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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi Arab-Latin 

sesuai pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 

Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 - Ba B ب

 - Ta T ت

 S a’ S  S (dengan titik di atas) ث

 - Jim J ج

 H a’ H  H (dengan titik di ح

bawah) 

 - Kha’ Kh خ

 - Dal D د

 Z al Z  Z (dengan titik di atas) ذ

 - Ra R ر

 - Zai Z ز

 - Sin S س

 - Syin Sy ش

 S ad S  S (dengan titik di ص

bawah) 
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 D ad D  D (dengan titik di ض

bawah) 

 T a T  T (dengan titik di ط

bawah) 

 Z a Z  Z (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain ` koma terbalik di atas` ع

 - Gain G غ

 - Fa F ف

 - Qaf Q ق

 - Kaf K ك

 - Lam L ل

 - Mim M م

 - Nun N ن

 - Wauw W و

 - Ha H ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 - Ya’ Y ي

B. Vokal 

Dalam bahasa Arab vokal seperti bahasa Indonesia yang terdiri dari 

vokal tunggal (monotong) dan vokal rangkap (difotong). 

1. Vokal Tunggal 

Dalam bahasa Arab vokal tunggal dilambangkan dengan tanda atau 

harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
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 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Dalam bahasa Arab vokal rangkap dilambangkan berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u يْ.َ..

 Fathah dan وْ.َ..

wau 

Au a dan u  

Contoh: 

 kaifa :  كَيْفَ 

 haula : حَوْلَ 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ا.َ..ى.َ..

ya 

a  a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī  i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau u  u dan garis di atas و.ُ..
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Contoh: 

 qāla :   قَالَ 

 ramā :  رَمَى

 qīla :   قيِْلَ 

 yaqūlu :  يقَوُْلُ 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, 

dan dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

    Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

    Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl :  رَؤْضَةُ الأطَْفَالِ 

رَةُ   al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul : الْمَدِيْنَةُ الْمُنوََّ

munawwarah 

 talhah :    طَلْحَةْ 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
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Contoh: 

لَ   nazzala :  نَزَّ

 al-birr :  البِر  

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

جُلُ   ar-rajulu :  الرَّ

 al-qalamu : الْقَلَمُ 

 asy-syamsu : الشَّمْسُ 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 
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hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu :  تأَخُْذُ 

 syai’un : شَيئ  

 an-nau’u : النَّوْءُ 

 inna : إِنَّ 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

ازِقيِْنَ   /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn :  وَ إِنَّ اللهَ فهَُوَ خَيْرُ الرَّ

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā :  بسِْمِ اللهِ مَجْرَاھَا وَ مُرْسَاھَا 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana 

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 
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kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Contoh: 

ِ الْعَالمَِيْنَ   /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn :           الْحَمْدُ للهِ رَب 

         Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيْ  حْمنِ الرَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm :                         الرَّ

      Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm :   اللهُ غَفوُْر  رَحِيْم  

ِ الأمُُوْرُ جَمِيْعًا   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an :  لِِل 
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ABSTRAK 

 

Nama  : NINI 

NIM  : 50900120032 

Judul : Efektivitas Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 
(TKSK) terhadap Penanganan Masalah Sosial di Kabupaten 
Bulukumba 

Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Peran Tenaga Kesejahteraan 
Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Bulukumba. Pokok permasalahan pada 
penelitian ini ialah : 1). Bagaimana efektivitas peran Tenaga Kesejahteraan 
Sosial Kecamatan (TKSK) terhadap penanganan Masalah Sosial di Kabupaten 
Bulukumba? 2). Bagaimana dukungan dan hambatan yang dihadapi TKSK 
dalam menangani masalah sosial di Kabupaten Bulukumba? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat 
deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini 
adalah TKSK Kecamatan Bulukumpa, Gantarang, Rilau Ale dan Bontotiro. 
Adapun tehnik analisa data yang dilakukan peneliti adalah reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Berdasarkan hasil penelitian peran-peran TKSK yaitu sebagai 
administrator, motivator, fasilitator dan evaluator dalam penelitian ini 
dianalisis dalam hal penanganan masalah sosial terkhusus pada masalah 
kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas peran 
TKSK dalam pendampingan masalah kemiskinan sudah cukup efektif dilihat 
dari tugas dan capaian TKSK dalam program fakir miskin. Keseluruhan peran 
TKSK dapat berjalan efektif dikarenakan adanya dukungan, bantuan, 
pengakuan, dan sinergitas antara TKSK dengan pihak pemerintah dan PSKS di 
wilayahnya masing-masing. Adapun yang menjadi penghambat efektivitas 
peran TKSK yaitu pembiayaan operasional yang belum optimal, tidak adanya 
fasilitas yang diberikan pemerintah dan waktu tugas yang melebihi jam kerja. 

Implikasi dari penelitian ini adalah Pemerintah lebih memperhatikan 
peningkatan kapasitas TKSK serta memenuhi sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan TKSK agar dapat menjalankan perannya lebih efektif lagi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesejahteraan sosial merupakan sebuah tolak ukur keberhasilan 

pencapaian sebuah instansi atau organisasi baik tingkat daerah maupun 

tingkat nasional dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan 

kualitas hidup masyarakatnya. Studi kesejahteraan sosial dalam arti yang luas 

mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat 

kehidupan individu, kelompok dan masyarakat yang lebih baik.1 

Salah satu usaha pemerintah dalam menjamin kesejahteraan pada 

warga negaranya dengan membentuk usaha pembangunan kesejahteraan 

sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini merupakan upaya kerja sama 

yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna 

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.2  

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh W.A Fridlander dalam 

suud (2006:8)  bahwa kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir 

dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga sosial yang bertujuan untuk 

mengupayakan membantu individu maupun kelompok dalam mencapai 

standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta untuk mencapai relasi 

perseorangan  dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan 

kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi 

 
1 Rohiman Notowidagdo, pengantar kesejahteraan sosial Berwawasan Iman dan 

Takwa (Jakarta, Impirit Bumi Aksara, 2016) h. 31. 
2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedalanyelenggaraan Kesejahteraan 

Sosial. 
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kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.  

Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah memiliki peran sentral dalam 

menjamin warga negaranya mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.3 

Dengan demikian dalam mewujudkan dan mensukseskan 

implementasi usaha pembangunan kesejahteraan sosial tersebut, pemerintah 

membutuhkan kerja sama dan partisipasi masyarakat. Sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial pasal 38 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa “setiap 

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan 

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik dalam bentuk perseorangan, 

kelompok maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan dan Lembaga 

kesejahteraan sosial”4 

Amanat tersebut mengatur dan memberikan peluang dan kesempatan 

yang luas kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan 

Sosial baik dalam bentuk kesediaan masyarakat untuk menjadi relawan sosial 

atau tenaga kerja sosial masyarakat yang dibina oleh kementerian sosial. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang menjadi sasaran 

adalah individu, kelompok, dan masyarakat yang menghadapi masalah sosial.5 

Suatu fenomena atau gejala kehidupan yang dapat dikatakan sebagai 

masalah sosial dimana adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, 

salah satunya apabila individu atau kelompok itu telah memunculkan 

kegelisahan, kesengsaraan, dan ketidakbahagiaan dalam dirinya, maka itu 

 
3 Syamsuddin, Benang-benang merah Teori Kesejahteraan Sosial. Ed by (Wade: Jawa 

Timur:2017). h. 6. 
4 Nur Fitriana, “kinerja tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) di kecamatan 

ganra kabupaten Soppeng. Skripsi ( Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas 
Muhammadiyah Makassar, 2017). h. 2. 

5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 5 ayat 2 
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sudah tidak sesuai harapan mereka yang ingin hidup damai dan tentram serta 

bebas dari kesengsaraan.  

Masalah Sosial adalah suatu kondisi atau perilaku abnormal yang tidak 

diharapkan atau dikehendaki oleh Sebagian besar Masyarakat karena 

dianggap mengganggu tatanan sosial, merugikan banyak orang, dan melanggar 

adat istiadat Masyarakat karena kondisi atau perilaku tersebut tidak 

dikehendaki keberadaannya ditengah-tengah Masyarakat sehingga 

dibutuhkan sebuah Tindakan untuk mengubah kondisi atau perilaku 

tersebut.6 Individu atau kelompok masyarakat yang mengalami permasalahan 

sosial disebut dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). 

PPKS merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang 

mengalami suatu hambatan, kesulitan dan gangguan dalam melaksanakan 

fungsi sosialnya sehingga kebutuhan sosialnya tidak dapat terpenuhi baik 

jasmaniah, rohaniah dan sosial secara wajar dan memadai.7 Hambatan, 

kesulitan dan gangguan itu dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan. 

Oleh karena itu perihal mengatasi masalah sosial tersebut dilakukan 

usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan tujuan mengembalikan 

fungsi sosial mereka dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemerintah 

berperan penting dalam mendorong meningkatkan partisipasi masyarakat 

untuk ikut dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian pilar-pilar 

kesejahteraan sosial di masyarakat. Pilar dan sumber daya kesejahteraan 

sosial di masyarakat disebut sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial 

(PSKS). Salah satu PSKS adalah pekerja sosial profesional dan merupakan 

 
6 Haeruddin, Pengantar Sosiologi Pekerjaan Sosial. Ed by (Grup Penerbitan CV Budi 

Utama:2023), h.61. 
7 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial, Bandung PT Refika Aditama : 2005. 
h. 4-5. 
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profesi utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk 

mewujudkan individu atau kelompok masyarakat yang terpenuhi kebutuhan 

dasarnya dan selanjutnya masyarakat itu mampu mengatasi masalah sosial 

nya sendiri.8 

Menurut Keputusan Menteri Sosial No. 10/HUK/2007 tentang 

pedoman pembinaan teknis jabatan fungsional pekerja sosial menjelaskan 

bahwa pekerja sosial adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 

melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi 

pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya.9   

Ditegaskan lagi dalam undang-undang No 11 tahun 2009 tentang 

kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 4 bahwa pekerja sosial profesional adalah 

seorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang 

memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam 

pekerjaan sosial yang di peroleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau 

pengalaman peraktek pengalaman pekerjaan sosial untuk melaksanakana 

tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.10  

Maka dapat di simpulkan bahwa pekerja sosial profesional adalah 

seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial 

yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek 

dibidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh 

pemerintah dan melaksakan tugas pekerjaan sosial. 

 
8 Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jurnal Tahun 2010-2014, 

h. 7 
9 Kepmensos No. 10/HUK/2007. Pedoman Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional 

Pekerja Sosial. Maret 2007 

10 Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial 
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Akan tetapi karena masih terbatasnya pekerja sosial profesional 

sehingga perlu keberadaan PSKS lainnya untuk membantu tugas pekerja sosial 

salah satunya adalah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau disingkat 

dengan (TKSK). TKSK sangat dibutuhkan untuk membantu dan mensukseskan 

pelaksanaan program dibidang kesejahteraan sosial khususnya di tingkat 

kecamatan.  

Dalam peraturan menteri sosial nomor 16 tahun 2017 di atur tentang 

sumber daya manusia penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terdiri dari 

pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial dan tenaga 

kesejahteraan sosial. Tenaga kesejahteraan sosial sebagai salah satu sumber 

daya manusia dalam peningkatan kesejahteraan sosial yang disebutkan pada 

pasal 1 ayat 4 yang menjelaskan bahwa ”tenaga kesejahteraan sosial adalah 

seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan 

tugas-tugas pelayanan dan penanganan sosial masalah sosial dan/atau 

seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang 

ruang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial.”11   

Oleh karena itu Kementerian Sosial membagi Tenaga Kesejahteraan 

Sosial disetiap kecamatan dalam memberikan pelayanan sosial, mendampingi 

dan mengawasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.  

Peraturan Menteri Sosial No 24 Tahun 2013 lebih mempertegas 

mengenai TKSK yaitu seseseorang yang di beri tugas, fungsi dan kewenangan  

oleh Kementerian Sosial dan dinas sosial provinsi, kota atau kabupaten selama 

 
11 Peraturan Menteri Sosial No.16 Tahun 2017. Tentang sumber daya manusia 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 2017 
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waktu yang ditentukan untuk membantu melaksanakan penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.12 

 Dari aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa TKSK adalah warga 

masyarakat desa/kelurahan yang telah mendapatkan pelatihan/bimbingan 

dalam bidang kesejahteraan sosial yang sukarela melaksanakan tugas 

pengabdian dibidang kesejahteraan sosial dengan penuh kesadaran dan 

tanggung jawab di tingkat kecamatan.  

Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang merupakan 

koordinator atau manajer pelaksana kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial di tingkat kecamatan. TKSK sebagai salah satu mitra dalam menjalankan 

program penanggulangan masalah sosial di kecamatan. Contohnya 

kemiskinan, kelompok masyarakat yang tidak berdaya karena hambatan 

faktor internal maupun eksternal sehingga keberadaan TKSK untuk 

memberikan pendampingan sebagai penghubung antara mereka dan sumber 

pelayanan kesejahteraan sosial.13 

Dalam pelaksanaannya, TKSK harus memiliki sinergi dan jejaring 

sesama TKSK dan bermitra dengan para PSKS lainnya seperti Lembaga 

Kesejahteraan Sosial (LKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, 

Pekerja Sosial professional dan PSKS-PSKS yang lainnya yang dapat membantu 

kelancaran tugas-tugas TKSK.14 

Kabupaten Bulukumba dengan jumlah total penduduk 471.688 jiwa, 

terdiri dari 10 kecamatan, 24 kelurahan, dan 123 desa.  Karena terdapat 10 

 

12 Andrianto, W. (2014). Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam 
Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Malang). 
Jurnal  (Doctoral dissertation, Brawijaya University). h. 204. 

13 Putri Rahayu, Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam 
Penanganan Masalah Sosial Di Kecamatan Tampan Kota Pekan Baru. Skripsi  UIN Suska Riau 
2020. h. 8 

14 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 
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kecamatan di kabupaten Bulukumba maka jumlah total keseluruhan TKSK 

adalah 10 orang dengan pembagian yang telah di tetapkan yaitu satu orang 

dalam satu kecamatan.  

Menurut data Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba yang diungkapkan 

oleh kepala bidang Rehabillitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba 

Masalah sosial yang paling banyak di tangani adalah masalah kemiskinan. 

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan 

pembangunan, adalah tingkat kemiskinan di suatu wilayah.  

TKSK memiliki peran yang sangat penting karena memiliki posisi 

strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah khususnya 

Dinas Sosial dan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan sosial dan 

pemahaman tentang situasi sosial  di wilayah kerjanya masing-masing agar 

bisa memdampingi warga masyarakat yang memiliki permasalahan sosial.  

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memiliki ketertarikan 

melakukan penelitian tentang TKSK di Kabupaten Bulukumba, dalam hal 

menangani pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di setiap 

kecamatan. Dikarenakan jumlah TKSK disetiap kecamatan hanya mencakup 

satu TKSK yang mencakup wilayah  dengan jumlah penduduk yang begitu 

banyak. 

Oleh karena itu penulis tertarik meneliti bagaimana efektivitas dari 

seorang TKSK dalam menjalankan perannya dengan menarik judul penelitian 

“Efektivitas Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Terhadap Penanganan Masalah 

Sosial Di Kabupaten Bulukumba. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang menjadi objek kajian adalah efektivitas peran 

Tenaga kesejahteraan sosial terhadap penanganan masalah sosial Di 

Kabupaten Bulukumba. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Efektivitas  

Efektivitas adalah kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang 

melaksanakan tugas dengan sasaran yag dituju. Dalam penelitian ini peneliti 

menganalisis efektivitas peran TKSK di Kabupaten Bulukumba dengan melihat 

berbagai aspek diantaranya tugas yang dijalankan TKSK dalam program 

pemerintah baik dari Kementerian Sosial maupun dari Dinas Sosial. 

b. Peran  

Peran adalah perilaku atau posisi seseorang yang mengambil bagian 

penting dalam interaksi sosial yang diatur oleh aturan atau norma-norma yang 

berlaku. Peran TKSK sebagai perpanjangan tangan antara pemerintah dan 

masyarakat diantaranya berperan sebagai administrator, motivator, fasilitator 

dan evaluator. 

c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah salah satu 

manifestasi fungsi masyarakat sebagai sukarelawan sosial yang menjadi mitra 

pemeritah dalam pelayanan sosial disetiap Kecamatan untuk membantu 

permasalahan-permasalahan sosial khususnya di Kabupaten Bulukumba. 
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d. Masalah Sosial  

Masalah sosial adalah permasalahan-permasalahan yang muncul 

dalam masyarakat, bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai 

sosial dan lembaga masyarakat. 

Maka dari sesuai pemaparan diatas penelitian ini fokus untuk 

menganalisis efektivitas TKSK dalam menjalankan perannya sebagai PSKS 

yang ditugaskan di kecamatan untuk menangani masalah sosial sehingga tugas  

TKSK  tepat sasaran pada penerima manfaat khususnya pada masalah sosial 

kemiskinan di kabupaten Bulukumba. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efektivitas peran TKSK dalam Penanganan Masalah Sosial di 

Kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana dukungan dan hambatan yang dihadapi TKSK dalam 

Penanganan Masalah Sosial di Kabupaten Bulukumba 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas peran TKSK dalam Penanganan 

Masalah Sosial di Kabupaten Bulukumba. 

b. Untuk mengetahui bagaimana dukungan dan hambatan TKSK dalam 

Penanganan Masalah Sosial di Kabupaten Bulukumba. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat akademis 

1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial di 

jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
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2) Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

lingkungan akademisi dan masyarakat umum terkait informasi terhadap 

peran TKSK. 

b. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial , khususnya menjadi sebuah 

pengetahuan baru efektivitas jenis-jenis profesi yang melakukan 

aktivitas pekerjaan sosial di Indonesia. 

2) Memberikan informasi serta masukan yang dibutuhkan sebagai bahan 

pustaka dalam pengembangan penelitian selanjutnya terkait pada 

program Kesejahteraan Sosial. 

3) Diharapkan dapat menjadi salah satu teori yang menjelaskan TKSK 

sebagai salah satu profesi yang memberikan pelayanan sosial dalam 

ranah makro dengan wilayah kerja di Tingkat kecamatan. 

c. Manfaat Praktis 

1) Diharapkan bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan informasi 

untuk dijadikan bahan perbaikan dan pengembangan profesi TKSK untuk 

ke depannya manjadi lebih baik lagi.   

2) Bagi TKSK itu sendiri, tulisan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan 

pelajaran serta bahan evaluasi agar peran TKSK terlaksana sebagaimana 

mestinya. 

E. Tinjauan Pustaka 

Sebagai bahan pendukung penulis menjadikan pembahasan penelitian 

terdahulu sebagai acuan yang dijadikan sebagai salah satu referensi untuk 

menambah dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian-

penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi dan jurnal yang berkaitan 
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dengan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis di antaranya sebagai 

berikut:  

Table 1.1 Tinjauan Pustaka 

 
No. 

 
Nama 

Penulis/
tahun 

 
Judul 

 
Hasil 

 
Perbedaan 

dengan penelitian 
penulis 

1.  Skripsi 
Putri 

Rahayu 
(2021) 

Peran TKSK 
dalam 

penanganan 
masalah sosial 
di kec Tampan 
kota pekan baru 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa ada tiga 
peran yang 
dimainkan yaitu 
fasilitator, 
mediator dan 
dinamisator 
dengan masalah 
sosial yang 
ditangani adalah 
fakir miskin, 
pengemis dan 
pemulung. Dan 
hasilnya TKSK 
berperan aktif 
dalam 
memfasilitasi 
fakir miskin, 
pengemis dan 
pemulung untuk 
mendapatkan 
kemudahan 
dalam berbagai 
bantuan 
program 
bantuan sosial. 

Perbedaan 
penelitian tersebut 
dengan penelitian 
penulis adalah 
penelitian 
sebelumnya  
menggunakan 
deskriptif kualitatif 
. selain itu peneliti 
sebelumnya hanya 
membahas tentang 
peran TKSK 
sedangkan penulis 
membahas tentang 
analisis efektivitas 
peran yang 
dimainkan TKSK 
tersebut. 
Selanjutnya 
perbedaan dari 
PPKS yang 
ditangani peneliti 
sebelumnya 
mengambil 3 ppks 
sedangkan penulis 
hanya mengambil 
satu sample 
masalah sosial 
untuk melihat 
efektivitas peran 
TKSK. 
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2. Skripsi 
Ruli 

Insani 
Aditya 
(2016) 

Efektivitas 
Peran TKSK 
studi kasus 

TKSK 
kecamatan 
Umbulharjo 
dan TKSK 

Pakualaman 

Masalah sosial 
yang menjadi 
prioritas 
program 
pelayanan sosial 
TKSK adalah 
kemiskinan. 
Peran-peran 
TKSK yaitu 
sebagai 
motivator, 
dinamisator, 
inovator, 
evaluator, 
coordinator, dan 
administrator 
dianalisis dalam 
hal penanganan 
masalah 
kemiskinan 
tersebut. Tingkat 
efektivitas TKSK 
didua kecamatan 
sudah berjalan 
dengan efektif, 
itu dikarenakan 
adanya 
dukungan dan 
sinergitas Tksk 
dengan pihak 
pemerintah dan 
PSKS lainnya. 
Yang menjadi 
penghambat 
berjalannya 
peran TKSK 
antara lain 
minimnya honor, 
minimnya 
fasilitas, 
pembiayaan 
operasional yang 
belum optiman 
dan waktu yang 

Yang membedakan 
penelitian ini 
dengan penelitian 
penulis yaitu, 
penelitian 
sebelumnya 
menggunakan jenis  
penelitian kualitatif 
dengan model 
interaktif.  Selain 
itu  perbedaan 
waktu dan tempat 
penelitian. 
Penelitian ini 
dilakukan sudah 6 
tahun yang lalu 
yaitu pada tahun 
2016 tentunya ada 
banyak perubahan 
mengenai 
peraturan  
mengenai TKSK.  
kemudian 
tempat/lokasi 
penelitian. Lokasi 
penelitian ini 
dilakukan di 
Yogyakarta 
sedangkan 
penelitian penulis 
di Sulawesi Selatan 
yang tergolong 
masih sangat 
kurang meneliti 
tentang TKSK. 
Selanjutnya dari 
segi metode 
penelitian, 
penelitian ini 
menggunakan 
metode studi kasus 
yang menjelaskan 
dan memahami 
objek yang 
ditelitinya secara 
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melebihi jam 
kerja. 

khusus atau sistem 
yang terikat yang 
diikat oleh waktu 
dan tempat. dalam 
hal ini peneliti 
menggunakan studi 
kasus intrumental 
jamak dengan 
jumlah 2 kasus 
yaitu TKSK di 
Kecamatan 
Umbulharjo dan 
TKSK Pakualaman. 
Sedangkan 
penelitian penulis  
menggunakan 
metode penelitian 
deskriptif kualitatif 
dengan 
pengambilan data 
yang dilakukan 
secara terus 
menerus sampai 
datanya jenuh (data 
saturasi).  

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skripsi 
Nur 

Fitriana 
(2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinerja Tenaga 
Kesejahteraan 

Sosial 
Kecamatan 
(TKSK) di 
Kecamatan 

Ganra 
Kabupaten 
Soppeng 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Menurut peneliti 
kinerja TKSK 
belum berjalan 
dengan 
maksimal karena 
ada beberapa 
faktor 
penghambat 
seperti sumber 
daya manusia, 
sarana dan 
prasarana, dan 
dorongan 
keluarga yang 
masih kurang 
sehingga di lihat 
dari kinerja 
TKSK belum 
maksimal. 
 

Penelitian 
terdahulu 
menggunakan 
metode deskriptif 
kualitatif 
Perbedaan 
penelitian tersebut 
dengan penelitian 
yang di angkat 
penulis yaitu 
peneliti 
sebelumnya 
membahas hanya 
kepada kinerja 
TKSK. Sedangkan 
penulis disini 
menganalisis 
efektivitas peran 
TKSK dalam 
menjalankan 
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4.  

 
 
 
 
 
 

Jurnal 
Marizani 
Sudrajat 
(2017) 

 
 
 
 
 
 

Peranan 
Tenaga 

Kesejahteraan 
Sosial Dalam 
Meningkatkan 
Kesejahteraan 

Keluarga 
Miskin 

 
 
 
 
 
 
Hasil dari 
penelitian ini 
ialah Sebelum 
adanya TKSK 
pemberdayaan 
keluarga miskin 
mengalami 
penurunan 
kesejahteraan 
hidup, banyak 
keluarga miskin 
di kecamatan 
talaga tidak 
tercukupi 
kebutuhannya. 
Maka dari itu 
TKSK diberikan 
pelatihan-
pelatihan yang 
diselenggarakan 
oleh pemerintah 
yang bertujuan 
untuk 
memberikan 
pengetahuan 
kepada TKSK 
mengenai 
bantuan yang 
diberikan oleh 
negara yang 
membutuhkan 
bantuan 
langsung. 

tugasnya dan akan 
membahas 
bagaimana 
keefektifan dalam 
menangani masalah 
sosial.  
Penelitian 
terdahulu 
menggunakan 
metode deskriptif 
kualitatif. 
penelitian 
terdahulu 
memaparkan 
peran-peran TKSK 
dalam 
meningkatkan 
keluarga miskin 
sedangkan penulis 
pada penelitian ini 
adalah 
menganalisis 
efektivitas peran-
peran TKSK dalam 
penanganan 
masalah Sosial. 

 

Kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu (Novelty) adalah 

penelitian yang dilakukan penulis menganalisis efektivitas peran seorang 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam melakukan 



15 
 

 

 

penanganan masalah sosial pada program kesejahteraan sosial khususnya 

fakir miskin dengan mengambil data diempat kecamatan dari sepuluh 

kecamatan yang ada diwilayah tempat penelitian penulis. 

Pada penelitian penulis dengan melihat hasil dari penanganan yang 

lakukan melalui perannya maka akan dinilai efektivitas TKSK dengan cara 

menganalisis peran-peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan disetiap 

wilayah kecamatan antara lain peran yang dianalisis adalah peran 

administrator, motivator, fasilitator dan evaluator. Sedangkan penelitian 

terdahulu hanya fokus terhadap bagaimana peran yang dimainkan TKSK 

dalam penanganan masalah sosial atau pemerlu pelayanan masalah sosial 

kecamatan yang diteliti. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

Kata efektif berasal dari Bahasa inggris yaitu effective yang artinya 

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah 

popular mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna 

atau menunjang tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah unsur 

pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran sesuai ketentuan disetiap 

organisasi, kegiatan ataupun program.15 

BK Bayangkara menjelaskan terkait efektivitas sebagai tingkat 

keberhasilan suatu kegiatan untuk mencapai tujuannya. Adapun definisi 

efektivitas menurut Miller yang menyatakan bahwa effectiveness be define as 

the degree to which a social system achieve its goals. Effectiveness must be 

distinguished from efficiency. Efficiency is mainly concerned with goal 

attainments yang artinya efektivitas sebagai tingkat seberapa jauh suatu 

sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan 

efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara 

biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung di hubungkan dengan 

pencapaian suatu tujuan.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah 

kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan 

 

15Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten 
Madetaan. Jurnal Efektivitas Pemberdayaab Masyarakat, Vol 1 No 1 (Februari 2012). h. 3. 



17 
 

 

 

sasaran yang tuju. Yang dimaksud kesesuaian di sini adalah bagaimana 

kesesuain kegiatan dan aktivitas TKSK dengan peran-peran yang harus 

dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. 

Richard M. Steers mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti 

efektivitas ialah memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling 

berkaitan antara lain optimalisasi tujuan-tujuan, perspektif sistem dan 

tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.16 

2. Aspek-aspek yang mempengaruhi Efektivitas  

Pada dasarnya penilaian efektivitas ditujukan untuk mengukur 

sejauhmana sebuah kegiatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Penugasan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di masing-masing 

kecamatan. TKSK salah satu program pemerintah dalam rangka membantu 

pemerintah untuk menangani masalah sosial dan melaksanakan program-

program pelayanan sosial, sehingga peran-peran Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan (TKSK) dalam penanganan masalah sosial dan pelaksanaan 

program tersebut merupakan program pemerintah yang tentunya menjadi 

tugas  Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di masing-masing 

kecamatan. 

B. Tinjauan Umum Tentang Peran 

1. Pengertian Peran 

Menurut soekanto, mengungkapkan peran merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status), apabila individu melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran 

 
16 Richard M.Steers, Efektivitas Organisasi (Jakarta: Erlangga, 1985) h. 5-7 
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adalah bagian seseorang pemain, tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

dalam suatu peristiwa.  

Peran merupakan penilaian sejumlah mana fungsi seseorang atau 

bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau 

ukuran mengenai hubungan dua variable yang mempunyai hubungan sebab 

akibat. Ruang lingkup peran dalam Soekanto di sebutkan bahwa peranan 

mencakup tiga hal sebagai berikut : 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan yang dimaksud yaitu 

rangkaian peraturan-peraturan yang mengarahkan seseorang  dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang ingin dilakukan  oleh 

individu dalam masyarakat sebagai suatu Lembaga oganisasi. 

c. Peranan juga dapat di artikan sebagai perilaku seseorang yang penting 

dalam struktur sosial masyarakat.17 

Sedangkan Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:215), 

membagi teori peran dalam 4 golongan yaitu :  

1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial  

2) Perilaku yang muncul dalam interaksi sosial  

3) Kedudukan orang-orang dalam berperilaku  

4)  Kaitan antar orang dan perilaku. 

Sedangkan menurut  Soerjono Soekanto  yang dikutip dalam bukunya 

menerangkan bahwa peranan adalah suatu aspek dinamis dari kedudukan 

(status). Apabila seorang individu telah melakukan hak-hak  dan kewajibannya  

 
17 Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar (Jakarta:Raja Grafindo Persa da, 

2000). h. 269. 
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sesuai dengan status maka dia telah menjalankan peranannya.18 Melihat 

beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa peran yang dijalankan oleh 

seorang individual atau kelompok merupakan utama sebagai bagian dalam 

kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan cita-cita dan tujuan hidup 

selaras. 

2. Jenis-jenis Peran 

Beberapa jenis peran menurut Bruce J. Cohen yaitu : 

a. Peranan nyata yaitu suatu metode yang betul-betul dijalankan individu 

atau sekelompok orang dalam menjalankan perannya. 

b. Peranan yang dianjurkan yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita 

dalam menjalankan suatu peranan tertentu. 

c. Kesenjangan peran yaitu pelaksanaan peranan yang dilakukan dengan cara 

emosional 

d. Konflik peranan yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang 

menempati suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan 

peranan yang saling bertentangan satu sama lain 

e. Model peranan yaitu seseorang yang sikapnya bisa dicontoh, tiru dan 

diikuti. 

f. Kegagalan peran yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan suatu 

peranan 

g. Lingkup peranan yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada 

dia sedang menjalankan perannya. 

Menurut  Pujileksono dan Wulyantari karakteristik Peran dapat 

dipelajari melalui beberapa hal antara lain: 

1) Aspek Aksi Status 

 
18 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : 2014) h. 311. 
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Dalam aspek aksi status peran terlibat dalam berbagai macam tindakan 

yang harus dilakukan seorang individu sesuai dengan apa yang diharapkan 

masyarakat. Setiap tindakan tidak bergantung pada kemauan individu yang 

menjalankan peran tetapi pada sanksi sosial.19 

2) Mengubah konsep peran 

Peran yang dibenarkan pada waktu tertentu tidak mesti dibenarkan 

pada waktu lain. Misal peran sosial yang telah dinyatakan sesuai nilai-nilai dan 

norma sosial, hal itu dapat berubah kapan saja. 

3) Bidang operasi terbatas  

Setiap peran memiliki batas area tertentu, misal sebagai seorang 

pekerja sosial yang memiliki peran sebagai konselor ditempat ia bekerja, tetapi 

ketika berada dilingkup keluarganya peran itu terhenti. 

4) Peran tidak mesti di lakukan 100% untuk pemenuhan harapan 

Ketika melakukan suatu peranan tidak mesti harus sesuai  dengan 

harapan masyarakat secara utuh. Pasti ada beberapa hal yang membedakan 

dalam pelaksanaannya. Misalnya seorang mungkin tidak dapat melakukan 

perannya untuk kepuasan penuh kebutuhan anak-anak yang terlantar.20 

C. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Sosial 

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial  

Menurut Bahasa Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang 

mengandung Bahasa sansekerta yaitu kata “catera” yang berarti payung.  

Dalam konteks ini bermaksud orang yang sejahtera adalah orang yang yang 

dalam hidupnya terbebas dari masalah kemiskinan, ketakutan, kebodohan, 

atau kekhawatiran agar hidup aman dan tentram baik lahir maupun batin. 

 
19 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : 2014) h. 311. 
20 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT 

Refika Aditam 
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Sedangkan kata sosial berasal dari kata “socius” yang berarti kawan, teman, 

dan kerja sama. orang yang bersosial adalah orang yang mendapat relasi 

dengan orang lain di lingkungannya dengan baik. jadi dapat disimpulkan 

bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi dimana individu, kelompok 

atau masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya  dan dapat berelasi dengan 

lingkungannya dengan baik.21 

 Kesejahteraan Sosial dalam konsep dunia modern adalah sebuah 

kondisi Dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti, sandan, 

pangan dan papan serta kesempatan melanjutkan pendidikan dan memiliki 

pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang hidupnya sehingga mampu 

meraih status sosial yang mengantarkan pada status sosial terhadap sesama 

warga lainnya.22 

Adapun definisi kesejahteraan sosial menurut para ahli yaitu sebagai 

berikut: 

a. Kesejahteraan sosial menurut Walteral Friedlander (1961) dalam Syarif 

(1997) yaitu sistem terorganisasi dari pelayanan- pelayanan sosial dan 

lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok 

untuk mencapai standar hidup dan kesehatan dan memuaskan serta untuk 

mencapai relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka 

mengembangkan kemampuannya secara penuh dan meningkatkan 

kesejahteraan selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.23 

 

21 Adi Fahrudin. (2012). Pengantar kesejahteraan sosial. PT Refika Aditama : Bandung. 
h. 10 

22 Balthasar W, (2020). Kesejahteraan Sosial: sebuah perspektif Dialektis. Jurnal 
Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, vol 1 no 1. h. 15. 

23 Syamsuddin, (2017). Benang-benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial. (Wade: 
Jawa Timur). h. 2. 
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b.  Menurut Edi Suharto kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai salah 

satu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, 

Lembaga-lembaga sosial, masyarakat, maupun badan-badan pemerintah 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan 

sosial dan tunjangan sosial Kesejahteraan sosial adalah suatu instuisi atau 

bidang kegiaan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang 

diselenggarakan baik oleh lembagalembaga pemerintah maupun swasta 

yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan konstribusi 

terhadapa pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, 

kelompok dan masyarakat.24 

c. UU No 11 tahun 2009 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga 

negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya 

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.25 

Dari beberapa pendapat para pakar dan Undang-undang dasar diatas 

dapat disimpulkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau Lembaga sosial yang telah terencana secara 

professional demi meciptakan  individu atau kelompok masyarakat agar 

terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan selanjutnya individu atau 

masyarakat tersebut dapat mengatasi masalah sosialnya sendiri. 

Sistem kesejahteraan sosial dapat dikonseptualisasikan dalam empat 

bagian yang saling berhubungan di antaranya isu-isu sosial, tujuan kebijakan, 

peraturan perundang-undangan, dan program kesejahteraan sosoal. 

 

 
24 Syamsuddin, (2017). Benang-benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial. (wade: 

jawa timur). h. 3. 

25 UU RI No. 11 tahun 2009 , Bab I, pasal 1, tentang kesejahteraan sosial. 
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2. Pengertian Pekerjaan Sosial 

Menurut Walter A. Friedlander, Pekerjaan Sosial merupakan suatu 

pelayanan professional yang prakteknya didasarkan pada pengetahuan dan 

keterampilan tentang relasi manusia sehingga dapat membantu individu atau 

kelompok masyarakat mengembalikan keberfungsian sosialnya atau dapat 

mengatasi masalahnya sendiri. Sedangkan menurut Max Siporin menjelaskan 

tentang pekerjaan sosial sebagai suatu metode institusi sosial  untuk 

membantu orang mencegah dan memecahkan masalah mereka serta untuk 

memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosialnya.26 Pekerjaan sosial 

suatu ilmu yang menitikberatkan proses interaksi antara manusia dan 

lingkungannya. 

Undang-undang No. 11 tahun 2009 menyatakan bahwa pekerjaan sosial 

adalah keterampilan teknis yang dijadikan wahana bagi pelaksanaan usaha 

kesejahteraan sosial.27 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan 

sosial adalah adalah suatu kegiatan professional untuk menolong manusia 

baik dalam bentuk individu, kelompok ataupun komunitas yang pelayanannya 

didasarka pada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang relasi manusia 

yang mana tujuannya untuk meningkatkan dan memperbaiki keberfungsial 

sosial agar mereka mencapai kepuasan selaras dengan warga masyarakat pada 

umunya. 

Pekerja sosial memiliki keahlian yang berwenang untuk melaksanakan 

berbagai usaha dengan tujuan meningkatkan kemampuan orang dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya dan membantu orang tersebut 

 

26 Syamsuddin, (2017). Benang-benang merah Teori Kesejahteraan Sosial. (Wade: Jawa 
Timur). h. 24-25. 

27 UU RI No. 11 tahun 2009. Tentang kesejahteraan sosial 
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mengatasi masalah nya sendiri atau dengan istilah “to help people to help 

themselves” yang berarti menolong orang agar mampu menolong dirinya 

sendiri. 

Profesi ini bergerak dibidang kesejahteraan sosial, profesi ini berusaha 

memastikan bahwa kelompok sasaran (individu, keluarga, kelompok, 

masyarakat dan organisasi) telah dapat mengatasi berbagai hambatan dan 

kendala yang dihadapinya, serta mengembalikan fungsi sosial individu dan 

kelompok tersebut baik secara material, sosial, maupun spiritual. 

Oleh karena itu profesi ini bergerak dibidang-bidang yang kurang 

diminati oleh masyarakat secara umum, seperti menangani masalah 

kemiskinan, keterlantaran, bencana, kekerasan, keterpencilan, dan 

sebagainya. Mereka yang bergelut dibidang ini haruslah telah memiliki 

komitmen yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak sosial   kaum lemah, 

sebutlah diantaranya, lansia, anak-anak, difable, korban bencana, korban 

kekerasan, juga kaum minoritas.28 

D. Perspektif Islam Tentang Kesejahteraan Sosial 

1. Tenaga kesejahteraan sosial 

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan sosial, material maupun 

spiritual yang meliputi ras keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman diri, 

setiap individua tau masyarakat agar dapat melakukan usaha pemenuhan 

kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang selaras dengan kehidupan 

masyarakat pada umumnya.  

Manusia adalah makhluk yang hidup dalam keberadaan makhluk lain, 

dan hidup berdampingan dengan sesamanya. Ia selama hidup didunia sejak 

 

28 Noorkamilah, (2015). Mu’allaf : Perspektif Pekerjaan Sosial. Journals.  
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lahir sampai mati, memang tidak bisa lepas dari manusia lainnya. Karena itu 

manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial (yang 

bermasyarakat).  

Hubungan antar manusia di dalam Al Qur’an adalah adanya penciptaan 

Allah yang berbeda-beda dalam kehidupan manusia seperti laki-laki dan 

perempuan, suku-suku yang banyak, berbangsa-bangsa, bahasa yang berbeda-

beda, serta warna kulit yang tidak sama dan berbagai keanekaragaman lainnya 

agar manusia tersebut saling mengenal satu sama lainnya dan bukan untuk 

menjelekkan perbedaan tersebut. Namun, bagaimana mereka bisa bersatu 

dengan segala perbedaan tersebut untuk menciptakan sebuah kehidupan yang 

harmonis yang penuh dengan kedamaian, karena manusia adalah makhluk 

sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya dan mereka tidak akan bisa 

hidup dengan individu mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam QS. 

Al-Hujurat: 13. 
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Terjemahnya:  

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujura t 49; 13).29 

Meskipun manusia diciptakan dalam beribu-ribu tabiat dan selera 

keindividuan dan pribadi, akan tetapi ia tetap difitrahkan untuk hidup 

bermasyarakat. Pada dasarnya manusia tidak memiliki kemampuan untuk 

 
29 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung 

: Cv Penerbit Diponegoro, 2010, h. 228 



26 
 

 

 

hidup sendiri-sendiri melainkan nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaannya 

dalam kelompok. 

Oleh karenanya manusia yang memiliki gangguan dalam menjalankan 

fungsi sosialnya mereka membutuhkan lembaga atau institusi yang 

memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma-norma dan aturan-

aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, 

dalam istilah modern lembaga tersebut dikenal dengan “Pemerintahan” para 

pencetus kemerdekaan bangsa Indonesia telah merumuskan kesejahteraan 

sebagai tujuan bangsa dalam batang tubuh UUD 1945 dan telah 

menjabarkannya dalam bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial 

dalam pasal 33 UUD 1945 dengan menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-

anak terlantar dipelihara oleh negara. 

 Masalah kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor yang saling 

berkaitan, antara lain sebabkankan tingkat pendapatan, Pendidikan, lokasi 

geografis, gender dan yang paling mendominasi disebabkan karena faktor 

mentalitas. Maka dari itu sangat sulit untuk mengatasinya, harus 

membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dengan dukungan sumber daya 

manusia yang unggul dan manajemen kerja yang teruji.  

2. Kemiskinan 

 Indonesia tidak dapatkan dipisahkan dengan berbagai masalah sosial 

karena di akibatkan beberapa hal seperti kemiskinan yang mesti menjadi 

perhatian serius bagi pemerintah. Pemicu kemiskinan di sebabkan karena 

kurangnya lapangan pekerjaan serta pendidikan masyarakat yang 

menyebabkan angka pengangguran terus meningkat dan akibatnya 

masyarakat menjadi sulit dalam memenuhi kebutuhannya. 
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Al-Qur’an secara tegas dalam menganalogikan perjuangan untuk 

mengentaskan kemiskinan itu dengan jalan yang mendaki, adapun ayat 

tersebut ialah : 

ۤ
 
ۤۤوَمَا

َ
رٮٰك

ۡ
د
َ
ۤۤمَاۤۤا

 
بَة

َ
عَق

ۡ
١٢ۤۤۤۤؕال

 
ك

َ
بَةۤ ۤف

َ
و١٣ۤۤۡۤۤ ۤرَق

َ
عٰم ۤۤا

ۡ
ۡۤۤاِط ِ

 
ۤۤف وۡم 
َ
بَةۤ ۤذِىۡۤۤي

َ
١٤ۤۤ مَسۡغ ۤ

تِيۡمًاۤ
َّ
اۤۤي

َ
ةۤ ۤذ

َ
رَب
ۡ
و١٥ۤۤۡۤۤ ۤمَق

َ
اۤۤا

ً
اۤۤمِسۡكِيۡن

َ
ةۤ ۤذ

َ
ب َ
ۡ

م١٦َّۤۤۤۤؕۤمَتۡ
 
ۤۤۤث

َ
ان

َ
ۤۤك

َ
ۤۤمِن

َ
ن
ۡ
ذِي
َّ
وۡاۤۤال

 
مَن
ٰ
وَاصَوۡاۤۤا

َ
رۤۤوَت

ۡ
ت 
بِالصَّ ۤ

وَاصَوۡاۤ
َ
مَةِۤۤوَت

َ
مَرۡح

ۡ
١٧ۤۤؕۤبِال  

Terjemahnya: 

”tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) 
melepaskan budak dari perbudakan , atau memberi makan pada hari 
kelaparan , kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat , atau orang 
miskin yang sangat fakir, dan dia termasuk orang-orang yang beriman 
dan saling berpesan untuk berpesan untuk bersabar dan saling 
berpesan untuk kasih sayang” . (Q.S. Al-Balad : 12-17)30 

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kelompok sosial yang berada di 

bawag garis kemiskinan dengan mengatasi masalah kemiskinan itu 

merupakan jalan yang mendaki dan sukar. Kemiskinan yang menjadi akar 

masalah sosial itu bersumber dari kualitas sumber daya manusia yang masih 

rendah, terutama soal mentalitas.  

Untuk mengatasi fenomena kemiskinan termasuk dalam jihad 

fisabilillah yakni jihad di jalan Allah dalam perihal masalah sosial dan dengan 

memberikan bantuan atau pemberdayaan kepada mereka adalah langkah yang 

strategis dalam mengatasi masalah sosial kemiskinan untuk memberdayakan 

mereka dengan mengembalikan fungsi sosialnya agar dapat memenuhi 

kebutuhan dasarnya layaknya keluarga dan masyarakat pada umumnya. 

 
30 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan penyelenggara 

penerjemah/pentafsir Al-Qur’an : Jakarta. 1971. Hlm. 1061-1062 
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 Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ra’ad ayat 

11, sebagai berikut: 

ۤ
َّ
َۤۤإِن

َّ
ۤۤٱللّ
َ
ۤ ۤل تِّ

َ
غ
 
ۤۤمَاۤۤي وْم 

َ
ٰۤۤۤبِق

َّ
تۡ

َ
ۤۤح

 
وا تِّ 

َ
غ
 
سِهِمْۤۤمَاۤۤي

 
نف
َ
بِأ  ۤ 

Terjemahnya : 

“sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri 
(Q.S Ar-Ra’ad : 11).31 

 Surat Ar-Ar’rad ayat 11 , menjelaskan bahwa terdapat dua hal pokok 

dalam proses perubahan sosial menurut islam. Pertama, islam memandang 

bahwa perubahan sosial harus di mulai dari dari individu atau diri-sendiri. Ke 

dua secara berangsur-angsur , perubahan individu ini harus di sertai dengan 

perubahan struktural, yaitu perubahan secara berjamaah yang sudah di 

strukturkan secara lebih baik. 

E. Tinjauan Umum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

1. Pengertian Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

Tenaga Kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) Yaitu seseorang yang 

diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial 

Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten atau kota untuk melaksanakan 

pendampingan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

di tingkat Kecamatan yang telah memperoleh bimbingan/Pendidikan dalam 

bidang kesejahteraan sosial secara sukarela melaksanakan tugas 

pengabdiannya atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial.32  

 
31 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung : 

Cv Penerbit Diponegoro, 2010, h. 228 

32 Lestari vivi, 2021. Peran tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dalam 
penanganan fakir miskin di kecamatan  Loa Jzanan ilir Kota Samarinda. Journal A dministrasi 
Publik Vol.1. h. 1-14.  
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TKSK merupakan salah satu pilar partisipasi sosial kemasyarakatan 

dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan sekaligus sebagai kerja sama 

pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial khususnnya di 

kecamatan. Eksistensi TKSK sangat diperlukan di wilayah kecamatan untuk 

mengisi infrastuktur sosial di wilayah kecamatan. Kesejahteraan sosial adalah 

kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga 

negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya33. 

2. Tujuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

Tujuan dibentuknya TKSK antara lain sebagai berikut: 

a) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membantu mewujudkan 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan. 

b) Membantu mewujudkan fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi 

program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat 

kecamatan. 

c) Agar terjalinnya kerja sama antara program penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial dan program pembangunan lainnya di tingkat 

kecamatan.34 

3. Kedudukan, tugas dan fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

(TKSK) 

a. Kedudukan 

TKSK memiliki wilayah kerja ditingkat kecamatan yang meliputi desa dan 

kelurahan. 

 

33 Yunus, Eko Yudianto. "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam 
Mendampingi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan 
Kanigaran Kota Probolinggo." Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial 3.1 (2021): 
62-70. Hal 203 

34 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesi Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tksk 
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b. Tugas  

Secara umum , dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial TKSK bertugas 

sebagai berikut: 

1) Melakukan pemetaan sosial berupa pendataan pemerlu pelayanan 

kesejahteraan sosial (PPKS) atau data informasi lainnya yang 

dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

2) Melaksanakan atau membantu menyelenggarakan kesejahteraan sosial 

yang ditugaskan oleh kementerian sosial , dinas/instansi sosial provinsi, 

dinas/instansi Kabupaten/kota , dan kecamatan. 

3) Melakukan koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia 

kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan sosial lainnya. 

4) Melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan camat serta 

perangkat organisasi  dibawahnya antara penyelenggara kesejahteraan 

sosial dengan penyelenggara tugas umum pemerintahan ataupun 

pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan. 

5) Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik dalam 

bentuk inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak  

6) Mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja 

dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.35 

4. Fungsi TKSK 

Fungsi TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi 

sebagai berikut: 

a. Fungsi Koordinasi 

Koordinator yaitu melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi yang berkaitan  

dengan kerja sama, sinergi, integrasi,  dan sinkronisasi dengan PSKS, yakni 

 

35 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesi Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tksk 
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sumber daya kesejahteraan sosial dan berbagai pemangku kepentingan dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan. 

b. Fungsi Administrasi 

Administrator yaitu melakukan fungsi-fungsi administrasi yang 

berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pementauan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah 

kecamatan. 

c. Fungsi Fasilitasi 

Mencari potensi adalah fungsi TKSK untuk menentukan potensi apa 

yang ada pada masyarakat yang kurang mampu.  Fungsi fasilitasi yaitu sebagai 

seorang TKSK mampu memberikan pelayanan dan mendampingi PPKS 

disetiap program yang berjalan.36 

5. Peran TKSK 

Dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 disebutkan  

Peran TKSK yaitu sebagai berikut :  

a. Administrator, peran ini terlihat ketika TKSK melakukan kegiatan 

identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap Potensi dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial dan Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di 

wilayah Kecamatan.  

b. Motivator (Pendorong) yaitu motivasi seluruh elemen masyarakat dan 

lingkungannya untuk terlibat langsung dalam penanganan permasalahan 

sosial sebagai akibat dari peristiwa terjadinya bencana.  

c. Fasilitator yaitu memfasilitasi masyarakat yang mengalami masalah sosial, 

dengan menyediakan berbagai kemudahan agar pemerlu pelayanan 

 
36 Muhammad Ali Badaruddin, ”Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial di Kecamatan 

Poasia Dalam Maningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” Jurnal (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Halu Oleo: 2021) h. 137-138 
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kesejahteraan sosial (PPKS) dapat menjangkau berbagai sumber untuk 

mengatasi masalahnya.  

d. Mediator yaitu menghubungkan antara PPKS dengan pihak terkait baik 

pemerintah, LSM yang mendukung pemecahan masalah sosial 

F. Tinjauan tentang Masalah Sosial 

Masalah Sosial secara sosiologis berhubungan dengan perilaku dan 

keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat , situasi atau kondisi 

yang tidak diinginkan, hambatan atau kesulitan yang menghalangi 

kesejahteraan.37 

Masalah sosial adalah permasalahan-permasalahan yang muncul dalam 

Masyarakat , bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan 

lembaga-lembaga masyarakat.  

Suatu fenomena atau gejala kehidupan yang dikatakan sebagai masalah 

sosial apabila pertama, suatu yang dilakukan seseorang itu tidak melanggar 

atau tidak sesuai dengan norma yang dijunjung tinggi oleh kelompok. Kedua, 

sesuatu yang dilakukan oleh individu atau kelompok telah menyebabkan 

terjadinya disentegrasi kehidupan dan kelompok, dan yang ketiga masalah 

sosial adalah suatu yang dilakukan individu atau kelompok itu memunculkan 

kegelisahan, ketidakbahagiaan individu lain dalam kelompok.38 

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seorang 

individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang memiliki suatu hambatan , 

kesulitan, atau gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya 

 
37 Haeruddin, Pengantar Sosiologi Pekerjaan Sosial. (Grup Penerbitan CV Budi 

Utama:2023), h.61. 
38 Masrizal (2015), pengendalian masalah sosial melalui kearifan lokal, banda aceh 



33 
 

 

 

dan berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar baik jasmani, rohani 

maupun sosial secara memadai dan wajar.39 

Orang yang bermasalah sosial adalah orang yang dikategorikan 

pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Sosial (Permensos) RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan 

pengelolaan data (PPKS) menyebutkan bahwa terdapat 26 jenis PPKS yang 

menjadi sasaran pelayanan kesejahteraan sosial.40 

 26 jenis PPKS adalah sasaran pelayanan sosial yang ditangani sumber-

sumber kesejahteraan sosial salah satunya adalah tenaga kesejahteraan sosial 

kecamatan (TKSK) yang bertugas di wilayah kecamatan sebagai perpanjangan 

tangan antara pemerintah dengan masyarakat untuk membantu pemenuhan 

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang masuk dalam kategori 

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. 

 Dalam penelitian ini dikhususkan dalam penanganan masalah sosial 

kemiskinan yang dianalisis melalui peran TKSK antara sebagai administrator, 

motivator, fasilitator dan evaluator dalam menjalankan program penanganan 

fakir miskin. 

 

 

 

 

 

 

39 Makmun Syukron, 2020. Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial 
kecamatan (TKSK) DI Kecamatan semarang kota semarang. Skripsi Universitas Islam Negeri 
Walisongo Semarang h. 34 

40 Kemensos RI tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 



34 
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yakni penelitian 

yang menghasilkan prosedur analisis dengan tidak melakukan perhitungan 

(statistik) atau kuantifikasi lainnya, karena bersifat eksplorasi subjektif yang 

memberikan gambaran tentang keadaan mengenai variable-variabel 

penelitian serta mendeskripsikan terkait keadaan yang terjadi di lapangan 

dengan lebih spesifik, transparansi serta lebih mendalam.41  

Metode penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian yang fokus 

pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol 

maupun deskripsi tentang sebuah fenomena yang di alami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan yang lain-lain, 

berifat alami dan holistic, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa 

cara serta disajikan secara naratif. 

Terkait penelitian ini, metode penelitian ini digunakan untuk  

menganalisis dan memberikan gambaran tentang bagaimana efektivitas peran 

TKSK tehadap penanganan masalah sosial di Kabupaten Bulukumba. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba, Provinsi 

Sulawesi Selatan.  

 

 

41 Rulam Ahmadi, Metoelogi Penelitian Kualiatif, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016). h. 
15. 
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a. Kondisi Geografis 

 

 

 

Gambar 3.1 Peta kabupaten Bulukumba 

Sumber : Profil Kabupaten Bulukumba, 2021 

Kabupaten Bulukumba terletak dibagian Selatan sulawesi dan antara 

0520’- 0540’ Lintang Selatan dan 11958’- 120- 28’ Bujur Timur. 

Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di sebelah utara, setelah timur dengan 

Teluk Bone, sebelah Selatan dengan Laut Flores, dan sebelah barat dengan 

Kabupaten Bantaeng. 

Luas wilayah kabupaten Bulukumba seluas 1.175,53 km2 atau sekitar 

2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan  yang meliputi 10 (sepuluh) 

kecamatan  dan terbagi dalam 27 kelurahan dan 109 desa. Ditinjau dari segi 

luas kecamatan Gantarang dan Bulukumpa merupakan dua wilayah 

kecamatan terluas masing-masing seluas 175,84 km2 dan 173,63 km2 sekitar 

29,33 persen dari luas kabupaten. Kemudian disusul kecamatan lainnya dan 

yang terkecil adalah kecamatan ujung bulu yang merupakan pusat kota 

kabupaten dengan luas 14,44 km2 atau hanya sekitar 1,23 persen. Wilayah 

kabupaten Bulukumba hamper 95,4 persen berada pada ketinggian  0 sampai 

dengan 500 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan Tingkat kemiringan 

tanah umumnya 0-400. Terdapat sekitar 32 aliran Sungai. 42 

Table 3.1 luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Bulukumba, 

2023 

 
42 BPS Kabupaten Bulukumba. 2021 
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Kecamatan 

 
Ibu kota 

kecamatan 

 
Luas total are 

(km2) 

 
Jumlah Desa 

Gantarang Ponre 175,84 21 
Ujung Bulu Terang-terang 14,63 9 

Ujung Loe Dannuang 146,25 13 
Bonto Bahari Tanah Lemo 115,51 8 
Bontotiro Hila-Hila 79,39 13 
Kajang Tanuntung 69,71 8 

Hero Lange-lange Kassi 130,79 19 
Bulukumpa Tanete 173,63 17 
Rilau Ale Palampang 119,11 15 
Kendang Borong Rappoa 150,67 13 

Bulukumba Ujung Bulu 1.175,53 136 

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2021 

b. Kondisi Demografis 

1) Penduduk  

Penduduk Kabupaten Bulukumba berdasarkan hasil data Capil 471.688 

jiwa yang terdiri atas 228.911 jiwa penduduk laki-laki dan 241.131 jiwa 

penduduk Perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin 

tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 95,6 persen. 

Kepadatan penduduk kabupaten Bulukumba berada di kecamatan 

ujung bulu karena kecamatan tersebut merupakan ibu kota kabupaten 

Bulukumba. 

 

Tabel 3.2 jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2023 

 
 

KECAMATAN 
PENDUDUK KEPADATAN 

(jiwa) (%) (jiwa/km2) 

Gantarang 88.151 18,69 508.05 
Ujung Bulu 51.393 10,90 3.559,07 
Ujung Loe 50.825 10,78 352,19 

Bonto Bahari 30.495 6,47 235,39 
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Bontotiro 29.389 6,23 375,15 
Kajang 30.422 6,45 442,24 

Hero Lange-Lange 53.193 11,28 412,16 
Bulukumpa 56.741 12,03 331,18 
Rilau Ale 45.872 9,73 390,30 
Kindang 35.207 7,46 236,81 

Bulukumba 471.688 100 403,12 

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2021 

 Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk terbanyak terdapat 

di Kecamatan Gantarang dengan jumlah penduduk mencapai 88.151 jiwa dari 

471.688 jiwa jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Bulukumba. 

Sedangkan untuk kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terbanyak 

ialah kecamatan Ujung Bulu dengan jumlah kepadatan penduduk 3.559,07 

jiwa per km2.  

2) Sarana dan Prasarana 

berikut sarana dan prasarana di kabupaten Bulukumba seperti yang 

disajikan dalam tabel dibawah ini : 

 Tabel 3.3. Sarana Dan Prasarana Di Kabupaten Bulukumba 

No.  Saran/Prasarana  Jumlah Satuan 
1. Kantor Desa 136 Unit 
2. Mushola 133 Unit 
3. Masjid 1.020 Unit 
4. Gereja 1 Unit 
5. Rumah Sakit 3 Unit 
6. Puskesmas 20 Unit 
7. Poliklinik 8 Unit 
8. Apotek 24 Uni 
9. SD/Sederajat 136 Unit 
10. SMP/Sederajat 89 Unit 
11. SMA/Sederajat 36 Unit 
12. SMK/Sederajat 15 Unit 
13. Perguruan Tinggi 5 Unit 

 Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, 2021 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

Pendekatan Kesejahteraan sosial yang merupakan ilmu terapan yang mengkaji 

dan mengembangkan kerangka pemikiran, serta metodologi yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup individu, keluarga, 

kelompok dan  masyarakat. Dalam hal ini bagaimana tingkat efektifitas 

seorang TKSK dalam Upaya membantu meningkatkan fungsi sosial masyarakat 

di wilayahnya masing-masing dan membantu dalam melaksanakan program 

pemerintah untuk memberdayakan masyarakat kabupaten Bulukumba karena 

TKSK sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah ke desa-desa untuk 

menghubungkan sumber-sumber kesejahteraan sosial kepada Masyarakat 

yang memerlukan pelayanan sosial.  

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sebagai 

berikut:43 

1. Data primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi langsung oleh peneliti.  

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari dua 

kategori yakni informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci yakni 

4 (empat) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten 

Bulukumba. Sedangkan informan pendukung yaitu kepala Dinas Sosial dan 

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba serta 

2 (dua) orang penerima program bantuan sosial. 

 

43 Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan 
Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm 133 
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2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh instansi yang 

terkait seperti laporan dan data-data serta berasal dari studi kepustakaan baik 

berupa buku. Jurnal, hasil-hasil penelitian, media cetak yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan melengkapi data primer. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data adalah suatu hal yang sangat penting dalam 

penelitian karena merupakan tata cara atau langkah-langkah yang di gunakan 

peneliti untuk memperoleh data penelitian. Tehnik deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan data yang telah diperoleh secara kualitatif. Tehnik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Observasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena 

yang ada pada objek penelitian. Tehnik ini dilakukan untuk memperoleh data 

langsung dari lapangan yang kemudian menjadi sampel penelitian.  

Pada tahap awal observasi umum, peneliti mengumpulkan data atau 

informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian peneliti melakukan pengamatan 

yang terarah mulai dengan mempersempit data atau informasi yang 

diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola perilaku dan hubungan 

yang terus menerus terjadi. Jika sudah di temukan maka peneliti akan 

menemukan topik yang akan di teliti. Salah satu peranan utama dalam 

melakukan observasi adalah untuk menemukan interaksi yang konpleks 
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dengan konteks sosial yang alami.44 Dalam penelitian ini melakukan observasi 

langsung di Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba untuk mendapatkan informasi 

terkait TKSK di Kabupaten Bulukumba. 

2. Wawancara  

Wawanncara adalah keadaan di mana antarpribadi saling bertatap 

muka dengan tujuan saling bertukar informasi melalui tanya jawab untuk 

memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian Bersama informan. 

Menurut Imam Gunawan, wawancara pada penelitian kualitatif merupakan 

pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan 

informal untuk mencapai tujuan tertentu.45 

Dalam hal ini peneliti mewawancarai 4 (empat TKSK) antara lain 

kecamatan Gantarang, Bulukumpa, Rilau Ale, dan Bontotiro. Selain itu sebagai 

informan pendukung peneliti juga mewawancarai kepala Dinas Sosial dan 

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, dan untuk melihat hasil capaian TKSK 

dalam membantu penanganan program kemiskinan maka peneliti juga 

mewawancarai 2(dua) penerima bantuan program fakir miskin. 

3. Studi Dokumentasi  

Menurut Tamzeh dalam bukunya Pengantar Metode Penelitian, metode 

dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat dan mencatat  suatu 

laporan yang tersedia seperti dokumen-dokumen resmi antara lain monografi, 

catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.46 

 
44 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif, (Yogyakarta: 

Penerbit Graha Ilmu, 2006), h. 224 
45 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), hal. 160 
46 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), hal. 160 
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Dalam mengumpulkan informasi dokumentasi ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian yakni pengambilan gambar 

dan berupa data-data TKSK dalam proses pelayanan sosial fakir miskin. 

E. Instrument Penelitian 

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang 

sifatnya operasional agar apa yang dilakukan sesuai dengan pengertian 

penelitian yang sebenarnya.  

Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja 

dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan 

lainnya, oleh sebab itu, dalam mengumpulkan data dibutuhkan beberapa 

instrument sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat 

dalam suatu penelitian. Instrument yang digunakan dalam penelitian di 

lapangan ini meliputi, pedoman wawancara, kamera, alat perekam dan buku 

catatan.47 

F. Saturasi Data 

Saturasi data adalah titik dalam sutu proses penelitian dimana data 

yang dikumpulkan sudah cukup untuk menarik kesimpulan yang diperlukan, 

dan pengumpulan data lebih lanjut tidak akan menghasilkan wawasan yang 

bernilai tambah. Saturasi data adalah istilah yang berasal dari teori dasar 

penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian luas yang pertama kali diciptakan 

pada tahun 1960an oleh sosiolog  Glaser dan Strauss. 

Kejenuhan berarti tidak ada data tambahan yang ditemukan sehingga 

sosiolog dapat mengembngkan sifat-sifat kategori (teoritis). Ketika dia melihat 

 

47 Rulam Ahmadi, Metoelogi Penelitian Kualiatif, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016). h. 
17 
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kejadian serupa berulang kali, peneliti menjadi yakin secara empiris bahwa 

suatu kategori sudah jenuh.48 

Saturasi data biasanya mengacu pada titik kejenuhan redundasi 

informasi di mana data tambahan yang di kumpulkan atau sama sekali tidak 

ada informasi baru yang dapat di gunakan sebagai input pada penelitian.  

Pada penelitian ini peneliti akan berhenti mengambil data TKSK ketika 

peneliti sudah memperoleh kejenuhan data atau informasi yang sama 

berulang kali. Dalam hal ini peneliti berhenti di pengambilan data ke 4 (empat) 

atau jumlah TKSK yang diteliti hanya sampai di TKSK ke empat karena dari 

TKSK tersebut sudah menunjukkan bahwa TKSK dalam menjalankan perannya 

di wilayahnya sudah dikatakan efektif. 

G. Tehnik Pengolahan dan analisis Data 

Analisis data merupakan sebuah proses menyusun atau mengolah data 

yang memiliki tujuan untuk dapat ditafsirkan lebih lanjut.49 

Tahap yang dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif 

yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap reduksi kata 

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok 

yang sesuai dengan fokus penelitian, membuang data yang tidak perlu, 

mencari tema beserta polanya agar memberikan gambaran yang lebih tajam 

tentang hasil pengamatan agar mempermudah peneliti untuk mengumpulkan 

data selanjutnya. Dalam reduksi data ini peneliti melakukan beberapa pilihan 

terhadap data yang hendak dikode, mana yang akan dibuang, mana yang 

 
48 Mrx Glosarry, Blog kuantilope, Saturasi Data Dalam Penelitian Kualitatif. 2022 

49 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, ( Bandung:Alfabeta, 2012). h. 200 
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merupakan ringkasan cerita-cerita yang sedang berkembang, serta mana yang 

merupakan pilihan-pilihan analistis. 

2. Display Data atau Tahap penyajian data 

Tahap penyajian data menurut Miles dan Hubermen merupakan 

sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya 

proses penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Langkah ini 

dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun untuk 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 

 Dalam mereduksi data, data-data yang telah terkumpul dapat 

digolongkan, difokuskan, atau data yang tidak diperlukan dapat diabaikan. 

Reduksi data dapat dilakukan selama penelitian berlangsung sebelum menarik 

Kesimpulan. Dengan cara tersebut Kesimpulan dapat ditarik. 

3. Tahap penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah suatu bentuk upaya untuk mencari atau 

memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau 

proposisi. Setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.  

Penarikan kesimpulan ini dilakukan terus menerus selama berada 

dilapangan. Setelah pengumpulan data, peneliti mulai mencari kejelasan data. 

Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian 

berlangsung dengan cara memikirkan ulang dan meninjau kembali catatan 

lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di 
Kabupaten Bulukumba 

1. Profil Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah salah satu jenis 

sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 menjelaskan TKSK yaitu seseorang 

yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas 

pelayanan dan penanganan masalah sosial dan seseorang bekerja secara 

sukarela membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dibentuk oleh 

Kementerian Sosial tangga 9 Oktober 2009 oleh Departemen 

Sosial/Kementerian Sosial Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Pada 

kurun waktu tahun 90-an Departemen Sosial pada saat itu menugaskan 

Petugas Sosial Kecamatan (PSK) sebagai Penyelenggara Pembangunan 

Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Kecamatan. Akan tetapi 

perubahan politik dan berlakunya era Otonomi Daerah, PSK sebagai Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) Departemen Sosial diserahkan status kepegawaiannya ke 

Pemerintah Daerah sebagai pegawai otonom dan penugasan PSK oleh 

pemerintah daerah tidak otomatis berkedudukan di wilayah kecamatan. Untuk 

menjawab tantangan itu Kementerian Sosial menginisiasi pembentukan TKSK 

pada tanggal 9 Oktober 2009 yang berkedudukan di Kecamatan, secara yuldis 

formal mengenai TKSK diterbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 tahun 
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2013, kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 

2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. 

Salah satu daerah yang menugaskan TKSK disetiap Kecamatan di 

Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba dengan 10 (sepuluh) wilayah 

Kecamatan. Dengan demikian 10 (sepuluh) orang TKSK tersebut bertugas 

untuk memberikan pelayanan sosial kepada Masyarakat yang masuk kategori 

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tersebar di masing-

masing kecamatan. Berikut nama TKSK kabupaten Bulukumba di bawah ini : 

Tabel 4.1 Nama Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) 

No. Nama Umur Pendidikan Daerah yang 
ditugaskan 

1. Arfan Syam 39 tahun S1 Pend Kec. Bulukumpa 
2. Fatimah Zahra 37 tahun  S1 Ekonomi Kec. Ujung Bulu 
3. Nisrawati  35 tahun S1 Sosial Kec. Ujung Loe 
4. Usdar Laluasa 50 tahun SMA Kec. Rilau Ale 
5. Ayu Aristy 35 tahun S1 Sosial Kec. Gantarang 
6.  Mukrim 50 tahun S1 HI Kec. Bonto Bahari 
7.  H. Muh. Zulyadain 50 tahun SMA Kec. Bontotiro 
8.  A. M. Tamsir 40 tahun S1 Pend Kec. Kajang 
9.  Andi Nasrum 47 tahun S1 pend Kec. Kindang 
10. Andi Palawalipu 45 tahun SMA Kec. Kindang 

 

Peneliti meneliti 4 (empat) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

(TKSK) karena dari 4 (empat) TKSK tersebut sudah dapat dijadikan sample 

penelitian untuk mewakili TKSK lainnya. Selain daripada itu peneliti sudah 

mencapai titik kejenuhan data dari 4 (empat) TKSK yang diteliti diantaranya 

TKSK Kecamatan Gantarang, TKSK Kecamatan Bulukumpa, TKSK Kecamatan  

Rilau Ale, dan TKSK Kecamatan Bontotiro yang dianalisis melalui perannya 

sebagai administrator, motivator, fasilitator dan evaluator khususnya pada 

masalah kemiskinan atau fokus hanya pada program-program fakir miskin 

yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial. 
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2. Masalah Sosial yang menjadi prioritas Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Bulukumba 

Dalam penanganan masalah sosial di Kabupaten Bulukumba TKSK 

salah satu potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang diberikan tugas dan 

wewenang untuk menangani masalah sosial. TKSK sebagai perpanjangan 

tangan pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa TKSK 

adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan dalam 

penanganan masalah di tingkat kecamatan. Sebagaimana tugas TKSK yang 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 yang 

menjelaskan tentang TKSK bahwa  seorang TKSK harus melakukan pemetaan 

sosial dengan mengetahui data masalah sosial (PPKS) yang ada. 

Penanganan PPKS di wilayah Kecamatan sudah menjadi tugas dan 

tanggungjawab TKSK untuk membantu mengatasinya. Sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Bapak Jufri kepala seksi bidang pemberdayaan sosial di Dinas 

Sosial sebagai berikut: 

”...TKSK bisa dikatakan orang yang paling dekat dengan masyarakat, 
jadi ketika ada masalah di desa-desa maka TKSK pertama yang turun 
tangan mengasesment permasalahan tersebut. Kemudian melapor 
kepihak terkait dan bekerja dengan PSKS lainnya untuk dilakukan 
penanganan selanjutnya.”50 

 Dari pernyataan tersebut bahwa TKSK adalah orang pertama yang 

menerima laporan dari masyarakat karena TKSK paling dekat dengan mereka 

di wilayah Kecamatan. Pernyataan bapak Jufri tersebut diperkuat oleh 

pernyataan TKSK dari Kecamatan Bontotiro yang mengatakan bahwa : 

”...Semua permasalahan sosial kita tangani apalagi yang masuk dalam 
kategori 26 jenis PPKS itu, tugas TKSK itu sudah dikatakan setara 
dengan tugas camat. Karena bayangkan dalam satu Kecamatan yang 
luas dan jumlah penduduk ribuan dan kita ini TKSK hanya satu orang 

 
50 Jufri., (50 tahun), kepala bidang pemberdayaan sosial Dinas Sosial Kabupaten 

Bulukumba, Wawancara Dinas Sosial Bulukumba, 19 April 2024 
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yang akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada disetiap 
desa.”51 

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa TKSK memang memiliki 

tanggungjawab dalam hal penanganan masalah sosial di wilayahnya akan 

tetapi TKSK disini tidak banyak turun langsung mengeksekusi atau 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Akan tetapi TKSK hanya 

menghubungkan antara PPKS dengan sumber kesejahteraan sosial 

dibidangnya. Sebagaimana yang dikatakan TKSK Rilau Ale bahwa ”kita TKSK 

ini hanya sebagai relawan sosial dan bukan sebagai eksekutor artinya bukan 

TKSK yang selesaikan masalah. Kita hanya mengasessment permasalahan 

kemudian melapor kepihak terkait”52 pernyataan tersebut menunjukkan 

bahwa tugas TKSK hanya mengasesment bukan orang yang akan menangani 

menyelesaikan masalah akan tetapi membantu menghubungkan antara 

masyarakat dan sumber kesejahteaan sosial. 

Dari sekian banyak jenis PPKS yang ditangani TKSK, pada kenyataannya 

seorang TKSK di Kabupaten Bulukumba hanya menangani secara langsung 

untuk jenis PPKS tertentu. Dalam artian bahwa dalam penanganan tersebut, 

TKSK berperan aktif dan memiliki andil yang lebih dibandingkan dengan 

perannya dalam penanganan PPKS lainnya, mulai dari proses pendataan, 

bimbingan teknis, hingga pendampingannya yang masih terus dilaksanakan 

hingga sekarang, adapun jenis masalah sosial yang melibatkan peran aktif  

TKSK tersebut yaitu masalah sosial yang berkaitan dengan kemiskinan, 

dimana TKSK memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pendampingan 

program-program yang sifatnya pemberdayaan, seperti yang dijelaskan oleh 

 
51 H. Muh. Zulyadain, (50 tahun) TKSK Kec. Bontotiro, Wawancara Dinas Sosial 

Bulukumba, 19 April 2024 
52 Usdar Laluasa, (50 tahun), TKSK Kec Rilau Ale, Wawancara Kec Rilau Ale, 20 April 

2024 
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bapak jufri selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial 

Kabupaten Bulukumba di bawah ini : 

”... secara umum program yang paling banyak melibatkan TKSK itu 
program yang sifatnya pemberdayaan antara lain penanganan fakir 
miskin. Nah biasanya dalam penanganan fakir miskin, TKSK sebagai 
pendamping di lapangan. Sehingga apapun yang terjadi di lapangan 
bisa dipantau oleh TKSK. Kemudian ada lagi missal dalam 
pemberdayaan Penyandang Disabilitas, pasti TKSK juga terlibat dalam 
seleksinya, intakenya sebelum ia menerima bantuan, sampai pada 
kegiatan pendampingannya itu TKSK pasti terlibat. Atau pada 
pendampingan lanjut usia itu juga membutuhkan TKSK dalam proses 
seleksinya, bimtek lansianya dan sebagainya.”53 

Pernyataan diatas bahwa program yang paling banyak melibatkan 

TKSK adalah program fakir miskin karena TKSK turun langsung melakukan 

pendampingan dalam program tersebut. Pernyataan diatas diperkuat dengan 

pernyataan oleh Bapak Arfan TKSK Bulukumpa sebagai berikut : 

”… Untuk penanganan masalah sosial di Kabupaten Bulukumba 
khususnya Kecamatan yang saya tangani itu lebih dominan di program 
fakir miskin, kita paling aktif di sana. Mulai dari pendataannya sampai 
penyalurannya. Kalau untuk PPKS lain itu masih kurang penanganan 
kita disana paling ODGJ, Disabilitas atau lansia itu juga sering tapi tidak 
hanya menghubungkan atau melapor ke pihak dinas sosial tidak 
mendampingi sampai masalahnya selesai.54 

Dari pernyataan di atas, permasalahan sosial yang umumnya menjadi 

prioritas ditangani TKSK secara langsung adalah permasalahan kemiskinan. 

Hal ini dikarenakan tugas-tugas TKSK mengacu pada program-program 

Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba. Program – 

program tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin 

seperti BPNT, UMKM dan PKH. Penjelasan di atas juga menerangkan bahwa 

 
53 Jufri., (50 tahun), kepala bidang pemberdayaan sosial Dinas Sosial Kabupaten 

Bulukumba, Wawancara Dinas Sosial Bulukumba, 19 April 2024 
54 Arfan syam, (39 tahun), TKSK Kec Bulukumpa, Wawancara Kec Bulukumpa, 20 

April 2024 
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program-program pemberdayaan fakir miskin tersebut adalah program yang 

selalu ada di setiap kecamatan.  

Dengan demikian dalam penelitian PPKS fakir miskin yang dijadikan 

tolak ukur untuk menentukan efektivitas peran TKSK di Kabupaten 

Bulukumba. 

Tabel 4.2 Data kemiskinan di Kabupaten Bulukumba 

Tahun Jumlah penduduk miskin 
(ribu) 

Presentase penduduk 
miskin 

2016 33,25 8,06 
2017 33,10 7,97 
2018 31,25 7,48 
2019 30,49 7,26 
2020 30,00 7,10 
2021 31,31 7,43 
2022 31,29 7,39 
2023 30,65 7,22 

 Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba 2024 

Dari tabel data kemiskinan diatas menunjukkan presntase kemiskinan 

dari tahun 2016 terus mengalami penurunan angka kemiskinan di kabupaten 

Bulukumba sampai tahun 2023. 

B. Efektifitas Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 
Terhadap Penanganan Masalah Sosial di Kabupaten Bulukumba 

Untuk melihat efektivitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

(TKSK) terhadap penanganan masalah sosial di kabupaten Bulukumba maka 

peneliti melakukan analisis terhadap peran-peran yang dilakukan TKSK 

diantaranya sebagai administartor, motivator, fasilitator dan evaluator dalam 

membantu menangani masalah kemiskinan di setiap kecamatan tempat 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bertugas. Dibawah ini hasil 

dari peran-peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam 

penanganan kemiskinan. 
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1. Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam 
penanganan Kemiskinan 

Untuk melihat efektivitas TKSK maka peneliti akan menguraikan peran-

peran yang dilakukan dalam penanganan terhadap PPKS dengan menganalisis 

peran di bawah ini : 

a. Peran Administrator  

Administrasi merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan, yang dilaksanakan dalam bentuk pemetaan 

sosial, pencatatan dan pelaporan. Peran ini terlihat ketika TKSK melakukan 

kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap Potensi dan 

Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di 

wilayah Kecamatan.55 

TKSK memiliki peran penting sebagai administrator program-program 

kesejahteraan sosial di Tingkat kecamatan. Mereka bertanggung jawab dalam 

pendataan, validasi data, penyaluran bantuan hingga pelaporan dan 

monitoring. 

 Peran TKSK sebagai administrator dalam kegiatan pelayanan 

kesejahteraan sosial adalah melakukan pendataan Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta mengadministrasikan segala sesuatu yang 

terkait dengan pelaksanaan program,  serta keluhan-keluhan atau pertanyaan 

masyarakat terkait program yang jalankan, kemudian menyusun laporan-

laporan yang berkaitan dengan kegiatan mereka sehari-hari untuk bahan 

evaluasi. Sebagaimana yang sampaikan oleh TKSK Bontotiro dan TKSK 

Bulukumpa dengan pernyataan bahwa catatan-catatan tersebut akan 

dijadikan bahan evaluasi di Dinas Sosial. sebagaimana pernyataan dari TKSK 

 
55 Peraturan Menteri Sosial Ri No. 28 Tahun 2018 Pasal 3 
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Bontotiro bahwa administrasi itu penting bagi seorang TKSK karena sebagai 

catatan untuk dijadikan bahan evaluasi. Untuk itu kita harus membuat laporan 

terkait kegiatan yang dilakukan. 

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh TKSK Bulukumpa sebagai 

berikut: 

”...catatan-catatan tersebut harus kita laporkan, karena kita wajib 
mengumpulkan laporan sebulan sekali ke Dinas Sosial untuk dilakukan 
evaluasi. Kita sebagai TKSK yang tugasnya mendata permasalahan 
sosial yang kita tangani dengan kata lain kita juga punya laporan tiap 
bulan untuk dikumpul di Dinas Sosial tentang apa saja yang dilakukan 
TKSK selama sebulan itu.”56 

Dari pernyataan TKSK Bontotiro dan TKSK Bulukumpa dapat 

disimpukan bahwa dalam pengadministrasian TKSK sangat penting untuk 

dilakukan. Pengadministrasian tersebut berupa laporan TKSK yang 

dikumpulkan setiap bulannya untuk dijadikan evaluasi di Dinas Sosial apa saja 

yang menjadi kekurangan dan kelebihan TKSK saat terlibat dalam 

menjalankan program fakir miskin. 

Hasil penelitian juga menguraikan tentang apa saja yang menjadi 

laporan-laporan TKSK ke Dinas Sosial diantaranya DTKS yang diidentifikasi 

setiap bulan agar penerima bantuan tepat sasaran. Selain itu yang menjadi 

catatan juga terkait masalah yang dialami penerima manfaat pada saat 

mengikuti program. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan TKSK 

Gantarang sebagai berikut : 

”Dalam hal pengadministrasian kita di program fakir miskin itu, kita 
mencatat segala hal yang terjadi di lapangan seperti keluhan-keluhan 
masyarakat atau ada bermasalah ketika penyaluran BPNT atau PKH, 
kemudian kita sampaikan ke dinas sosial.”57 

 
56 Arfan syam, (39 tahun), TKSK Kec Bulukumpa, Wawancara Kec Bulukumpa, 20 

April 2024 
57 Ayu Aristy, (35 tahun), TKSK Kec Gantarang, Wawancara Dinas Sosial, 20 April 

2024 
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Dari pernyataan diatas diketahui bahwa TKSK perlu mencatat keluhan-

keluhan PM dan selalu mengevaluasi data-data setiap penyaluran berlangsung, 

hal yang sama diungkapkan juga oleh TKSK Rilau Ale sebagai berikut : 

”peran kita sebagai administrator pastinya berkaitan dengan data-data 
PPKS, artinya kita harus memantau data-data seperti DTKS kita mesti 
sering mengevaluasi data-data tersebut agar kiranya program-proram 
bisa tepat sasaran. Administrasi itu berkaitan dengan laporan-laporan 
yang disampaikan, terkait kegiatan program kesejahteraan sosial. 
Laporan ini kita sampaikan ke Dinas Sosial bisa berupa bentuk data 
atau laporan. Jadi setiap bulan itu kita evaluasi dan verifikasi khususnya 
data-data kemiskinan. Untuk data 26 PPKS belum terdata secara 
keseluruhan karena masih banyak PPKS yang jarang ditemukan atau 
bahkan belum ada.”58 

Dari pernyataan-pernyataan di atas disimpulkan bahwa yang menjadi 

bahan laporan seorang TKSK adalah data-data penerima manfaat dalam hal ini 

DTKS yang diverifikasi tiap bulannya. Selain itu laporan-laporan terkait 

pendampingan yang dilakukan TKSK pada saat program berjalan.  

Berdasarkan penjelasan diatas yang menunjukkan bagaimana kegiatan 

TKSK dalam melakukan peranya sebagai administrator yaitu dalam 

pengadministrasian TKSK identik dengan tugas pendataan dan pelaporan-

pelaporan ke Dinas Sosial untuk dijadikan bahan evaluasi apa saja yang 

menjadi kekurangan dan kelebihan pada kegiatan program fakir miskin, agar 

kiranya apa yang menjadi kelebihan bisa dipertahankan dan ditingkatkan dan 

apa yang menjadi kekurangan dijadikan bahan untuk lebih baik kedepannya. 

Oleh karena itu peran TKSK sebagai administrator dalam pelayanan 

kesejahteraan sosial membuktikan bahwa TKSK di Kabupaten Bulukumba 

aktif dalam mengadministrasikan sesuatu yang berhubungan dengan dengan 

pelayanan sosial. 

 
58 Usdar Laluasa, (50 tahun), TKSK Kec Rilau Ale, Wawancara Kec Rilau Ale, 20 April 

2024 
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Kemudian dari pada hal lain yang membuktikan peran TKSK kabupaten 

Bulukumba pada saat pelaksanaan program yaitu selalu tepat waktu dan selalu 

siap ketika diberikan tugas dalam program penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial terkhusus pada program fakir miskin. Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan oleh bapak jufri selaku ketua bidang pemberdayaan sosial di 

Dinas sosial berikut ini : 

”...Ketika ada program yang akan dilaksanakan Dinas sosial misal 
program fakir miskin antara lain penyaluran BPNT atau sembako itu 
kita koordinasi ke TKSK agar turun ke masyarakat memberikan 
informasi dan memeriksa data-data penerima dan itu langsung 
dilaksanakan TKSK dengan laporan-laporan yang ia masukkan juga 
sesuai yang diharapkan pihak Dinas Sosial. Atau misalkan  ada kendala 
dilapangan terkait data-data yang tidak valid atau terdapat PM yang 
bermasalah pada saat penyaluran maka TKSK gercep melapor ke Dinas 
Sosial.”59 

TKSK pada dasarnya sudah sangat paham dengan perannya sebagai 

administrator. Hal ini dikarenakan TKSK sudah melakukan perannya tersebut 

sejak lama, kerena menjdi asministrator kegiatan pelayanan sosial merupakan 

salah satu fungsi utama TKSK yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang TKSK. 

Peran TKSK dalam mengadministrasikan kegiatan yang dilakukan 

dilapangan terkait pelayanan sosial ini dianggap strategis karena TKSK 

mempunyai fungsi yang jelas sebagaimana dalam Peraturan Menteri Sosial 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang TKSK.  

Dengan demikian TKSK dianggap sebagai kepanjangan tangan dari 

pemerintah khusunya Dinas Sosial, sehingga TKSK memperoleh kepercayaan 

dari berbagai pihak untuk mengadministrasikan segala hal yang berkaitan 

dengan kegiatan sosial, baik itu untuk kepentingan diri sendiri maupun 

 
59 Jufri., (50 tahun), kepala bidang pemberdayaan sosial Dinas Sosial Kabupaten 

Bulukumba, Wawancara Dinas Sosial Bulukumba, 19 April 2024 
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sebagai bentuk pertanggungjawaban dirinya terhadap profesi Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). 

Dari penjelasan diatas, TKSK terlihat selalu siap untuk 

mengadministrasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan sosial 

di wilayah. Maka dari itu dari semua penjelasan diatas membuktikan bahwa 

peran TKSK sebagai administrator sudah berjalan efektif.  

b. Peran Motivator  

Sebagai motivator, TKSK harus mampu mendorong, mengajak dan 

mempengaruhi individu, kelompok dan masyarakat masyarakat untuk 

melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah sosialnya. TKSK 

memberikan semangat dan memotivasi serta menghilangkan rasa pesimis 

untuk memecahkan masalah atau pemenuhan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan. Peran motivator ini lebih dominan untuk mengubah kondisi 

masyarakat yang didampingi menjadi lebih baik dimana manfaat dari 

perubahan tersebut untuk masyarakat sendiri.60 

Peran TKSK sebagai seorang motivator akan selalu bersentuhan dengan 

masyarakat, khususnya dalam kegiatan pelayanan sosial penanganan masalah 

kemiskinan, seperti pada saat pendampingan Program Sembako, PKH dan 

UMKM. 

Sebagaimana pernyataan yang disampaikan TKSK Gantarang di bawah 

ini: 

”Kalau peran kita sebagai motivator yah pastinya memberikan arahan-
arahan, semangat dan dorongan untuk masyarakat yang terhambat 
fungsi sosialnya. Salah satu missal yang saya lakukan sebagai TKSK 
ketika saya mendampingi program BPNT disana ada PM yang mengeluh 
terkait sistem program ini bahwasanya kenapa ini bantuan tidak 
berbentuk uang saja biar kita sendiri yang menentukan mau dipakekan 

 
60 Peraturan Menteri Sosial Ri No. 28 Tahun 2018 Pasal 3 
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uang tersebut, nah disitulah peran kita untuk memotivasi mereka 
memberikan mereka pengertian bahwa program ini sudah aturan dari 
pemerintah dan sudah dipikirkan jangka panjangnya, saya jelaskan 
kenapa tidak bentuk uang karena dikhawatirkan uang 
disalahgunakan.”61 

Pernyataan diatas bahwa fungsi pendampingan TKSK adalah 

mendampingi masyarakat dan memberikan arahan-arahan dan petunjuk agar 

mereka paham akan program yang mereka terima. TKSK harus selalu siap 

ketika ada Penerima Manfaat yang punya keluhan terkait program tersebut 

maka disitulah peran sebagai motivator berjalan. Hasil wawancara diatas 

TKSK Gantarang selalu menghadapi penerima manfaat yang mengeluh terkait 

sistem program BPNT yang kurang berkesan di masyarakat karena bukan 

berbentuk uang. Maka dari itu sebagai TKSK memberikan penjelasan dan 

pemahaman kepada mereka tentang program-program yang dikeluarkan 

pemerintah. 

 Selain daripada program bantuan BPNT, program-program lain juga 

berpengaruh untuk peran TKSK missal dalam program pemberdayaan 

Masyarakat seperti pelatihan-pelatihan yang bisa membuat masyarakat 

berdaya dengan mengembangkan potensi mereka untuk memiliki usaha 

ekonomi sendiri contoh pelatihan menjahit. Peran TKSK sebagai motivator 

mengajak mereka dan memberikan semangat untuk ikut serta dalam kegiatan 

tersebut. Sebagaimana yang disampaikan TKSK Bulukumpa sebagai berikut : 

”untuk perannya kita sebagai TKSK dalam memotivasi artinya kita 
menyampaikan kepada PM untuk mengikuti program-program dari 
dinas sosial maupun kemensos. Misal ada program pelatihan 
pemberdayaan, kita sampaikan ke masyarakat agar ikut program 
tersebut agar kiranya bisa membangun usaha sendiri.”62 

 
61 Ayu Aristy, (35 tahun), TKSK Kec Gantarang, Wawancara Dinas Sosial, 20 April 

2024 
62 Arfan syam, (39 tahun), TKSK Kec Bulukumpa, Wawancara Kec Bulukumpa, 20 

April 2024 
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 TKSK harus memberikan arahan kepada masyarakat untuk ikut 

program-program pemerintah sebagai bentuk usaha dalam mewujudkan 

kemandirian masyarakat. Kemudian tambahan dari pernyataan TKSK 

Bontotiro terkait hal tersebut sebagai berikut : 

”peran kita sebagai motivator yang pastinya harus mendorong dan 
memberikan semangat kepada masyarakat miskin misal yang ikut 
program UMKM atau program pelatihan masyarakat kita harus selalu 
memantau bagaimana jalan usahanya. Selain daripada kita memotivasi 
PM kita sebagai TKSK juga selalu mendorong PSKS lain untuk 
menjalankan tugas sebagaimana mestinya agar program-program 
terlaksana dengan baik dan bisa meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.”63 

Dari hasil wawancara TKSK diatas menunjukkan bahwa peran sebagai 

motivator  telah terlaksana dengan baik karena dari mereka paham akan tugas 

dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial yang 

mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui dorongan, 

petunjuk dan semangat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 

TKSK  memberikan motivasi kepada masyarakat yang masuk ke dalam 

kategori miskin agar dapat berusaha untuk mengakses sistem sumber yang 

ada. Sebagai seorang motivator ini disampaikan oleh salah seorang penerima 

bantuan program Sembako di Kecamatan Bulukumpa sebagai berikut : 

”... ohiya kalau TKSK pada saat penyaluran itu mereka tanya-tanya 
kekita ada masalah tidak, nah saya pernah ada masalah pada saat 
pencairan nah dia bantu kasi tenang saya sambil cari-cari Solusi waktu 
itu sampai-sampai pulang balik ke rumah ambil KTP dan kartu ATM.”64 

Pernyataan di atas menunjukkan penilaian positif dari salah satu 

penerima bantuan terhadap ketepatan waktu TKSK sebagai motivator. Di 

samping itu hal tersebut diperkuat lagi dengan hasil studi dokumentasi 

 
63 M. Zulyadain, (50 tahun), TKSK Kec Bontotiro, Wawancara Dinas Sosial, 20 April 

2024 
64 Manika, (58 tahun), penerima bantuan sosial, wawancara Kec Bulukumpa, 24 

April 
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peneliti terhadap laporan harian TKSK, yang menunjukkan bahwa TKSK 

seringkali melaksanakan kunjungan ataupun pendampingan kepada 

masyarakat yang mengalami keluhan-keluhan terkait penerimaan bantuan. 

Disela-sela pendampingan tersebut TKSK selalu memberikan arahan dan 

motivasi agar masyarakat memperoleh petunjuk berupa pencerahan dan 

pengetahuan agar bisa mengatasi masalahnya tersebut. Dari penjelasan di 

samping dapat disimpulkan bahwa TKSK dalam melaksanakan perannya 

sebagai motivator sudah dapat dikatakan baik. 

c. Peran Fasilitator 

Fungsi fasilitator wadah bagi masyarakat yang masuk dalam kategori 

PPKS khususnya pada pembahasan kali ini adalah pelayanan fakir miskin. 

Sebagai fasilitator TKSK melakukan pendampingan dan juga bimbingan sosial 

yang mempunyai tugas untuk menigkatkan kesejahteraan sosial.  

Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam 

menangani masyarakat miskin di Kabupaten Bulukumba terlihat dari 

perannya sebagai mitra masyarakat penerima bantuan BPNT. TKSK akan 

membantu masyarakat mulai dari pendataan , pendataan dan perdistribusian 

data kartu keluarga sejahtera hingga penyaluran BPNT.   

Berikut pernyataan TKSK Bulukumpa yang menjelaskan tentang 

perannya sebagai fasilitator di bawah ini : 

”saya pernah membantu memfasilitasi masyarakat yang belum terdata 
di DTKS, padahal dia ini masuk dalam kategori miskin. Jadi saya bantu 
fasilitasi dengan membuat surat pengantar ke Dinas Sosial untuk di 
berikan surat keterangan tidak mampu lalu dimasukka dalam DTKS 
dengan melakukakan asesment terlebih dahulu dengan pihak Dinas 
Sosial.”65 

 
65 Arfan syam, (39 tahun), TKSK Kec Bulukumpa, Wawancara Kec Bulukumpa, 20 

April 2024 
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Pernyataan TKSK Bulukumba menjelaskan bahwa sebagai fasilitator, 

salah satunya menghubungkan TKSK dengan sumber kesejahteraan sosial agar 

masyarakat mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selain TKSK Bulukumpa, 

TKSK Gantarang juga menyatakan hal yang sama sesuai dengan pernyataan 

sebagai berikut : 

”...Dalam memfasilitasi itu kita dilapangan turun langsung 
mendampingi masyarakat. Contohnya dalam penyaluran BPNT,  ada PM 
yang bermasalah kartunya sehingga tidak bisa dilakukan pencairan 
maka dari itu saya sebagai TKSK membantu dengan bekerja saja dengan 
pihak BNI untuk mengatasi hal tersebut”66 

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa peran TKSK sebagai 

fasilitator juga terlaksa dengan baik di setiap kecamatan. TKSK melakukan 

pendampingan, bimbingan sosial kepada masyarakat agar terhubung dengan 

sistem pelayanan yang dibutuhkan serta mendampingi masyarakat yang 

mengalami hambatan dalam pelayanan tersebut. 

Terlaksananya peran TKSK sebagai fasilitator juga diperkuat oleh 

pernyataan bapak Jufri selaku kepala bidang pemberdayaan sosial di Dinas 

Sosial sebagai berikut : 

”...TKSK memang sangat aktif melakukan pendampingan program fakir 
miskin, seperti BPNT, juga membantu penyaluran PKH dan sebagainya. 
TKSK sangat antusias membantu masyarakat dilapangan ketika ada 
kendala, karena saya sebagai orang yang menerima laporan-laporan 
TKSK itu pasti selalu setiap penyaluran TKSK menghubungi saya 
menanyakan solusi permasalahannya di lapangan.”67 

 Pernyataan tersebut diperkuat lagi dengan laporan harian TKSK 

tentang pendampinngan-pendampingan yang mereka lakukan mulai dari 

pendataan kepada masyarakat sampai pendistribusian penyaluran bantuan 

 
66 Ayu Aristy, (35 tahun), TKSK Kec Gantarang, Wawancara Dinas Sosial, 20 April 

2024 
67 Jufri., (50 tahun), kepala bidang pemberdayaan sosial Dinas Sosial Kabupaten 

Bulukumba, Wawancara Dinas Sosial Bulukumba, 19 April 2024 
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sosial. Salah satu penerima bantuan juga memberikan pernyataan positif 

tentang TKSK Kecamatan Rilau Ale bahwa ”dengan adanya TKSK kita merasa 

terbantu karena kalau kita tahu alur maka TKSK memberikan arahan dan 

memberitahukan apa saja persiapan perlengkapan mengikuti program”.68 Dari 

pernyataan tersebut jelas bahwa TKSK bernilai positif berada ditengah-tengah 

masyarakat untuk membantu dalam hal pelayanan sosial. 

Dengan demikian dari beberapa penjelasan diatas menunjukka bahwa 

peran TKSK sebagai fasilitator cukup aktif dalam membantu pelayanan 

bantuan sosial kepada fakir miskin. 

d. Peran Evaluator 

Sebagai Evaluator TKSK melakukan evaluasi terhadap implementasi 

program/kegiatan pelayanan sosial baik dari instansi pemerintah, lembaga 

kesejahteraan sosial, maupun pihak-pihak terkait lainnya. TKSK juga menjadi 

penilai untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari suatu kegiatan yang 

dilaksanakan, dari ketepatan waktu pelaksanaan, tepat sasaran dan tepat 

pelaksanaannya semua ini sebagai bahan untuk membangun strategi 

peningkatan kinerja selanjutnya. Peran evaluator sangat penting dalam 

peningkatan kinerja pemerintah baik Kementerian sosial maupun Dinas Sosial 

karena dengan terus mengevaluasi program dilapangan maka akan diketahui 

kelebihan dan kekurangan dari program tersebut. 

Peran sebagai evaluator ini dijelaskan lagi oleh bapak jufri selaku 

kepala bidang pemberdayaan sosial Dinas Sosial sebagai berikut : 

”...Dalam melaksanakan evaluasi itu dilakukan barengan, tidak hanya 
TKSK. Program-program yang melibatkan TKSK dalam evaluasinya 
pasti TKSK terlibat. Semisal program BPNT, PKH, UMKM dan bantuan 
sembako. Terus juga evaluasi di PBI-JKN atau kartu kis. Jadi ketika kita 
laksanakan rapat untuk evaluasi pasti TKSK kita undang karena diakan 

 
68 Isra, (40 tahun), Penerima bantuan sosial, wawancara kec Rilau Ale, 25 April 2024 
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yang paling tahu tentang kondisi dilapangan pada saat penyaluran 
bantuan sosial”69 

Dari pernyataan bapak Jufri bahwa TKSK yang paling tahu kondisi 

dilapangan pada saat penyaluran karena mereka sebagai pendamping. 

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh TKSK Gantarang di bawah ini : 

”...Semua kegiatan-kegiatan di lapangan itu harus kita evaluasi, mulai 
data penerima siapa-siapa yang menerima pada penyaluran tersebut, 
dan juga kualitas bahan bangan yang disalurkan sampai pada kendala-
kendala yang terjadi. Itu mesti dijadikan catatan kemudian nanti kita 
evaluasi di Dinas Sosial.”70 

Dalam hal mengawasi setiap penyaluran tiap-tiap des aitu tidak mesti 

TKSK turun ke setiap desa karena biasanya jadwal penyaluran ada yang sama 

dalam satu kecamatan itu. Maka dari untuk meninjau dan mengetahui hasil 

penyaluran maka biasanya TKSK mengadakan pertemuan dengan seksi 

kesejahteraan sosial ditiap desa. Sebagaimana dijelaskan oleh TKSK Bontortiro 

sebagai berikut : 

”...Nah untuk evaluasi itu saya biasanya melakukan pertemuan dengan 
seksi-seksi penyelenggaraan sosial di tiap Kecamatan membahas 
bagaimana sistem pelayanan sosial khusunya bantuan sosial apakah 
ada kendala yang perlu kita perbaiki kedepannya”.71 

Dari pernyataan TKSK Bontotiro bahwa untuk mengevaluasi kegiatan-

kegiatan program pelayanan sosial maka TKSK melakukan pertemuan atau 

rapat dengan seksi penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditiap Desa. 

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh TKSK Bulukumpa sebagai berikut : 

”...Dalam melakukan evaluasi saya biasanya menyampaikan kepada 
pihak setiap desa pada rapat sosialisasi misalnya, disitu saya 
menyampaikan terkait data-data PM itu tetap mereka juga evaluasi agar 
kiranya PM ini bisa tepat sasaran. Pada tahap evaluasi itu biasanya saya 

 
69 Jufri., (50 tahun), kepala bidang pemberdayaan sosial Dinas Sosial Kabupaten 

Bulukumba, Wawancara Dinas Sosial Bulukumba, 19 April 2024 
70 Ayu Aristy, (35 tahun), TKSK Kec Gantarang, Wawancara Dinas Sosial, 20 April 

2024 
71 M. Zulyadain, (50 tahun), TKSK Kec Bontotiro, Wawancara Dinas Sosial, 20 April 

2024 
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ikut Musrembang desa-desa kemudian saya juga berikan masukan 
disana terkait pelayanan sosial tersebut”.72 

 Dari hasil wawancara diatas menunjukkan peran TKSK sebagai 

evaluator yaitu dengan terus mengawasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan 

bantuan sosial di wilayah Kecamatannya agar bisa disampaikan di Dinas Sosial 

terkait apa-apa saja yang menjadi kekurangan untuk dijadikan bahan 

perbaikan kedepannya dan untuk kelebihan-kelebihannya dapat 

dipertahankan dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. 

 Sebagai evaluator dapat menilai program pelayanan sosial dan 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial karena TKSK dapat berkoordinasi 

dengan pihak pemerintah khususnya Dinas Sosial dan juga berkoordinasi 

dengan pihak-pihak lainnya seperti pihak kelurahan, kecamatan ataupun PSKS 

yang ada di wilayahnya. Dari penjelasan diatas jelas bahwa TKSK sebagai 

evaluator melaksanakan perannya dengan baik dan bisa dikatakan efektif. 

2. Capaian Peran TKSK  

Selain analisis efektivitas peran TKSK yang telah dibahas sebelumnya, 

peran-peran TKSK sebagai administrator, motivator, fasilitator dan evaluator 

juga dikaji melalui capaian atau efek dari peran-peran tersebut. Hal 

sebagaimana disebutkan dalam buku Ensiklopedia Administrasi (The ling Gie) 

yang menjelaskan bahwa efektivitas yaitu suatu keadaan yang mengandung 

pengertian mengenai terjadinya suatu efek /akibat yang dikehendaki. Dengan 

demikian, peran TKSK tersebut dikatakan efektif ketika peran-peran tersebut 

dapat terlaksana dan mampu menciptakan sebuah perubahann atau efek 

dalam proses pelayanan sosial kepada masyarakat.73 

 
72 Arfan syam, (39 tahun), TKSK Kec Bulukumpa, Wawancara Kec Bulukumpa, 20 

April 2024 
 

73 Richard M.Steers, Efektivitas Organisasi (Jakarta: Erlangga, 1985) h. 10 
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 Adapun efektivitas peran TKSK ditinjau dari capaian-capaian peran 

TKSK dalam menangani masalah kemiskinan dijelaskan dalam uraian berikut 

ini : 

a. Peran Sebagai Administrator  

Efektivitas peran TKSK sebagai administrator sebagai berikut : 

      1). Pendataan dan validasi data penerima manfaat yang akurat oleh TKSK 

membantu ketepatan sasaran program fakir miskin. 

      2). TKSK berperan dalam memastikan penyaluran bantuan sosial tepat 

waktu dan tepat jumlah kepada penerima manfaat yang eligible. 

     3). sebagai ujung tombak di lapangan, TKSK dapat mengidentifikasi masalah 

dan hambatan dalam pelaksanaan program untuk kemudian dilaporkan ke 

Dinas Sosial. 

     4). TKSK juga melakukan fungsi monitoring dan evaluasi program di Tingkat 

kecamatan secara reguler. 

Hasil dari peran TKSK sebagai administrator kegiatan pelayanan sosial 

ini yaitu teradministrasikannya data kemiskinan dan juga data PSKS yang 

dapat dijadikan mitra dalam menangani masalah kemiskinan tersebut, 

sehingga data tersebut dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan program 

pelayanan sosial. Selanjutnya hasil yang dicapai adalah teradministrasikannya 

kegiatan-kegiatan pelayanan sosial di kecamatan yang dibuat dalam bentuk 

laporan yang menjadi tugas TKSK, baik itu laporan triwulanan, laporan harian, 

laporan pelaksanaan program fakir miskin dan laporan-laporan lainnya baik 

kepada Dinas Sosial maupun kepada Kementerian Sosial. Kemudian capaian 

yang terakhir , yaitu teradministrasikannya aduan, keluhan, dan informasi-

informasi lainnya dari masyarakat terkait permasalahan sosial ataupun 
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pelaksanaan program, sehingga TKSK dapat menyampaikan informasi 

tersebut kepada pemerintah untuk dicarikan solusi atau jawaban dari 

permasalahan tersebut. 

 Peran administrator yang dilaksanakan TKSK merupakan peran yang 

sangat penting, karena catatan administrasi yang dibuat dan dilaporkan oleh 

TKSK kepada pemerintah merupakan salah satu bukti bahwa TKSK benar-

benar melaksanakan tugas dan perannya secara optimal. 

b. Peran Sebagai Motivator  

Pencapaian peran TKSK sebagai Fasilitator antara lain terjalinnya 

pendekatan personal. TKSK melakukan pendekatan secara personal kepada 

fakir miskin, membangun hubungan yang baik, dan memahami permasalahan 

yang dihadapi, sehingga penerima manfaat mudah untuk menjangkau sumber 

kesejahteraan sosial. Selain tersampaikannya informasi-informasi program 

fakir miskin. TKSK berperan dalam menyampaikan informasi tentang program 

pemerintah yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan, seperti 

bantuan sosial, pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi. Informasi 

yang jelas dan mudah dipahami dapat memotivasi fakir miskin untuk 

berpartisipasi dalam program tersebut. TKSK juga menjadi teladan bagi 

masyarakat, terutama fakir miskin dalam hal semangat kerja, kemandirian, 

dan kegigihan dalam memperbaiki kondisi ekonomi. 

Capaian positif peran motivator terlihat dari ketiga poin diatas. TKSK 

memberikan arahan-arahan kepada penerima manfaat  tentang tahap 

penyaluran program-program yang berjalan dan memotivasi untuk ikut serta 

dalam program pemberdayaan Masyarakat. Selain itu peran motivator juga 

berhubungan PSKS yang lainnya seperti PKH, karang taruna atau PSM untuk 
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saling mengingatkan dan memotivasi untuk menjalankan tugasnya dengan 

baik. 

c. Peran Sebagai Fasilitator  

Pencapaian TKSK sebagai fasilitator sebagai berikut : 

1). Identifikasi dan pendataan 

TKSK melakukan identifikasi dan pendataan terhadap fakir miskin 

secara akurat kemudian data tersebut menjadi basis perencanaan program 

penanggulangan kemiskinan. 

2). Sosialisasi program 

TKSK mensosialisasikan berbagai program penanggulangan 

kemiskinan kepada fakir miskin, dengan sosialisasi tersebut masyarakat 

mnajadi paham tentang program dan berpartisipasi aktif 

3) memfasilitasi akses program 

TKSK membantu fakir miskin mengakses program-program seperti 

bantuan sosial, jaminan kesehatan dan sebagainya. Fasilitasi dilakukan dengan 

membantu proses pengajuan, melengkapi persyaratan administrasi, hingga 

penyaluran manfaat program. 

4) Pendampingan dan pemberdayaan 

TKSK memfasilitasi kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan 

keterampilan dan pengembangan usaha. Dengan adanya pendampingan 

program tepat sasaran karena TKSK melakukan pengawasan terkait 

penyaluran program fakir miskin. 

Peran TKSK sebagai fasilitator dalam menangani Masyarakat miskin di 

Kabupaten Bulukumba TKSK membantu Masyarakat mulai dari pendataan, 

verifikasi dan pendistribusian kartu hingga pada tahap penyaluran. 
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Capaian sebagai fasilitator TKSK memberikan peran dengan 

memberikan pendampingan dan sosialisasi serta edukasi tentang bantuan 

sosial karena masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang program 

yang dikeluarkan pemerintah apalagi program biasanya terubah-ubah. 

d. Peran Sebagai Evaluator  

TKSK selaku pelaksana program pelayanan sosial di kecamatan dan 

juga selaku pihak yang mengetahui dan menkoordinir segala bentuk kegiatan 

dibidang kesejahteraan sosial di kecamatan mempunyai peran yang strategis 

sebagai seorang evaluator. Selama ini peran evaluator tersebut telah berjalan 

cukup baik, walaupun pada pelaksanaan evaluasi tersebut TKSK bekerjasama 

dengan pemerintah selaku penentu kebijakan dan pengadaan program.  

Hasil yang diperoleh dari peroleh dari peroleh dari peran evaluator ini 

yaitu terpantaunya kegiatan-kegiatan maupun program-program pelayanan 

sosial di wilayah kecamatan dan tersampaikannya kelebihan atau pendukung 

program maupun kekurangan atau hambatan dari implementasi program 

penanganan kemiskinan seperti BPNT, PKH, dan program kemiskinan lainnya.  

Dengan demikian kelebihan dan pendukung tersebut dapat 

dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi, kemudian kekurangan-kekurangan 

ataupun penghambat program tersebut dapat diperbaiki agar implementasi 

program selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Keberadaan TKSK sangat 

berpengaruh karena setiap program dapat terevaluasi atau adanya perbaikan 

disetiap kekurangan yang ada. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

menyampaikan laporan-laporan setiap bulannya untuk bahan evaluasi 

kedepannya untuk program yang lebih baik dan bermanfaat bagi penerima 

manfaat serta penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat terwujud 

sebagaimana yang diharapkan. 
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C. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Peran TKSK 

TKSK dalam pelaksanaan peran-perannya pada proses pelayanan sosial 

dengan tujuan mengatasi masalah kemiskinan, tentu akan menemui faktor-

faktor yang mempengaruhi efektivitas peran TKSK tersebut antara lain : 

1. Faktor Pendukung  

Faktor pendukung adalah faktor yang memberikan kemudahan dan 

kelancaran kepada TKSK dalam melaksanakan peran-perannya di Masyarakat. 

Faktor yang  mendukung peran TKSK tersebut antara lain : 

a. TKSK memiliki posisi strategis 

Berdasarkan hasil penelitian kegiatan TKSK di 4 (empat) kecamatan, 

terlihat bahwa TKSK mempunyai kedekatan dengan aparat pemerintah 

dengan Dinas Sosial dan juga aparat pemerintah dan Masyarakat di 

Kecamatannya. Kegiatan TKSK dalam program fakir miskin seperti PKH, BPNT 

dan UMKM serta kegiatan-kegiatan koordinasi TKSK dan PSKS dan aparat 

pemerintahan menunjukkan bahwa TKSK memiliki posisi yang strategis 

karena keberadaannya dapat menghubungkan pemerintah dan Masyarakat, 

sehingga TKSK dapat menjadi titik tengah dalam memberikan informasi, baik 

itu informasi kepada pemerintah maupun informasi kepada Masyarakat. Hal 

tersebut dinyatakan oleh kepala bidang dinas sosial kabupaten Bulukumba 

sebagai berikut: 

“TKSK memang dikatakan sebagai relawan sosial akan tetapi mereka 
mempunyai posisi dan memiliki SK dari kementerian sosial mengenai 
kedudukan TKSK, maka dari itu tugas dan fungsi telah ditetapkan dalam 
undang-undang yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan 
sukarela.” 

Dari pernyataan tersebut bahwa memang TKSK sudah memiliki posisi 

yang strategis baik di Kecamatan tempat bertugas maupun di Dinas Sosial. 
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dengan begitu TKSK memiliki wewenang dalam membantu melakukan 

penanganan. 

b. Mendapatkan pengakuan dan dukungan dari pemerintah kecamatan dan 
kelurahan 

Keberadaan TKSK mendapatkan pengakuan dan dukungan dari 

pemerintah kecamatan dan kelurahan, sehingga TKSK merasa nyaman dalam 

bekerjasama, berkoordinasi, dan berkomunikasi dengan pemerintah 

setempat. Terkait pelaksanaan program-program sosial. Dengan demikian 

pelaksanaan program dapat berkoordinasi dengan baik dan program dapat 

berjalan dengan lancar. 

Permasalahan yang muncul dalam proses pelayanan sosial yang 

dilaksanakan TKSK dapat teratasi dengan baik karena adanya dukungan dari 

pihak kecamatan dan kelurahan dengan bekerja sama dalam melakukan 

pendataan DTKS atau membahas tentang program pelayanan sosial. Dalam 

kegiatannya mereka saling berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan 

tersebut. 

Dengan adanya pengakuan dan juga fleksibilitas yang diberikan pleh 

pihak kecamatan dan kelurahan/desa-desa, maka TKSK dapat leluasa untuk 

melaksanakan peran-perannya, tampa harus ada rasa ragu dalam 

melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak. 

c. TKSK berkoordinasi dan dibantu oleh PSKS  

Dalam melaksanakan perannya TKSK dibantu dan juga berkoordinasi 

dengan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Karang 

Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Tagana dan PSKS lainnya yang 

dapat meringankan tugas TKSK. Hal tersebut dinyatakan oleh TKSK Gantarang 

bahwa dalam penganangan fakir miskin ketika ada program yang 

membutuhkan PSKS yang lain maka kita berkoordinasi dengan mereka. 
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Dengan adanya kerjasama dengan mitra-mitra kerja TKSK, maka 

program-program pelayanan sosial disetiap wilayah lebih maksimal karena 

adanya PSKS yang turut membantu TKSK dalam mendampingi masyarakat. 

d. TKSK mendapatkan pelatihan-pelatihan dari pemerintah untuk 
meningkatkan kapasitas TKSK 

Program pendidikan atau pelatihan (training) dari Kementerian Sosial 

dan juga Dinas Sosial sangat berperan untuk meningkatkan kapasitas TKSK. 

Apalagi TKSK yang bukan berlatarbelakang dari pendidikan kesejahteraan 

sosial. Kementerian Sosial dan Dinas Sosial selalu mengadakan kegiatan 

pelatihan dan bimbingan teknis kepada para TKSK untuk mendukung peran-

peran mereka dan mengetahui mekanisme dalam pelaksanaan program 

pelayanan sosial. 

2. Faktor Penghambat 

Adanya faktor pendukung bukan berarti tidak ada faktor 

penghambatnya. Faktor yang menghambat peran TKSK ini dapat dikatakan 

cukup banyak. Faktor-faktor tersebut antara lain : 

a. Masih minimnya biaya operasional yang diberikan pemerintah 

Honor ataupun gaji merupakan hal yang sangat sensitif dan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja dalam profesi apapun, termasuk pula kinerja 

TKSK. Masih minimnya honor yang diterima TKSK ini dijelaskan TKSK 

kecamatan Bulukumpa dalam pernyataan berikut :  

”...Biaya operasional TKSK itu adalah tali asi, bukan honor ataupun gaji. 
Tali asinya TKSK itu satu juta perbulan dan diterima per triwulan. 
Dengan begitu kita disuruh melaksankan tugas disatu kecamatan, itu 
tidak cukup belum kita pakai kendaraan pribadi biaya-biaya print dan 
sebagainya.”74 

 
74 Arfan syam, (39 tahun), TKSK Kec Bulukumpa, Wawancara Kec Bulukumpa, 20 

April 2024 
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Pemberian biaya operasional untuk pelaksanaan tugas TKSK belum 

berjalan optimal itupun diberikan dalam 3 (tiga) bulan sekali. Selain belum 

optimal, biaya yang diberikan pun masih minim dan belum dapat memenuhi 

kebutuhan operasional secara keseluruhan dengan tali asi yang diberikan 

hanya satu juta perbulan dan diterima pertiga bulan. Sebagai seorang TKSK 

dengan tugas yang tidak sedikit dengan jumlah satu juta dalam sebulan itu 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tugas TKSK, apalagi tidak 

ada fasilitas yang diberikan seperti kendaraan, print, laptop dan kebutuhan-

kebutuhan lainnya. 

b. Minimnya sarana dan prasarana (fasilitas) yang diberikan kepada TKSK 

TKSK Kabupaten bulukumba melaksanakan tugas-tugasnya masih 

menggunakan fasilitas pribadi seperti kendaraan motor, komputer, alat 

dokumentasi seperti kamera, perlengkapan ATK dan sebagainya, padahal 

tugas TKSK mendampingi masyarakat dengan jumlah banyak, seperti yang 

disampaikan TKSK Bontotiro sebagai berikut : 

”... kita ini bekerja belum difasilitasi sarana atau kebutuhan-kebutuhan 
TKSK seperti kendaraan motor kan itu kita butuhkan untuk keliling ke 
desa-desa melakukan pemetaan data, kemudian kita pastinya juga 
butuh laptop untuk laporan-laporan administrasi”75 

Tksk dalam menjalankan perannya terkendala dengan sarana yang 

tidak disediakan pemerintah, dimana jarak antar desa ke desa yang menjadi 

wilayah kerja TKSK tidak mungkin ditempuh tampa menggunakan alat 

transportasi, sehingga untuk mengatasi hambatan ini TKSK dengan sukarela 

menggunakan kendaraan pribadi atau meminta bantuan PSKS lainnya Maka 

dari itu sebaiknya TKSK diberikan fasilitas agar menjalankan tugasnya dengan 

efektif lagi. 

 
75H. Muh. Zulyadain, (50 tahun) TKSK Kec. Bontotiro, Wawancara Dinas Sosial 

Bulukumba, 19 April 2024 
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c. Waktu atau jam kerja TKSK yang melebihi batas jam kerja profesi lain pada 
umumnya 

Meskipun pihak Dinas Sosial telah menetapkan hari kerja TKSK mulai 

dari hari Senin hingga Jumat, tetapi TKSK harus bertugas lebih dari jam kerja 

pada umumnya bahkan sampai malam ketika ada permasalahan yang memang 

harus ditangani pada saat itu juga. Sebagaimana yang dinyatakan oleh TKSK 

Bulukumpa sebagai berikut: 

”...Kita ini bekerja tidak memiliki batas waktu seperti profesi-profesi 
yang lain, ketika ada permasalahan yang perlu ditangani saat itu juga 
meskipun bukan jam kerja maka TKSK harus turun tangan pada saat itu 
juga.” 

Hal itu sudah menjadi konsekuensi TKSK, sehingga apabila yang dapat 

mengatur waktunya dengan baik, maka akan berpengaruh pada peran yang 

dilakukan akan tidak berjalan dengan optimal. TKSK Rilau menyatakan hal 

yang sama bahwa ”TKSK itu kerjanya bisa siang malam, hari libur pun kalau 

ada permasalahan atau ada kegiatan di kecamatan kita mesti ikut hadir.” dari 

pernyataan tersebut bahwa memang TKSK harus bertugas lebih dari jam kerja 

pada umunya. 

Dari faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi 

efektivitas peran TKSK dikabupaten Bulukumba dapat disimpulkan bahwa 

dengan berbagai dukungan yang didapatkan TKSK mempengaruhi kinerja 

TKSK dalam melaksanakan tugasnya akan tetapi disamping adanya faktor 

pendukung tersebut masih terdapat pula faktor yang penghambat TKSK dalam 

menjalankan tugasnya antara lain biaya operasional yang tidak mencukupi 

kebutuhan-kebutuhan akan tugas-tugasnya, meski begitu TKSK tetap terus 

mengusahakan mengatasi hambatan tersebut agar tugas dan perannya 

berjalan optimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian terdapat empat peran yang dianalisis 

dalam mengukur efektivitas peran TKSK yaitu peran sebagai 

administrator dengan capaian tervalidasinya DTKS dan terevaluasinya 

kegiatan-kegiatan program fakir miskin, peran sebagai Motivator 

terdorongnya masyarakat untuk mengikuti program serta masyarakat 

terarah dalam pelaksanaannya, sebagai fasilitator adanya 

pendampingan dan fasilitasi setiap program dan sebagai evaluator 

TKSK melakukan evaluasi agar adanya perbaikan untuk program lebih 

baik kedepannya. Dari capaian-capaian tersebut maka TKSK dalam 

menjalankan perannya sudah cukup efektif. 

2. Dalam membantu penanganan masalah sosial khususnya masalah 

kemiskinan TKSK memiliki dukungan dan hambatan yang 

mempengaruhi efektivitas perannya. TKSK dalam menjalankan tugas 

dan perannya mendapatkan dukungan yaitu mendapatkan posisi yang 

strategis, mendapatkan pengakuan dan dukungan dari pemerintah 

kecamatan dan kelurahan, adanya bantuan dari PSKS yang lain dan 

TKSK juga mendapatkan pelatihan untuk peningkatan kapasitas. 

Sedangkan hambatan yang dihadapi TKSK yaitu masih minimnya biaya 

operasional yang didapatkan tidak adanya fasilitas yang diberikan 

pemerintah, dan waktu yang melebihi jam kerja. Meskipun banyak 

hambatan yang dialami, tetapi TKSK tetap efektif dalam melaksanakan 
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tugas dan perannya dalam melakukan penanganan masalah pelayanan 

fakir miskin, dikarenakan adanya dukungan, bantuan, pengakuan dan 

juga sinergitas antara TKSK dengan pihak pemerintah, PSKS di wilayah 

maupun sesama TKSK. 

B. Implikasi  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa peran 

TKSK dalam proses pelayanan sosial kepada masyarakat khususnya fakir 

miskin sudah cukup efektif. Untuk itu ada beberapa saran yang ingin penulis 

sampaikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk perbaikan dan 

peningkatan efektivitas peran TKSK kedepannya. Berikut saran yang diberikan 

dibawah ini : 

1. Perlu adanya perubahan terkait posisi TKSK yaitu sebagai petugas atau 

tenaga kontrak karena TKSK dituntut untuk memenuhi persyaratan 

tertentu seperti persyaratan pendidikan minimal. Akan tetapi dengan 

konsikuensi adanya pemberian dukungan  operasional  dan pemberian 

hak dan jaminan kepada TKSK secara lebih baik dan lebih layak. 

2. Untuk peran TKSK lebih efektif, maka diperlukan dukungan sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan TKSK, misalnya kendaraan sepeda motor, 

invintaris komputer/laptop ataupun bantuan biaya operasional yang 

memadai untuk mendukung kerja-kerja TKSK. Hal ini dikarenakan 

dalam proses pelaksanaan tugas dan peran TKSK yang tentunya 

membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.
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