, hanya saja  ada  masalah  yang  lebih  mudah  diatasi  dan  

sifatnya  tantangan,  namun  ada masalah  yang  lebih  berat  yang  

menimbulkan  krisis.  Hal  yang  menarik  dari resiliensi  keluarga  ini  adalah  

bagaimana  anggota  keluarga  saling  memberikan dukungan saat terjadinya 

masalah dalam keluarga. Lalu bagaimana pula keluarga menyelesaikan 



 
 

masalahnya. Bagaimana keluarga membangun kembali kehidupan setelah  

terjadi  transisi.  Menariknya,   resiliensi   keluarga   menunjukkan   peristiwa   

yang   unik dimana saat keluarga menjadi terpecah belah oleh krisis atau 

tekanan yang terjadi terus menerus, beberapa keluarga justru menjadi lebih 

kuat dan bijaksana. 

2. Dimensi Resiliensi Keluarga 

Walsh (2006) mengemukakan bahwa terdapat dimensi-dimensi yang 

membentuk resiliensi keluarga. Dimensi utama dalam resiliensi keluarga yaitu 

belief systems, organizational patterns, dan communication process. 

 

a. Belief Systems (Sistem Keyakinan)  

Belief Systems adalah inti dari keberfungsian keluarga dan menjadi sumber 

dari resiliensi. Belief Systems secara luas mencakup mengenai nilai-nilai, 

keyakinan, sikap, bias, dan asumsi. Belief Systems dalam keluarga sangat 

memengaruhi persepsi dan respon terhadap kesulitan yang dihadapi 

anggota keluarga. Keyakinan bersama membantu anggota keluarga 

membuat makna dari pengalaman yang menyakitkan, mengarahkan 

keputusan dan tindakan, dan memfasilitasi kesinambungan antara masa 

lalu, masa sekarang dan masa depan yang akan dating. Walsh membagi 

belief systems ke dalam tiga sub dimensi, yaitu making meaning of 

adversity (memaknai kesulitan), positive outlook (pendangan yang 

positif), dan transcendence & spirituality (transendensi & spiritual).  

1) Making Meaning of Adversity (Memaknai Kesulitan) Keluarga yang 

berfungsi yang baik menghargai hubungan yang kuat dan 

mengganggap kesulitan yang dihadapi sebagai suatu tantangan 

bersama. Menurut Walsh terdapat beberapa hal yang dapat 

diperhatikan dari sub dimensi ini. Pertama, mengenai pandangan yang 

relasional (pandangan antar satu inidivu dengan yang lainnya sebagai 

suatu kesatuan) mengenai resiliensi, karena dengan kebersamaan 

individu dapat memperkuat kemampuannya untuk menghadapi 

kesulitan. Kedua, menormalisasi dan mengkontekstualisasi kesulitan 
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dengan memperluas perspektif anggota keluarga untuk melihat 

kesulitan yang dihadapi sebagai sesuatu yang dapat dipahami. Ketiga, 

sense of coherence, dengan membentuk kembali sebuah krisis sebagai 

suatu tantangan yang berarti untuk dihadapi dan menjadikannya 

sesuatu yang dapat dipahami dan dikendalikan.  

2) Positive Outlook (Pandangan yang Positif) Penelitian menunjukkan 

terdapat dampak besar secara psikologis dan fisiologis dari pandangan 

positif ketika melakukan coping stress, pemulihan dari krisis, dan 

dalam mengatasi kesulitan. Positive outlook sebagai kemampuan 

keluarga untuk menerima dan tetap gigih atas kesulitan yang dihadapi 

dengan mempertahankan harapan terhadap masa depan (Irzalinda & 

Sofia, 2019). Menurut Walsh terdapat beberapa hal yang dapat 

diperhatikan dari sub-dimensi ini. Pertama, harapan adalah suatu hal 

yang penting dalam mempertahankan semangat, hal ini dapat mengisi 

energi dan usaha untuk bangkit dari kesulitan, harapan adalah 

keyakinan berorientasi terhadap masa depan, tidak peduli seberapa 

suram masa sekarang, masa depan yang lebih baik tetap mampu 

dibayangkan. Kedua, encouragement (dorongan) dapat mendorong 

keberanian untuk mengambil inisiatif dan menolong keluarga untuk 

menguasai segala tantangan. Ketiga, inisiatif dan ketekunan, yang 

menjadi keunggulan dari resiliensi, dipicu oleh keyakinan bersama 

untuk melalui tantangan dalam kehidupan. Keyakinan ini dapat 

membuat anggota keluarga menjadi partisipan aktif dalam pencarian 

solusi tanpa henti. Keempat, menguasai seni dari kemungkinan adalah 

suatu kunci penting untuk resiliensi, keluarga dapat memahami 

tantangan, hambatan, dan sumber daya yang mereka miliki, kemudian 

fokus untuk menentukan pilihan yang terbaik.  

3) Transcedence & Spirituality (Transendensi & Spiritual) Kebanyakan 

keluarga mampu menemukan kekuatan, kenyamanan, dan arahan 

ketika menghadapi kesulitan melalui hubungan dengan tradisi budaya 

atau religius yang dimiliki. Sixbey mendefinisikan Transcedence dan 



 
 

Spirituality sebagai sesuatu yang digunakan keluarga yang dapat 

mengarahkan mereka sistem keyakinan dalam keluarga dan dapat 

membantu untuk menetap kehidupan sebagai sesuatu yang berarti, hal 

ini sering ditemukan secara umum melalui kepercayaan spiritual, 

warisan budaya, dan pandangan ideologis. 

 

b. Organizational Patterns (Pola Organisasi)  

Pola organisasi dari keluarga yang resilien ditandai dengan adanya 

fleksibilitas dan keterhubungan yang dipengaruhi oleh sumber daya sosial 

dan ekonomi. Keluarga yang resilien mampu berkomunikasi dengan jelas, 

terbuka dalam mengekspresikan emosi, dan dapat bekerjasama dalam 

pemecahan masalah (Irzalinda & Sofia, 2019). Walsh membagi pola 

organisasi ke dalam tiga sub-dimensi, yaitu flexibility (fleksibilitas), 

connnectedness (keterhubungan), dan social and economic resources 

(sumber daya sosial dan ekonomi).  

1) Flexibility (Fleksibilitas) Fleksibilitas mengacu pada kemampuan 

keluarga untuk beradaptasi dengsn tuntutan perkembangan, 

situasional, dan lingkungan. Fleksibilitas bukan berarti tidak memiliki 

struktur, tetapi pemahaman akan keseimbangan dengan melakukan 

adaptasi melalui memelihara, menjaga, dan mengarahkan anggota 

keluarga dengan menjadi toleran dan tidak menghakimi.  

2) Connectedness (Keterhubungan) Keterhubungan adalah kemampuan 

keluarga untuk bersatu secara emosional untuk saling memberi 

dukungan dan kesatuan tetapi tetap menghargai kebutuhan dan 

perbedaan tiap anggota keluarga sebagai seorang individu. Menurut 

Walsh, suatu krisis dapat menghancurkan kesatuan dalam keluarga, 

tetapi dengan adanya resiliensi, krisis dapat menjadi suatu hal yang 

menguatkan keluarga dengan saling mendukung, bekerja sama, dan 

berkomitmen untuk menghadapi waktu yang sulit secara bersama-

sama, tetapi tetap menghargai perbedaan dan kebutuhan akan batasan.  
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3) Social & Economic Resource (Sumber Daya Sosial dan Ekonomi) 

Permasalahan finansial dapat menjadi faktor resiko yang berat bagi 

keluarga dalam menghadapi kesulitan, keluarga dapat menerima 

bantuan dari keluarga besar, teman, dan komunitas yang menyediakan 

pinjaman uang. Sumber daya sosial dan ekonomi mengacu pada 

kemmapuan keluarga untuk mencari, mengakses, dan mengerahkan 

pihak yang memberikan akses mengenai jaringan komunitas dan 

sumber daya ekonomi.  

c. Communication Process (Proses Komunikasi)  

Proses komunikasi menfasilitasi resiliensi dengan mempertemukan 

kejelasan atas situasi yang sulit, mendorong ekspresi emosi yang terbuka, 

dan mengembangkan pemecahan masalah yang kolaboratif. Resiliensi 

dalam keluarga ditemukan melalui informasi yang jelas dan konsisten 

dalam menghadapi situasi dan pilihan yang sulit (Pattipeilohy et al., 2019). 

Walsh membagi proses komunikasi ke dalam tiga sub dimensi, yaitu 

clarity (kejelasan), open emotional expression (ekspresi emosi yang 

terbuka) dan collborative problem solving (pemecahan masalah secara 

kolaboratif).  

1) Clarity (Kejelasan)  

Pesan yang jelas dan kongruen dapat memfasilitas fungsi keluara yang 

efektif. Ketika dihadapkan dengan masalah, pesan yang ambigu dapat 

meningkatkan kecemasan, menutupi pemahaman mengenai apa yang 

sebenarnya terjadi, bagaimana hal tersebut dapat terjadi, dan apa yang 

dapat diharapkan. Kejelasan mengacu pada kemampuan keluarga 

dalam memberikan pesan yang jelas, langsung, spesifik, jujur, 

konsisten, dan kongruen melalui perkataan dan perbuatan.  

2) Open Emotional Expression ( Ekspresi emosi yang terbuka) 

Komunikasi terbuka, yang didukung dengan adanya saling percaya, 

empati, dan toleransi akan perbedaan, mampu membuat anggota 

keluarga berbagi akan berbagai perasaan yang dirasakan ketika 

dihadapkan dengan kejadian penuh tekanan. Ekspresi emosi yang 



 
 

terbuka mengacu pada kemampuan keluarga untuk menunjukkan dan 

mentoleransi berbagai perasaan dengan sikap terbuka dan jujur dalam 

menghadapi perasaan yang menyedihkan. Ekspresi emosi yang 

terbuka dapat 23 meningkatkan ikatan antar anggota keluarga. 

Interaksi yang menyenangkan, berbagai kebahagiaan dan humor, 

dapat menangguhkan penderitaan, menghidupkan kembali enegeri dan 

ikatan (Sasmita & Afriyenti, 2019).  

3) Collaborative Problem Solving (Pemecahan Masalah secara 

Kolaboratif)  

Melakukan brainstroming yang kreatif dapat membuka kesempatan 

baru untuk dapat mengatasi permasalahan sehingga dapat pulih dan 

berkembang dari teknanan yang dihadapi. Pemecahan masalah yang 

kolaboratif mengacu pada kemampuan keluarga untuk dapat 

mengenali suatu masalah dan melakukan brainstroming mengenai 

pilihan yang memungkinkan, sementara menentukan rencana 

mengenai apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Setelah 

mengenali permasalahan dan melakukan brainstroaming, keluarga 

mampu untuk memulai dan malukan tindakan sementara tetap 

memantau dan mengevaluasi perkembangan. Keluarga akan menjadi 

lebih pandai dalam menghadapi permasalahan dengan belajar dari 

kesalahan dan berpindah sikap yang reaktif menjadi sikap proaktif, 

sehingga mampu mengantisipasi dan mempersiapkan tantangan di 

masa yang akan datang (Sasmita & Afriyenti, 2019). 

3. Faktor – Faktor yang Memengaruhi Resiliensi Keluarga 

(Nufus & Husna, 2017) dalam penelitian mereka yang berjudul 

Understanding and Fostering Family Resilience, menyebutkan beberapa 

faktor yang memengaruhi resiliensi keluarga mereka, karena dalam proses 

pembentukan resiliensi keluarga, yaitu sebagai berikut : 

a. Lamanya situasi sulit yang dihadapi keluarga  

Lamanya situasi sulit yang dihadapi keluarga dapat berbeda, 

situasi sulit yang berlangsung selama jangka pendek disebut sebagai 
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tangangan, dan situasi sulit yang berlangsung selama jangka waktu 

panjang disebut krisis. Tantangan adalah situasi jangka pendek yang 

memerlukan adaptasi, sedangkan krisis adalah situasi kronis yang 

terjadi secara terus menerus dan memerlukan penyesuaian. 

b. Tahapan kehidupan selama keluarga menghadapi situasi sulit 

Tahapan kehidupan memengaruhi jenis dari tantangan atau krisis 

yang dialami keluarga pada waktu yang ditentukan, dan dapat menjadi 

sebab dari kekuatan yang dimiliki keluarga untuk menghadapi 

permasalahan dengan baik. Keluarga yang resilien menggunakan 

penggabungan dari kekuatan individu, keluarga dan komunitas dalam 

beradaptasi dan melakukan penyesuaian dengan transisi normatif dan 

kejadian yang sulit. 

c. Sumber dukungan internal dan eksternal yang digunakan keluarga 

selama menghadapi situasi sulit  

Bagaimana keluarga mampu mencari dukungan internal dan 

eksternal ketika dihadapkan dengan situasi sulit akan memengaruhi 

sikap resiliensi dalam keluarga. Penelitian menunjukkan tingkat 

resiliensi yang lebih tinggi ditentukan pada keluarga yang mencari 

dukungan ke lingkungan sosial, termasuk keluarga besar, teman, dan 

anggota komunitas. 

 

Resiliensi keluarga dalam sudut pandang Islam adalah keluarga 

memaknai rasa sulitnya sebagai sebuah ujian dalam kehidupannya, 

sehingga keluarga mampu melewati masalah yang dihadapinya. Islam 

menganjurkan manusia untuk sabar dalam menghadapi setiap cobaan 

hidupnya. Selain itu mendekatkan diri dengan cara shalat serta memohon 

kepada Allah SWT agar mendapatkan petunjuk untuk mengatasi masalah 

hidupnya (Ariadi, 2013). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT 

dalam surat Al-Baqarah ayat 153 dan surat Al-Anbiya ayat 35. 

Sebagaimana firman Allah SWT: 

بْرِ  َ مَعَ الصهبرِِيْنَ يٰآيَُّهَا الاذِيْنَ اٰمَنوُا اسْتعَِيْنوُْا باِلصا لٰوةِ ۗ انِا اللّٰه  وَالصا



 
 

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Mintalah pertolongan 

(kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya, Allah bersama 

orang-orang yang sabar." (QS. Al-Baqarah (2): 153) 

 

قةَُ   الْمَوْتِۗ وَنبَْلوُْكُمْ باِلشار ِ وَالْخَيْرِ فتِنْةًَ وَۗاِليَْناَ ترُْجَعوُْنَ  كُلُّ نَفْسٍ ذاَۤىِٕ

Artinya: "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan 

menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan 

kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami." (QS.Al-Anbiya' (21): 35) 

 

Dari kedua ayat tersebut mengandung arti bahwa setiap manusia yang 

beriman harus mendekatkan diri kepada Allah SWT serta meminta 

pertolongan kepada Allah SWT dengan cara bersabar dan melaksanakan 

sholat. Selain itu, Islam juga menganjurkan agar kita senantiasa 

bertawakal kepada Allah SWT. Sesungguhnya penolong yang sebaik-

baiknya adalah Allah SWT. Pada hakikatnya orang yang sabar dalam 

menghadapi cobaan dan kesulitan maka akan memiliki keteguhan hati 

yang kuat. Kemudian melalui shalat, seseorang akan menyikapi sebuah 

permasalah dengan tenang dan tidak mudah untuk putus asa (Mufarrohah 

& Karimulloh, 2020). 

Dalam Islam, saat mengalami kesulitan sebagai umat muslim 

dianjurkan tetap bermuhasabah diri kepada Allah SWT, sehingga akan 

mampu melewati rasa sulit itu dengan baik (Mufarrohah & Karimulloh, 

2020). Allah SWT berfirman : 

 َ َ ۗانِا اللّٰه ا قدَامَتْ لِغَدٍۚ وَاتاقوُا اللّٰه َ وَلْتنَْظُرْ نَفْس  ما  يٰآيَُّهَا الاذِيْنَ اٰمَنوُا اتاقوُا اللّٰه

 خَبيِْر  بۢمَِا تعَْمَلوُْنَ 

yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. 
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Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-

Hasyr (59): 18). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang mampu menyadari 

apa yang mereka perbuat maka mereka akan mampu melewati masa 

sulitnya serta mampu memperbaiki dirinya menjadi lebih baik sehingga 

menjadi manusia yang berkualitas(Mufarrohah & Karimulloh, 2020). 

Kualitas hidup adalah penilaian individu tentang keberadaan mereka 

dalam kaitannya dengan harapan, tujuan, standar, dan masalah mereka. 

Islam menjelaskan bahwa manusia berkualitas mempunyai ciri sebagai 

hamba Allah yang beriman, sehingga dalam keadaan apapun tetap 

bermunajah kepada Allah SWT serta memberikan manfaat bagi umat 

manusia yang lain. Oleh karena itu, keutamaan manusia berpangkal pada 

adanya keimanan kepada Allah yang mana keimanan tersebut diwujudkan 

dalam perilaku yang bisa memberikan manfaat bagi semua orang, seperti 

membantu sesame muslim dan melakukan amal yang soleh (Mujiono, 

2013). Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia 

adalah dia yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain" (HR. 

Ahmad).  

Hadist di atas menjelaskan bahwa Rasullullah menganjurkan umat 

Islam untuk selalu berbuat baik terhadap orang lain. Hal ini menjadi 

keutamaan bagi seorang mukmin yang sebenarnya. Pada dasarnya 

eksistensi manusia ditentukan oleh kemanfaatannya bagi orang lain. Salah 

satu hal yang berpengaruh terhadap kualitas hidup adalah resiliensi 

keluarga(Mufarrohah & Karimulloh, 2020). 



 
 

C. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kerangka Konsep 

 

 

Bagan 1. Kerangka Teori 

Menurut teori Walsh (2016) mengemukakan bahwa Resiliensi  merupakan  

kemampuan seseorang  untuk  pulih  dari  krisis dan terdapat beberapa dimensi 

dalam membentuk resiliensi keluarga. 

  

Pentingnya kesiapsiagaan rumah tangga mengingat ketika bencana menyerang, keluarga akan 

berhadapan dengan dampak yang besar dari bencana tersebut (Miftahul,2019). 

 

Dimensi Riseliensi Keluarga : 

1. Belief systems (system keyakinan 

2. Organizational Patterns (pola 

organisasi) 

3. Communication Process (Proses 

Komunikasi) 

 

Faktor parameter kesiapsiagaan : 

1. Pengetahuan Dan Sikap 

2. Kebijakan Dan Panduan  

3. Rencana Tanggap Darurat 

4. Sistem Peringatan Bencana 

5. Mobilisasi Sumber Daya 

Rencana tanggap darurat yang perlu dilakukan : 

1. Peringatan dini (bila memungkinkan)  

2. Tindakan saat kejadian bencana, seperti 

melindungi atau menyelamatkan diri  

3. Tindakan evakuasi  

4. Survei kerusakan yang terjadi 
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D.   Kerangka Konsep 

 

 

 

 

            

Resiliensi Keluarga Kesiapsiagaan Bencana 

Variabel Dependen

 

Variabel Independen 

 

Pengetahuan dan Sikap 

Variabel Perancu

 

Bagan 2. Kerangka Konsep 

Keterangan : 

Berdasarkan Kerangka konsep, didapatkan bahwa Resiliensi keluarga adalah 

variable dependen dan kesiapsiagaan bencana adalah variable independen. 

Adapun Pengatahuan dan sikap sebagai variable perancu dan tidak diteliti 

dalam penelitian ini.  



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yakni meneliti hubungan 

antara dua variabel dengan menggunakan pendekatan cross sectional study. 

Cross sectional study merupakan jenis penelitian yang bentuk penelitiannya 

berfokus pada waktu pengukuran atau observasi data variabel(Sugiono, 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui 

hubungan resiliensi keluarga terhadap kesiapsiagaan terhadap bencana banjir. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan di Dusun Takkalala Kabupaten Sinjai  

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 – 31 Juni 2023 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini merupakan 

seluruh kepala keluarga yang tinggal disekitar daerah Takkalala yang 

berjumlah 149 orang. 

2. Sampel 

Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga 

tidak semua responden memiliki kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi dalam penelitian (Sugiono,2020). 

Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin di 

bawah ini yaitu:. 

n = N/ 1+N(d)2 

Keterangan : 

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi 

d : tingkat signifikasi (1%, 5%, dan 10 %)
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n = N /1+N(d)2 

= 149 /1+ 149(0,10)2 

= 149/ 1+  1,49 

= 149/ 2,49 = 59,83 (60) responden 

Oleh karena itu, rentang ukuran sampel berdasarkan rumus      Slovin untuk 

penelitian ini adalah 60. Koreksi 10% dilakukan untuk menghindari sampel 

drop out. Artinya, tingkatkan ukuran sampel yang diinginkan sebesar 10% 

sehingga total ukuran sampel adalah: 

n” = n/ (1-f) 

Keterangan : 

n= perkiraan jumlah sampel yang di hitung  

f= perkiraan proporsi drop out (10%) 

n” = n/ (1-f) 

n” = 60/ 1-0,1 

n” = 60/0,9 

n” = 66,67 (67 orang) 

Dengan demikian perkiraan sampel penelitian merupakan 67 Kepala 

Keluarga. 

Di bawah ini beberapa kriteria inklusi dan ekslusi pada penelitian  ini yaitu: 

a. Kriteria Inklusi : 

1) Kepala Keluarga yang bersedia menjadi responden  

2) Kepala Keluarga yang berada pada wilayah dusun Takkalala 

Kabupaten Sinjai 

b. Kriteria Ekslusi : 

1) Kepala keluarga yang tidak bersedia menjadi responden 

2) Kepala Keluarga yang tidak menetap didaerah Takkalala 

Kabupaten Sinjai  

 

 



 
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Upaya yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi yang ada kaitannya 

dengan cara mengumpulkan data yaitu:  

1. Data Primer  

Data primer dalam penelitian ini adalah kuesioner. Pembagian 

kuesioner yang telah dilakukan untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan serangkaian pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab.  

2. Data Sekunder  

Dari penelitian ini didapatkan data sekunder yang diperoleh dari data 

Kantor Desa Sanjai dan wawancara langsung pada staf kantor desa dan 

beberapa warga desa Sanjai.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk 

memperoleh data penelitian yang valid dan reliabel dari subjek atau responden 

(Darwin et al., 2021). Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner tertutup, yakni kuesioner yang telah tersedia jawabannya. 

Terdapat dua buah instrumen penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini, 

diantaranya skala kesiapsiagaan bencana pada keluarga dan skala resiliensi 

keluarga.  

1. Instrumen Penelitian Kesiapsiagaan Bencana 

Berisi Kuesioner 25 nomor yang akan diisi sesuai dengan kondisi 

keluarganya dari pilihan jawaban yang tersedia. Total skor responden 

merupakan penjumlahan skor keseluruhan pernyataan. Kategorisasi skor 

kesiapsiagaan bencana dibagi menjadi dua, yaitu kategori tinggi dan 

rendah. Penentuan kategori tinggi dan rendah didasarkan pada 

penghitungan mean yang dilakukan dengan SPSS. Dari pengkatagorian 

didapatkan bahwa kesiapsiagaan dikatakan rendah jika : X ≤ 93 dan tinggi 

jika : X > 93. 

2. Instrumen Penelitian Resiliensi Keluarga 

Berisi Kuesioner 15 nomor yang akan diisi paling sesuai dengan 

keadaan keluarganya dari pilihan jawaban yang tersedia. Total skor 

responden merupakan penjumlahan skor keseluruhan pernyataan. 
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Kategorisasi skor resiliensi keluarga dibagi menjadi dua, yaitu kategori 

tinggi dan rendah. Penentuan kategori tinggi dan rendah didasarkan pada 

penghitungan median yang dilakukan dengan SPSS. Dari pengkatagorian 

didapatkan bahwa resiliensi keluarga dikatakan rendah jika : X ≤ 63 dan 

tinggi jika : X > 63 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

1. Pengolahan data 

Merujuk pendapat (Masturoh, 2018) mengolah data memiliki beberapa 

proses diantaranya:  

a. Editing  

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan informasi dari data yang 

sudah dikumpulkan. Pemrosesan dilakukan karena data yang masuk 

mungkin tidak memenuhi persyaratan sehingga dilakukan 

pengeditan melalui Microsoft Word.  

b. Coding  

Mengoding dilakukan dengan mengubah data dalam bentuk 

karakter menjadi data dalam bentuk numerik. Dalam penelitian ini 

didapatkan data :  

Tabel 3.1 (Data Coding) 

Jenis Data Pengkategorian 

Jenis Kelamin 

Laki – laki  

Perempuan 

 

1 

2 

Umur 

26 – 35 

36 – 45 

46 – 55 

56 – 65 

>65 Tahun 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Pendidikan 

SD 

SMP 

SMA 

S1 

 

1 

2 

3 

4 

Pekerjaan 

Nelayan 

Pedagang 

PNS 

 

1 

2 

3 

Penghasilan  



 
 

< 1 Juta 

1 – 2 Juta 

>2 Juta 

1 

2 

3 

Jumlah anggota keluarga 

< 5 orang 

>5 orang 

 

1 

2 

Jumlah kelompok rentan 

0 ( tidak ada) 

1 

2 

 

1 

2 

3 

 

c. Processing  

Pengisian semua pertanyaan dengan benar dan pengkodean jawaban 

responden ke dalam kuesioner dalam aplikasi komputer pengolah 

data Microsoft Excel.  

d. Cleaning data  

Pembersihan data adalah pemeriksaan ulang data yang dimasukkan 

sudah benar atau jika terjadi kesalahan selama entri data. 

2. Analisi Data 

Analisa data adalah tindakan setelah informasi dari semua 

responden atau sumber yang berbeda telah dikumpulkan (Sugiono, 

2018). Proses penyampaian informasi dan penanganan informasi 

menggunakan pemrograman PC dengan memanfaatkan program 

Microsoft Excel dan SPSS  

a. Analisis Univariat  

Analisis ini untuk menghitung distribusi dari frekuensi sehingga 

diketahui gambaran dari karakteristik responden. Variabel 

responden yang termasuk dalam klasifikasi berupa umur dan jenis 

kelamin. Sedangkan variabel kategorik pada penelitian ini yaitu 

pendidikan terakhir, pekerjaan, pendapatan perbulan, jumlah 

anggota keluarga, jumlah kelompok rentan tiap keluarga, gambaran 

tingkat kesiapsiagaan dan resiliensi keluarga. Ditampilkan dalam 

bentuk data distribusi frekuensi. 

b. Analisa Bivariat  

Analisa bivariat untuk menganalisis faktor yang berhubungan 

antara 2 variabel yang diduga berkorelasi. Analisa bivariat pada 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan variable 
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resiliensi keluarga dan kesiapsiagaan bencana banjir. Kedua 

variabel masuk ke dalam jenis skala yang sama yaitu ordinal, 

sehingga digunakan uji chi square untuk mengetahui adanya 

hubungan dari dua variable yang diteliti. 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pada penelitian ini, penelitian menggunakan kuesioner yang akan 

melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan uji reliabilitas 

dilakukan pada sampel lain yang memiliki karakteristik yang sama. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan (Notoatmodjo, 2012). 

1. Validitas  

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan apakah alat ukur 

itu benar-benar mengukur apa yang diukur. Rumus yang digunakan 

dalam pengujian ini adalah rumus Korelasi Product Moment untuk skor 

1-5. Bila hasil perhitungan rhitung lebih besar dari rtabel pada taraf 

signifikansi 5% maka instrumen dinyatakan valid, jika instrumen 

dinyatakan tidak valid maka dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut:  

a. Memperbaiki pertanyaan yang tidak valid dan membagikan 

ulang  

b. Membuang atau tidak memakai pertanyaan yang tidak valid 

(Notoatmodjo, 2012)  

Adapun kriteria pengujian validitas instrumen antara lain:  

a. Jika r hitung > r tabel, maka instrumen dikatakan valid  

b. Jika r hitung < r tabel, maka instrumen dikatakan tidak valid 

Dalam penelitian ini uji validitas kuesioner tingkat 

kesiapsiagaan dan resiliensi keluarga dilakukan pada keluarga di 

Desa Biringere, Sinjai Utara melalui penyebaran kuesioner dengan 

jumlah responden sebanyak 30 orang. Jika r hitung > t tabel pada 

tingkat signifikansi tertentu, maka item pertanyaan tersebut dapat 

dikatakan valid.  



 
 

Nilai r tabel dapat dilihat pada tabel r dengan nilai r tabel untuk 30 

responden sebesar 0,3610. Sehingga bila r > 0.361 maka dinyatakan 

valid, sedangkan bila r < 0.361 maka dinyatakan tidak valid. 

Tabel 3.2 (Hasil Uji Validitas Kuesioner Kesiapsiagaan) 

Sub variabel Nilai Corrected item-Total Keterangan 

K1 0,389 Valid 

K2 0,461 Valid 

K3 0,409 Valid 

K4 0,390 Valid 

K5 0,405 Valid 

K6 0,424 Valid 

K7 0,463 Valid 

K8 0,474 Valid 

K9 0,369 Valid 

K10 0,409 Valid 

K11 0,556 Valid 

K12 0,472 Valid 

K13 0,454 Valid 

K14 0,410 Valid 

K15 0,466 Valid 

K16 0,525 Valid 

K17 0,376 Valid 

K18 0,399 Valid 

K19 0,418 Valid 

K20 0,524 Valid 

K21 0,404 Valid 

K22 0,399 Valid 

K23 0,366 Valid 

K24 0,566 Valid 

K25 0,439 Valid 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari seluruh variabel tingkat 

Kesiapsiagaan K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, 

K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24 dan 

K25 memiliki nilai Corrected item-Total correlation (r hitung) lebih 

besar dari nilai tabel (r – tabel = 0,361) artinya seluruh item pertanyaan 

yang digunakan untuk mengukur variabel kesiapsiagaan semuanya 

valid. 
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Tabel 3.3 (Hasil Uji Validitas Kuesioner Resiliensi) 

Sub variabel Nilai Corrected item-Total Keterangan 

R1 0,376 Valid 

R2 0,424 Valid 

R3 0,409 Valid 

R4 0,486 Valid 

R5 0,393 Valid 

R6 0,436 Valid 

R7 0,480 Valid 

R8 0,414 Valid 

R9 0,495 Valid 

R10 0,466 Valid 

R11 0,576 Valid 

R12 0,475 Valid 

R13 0,407 Valid 

R14 0,380 Valid 

R15 0,532 Valid 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari seluruh variabel tingkat 

Resiliensi Keluarga R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, 

R12, R13, R14 dan R15 memiliki nilai Corrected item-Total correlation 

(r hitung) lebih besar dari nilai tabel (r – tabel = 0,361) artinya seluruh 

item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel resiliensi 

semuanya valid. 

2. Reliabilitas  

Reliabilitas ialah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Pengukuran 

reliabilitas menggunakan bantuan SPSS dengan rumus alpha Cronbach. 

Kriteria pengujian reliabilitas antara lain:  

a. Jika nilai cronbach’s alpha > tingkat signifikan, maka instrumen 

dikatakan reliabel.  

b. Jika nilai cronbach’s alpha < tingkat signifikan, maka instrumen 

dikatakan tidak reliabel.  

Uji reliabilitas diukur menggunakan cronbach’s alpha berdasarkan 

skala cronbach’s alpha 0 sampai 1. Ukuran kemantapan cronbach’s 

alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut:  

a. Nilai cronbach’s alpha 0,00 – 0,20 maka artinya kurang reliabel  

b. Nilai cronbach’s alpha 0,21 – 0,40 maka artinya agak reliabel  



 
 

c. Nilai cronbach’s alpha 0,41 – 0,60 maka artinya cukup reliabel  

d. Nilai cronbach’s alpha 0,61 – 0,80 maka artinya reliabel  

e. Nilai cronbach’s alpha 0,81 – 1,00 maka artinya sangat reliabel 

Tabel 3.4 (Hasil Uji Reliabilitas) 

Variabel r hitung r tabel Keterangan 

Kesiapsiagaan 0,82 0,6 Sangat reliable 

Resiliensi 0,71 0,6 Reliable 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai r hitung/ crombash’s alpha 

diatas nilai r tabel yang artinya kuesioner Kesiapsiagaan sangat reliabel dan 

resiliensi reliable untuk digunakan. 

H. Etika Penelitian 

Etik penelitian adalah sesuatu yang begitu penting pada penelitian, dengan 

demikian sebelum mengarahkan pemeriksaan, peneliti awalnya melakukan 

permohonan izin di bidang keperawatan. Eksplorasi ini hanya melibatkan 

responden yang akan dilibatkan secara sengaja, tidak dipaksakan dan peneliti 

juga menerapkan standar moral dalam memimpin penelitian ini untuk 

melindungi responden dari berbagai kekhawatiran dan efek yang muncul 

selama latihan penelitian (Nursalam, 2015), yakni:  

1. Informed Consent (Persetujuan Responden)  

Informed Consent adalah sebuah perjanjian antara peneliti dan responden 

penelitian dengan melampirkan formulir yang menyatakan bahwa sampel 

siap menjadi responden.   

2. Anonymity (Tanpa Nama)  

Responden hanya dimintai untuk memberitahukan kode/inisial yang itu 

adalah huruf awal responden. Contohnya (M).  

3. Beneficience (Manfaat)  

Penelitian bermanfaat karena dalam penelitian ini akan diketahui tingkat 

kesiapsiagaan dan resiliensi pada keluarga sehingga anggota keluarga dapat 

meningkatkan kesiapsiagaan saat terjadi bencana banjir.  

4. Confidentially (Kerahasiaan)  

Untuk keperluan pelaporan hasil penelitian, hanya beberapa bagian data yang 

dipaparkan yang merupakan hasil penelitian. Untuk informasi yang tidak 

diperlukan akan disimpan dan tidak dipaparkan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Data didapatkan dari hasil kuesioner jenis pengukuran skala likert 

yang diberikan secara langsung pada keluarga yang terdiri dari data 

demografi dan 40 item pertanyaan. Selain penyebaran kueosioner, data 

didapatkan dengan cara survey lapangan selama 7 hari untuk 

mengobservasi dan menyebarkan kuesioner untuk diisi oleh kepala 

keluarga. Penelitian ini dilakukan di Dusun Takkalala Kecamatan Sinjai 

Timur, Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 

Juni sampai 31 Juli 2023. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis univariat dan bivariat. Analisa univariat untuk 

mengetahui karakteristik responden dan mengetahui gambaran tingkat 

kesiapsiagaan serta resiliensi keluarga di Dusun Takkalala, sedangkan 

pada analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan variabel 

independen (Resiliensi) terhadap variabel dependen (Kesiapsiagaan). 

 

1. Karakteristik Responden 

Tabel 4.1 (Karakteristik Responden) 

 Frekuensi Persentase (%) 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 54 80,6 

Perempuan 13 19,4 

Umur   

26 – 35 7 10,4 

36 – 45 22 32,8 

46 – 55 17 25,4 

56 – 65 14 20,9 

>65 Tahun 7 10,4 

Pendidikan   

SD 46 68,7 

SMP 10 14,9 

SMA 8 11,9 

S1 3 4,5 

Pekerjaan   

Nelayan 52 77,6 



 
 

Pedagang 12 17,9 

PNS 3 4,5 

Penghasilan   

< 1 Juta 52 77,6 

1 – 2 Juta 12 17,9 

> 2 Juta 3 4,5 

Jumlah Anggota 

Keluarga 

  

< 5 50 74,6 

≥ 5 17 25,4 

Jumlah Kelompok 

Rentan 

  

0 ( tidak ada) 32 47,8 

1 orang 30 44,8 

2 orang 5 7,5 

Total 67 100 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas terkait karakteristik responden yang 

berkontribusi dalam penelitian ini, dari segi jenis kelamin yakni kepala 

keluarga yang terbanyak berkontribusi dalam penelitian yaitu 54 

responden (80,6%) berjenis kelamin laki-laki. Karakteristik responden 

terbanyak berdasarkan usianya yakni sebanyak 22 responden (32,8%) 

berada dalam kategori usia dewasa akhir (36 – 45 tahun). Karakteristik 

responden berdasarkan pendidikan terakhir kepala keluarga terbanyak 

yakni SD sebanyak 46 responden (68,7%). Karakteristik berdasarkan 

pekerjaan, kepala keluarga sebagian besar bekerja sebagai nelayan 

dengan jumlah 52 responden (77,6%). Berdasarkan jumlah penghasilan 

kepala keluarga perbulan didaptkan mayoritas berpendapatan yakni < 1 

Juta sebanyak 52 responden (77,6%). Karakteristik berdasarkan Jumlah 

anggota Keluarga yang ditanggung didapatkan yakni 50 responden 

(74,6%) yang memiliki <5 anggota keluarga. Karakteristik berdasarkan 

jumlah kelompok rentan tiap keluarga yakni 32 responden (47,8%) tidak 

memiliki kelompok rentan. 

 

2.   Gambaran Tingkat Kesiapsiagaan Bencana dan Resiliensi Keluarga 

di Dusun Takkalala  

a. Kesiapsiagaan Bencana 
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Tabel 4.2 (Gambaran tingkat kesiapsiagaan bencana) 

Tingkat Kesiapsiagaan Jumlah Presentase (%) 

Rendah 45 67,2 

Tinggi 22 32,8 

Total 67 100 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas tentang tingkat kesiapsiagaan di Dusun 

Takkalala, secara deskriptif menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan 

yang berada dalam kategori rendah sebanyak 45 responden (67,2%) dan 

berada dalam kagetori tinggi sebanyak 22 responden (32,8%). 

b. Resiliensi keluarga 

Tabel 4.3 (Gambaran tingkat resiliensi keluarga) 

Tingkat Resiliensi Keluarga Jumlah Presentase (%) 

Rendah 31 46,3 

Tinggi 36 53,7 

Total 67 100 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas tentang tingkat resiliensi keluarga  di 

Dusun Takkalala, secara deskriptif menunjukkan bahwa tingkat 

resiliensi yang berada dalam kategori rendah sebanyak 31 responden 

(46,3%) dan berada dalam kagetori tinggi sebanyak 36 responden 

(53,7%). 

 

3. Hubungan Resiliensi dengan Kesiapsiagaan Bencana pada Keluarga 

di Dusun Takkalala  

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kuesioner pada keluarga di 

Dusun Takkalala Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

yang menunjukkan hasil: 

Tabel 4.4 (Hubungan Resiliensi dengan Kesiapsiagaan Bencana 

pada Keluarga di Dusun Takkalala Kabupaten Sinjai) 

 Kesiapsiagaan Total 

rendah tinggi  % P value 

Reseliensi rendah 25 20 45 67,2 
0,029 

tinggi 6 16 22 32,8 

Total 31 36 67 100  



 
 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan tabulasi silang antara 

Kesiapsiagaan bencana dengan resiliensi keluarga dengan menggunakan uji 

statistic chi-square diperoleh hasil p-value 0,029 dengan taraf signifikansi 

< 0,05. Nilai p-value (0,029) lebih kecil dari nilai α (0,05) sehingga Ha 

diterima dan Ho ditolak. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Resiliensi Keluarga 

dengan Kesiapsiagaan Bencana. 
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B.  Pembahasan  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa poin 

yang dapat dibahas untuk menjelaskan dan menganalisa hasil penelitian peneliti 

diantaranya: 

1. Analisis Deskriptif Tingkat Kesiapsiagaan Bencana pada Keluarga 

di Dusun Takkalala. 

Berdasarkan penelitian yang didapatkan oleh peneliti tentang 

tingkat kesiapsiagaan bencana pada keluarga di Dusun Takkalala, 

bahwa tingkat kesiapsiagaan bencana terbanyak berada dalam kategori 

rendah yaitu sebanyak 45 responden. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas kepala keluarga di Dusun Takkalala memiliki tingkat 

kesiapsiagaan yang rendah dalam menghadapi bencana. 

Kesiapsiagaan masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan 

dan pengalaman responden yang tinggal di wilayah tersebut. Responden 

dalam penelitian ini lebih dari setengahnya adalah lulusan SD, dengan 

hasil kontingensi sebanyak 46 responden. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian (Torus et al., 2022) bahwa pendidikan merupakan 

unsur terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

sehingga dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

maka akan semakin tinggi pula pengetahuan masyarakat terhadap suatu 

ilmu. Tingginya tingkat pendidikan seseorang maka seseorang tersebut 

dapat mengetahui sistem manajemen bencana yang baik untuk 

menghadapi datangnya bencana khususnya bencana banjir.  

Salah satu faktor penyebab timbulnya banyak kerugian akibat banjir 

adalah karena kurangnya kesiapsiagaan terhadap bencana (Satria & 

Sari, 2017). Hal ini sejalan dalam hasil penelitian (Utami et al., 2021) 

menyatakan bahwa 26,6% masyarakat di Kabupaten Sukoharjo 

memiliki kesiapsiagaan sangat tinggi namun ada juga masyarakat yang 

masih memiliki kesiapsiagaan rendah yaitu sebanyak 8,7%.  

Kesiapsiagaan merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana yang bertujuan 

meminimalisir terjadinya kerugian pasca bencana. Keluarga merupakan 

salah satu elemen utama dalam penanggulangan bencana selain 



 
 

pemerintah, maka mempersiapkan kesiapsiagaan bencana terhadap 

keluarga adalah hal yang sangat penting untuk menghindari atau 

memperkecil risiko kerugian akibat bencana. 

Bencana banjir yang terjadi dapat ditanggulangi dengan melakukan 

bekal persiapan sebelum terjadinya bencana banjir atau kesiapsiagaan 

bencana. Dalam al-Quran, Allah SWT telah menyampaikan hal yang 

berkaitan dengan bencana banjir dari kisah Nabi Nuh AS. Melalui surah 

Hud, terdapat satu ayat yang memberi fokus kepada perintah Allah 

SWT untuk melakukan persediaan dalam menghadapi bencana banjir. 

Ayat Al-qur’an yang dimaksud ialah Q.S. Al-Hud ayat 37 : 

غْرَقوُْنَ  انِاهُمْ  ۚظَلَمُوْا الاذِيْنَ  فىِ تخَُاطِبْنيِْ  وَلَْ  وَوَحْيِناَ بِاعَْينُنِاَ الْفلُْكَ  وَاصْنعَِ    مُّ

Artinya : “Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu 

Kami dan janganlah engkau bicarakan (lagi) dengan-Ku tentang (nasib) 

orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan 

ditenggelamkan.” (QS. Hud:37)  

Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada sesuatu 

kejadian yang terjadi tanpa ada maksud dan tujuan yang dimaksudkan 

oleh AllahSWT. Berarti dalam konsep Islam, tidak ada sesuatu yang 

terjadi karena kebetulan, tetapi semua tejadi dengan takdir Tuhan. 

Demikian pula dengan setiap bencana alam yang terjadi, baik itu gempa, 

banjir, dan lain sebagainya, semua itu terjadi dengan takdir Tuhan yang 

memiliki maksud dan tujuan tertentu, bukan sekedar kejadian alam 

semata- mata. Setiap bencana alam merupakan takdir Ilahi, dan segala 

takdir yang terjadi merupakan perbuatan Tuhan yang Maha 

Mengetahui, dan Maha Bijaksana. Berarti dalam setiap bencana yang 

terjadi terdapat kebaikan dan rahmat Ilahi.(Utomo, 2019) 

Faktor lain yang mempengaruhi kesiapsiagaan adalah informasi. 

Sebagaimana menurut Azmin dan Sanusi (2019), faktor yang 

mempengaruhi dalam kesiapsiagaan salah satunya adalah informasi. 

Fauzi et al., (2017) menyatakkan bahwa informasi dapat mempengaruhi 

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Menurut 

Buckland dalam Febriyanti, (2019) menyatakan bahwa informasi 
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merupakan segala bentuk pengetahuan yang terekam. Ini artinya 

informasi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk media baik cetak 

maupun noncetak. Sehingga semakin banyak informasi yang didapat, 

akan menimbulkan semakin siapnya masyarakat dalam menghadapi 

bencana. 

Asumsi peneliti mengenai kesiapsiagaan terhadap bencana pada 

keluarga di Dusun Takkalala didapatkan lebih dari setengah responden 

memiliki tingkat  kesiapsiagaan yang rendah, hal ini dikarenakan 

sebagian besar dari kepala keluarga di Dusun Takkalala belum pernah 

mendapat arahan mengenai kesiapan yang harus dilakukan saat bencana 

sehingga sebagian besar kepala keluarga mengetahui cara menghadapi 

bencana banjir. Dalam menghadapi banjir diperlukan kesiapsiagaan 

yang berupa penyusunan rencana tanggap darurat, artinya dengan 

adanya rencana tersebut masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui 

tindakan-tindakan yang harus dilakukan dan hal yang harus disiapkan 

pada saat terjadi bencana. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat kesiapsiagaan 

keluarga di Dusun Takkalala, hal ini diketahui dari hasil jawaban angket 

yang telah dijawab oleh responden. Adapun faktor-faktor penyebab 

rendahnya kesiapsiagaan masyarakat antara lain: 

a. Kurangnya informasi terhadap bencana banjir, rendahnya 

pengetahuan masyarakat dalam membaca berita yang diberikan 

melalui media menjadi penyebab selanjutnya kurangnya 

kepekaan masyarakat untuk mengenali bencana banjir dan 

mengetahui proses penanggulangannya. 

b. Kurangnya penyediaan bahan-bahan obat-obatan, makanan dan 

pakaian, masyarakat kurang berantisipasi untuk menyediakan 

segala keperluan jika seandainya banjir terjadi seperti 

menyediakan makanan, obat dan pakaian jadi jika bencana 

banjir datang rata-rata masyarakat masih belum memiliki 

persiapan. 



 
 

c. Kurangnya pengetahuan terhadap jalur evakuasi, penyebab 

lainnya adalah karena rendahnya pengetahuan yang dimiliki 

oleh masyarakat terhadap jalur evakuasi sehingga ketika banjir 

terjadi banyak terjadi korban. 

d. Kurangnya kesiapsiagaan keluarga dalam menentukan tempat 

penyimpanan harta bendanya baik harta benda yang mati 

maupun yang hidup sehingga ketika bencana banjir banyak 

keluarga yang menderita kerugian karena harta bendanya tidak 

dapat diselamatkan.  

e. Kurangnya kepedulian keluarga untuk mengikuti simulasi banjir 

dan mengajarkan seluruh anggota keluarga baik saudara anak 

dan lainnya agar lebih paham dengan bencana banjir dan dapat 

mencegahnya dan mengurangi dampak kerugian yang akan 

ditimbulkan merupakan penyebab selanjutnya tingkat 

kesiapsiagaan keluarga di Dusun takkalala ini masih rendah. 

 

2.  Analisis Deskriptif Tingkat Reseliensi pada Keluarga di Dusun 

Takkalala 

Berdasarkan penelitian yang didapatkan oleh peneliti tentang 

tingkat resiliensi pada keluarga di Dusun Takkalala, bahwa tingkat 

resiliensi terbanyak berada dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 36 

responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas kepala 

keluarga di Dusun Takkalala memiliki tingkat resiliensi yang tinggi 

dalam menghadapi bencana. 

Resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk bisa 

beradaptasi, mengatasi masalah, bertahan dari musibah dalam kondisi 

tidak menyenangkan(Rahmadi, 2021). Individu yang memiliki 

resiliensi baik akan mudah untuk fokus dan berfikir dan melakukan 

tindakan serta bertahan dalam situasi sulit. Resiliensi keluarga dapat 

dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dimana dapat dilihat dari pekerjaan 

dan penghasilan tiap bulan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

bahwa lebih dari setengah responden bekerja sebagai nelayan (77,6%) 
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dengan mayoritas pendapatan perbulan sekitar < 1 Juta per bulan 

(77,6%). Hal ini sejalan dengan penelitian (Miftahul, 2019) yang 

menyatakan bahwa Kondisi ekonomi keluarga yang rendah 

menyebabkan keluarga tidak begitu memperhatikan aspek pemenuhan 

kebutuhan psikologis dan sosialnya. Hal itu mengakibatkan keluarga 

tidak mampu memberikan dukungan-dukungan sosial sebagai faktor 

pemulihan keluarga terhadap masing-masing anggota keluarganya.  

Faktor lain yang mempengaruhi resiliensi Keluarga adalah usia. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa usia kepala keluarga 

berada dalam kategori usia dewasa akhir (36 – 45 tahun) sebanyak 22 

responden (32,8%). Hal ini sejalan dengan penelitian (Apriyanto & 

Setyawan, 2020) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

resiliensi adalah faktor demografi seperti jenis kelamin, usia, status 

anak. (Irzalinda & Sofia, 2019) menunjukkan bahwa usia yang lebih tua 

lebih resiliensi dibandingkan usia yang masih muda. Menurut (Rohmah, 

2020) menyatakan ada hubungan antara resiliensi dengan usia. Usia 

lebih tua memiliki resiliensi lebih baik dibanding yang muda. Usia 

mempengaruhi kemampuan berpikir atas kematangan dan pengalaman 

yang telah dimiliki. Hal ini dapat menyebabkan kemampuan dalam 

problem solving lebih baik dibanding usia muda. 

Resiliensi menghasilkan dan mempertahankan sikap positif untuk 

dikembangkan. Individu dapat mengambil makna dari kehidupan dan 

menggunakan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya untuk 

mempersiapkan diri dalam menghadapi kesulitan seperti bencana 

dengan cara yang tepat. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan 

bencana sangat membutuhkan adanya resiliensi, karena hal ini akan 

membantu mereka untuk bertahan menghadapi kesulitan yang dialami, 

masa-masa krisis dalam hidup dan mengatasi hal-hal yang dapat 

memicu stres dan membantu individu untuk bangkit lebih baik melebihi 

keadaan sebelumnya(Satria & Sari, 2017). 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Pattipeilohy et al., 2019) bahwa 

tingkat resiliensi masyarakat merupakan ukuran kemampuan 

masyarakat untuk menyerap perubahan dan tetap bertahan pada suatu 



 
 

kondisi tertentu di lingkungannya termasuk kesiapsiagaan bencana. 

fleksibilitas, kemampuan memecahkan masalah, dan mempercayai 

informasi. Resiliensi komunitas yang kuat tentunya dapat 

mempengaruhi kesiapsiagaan bencana. Hal ini dikarenakan upaya 

kesiapsiagaan bencana akan menjadi tujuan bersama bagi masyarakat 

yang berada dikawasan rawan bencana. Peristiwa bencana yang pernah 

dialami oleh individu, diterima sebagai stimulus yang memberikan 

pengalaman dan mempengaruhi tingkat kesiapsiagaan seseorang dalam 

menghadapi bencana. Perilaku kesiapsiagaan ini juga didukung oleh 

kemampuan individu untuk bangkit kembali dari peristiwa trauma yang 

pernah terjadi. 

Berdasarkan hasil penelitian (Erchanis, 2019) didapatkan bahawa 

Resiliensi masyarakat di Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam 

Aceh Besar terhadap bencana berada pada kategori tinggi 63, 0%. dari 

hasil penelitian yang terkait maka penulis dapat menyimpulkan setiap 

individu dapat bangkit dari keterpurukan dengan adanya faktor-faktor 

resiliensi dalam diri mereka, maka hal ini akan membantu mereka untuk 

bertahan menghadapi kesulitan yang dialami, masa-masa krisis dalam 

hidup dan mengatasi hal-hal yang dapat memicu stres dan membantu 

individu untuk bangkit lebih baik melebihi keadaan sebelumnya 

sehingga kejadian bencana yang di alami sebelumnya dapat dijadikan 

sebagai pengalaman berharga ketika bencana kembali melanda. 

Resiliensi keluarga dalam sudut pandang Islam adalah keluarga 

memaknai rasa sulitnya sebagai sebuah ujian dalam kehidupannya, 

sehingga keluarga mampu melewati masalah yang dihadapinya. Islam 

menganjurkan manusia untuk sabar dalam menghadapi setiap cobaan 

hidupnya. Selain itu mendekatkan diri dengan cara shalat serta 

memohon kepada Allah SWT agar mendapatkan petunjuk untuk 

mengatasi masalah hidupnya (Ariadi, 2013). Hal tersebut sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 153 dan surat Al-

Anbiya ayat 35. Sebagaimana firman Allah SWT: 

برِِيْنَ  َ مَعَ الصه لٰوةِ ۗ اِنا اللّٰه بْرِ وَالصا  يٰآيَُّهَا الاذِيْنَ اٰمَنوُا اسْتعَِيْنوُْا بِالصا
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Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Mintalah pertolongan 

(kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya, Allah bersama 

orang-orang yang sabar." (QS. Al-Baqarah (2): 153) 

 

 كلُُّ نفَْسٍ ذاَۤىِٕقَةُ الْمَوْتِۗ وَنبَْلوُْكُمْ باِلشار ِ وَالْخَيْرِ فتِنَْةً وَۗالِيَْنَا ترُْجَعوُْنَ 

Artinya: "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan 

menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan 

kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami." (QS.Al-Anbiya' (21): 

35) 

Dari kedua ayat tersebut mengandung arti bahwa setiap manusia 

yang beriman harus mendekatkan diri kepada Allah SWT serta meminta 

pertolongan kepada Allah SWT dengan cara bersabar dan melaksanakan 

sholat. Selain itu, Islam juga menganjurkan agar kita senantiasa 

bertawakal kepada Allah SWT. Sesungguhnya penolong yang sebaik-

baiknya adalah Allah SWT. Pada hakikatnya orang yang sabar dalam 

menghadapi cobaan dan kesulitan maka akan memiliki keteguhan hati 

yang kuat. Kemudian melalui shalat, seseorang akan menyikapi sebuah 

permasalah dengan tenang dan tidak mudah untuk putus asa 

(Mufarrohah & Karimulloh, 2020). 

Menurut asumsi peneliti yaitu bahwa Apabila resiliensi keluarga 

sudah dimiliki oleh suatu keluarga, maka mereka akan mampu bertahan 

menghadapi kesulitan. Sehingga sebuah keluarga dapat menciptakan 

perilaku kesiapsiagaan bencana yang meliputi lima dimensi, yaitu 

pengetahuan dan sikap, kebijakan dan panduan, rencana tanggap 

darurat, system peringatan bencana dan mobilitas sumber daya. Suatu 

keluarga perlu adanya resiliensi keluarga dan mengetahui tindakan 

untuk mengetahui langkah-langkah sederhana yang dapat diambil untuk 

meningkatkan keselamatan jiwa, perlindungan properti, dan 

kelangsungan hidup dari bencana alam. 

 

3.  Hubungan resiliensi dengan Kesiapsiagaan bencana pada keluarga 

di Dusun Takkalala 



 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna dan signifikan antara resiliensi keluarga dengan 

kesiapsiagaan bencana pada keluarga di Dusun Takkalala. Didapatkan 

hasil uji statistik chi-square diperoleh hasil p-value 0,029 dengan taraf 

signifikansi <0,05. Nilai p-value (0,029) lebih kecil dari nilai α (0,05) 

sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara resiliensi 

keluarga dengan kesiapsiagaan bencana pada keluarga di Dusun 

Takkalala. 

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Sari & Satria, 2019) bahwa terdapat hubungan antara resiliensi dengan 

disaster preparedness masyarakat dengan hasil pvalue<nilai α yaitu 

0,000 < 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho ditolak. 

Individu dapat bangkit dari keterpurukannya dengan adanya beberapa 

faktor resiliensi yang dalam diri tiap individu, hal tersebut dapat 

membantu dalam bertahan dalam masa-masa sulit dalam kehidupan 

serta membantu mengatasi hal-hal yang dapat memicu stress seperti 

bencana, sehingga kejadian bencana yang dialami sebelumnnya dapat 

dijadikan sebagai pengalaman untuk meningkatkan disaster 

preparedness ketika bencana itu datang lagi. Penelitian lain yaitu oleh 

(Apriyanto & Setyawan, 2020) juga menunjukkan hipotesis alternatif 

(Ha) diterima dan dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara resiliensi  dan kesiapsiagaan. 

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah 

yang tepat guna dan berdaya guna (UndangUndang Republik Indonesia 

No. 24 Tahun 2007). Salah satu faktor yang mempengaruhi 

kesiapsiagaan adalah resiliensi. Resiliensi merupakan konstruk 

psikologi yang diajukan oleh para ahli behavioral dalam rangka 

mengetahui, mendefinisikan dan mengukur kapasitas individu untuk 

tetap bertahan dan berkembang pada kondisi yang menekan (adverse 

condition) dan untuk mengetahui individu untuk kembali pulih 

(recovery) dari kondisi tekanan.(Mawarpury & Mirza, 2017) 
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Tingkat resiliensi keluarga merupakan ukuran kemampuan 

keluarga untuk menyerap perubahan dan tetap bertahan pada suatu 

kondisi tertentu di lingkungannya termasuk kesiapsiagaan bencana 

(Pattipeilohy et al., 2019). fleksibilitas, kemampuan memecahkan 

masalah, dan mempercayai informasi. Resiliensi komunitas yang kuat 

tentunya dapat mempengaruhi kesiapsiagaan bencana. Hal ini 

dikarenakan upaya kesiapsiagaan bencana akan menjadi tujuan bersama 

bagi keluarga yang berada dikawasan rawan bencana. Peristiwa bencana 

yang pernah dialami oleh individu, diterima sebagai stimulus yang 

memberikan pengalaman dan mempengaruhi tingkat kesiapsiagaan 

seseorang dalam menghadapi bencana. Perilaku kesiapsiagaan ini juga 

didukung oleh kemampuan individu untuk bangkit kembali dari 

peristiwa trauma yang pernah terjadi(Pattipeilohy et al., 2019). 

Menurut (Yulianti et al., 2023) bahwa resiliensi yang dimiliki oleh 

keluarga berbeda-beda, resiliensi yang kuat tentunya dapat 

mempengaruhi kesiapsiagaan.  Resiliensi dan pengalaman seseorang 

terhadap bencana sangat menentukan tindakan apa yang akan dilakukan 

ketika bencana itu datang berdasarkan pengetahuan atau pengalaman 

sebelumnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Keluarga yang pernah 

mempunyai pengalaman bencana memiliki tingkat kesiapsiagaan yang 

lebih siap, hal ini karena adanya pengalaman pribadi yang telah atau 

sedang dialami akan ikut membentuk dan mempengaruhi keluarga 

terhadap stimulus lingkungan disekitarnya. 

C.  Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, terdapat kelemahan penelitian yang disebabkan 

karena keterbatasan penelitian, yaitu : 

1. Banyaknya kepala keluarga di Dusun Takkalala yang memiliki 

latarbelakang pendidikan yang kurang memumpuni, sehingga 

peneliti harus melakukan pendekatan personal (membacakan 

pernyataan dan membantu mengisikan kuesioner), hal tersebut 

mengakibatkan pengambilan data untuk satu kuesioner berlangsung 

kurang lebih 20 menit. 



 
 

2. Masih sedikitnya referensi jurnal terkait variabel kesiapsiagaan 

bencana dengan resiliensi keluarga.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Karakteristik responden yang berkontribusi dalam penelitian ini, 

dari segi jenis kelamin yakni kepala keluarga yang terbanyak 

berkontribusi dalam penelitian yaitu 54 responden (80,6%) berjenis 

kelamin laki-laki. Karakteristik responden terbanyak berdasarkan 

usianya yakni sebanyak 22 responden (32,8%) berada dalam 

kategori usia dewasa akhir (36 – 45 tahun). Karakteristik responden 

berdasarkan pendidikan terakhir kepala keluarga terbanyak yakni 

SD sebanyak 46 responden (68,7%). Karakteristik berdasarkan 

pekerjaan, kepala keluarga sebagian besar bekerja sebagai nelayan 

dengan jumlah 52 responden (77,6%). Berdasarkan jumlah 

penghasilan kepala keluarga perbulan didaptkan mayoritas 

berpendapatan yakni < 1 Juta sebanyak 52 responden (77,6%). 

Karakteristik berdasarkan Jumlah anggota Keluarga yang 

ditanggung didapatkan yakni 50 responden (74,6%) yang memiliki 

<5 anggota keluarga. Karakteristik berdasarkan jumlah kelompok 

rentan tiap keluarga yakni 32 responden (47,8%) tidak memiliki 

kelompok rentan. 

2. Tingkat kesiapsiagaan bencana pada keluarga di Dusun Takkalala, 

didapatkan bahwa tingkat kesiapsiagaan bencana terbanyak berada 

dalam kategori rendah yaitu sebanyak 45 responden (67,2%) dan 

kategori tinggi yaitu sebanyak 22 responden (32,8%). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mayoritas kepala keluarga di Dusun 

Takkalala memiliki tingkat kesiapsiagaan yang rendah dalam 

menghadapi bencana 

3. Tingkat resiliensi pada keluarga di Dusun Takkalala, secara 

deskriptif menunjukkan bahwa tingkat resiliensi yang berada dalam 

kategori rendah sebanyak 31 responden (46,3%) dan berada dalam 

kagetori tinggi sebanyak 36 responden (53,7%). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mayoritas kepala keluarga di Dusun Takkalala 

memiliki tingkat resiliensi yang tinggi dalam menghadapi bencana. 



 
 

4. Hubungan resiliensi dan kesiapsiagaan bencana pada keluarga di 

Dusun Takkalala menunjukkan hasil bahwa resiliensi dan 

kesiapsiagaan memiliki hubungan bermakna dan signifikan. Dari 

hasil uji Chi-square diadaptkan nilai p-value 0,029 dengan taraf 

signifikansi <0,05. Nilai p-value (0,029) lebih kecil dari nilai α 

(0,05) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa saran 

dalam penelitian ini yang akan dipaparkan diantaranya bagi keluarga dan 

masyarakat serta peneliti selanjutnya. 

1. Bagi keluarga dan masyarakat 

Bagi keluarga atau masyarakat yang tinggal di daerah rawan 

bencana terutama di Dusun Takkalala Kabupaten Sinjai, lebih 

memperhatikan pentingnya keselamatan diri dan lebih mencari tahu 

pengetahuan terkait bencana dan mitigasi bencana. Sehingga penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi keluarga dan 

masyarakat agar lebih mengetahui langkah-langkah kesiapsiagaan 

bencana yang tepat. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jumlah 

subjek penelitian dari beberapa tempat yang rawan bencana, sehingga 

memperoleh hasil yang menyeluruh dan bisa lebih digeneralisasi. Selain 

itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian tidak 

hanya dari sisi kepala keluarga saja, akan tetapi juga dari sisi anggota 

keluarga dengan begitu akan diperoleh hasil yang lebih mendalam 

mengenai resiliensi keluarga dan kesiapsiagaan bencana pada keluarga 
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Lampiran 1 

FORMULIR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN  

SETELAH MENDAPAT PENJELASAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama (inisial)  : 

Usia   : 

Alamat   : 

Agama   : 

Pekerjaan  : 

Pendidikan terakhir : 

Menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian dari : 

Nama  : Sahrunur Fitri 

Nim  : 70300119059 

Program Studi  : S1 Keperawatan 

Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang penelitian (Hubungan 

Resiliensi Keluarga Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Banjir pada Keluarga Di Dusun 

Takkalala Kabupaten Sinjai) Maka dengan ini saya secara sukarela dan tanpa paksaan 

menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut. 

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya. 

Sinjai,     Juni 2023 

Informan 

 

(                  ) 

Penanggung jawab : Ilhamsyah, S.Kep., Ns., M.Kep 

Nama   : Sahrunur Fitri 

Alamat   : Jln Ujung Bori Lama 

No. HP  : 085248409600 



 
 

Lampiran 2 

INSTRUMEN PENELITIAN 

HUBUNGAN RESILIENSI KELUARGA TERHADAP KESIAPSIAGAAN 

BENCANA BANJIR PADA KELUARGA DI DUSUN TAKKALALA 

KABUPATEN SINJAI  

TAHUN 2023 

A. Indentitas Responden 

1. Nama (inisial) : ……………………………… 

2. Usia : ……………………………… 

3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan 

4. Pekerjaan :        PNS Nelayan Pedagang Dll 

5. Pendapatan perbulan : 

         ≤ Rp 1juta             Rp1 – 2 Juta                  ≥ Rp 2 Juta 

6. Alamat : ……………………………… 

7. Pendidikan Terakhir  :       

          Tdk Sekolah       SD       SMP        SMA         D3/S1       Dst  

8. Jumlah Anggota Keluarga : ……………………………… 

9. Jumlah Kelompok Rentan : (isi 0 jika tidak ada) 

- Bayi/Balita : 

- Anak (dibawah 12 thn) : 

- Lansia : 

- Ibu hamil & menyusui : 

- Disabilitas : 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Isilah identitas dengan benar dan lengkap. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti. 

3. Berilah penilaian yang sesuai dengan realitas. 

4. Berilah tanda (v) pada jawaban yang dipilih. 

C. Keterangan 

STS : Sangat Tidak Setuju  

TS : Tidak Setuju 

RG : Ragu-ragu 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

D. Daftar Pertanyaan Kesiapsiagaan 
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No Pertanyaan Jawaban 

STS TS RG S SS 

1. Saya mengetahui apa yang dimaksud  

dengan bencana banjir  

     

2. Saya mengetahui penyebab terjadinya banjir       

3. Saya mengetahui tanda-tanda akan 

terjadinya banjir  

     

4. Saya mengetahui dampak yang akan timbul 

ketika terjadinya banjir  

     

5. Menurut saya, perlu tindakan kesiapsiagaan 

masyarakat untuk menghadapi bencana 

banjir  

     

6. Saya mempertimbangkan risiko bencana 

dalam membangun rumah 

     

7. Daerah tempat tinggal saya sistem pengairan 

sudah cukup baik 

     

8. Daerah tempat tinggal saya frekuensi terjadi 

banjir sudah berkurang 

     

9. Dampak dari banjir saya masih dapat 

beraktivitas dengan baik 

     

10. Ada kesepakatan keluarga dimana tempat 

evakuasi ketika genangan banjir cukup 

tinggi 

     

11. Ada kesepakatan keluarga untuk mengikuti 

sosialisasi rutin tentang bencana banjir  

     

12. Meninggikan rumah merupakan salah satu 

rencana tanggap darurat yang saya lakukan 

agar terhindar dari bencana banjir  

     

13. Daerah tempat tinggal saya ada tanggul 

untuk mencegah terjadinya banjir  

     



 
 

14. Saya mampu untuk mengatasi kerugian 

akibat dari dampak banjir  

     

15. Apabila genangan banjir cukup tinggi atau 

dalam keadaan darurat, saya langsung 

bergegas menuju tempat aman/evakuasi 

     

16. Apabila genangan banjir cukup tinggi atau 

dalam keadaan darurat, 

tempat tinggal saya sudah tidak kesulitan 

mengakses fasilitas-fasilitas yang 

dibutuhkan 

     

17. Tersedia sumber peringatan bencana yang 

bersifat tradisional ataupun lokal apabila 

terjadi bencana banjir yang cukup tinggi atau 

dalam keadaan darurat 

     

18. Saya melakukan/mengikuti pelatihan 

peringatan bencana banjir  

     

19.  Apabila genangan banjir cukup tinggi atau 

dalam keadaan darurat, ada barang-barang 

berharga/penting yang sudah 

disiapkan/dipindahkan 

     

20. Apabila terjadi bencana banjir saya segera 

mengamankan berkas penting 

     

21. Daerah tempat tinggal saya sudah tidak 

kesulitan dalam mengakses informasi 

tentang bencana banjir 

     

22. Saya pernah melakukan simulasi evakuasi 

maupun tanggap darurat bencana banjir  

     

23. Saya pernah mengikuti sosialisasi rutin atau 

pengarahan mengenai bencana banjir 

     

24. Apabila genangan banjir cukup tinggi ada 

keluarga/kerabat yang siap membantu 

evakuasi 

     

25. Pemerintah kota telah mempunyai petunjuk 

teknis penanggulangan bencana banjir di 

daerah tempat tinggal saya 
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E. Daftar Pertanyaan Resiliensi Keluarga 

 

N

N 

Pertanyaan Jawaban 

STS TS RG S SS 

1. Saya yakin bahwa bencana yang terjadi 

adalah kehendak Tuhan yang bisa saya 

hadapi  

     

2. Saya dapat mengambil hikmah dari bencana 

yang saya alami  

     

3. Saya memiliki keluarga yang dapat 

meringankan permasalahan saat terjadi 

bencana 

     

4. Bencana yang terjadi merupakan ujian yang 

harus saya hadapi 

     

5. Saya meyakinkan keluarga untuk berlapang 

dada saat terjadi bencana  

     

6. Kami sekeluarga yakin mampu  menghadapi 

bencana secara bersama-sama 

     

7. Saya dan keluarga mampu mencari sumber 

bantuan bersama 

     

8. Keluarga saya mampu menghadapi krisis 

pasca bencana karena saling mendukung satu 

sama lain 

     

9. Keluarga optimis dapat mencari jalan keluar 

dari kesulitan yang terjadi saat bencana 

     

10. Saya dan keluarga tidak berputus asa setelah 

terjadi bencana  

     

11. Didalam keluarga, kami dapat menyatakan 

pendapat dan jujur satu sama lain 

     

12. Kami bekerja sama dalam memecahkan 

masalah dan membuat keputusan 

     



 
 

13. Keluarga mampu menangani perbedaan 

pendapat secara adil 

     

14 Anggota keluarga saling mendukung dan 

mengandalkan satu sama lain 

     

15. Kami yakin dapat saling menguatkan saat 

terjadi musibah 
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Lampiran 3 

 Tabulasi Data penelitian 
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Lampiran 4 

A. Karakteristik responden 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 54 80.6 80.6 80.6 

Perempuan 13 19.4 19.4 100.0 

Total 67 100.0 100.0  

 

 

Umur 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 26 - 35 7 10.4 10.4 10.4 

36 - 45 22 32.8 32.8 43.3 

46 - 55 17 25.4 25.4 68.7 

56 - 65 14 20.9 20.9 89.6 

> 65 7 10.4 10.4 100.0 

Total 67 100.0 100.0  

 

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 46 68.7 68.7 68.7 

SMP 10 14.9 14.9 83.6 

SMA 8 11.9 11.9 95.5 

S1 3 4.5 4.5 100.0 

Total 67 100.0 100.0  

 

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nelayan 52 77.6 77.6 77.6 

Pedagang 12 17.9 17.9 95.5 

PNS 3 4.5 4.5 100.0 

Total 67 100.0 100.0  

 



 
 

Penghasilan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < 1 Juta 52 77.6 77.6 77.6 

1-2 Juta 12 17.9 17.9 95.5 

> 2 Juta 3 4.5 4.5 100.0 

Total 67 100.0 100.0  

 

Jumlah Anggota Keluarga 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <5 50 74.6 74.6 74.6 

≥5 17 25.4 25.4 100.0 

Total 67 100.0 100.0  

 

Jumlah Kelompok Rentan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 32 47.8 47.8 47.8 

1 30 44.8 44.8 92.5 

2 5 7.5 7.5 100.0 

Total 67 100.0 100.0  

 

B.  Gambaran Tingkat Resiliensi dan Kesiapsiagaan  

 

KESIAPSIAGAAN 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00   45 67.2 67.2 67.2 

2.00 22 32.8 32.8 100.0 

Total 67 100.0 100.0  

 

 

RESILIENSI 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 31 46.3 46.3 46.3 

2.00 36 53.7 53.7 100.0 

Total 67 100.0 100.0  
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C. Uji Chi square Resiliensi dengan Kesiapsiagaan Bencana 

 

  

RESILIENSI * KESIAPSIAGAN Crosstabulation 

Count   

 

KESIAPSIAGAN 

Total rendah Tinggi 

RESILIENSI rendah 25 20 45 

tinggi 6 16 22 

Total 31 36 67 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.754a 1 .029   

Continuity Correctionb 3.685 1 .055   

Likelihood Ratio 4.900 1 .027   

Fisher's Exact Test    .038 .026 

Linear-by-Linear Association 4.683 1 .030   

N of Valid Cases 67     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.18. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 5 

Dokumentasi Penelitian 

    

    





 
 

Lampiran 6 

Surat Izin Meneliti 

 



 

 
 

Lampiran 7 

Etik Penelitian



 
 

Lampiran 8 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Penulis skripsi ini yang berjudul “Hubungan Resiliensi 

Keluarga Dengan Kesiapsiagaan Bencana Banjir Pada 

Keluarga Di Dusun Takkalala Kabupaten Sinjai” 

bernama lengkap Sahrunur Fitri, lahir di Sinjai pada 

tanggal 28 November 2001. Anak pertama dari 3 

bersaudara, anak dari pasangan Ayahanda Makmur, 

S.Pd dan Ibunda Niswati Menempuh pendidikan dasar 

di SDN 28 Pakkita pada tahun 2008 – 2013, 

selanjutnya penulis menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 1 

Sinjai Timur pada tahun 2013 – 2016, dan selanjutnya penulis menempuh 

pendidikan sekolah atas di SMA Negeri 3 Sinjai pada tahun 2016 – 2019. Karena 

penulis berminat terjun dalam dunia kesehatan akhirnya penulis melanjutkan 

pendidikan dijenjang perkuliahan di UIN Alauddin Makassar jurusan Keperawatan 

melalui jalur UMM pada tahun 2019. Penulis sendiri aktif di organisasi internal 

kampus yaitu HMJ Keperawatan dan organisasi eksternal yaitu Komunitas 

Kesehatan Makassar (INHESTY). Dengan semangat dan motivasi yang tinggi 

untuk belajar, serta dukungan kedua orang tua, penulis mampu menyelesaikan 

pendidikan dibangku perkuliahan selama tiga tahun delapan bulan. 
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