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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut. 

1. konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 Jim J Je ج

 Ha H ح
ha (dengan titik di 

bawah) 
 kha Kh ka dan ba خ
 dal D De د
 zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 zai Z Zet ز
 sin S Es س
 syin Sy es dan ye ش

 shad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 dhad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 tha ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 dza ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 
 ain ,, apostrofter terbalik‘ ع
 gain G Ge غ
 fa F Ef ف
 qaf Q Qi ق
 kaf K Ka ك
 lam L El ل
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 mim M Em م
 nun N En ن
 wau W We و
 ha H Ha ه
 hamzah ‟ Apostrof أ
 ya Y Ya ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 

pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).  

2. Vocal 

Vocal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

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

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ا َ Fathah A A 
 Kasrah I I ا
ا َ Dammah U U 

Vokal rangkap bahasa Arab  n yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah Ai a dan i ىْ

 Fathah dan wau Au a dan u وْ

Contoh: 

  kaifa:  كََيْف 

هَوْ ل  َ : haula   
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

tanda 
Nama 

 Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas ... ى ... | ا

 Kasrah dan ya i  i dan garis di atas ى
 Dammah dan wau U u dan garis di atas و

 

Contoh: 

 mata : مََات 

 rama : رَمَى 

قيِْل  َ : qila 

 yamutu : يُمَُوْت 

4. Ta’marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah yang transliterasinya adalah 

[t]. sedangkan, ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun maka 

transliterasinya adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbutah itu transliterasinya dengan [h].  
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Contoh: 

رَوْضَة الَأطَفَال  ِ : raudah al-atfal 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Jika huruf يber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ِي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di .(alif lam ma’arifah)ال

transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah Maupun 

huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah  

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

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

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

sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus di transliterasi secara utuh. 

9. Lafz Al-Jalalah ( للّهَاَ   ) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari 

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
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referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi’a Linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqis min al-Dalal 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang digunakan adalah: 

swt.  = subhanallahuwata’ala 

saw.  = Sallallahu ‘alaihiwasallam 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

 Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)  

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: 

Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū) 
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as.  = ‘alaihi al-salam 

ra  = radiallahu ‘anhu 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

I.   = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali Imran/3: 4 

HR  = Hadits Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Dzyam Fajhar 

NIM : 50900120073 

Judul : Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap 
Masyarakat Terkena Tanah Longsor Di Lonjoboko Kecamatan 
Parangloe Kabupateb Gowa 

 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap masyarakat terkena tanah 
longsor di Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Adapun sub 
masalah yaitu: 1. Bagaimana upaya mitigasi yang dilakukan oleh Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap wilayah terdampak tanah 
longsor di Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa?. 2. Apa peran 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap masyarakat terkena 
tanah longsor di Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa?. 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, dan berlokasi 
di Instansi BPBD Kabupaten Gowa dan Desa Lonjoboko. Informan primer dan 
sekunder berperan sebagai sumber data penelitian. Pendekatan community 
organization dan komunikasi terhadap penelitian ini diadopsi. Buku, jurnal, tesis, 
dan sumber sekunder lainnya digunakan sebagai sumber data dan dapat 
digunakan sebagai data pelengkap. Tiga pendekatan digunakan untuk 
memperoleh data: dokumentasi, wawancara, dan observasi. Ada tiga langkah 
dalam analisis data: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) terhadap masyaraka terkena tanah longsor Di Lonjoboko 
Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa yaitu 1. Melakukan sosialisasi dan 
pelatihan bersama dalam rangka melakukan upaya mitigasi bencana tanah 
longsor dengan cara menanam pohon sepanjang lereng yang rawan terjadi 
longsor, kemudian melakukan sosialisasi untuk tidak menebang pohon 
sembarangan. 2. Bekerjasama sama dengan instansi terkait dalam melakukan 
penanggulangan bencana tanah longsor seperti BNPB, Aparat Desa dan 
Karangtaruna. 3. Berkolaborasi dengan pihak lainnya seperti Dinas Sosial dalam 
rangka menyalurkan bantuan sosial kepada korban bencana tanah longsor. 4. 
Melakukan rehabilitas kepada korban pasca terjadinya bencana tanah longsor. 

Implikasi dari penelitian ini adalah 1. Diharapkan BPBD Kabupaten Gowa 
agar lebih konsisten dalam melaksankan tugasnya serta menjaga prinsip BPBD 
mengenai bencana yang terjadi di di Kabupaten Gowa khususnya di Desa 
Lonjoboko. 2. Diharapkan agar BPBD Kabupaten Gowa dapat memberikan 
sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Gowa Khusunya yang ada di Desa 
Lonjoboko sebagai upaya dalam memitigasi bencana tanah longsor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Bencana tanah longsor adalah suatu pergerakan massa tanah atau batuan, 

atau gabungan keduanya, menuruni atau menjauhi suatu lereng akibat 

terganggunya kestabilan tanah atau batuan pembentuk lereng tersebut. Di 

Indonesia, bahaya tanah longsor terjadi di Sulawesi, Maluku Utara, dan Kepulauan 

Irian, wilayah beresiko tinggi mulai dari daerah perbukitan hingga pegunungan. 

Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mempunyai risiko tanah longsor yang 

sedang. Risiko tanah longsor umumnya rendah hingga sedang di Pulau Sumatera. 

Bencana tanah longsor disebabkan oleh pergerakan tanah akibat dari 

adanya pergerakan massa tanah atau batuan yang bergerak naik turun pada suatu 

lereng karena pengaruh gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang bekerja pada tanah 

miring melebihi gaya geser lateral yang menahan tanah pada tempatnya. 

Hujan deras dan ketidakstabilan struktur tanah yang melanda wilayah 

Gowa pada Rabu (16 November 2022) pukul 17.00 wib menyebabkan bencana 

tanah longsor di Desa Lonjoboko poros Lebong di perbatasan Parangloe dan 

Tinggimoncong. Sebanyak 3 kendaraan tertimpa longsoran batu. Berdasarkan 

informasi awal yang diterima pihak dinas kesehatan setempat bekerjasama 

dengan beberapa pihak lain, jumlah korban sebanyak 1 orang, terdiri dari 1 orang 

meninggal dunia, 0 orang hilang, 0 orang luka berat/ dirawat di rumah sakit, 0 

orang luka ringan/rawat jalan dan, 0 orang pengungsi. Upaya pelayanan 

kesehatan lingkungan/kota meliputi pemantauan dampak bencana terhadap 
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kesehatan, menyiagakan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang 

memberangkatkan ambulance PSC dan tim Puskesmas Parangloe.1 

Masyarakat di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa 

memiliki sikap kurang baik dalam melakukan kesiapsiagaan terhadap 

penanggulangan bencana tanah longsor yang akan terjadi. Karna masyarakatnya 

hanya memikirkan untuk bertahan hidup, sehingga tidak meluangkan waktu 

untuk mempersiapkan kewaspadaanya terhadap bencana tanah longsor. Hasil 

pengujian didapatkan ada pengaruh positif pengetahuan kebencanaan terhadap 

sikap kesiapsiagaan warga dalam menghadapi bencana tanah longsor di desa 

lonjoboko. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan kebencanaan maka akan 

semakin tinggi pula sikap kesiapsiagaan warga dalam menghadapi bencana tanah 

longsor. 2 

Mitigasi adalah serangkaian tindakan atau strategi yang direncanakan dan 

dilaksanakan untuk mengurangi dampak buruk atau kerugian dari suatu risiko 

atau bencana. Tujuan utama dari mitigasi adalah untuk mengurangi eksposur 

terhadap risiko, serta mempersiapkan respons yang lebih efektif jika terjadi 

kejadian yang tidak diinginkan. dalam konteks ini, mitigasi dapat mencakup 

berbagi langkah seperti seperti perencanaan darurat, penyusunan kebijakan, 

pengembangan insfrastruktur yang tahan terhadap bencana, dan peningkatan 

kesadaran masyarakat terhadap bencana. 

 
1 Pusat krisis kesehatan kementerian kesehatan RI, Tanah-Longsor di GOWA-SULAWESI-

SELATAN, 16-11-2022 
2 Sri Rahmadani, “studi tingkat pengetahuan kebencanaan terhadap sikap kesiapsiagaan 

masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor di kecamatan parangloe kabupaten gowa” 
Jurnal jurusan geografi, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, universitas negeri 
makassar. 2020, h.168. 
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Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang berasal dari undang-undang 

nomor 24 tahun 2007 yang dimana mengatur tentang penanggulangan bencana 

(kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi), tanggap darurat (personel, logistik, 

pembiayaan, penyelamatan, evakuasi, Pemenuhan kebutuhan dasar, 

perlindungan kelompok rentan), rehabilitasi dan rekonstruksi, serta monitoring 

dan evaluasi. PP nomor 22 tahun 2008 tentang pembiayaan dan pengelolaan 

penanggulangan bencana berfokus pada sumber dana bantuan bencana, 

penggunaan dana bantuan bencana, pengelolaan bantuan bencana, serta laporan 

pemantauan dan laporan. 3 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga 

pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan 

bencana di daerah, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh badan penanggulangan bencana daerah. BPBD dibentuk 

berdasarkan keputusan presiden No.8 tahun 2008 yang menggantikan satuan 

koordinasi penanggulangan bencana (Satkorlak) tingkat provinsi dan satuan 

pelaksanaan penanggulangan bencana (satlak PB) tingkat kabupaten/kota yang 

keduanya dibentuk dengan keputusan presiden Nomor 83 tahun 2005. 4 

 

 

 

 
3 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD), peraturan pemerintah republik 

indonesia, 
 https://www.bnpb.go.id/storage/app/media/uploads/migration/pubs/4.pdf  

4 BPBD Kota Tangerang, “Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang”, 2021 
https://bpbd.tangerangkota.go.id  

https://www.bnpb.go.id/storage/app/media/uploads/migration/pubs/4.pdf
https://bpbd.tangerangkota.go.id/
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B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yaitu suatu upaya yang dilakukan dalam menentukan 

pemecahan masalah yang ingin dilihat atau diteliti. Berdasarkan latar belakang 

diatas, penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana peran serta upaya 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap masyarakat terkena 

tanah longsor di Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian, peneliti akan mendeskripsikan 

beberapa substansi guna menghindari kesalahpahaman dalam perumusan pokok 

pembahasan. Adapun deskripsi fokus sebagai berikut: 

a.  Peran 

Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok Untuk 

memenuhi hak dan tanggung jawabnya. Actor peran dikatakan telah berperan 

apabila memenuhi hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukanya 

dalam masyarakat. Seseorang dapat bertindak dalam peranya ketika dia 

mengatur suatu tugas tertentu sehingga peranya mempunyai hak dan tanggung 

jawab yang harus dia penuhi. 

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) adalah lembaga 

Pemerintah non departemen yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan 

bencana di daerah, provinsi, dan kabupaten/kota, dibawah pimpinan badan 

nasional penanggulangan bencana (BNPB). BPBD dibentuk berdasarkan 

keputusan presiden nomor 8 tahun 2008 dan menggantikan satuan koordinasi 
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pelaksana penanggulangan bencana(satkorlak) tingkat provinsi dan satuan 

pelaksana penanggulangan bencana (satlak PB) tingkat administrasi/kota, yang 

dimana keduanya ini dibentuk berdasarkan peraturan presiden nomor 83 tahun 

2005. 

c. Masyarakat 

Masyarakat merujuk pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam 

suatu wilayah tertentu dan memiliki interaksi sosial, norma, nilai, dan budaya 

yang sama atau serupa. Istilah ini juga mencakup organisasi sosial, struktur, dan 

proses-proses yang terjadi dalam suatu kelopmpok manusia. Masyarakat 

terbentuk oleh interaksi antara individu-individu yang saling mempengaruhi, 

serta oleh institusi-institusi seperti keluarga, agama, pemerintah, dan lembaga-

lembaga sosial lainnya. 

d. Tanah Longsor 

Tanah longsor yaitu pergerakan massa tanah atau gerakan tanah dalam 

jumlah yang besar. Longsoran atau gerakan tanah merupakan proses 

perpindahan massa/batuan akibat gaya berat (gravitasi). Tanah longsor telah 

lama menjadi perhatian ahli geologi karena dampaknya banyak menimbulkan 

korban jiwa maupun kerugian harta benda. Banyak faktor yang mengakibatkan 

terjadinya tanah longsor seperti faktor iklim dan perubahan cuaca serta faktor 

dari manusia seperti penebangan hutan secara liar. 

e. Mitigasi 

Mitigasi adalah serangkaian tindakan atau strategi yang direncanakan dan 

dilaksanakan untuk mengurangi dampak buruk atau kerugian dari suatu risiko 

atau bencana. Tujuan utama dari mitigasi adalah untuk mengurangi eksposur 
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terhadap risiko, serta mempersiapkan respons yang lebih efektif jika terjadi 

kejadian yang tidak diinginkan. dalam konteks ini, mitigasi dapat mencakup 

berbagi langkah seperti seperti perencanaan darurat, penyusunan kebijakan, 

pengembangan insfrastruktur yang tahan terhadap bencana, dan peningkatan 

kesadaran masyarakat terhadap bencana. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi pokok 

permasalahan yang akan diteliti adalah “bagaimana peran serta upaya badan 

penanggulangan bencana daerah (BPBD) terhadap masyarakat terkena tanah 

longsor di Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa”. 

Untuk lebih kongkritnya, penulis menyusun rumusan masalah sebagai 

Berikut: 

1. Bagaimana upaya mitigasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) terhadap wilayah terdampak tanah longsor di 

Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa? 

2. Apa Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap 

masyarakat terkena tanah longsor di Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, 

Kabupaten Gowa? 

 

D. Kajian Pustaka 

kajian pustaka atau penelitian terdahulu bertujuan untuk menyampaikan 

hasil bacaan terhadap literature (buku ilmiah dan hasil penelitian) yang berkaitan 

terhadap dasar masalah yang pertama diteliti. Oleh karena itu peneliti terlebih 

dahulu akan melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian 
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terdahulu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta membuktikan 

bahwa permasalahan penelitian yang akan diteliti oleh penulis belum pernah 

diteliti oleh peneliti terdahulu. 

1. Skripsi Haryanti Tahir, S.PWK dengan judul “analisis potensi bahaya tanah 

longsor dan upaya mitigasi bencananya di Kecamatan Tinggimoncong”, 

adapun kesimpulan yang dikutip oleh peneliti terdahulu yaitu: berdasarkan 

data dan hasil analisis yang dilakukan, maka dihasilkan kesimpulan 

berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut 

,berdasarkan tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Tinggimoncong dibagi 

menjadi 3 yaitu, tingkat kerawanan tinggi dengan luas wilayah 5.080 Ha atau 

35,56% dari luas wilayah Kecamatan Tinggimoncong mendominasi di 

kelurahan parigi dengan luas 2.354 Ha, tingkat kerawanan sedang dengan 

luas wilayah 9.090 Ha atau 63,62% dari luas wilayah Kecamatan 

Tinggimoncong mendominasi di kelurahan parigi dengan luas 2.540 Ha, 

tingkat kerawanan rendah hanya di kelurahan pattapang dengan luas 170 Ha 

atau 0,82%, upaya mitigasi bencana secara struktural dan non structural 

tetapi penelitian ini lebih ke struktural yaitu secara teknis dan vegetative 

sedangkan non structural hanya membuat peta-peta rawan bencana longsor 

dan sosialisasi terkait mitigasi bencana. Mitigasi struktural berdasarkan 

tingkat kerawanan dan karakteristik kawasanya dilakukan dengan metode 

vegetatif dengan menanam jenis tanaman berakar dalam, dapat menembus 

lapisan kedap air, mampu merembeskan air ke lapisan yang lebih dalam, dan 

mempunyai massa yang relatif ringan dan mekanis/sipil teknis meliputi 

pembuatan trap-trap terasering, kemudian untuk mitigasi daerah wisata 
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dilakukan dengan membatasi pembangunan dan pembatasan jumlah 

wisatawan pada hari tertentu. 5 

2. Skripsi Firman Nur Arif, dengan judul “ analisis kerawanan tanah longsor 

untuk menentukan upaya mitigasi bencana di Kecamatan Kemiri Kabupaten 

Purworejo” adapun kesimpulan yang dikutip oleh peneliti terdahulu yaitu: 

ada 46 satuan medan yang tersebar pada daerah penelitian dan masuk dalam 

3 (tiga) kriteria atau kelas tingkat kerawanan medan terhadap tanah longsor, 

yaitu tingkat kerawanan rendah, tingkat kerawanan sedang, dan tingkat 

kerawanan tinggi, satuan medan yang memiliki tingkat kerawanan tanah 

longsor rendah mempunyai wilayah yang paling luas yaitu seluas 5.670,27 

Ha, kerawanan tanah longsor rendah mempunyai karakteristik berada pada 

lereng yang landai sampi datar, mempunyai nilai harkat rendah dan 

penggunaan lahan didominasi oleh sawah irigasi dan kebun, satuan medan 

dengan tingkat kerawanan tanah longsor sedang mempunyai luas wilayah 

1.785,48 Ha dengan karakteristik kemiringan lereng datar dan agak curam, 

penggunaan lahan didominasi oleh kebun dan tegalan, dan satuan medan 

dengan tingkat kerawanan tanah longsor tinggi memiliki luas wilayah paling 

kecil yaitu seluas 2.858,94 Ha dengan karakteristik berada pada kemiringan 

lereng yang curam dan sangat curam, penggunaan lahan didominasi oleh 

kebun, hutan dan ruang terbuka, upaya mitigasi bencana terbagi menjadi tiga 

yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Upaya mitigasi pra-

bencana merupakan upaya pencegahan sebelum terjadi tanah longsor, hal 

 
5 Haryanti tahir “Analisis Potensi Bahaya Tanah Longsor dan Upaya Mitigasi Bencananya 

Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa” Skripsi Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah 
dan Kota (Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar,2019) h. 126-127. 
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yang dilakukan yaitu dengan mengikuti pelatihan tanggap bencana agar lebih 

tanggap jika suatu saat terjadi bencana, menanam pohon berakar keras serta 

membangun bangunan penahan longsor pada daerah yang miring. Pada saat 

bencana merupakan upaya penyelamatan diri dan peningkatan status 

bencana kepada penduduk lain. Sedangkan pasca bencana merupakan usaha 

rekonstruksi kembali kerusakan yang terjadi seperti memperbaiki sarana 

dan prasarana yang rusak, serta melaporkan kejadian kepada pemerintah 

setempat. 6 

3. Skripsi Karmila, dengan judul “kesiapsiagaan badan penanggulangan 

bencana daerah terhadap penanggulangan bencana banjir di Kabupaten 

Gowa” adapun kesimpulan yang dikutip oleh peneliti terdahulu yaitu: hasil 

penelitian menunjukan bahwa upaya Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) terhadap penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Gowa 

adalah suatu upaya yang tersusun secara struktur dan dilakukan dengan 

membangun usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat Gowa dalam mengantisipasi dalam suatu bencana 

yang akan segera terjadi dan yang kemungkinan tidak terjadi, upaya tersebut 

yang dilakukan sudah efektif dan berfungsi sebagaimana mestinya. Adapun 

upaya penanggulangan bencana tersebut, yaitu: 1) penyuluhan atau 

sosialisasi bencana alam: 2) kontingensi: dan 3) simulasi. Adapun faktor 

penghambat badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan 

bencana banjir di Kabupaten Gowa yaitu: 1) kurangnya personil Badan 

 
6 Firman nur arif “Analisis Kerawanan Tanah Longsor Untuk Menentukan Upaya Mitigasi 

Bencana Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo” Skripsi Mahasiswa Jurusan Geografi, 
Universitas Negeri Semarang, 2015, h. 120-12. 
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Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di bagian kesiagaan dan 

pencegahan: 2) kurangnya dana yang dilakukan kepada pemerintah untuk 

penanggulangan bencana daerah apabila terjadi bencana banjir di Kabupaten 

Gowa. 7 

4. Tri Puspita Sari, dengan judul “kesiapsiagaan masyarakat dalam 

penanggulangan bencana alam di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer 

didapatkan dari responden dengan melakukan wawancara sehingga bisa 

mendapatkan hasil wawancara. Pada penelitian ini, ditemukan hasil 

penelitian bahwa upaya masyarakat dalam menanggulangi bencana alam 

yang terjadi di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

Kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam sudah 

berjalan dengan lancara, namun belum terlalu maksimal. Bentuk program 

yang ada di desa tersebut adalah Kampung Siaga Bencana (KSB). Adapun 

faktor penunjang dalam menanggulangi bencana yaitu terdapatnya system 

sumber formal maupun informal serta system sumber kemasyarakatan yang 

siap dan  bersedia untuk memberikan bantuan dalam penanggulangan 

bencana alam yang terjadi di Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa. 

Dengan demikian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

Adalah pada penelitian kali ini penulis lebih berfokus pada peran serta upaya 

 
7 Karmila “Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap 

Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa” Skripsi Mahasiswa Jurusan pmi Konsentrasi 
Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017, h. 65-66.  
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap masyarakat terkena 

tanah longsor di Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam rangka untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian dan 

mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, 

maka dikemukakan tujuan dan kegunaan dalam penelitian. 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagaimana disebutkan dalam perumusan masalah 

dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu dikemukakan sebagai 

berikut: 

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana upaya mitigasi yang 

dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap 

daerah terdampak tanah longsor di Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, 

Kabupaten Gowa? 

b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa peran badan penanggulangan 

bencana daerah (BPBD) terhadap masyarakat yang terkena tanah longsor di 

Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan  Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Kegunaan teoretis 

1) Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman, referensi dan tambahan 

inormasi bagi pembacanya yang akan melakukan suatu penelitian terkait 

tentang peran serta upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
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(BPBD) terhadap masyarakat terkena tanah longsor di Lonjoboko, 

Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. 

2) Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman peneliti mengenai peran serta upaya Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) terhadap masyarakat terkena tanah longsor di 

Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat di Lonjoboko, 

Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa dan menjadi informasi yang 

berguna bagi seluruh pembaca. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bacaan atau 

referensi baru bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih mengenai peran 

serta upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap 

masyarakat terkena tanah longsor di Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, 

Kabupaten Gowa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Peran 

1. Pengertian Peran 

Secara umum pengertian peran adalah seperangkat perilaku yang 

diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosial, baik secara formal maupun 

non formal. Ada juga yang mengatakan bahwa pengertian peran adalah tindakan 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa dan merupakan bentuk 

perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan dalam 

masyarakat. Peran adalah bagian dinamis dari status atau posisi sosial. Artinya 

apabila seseorang dapat menunaikan kewajibanya dan mencapai haknya maka ia 

telah memenuhi perannya. Peran lebih memprioritaskan pengaturan mandiri dan 

kinerja proses. Peran seseorang mencakup tiga hal, yaitu: 1). Peran merupakan 

bagian dari aturan (norma) yang mengatur seseorang dalam masyarakat. 2). 

Peran adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh seorang individu dalam 

masyarakat. 3). Peran adalah pola perilaku individu yang berperan penting dalam 

struktur sosial suatu masyarakat. 1 

Sedangkan menurut Suhardono, peran merupakan seperangkat tolak ukur 

yang membatasi perilaku apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam suatu 

jabatan, ketidaksesuaian dapat menimbulkan konflik peran yang terjadi apabila 

harapan terhadap suatu jabatan tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya. 2 

 
1 M. prawiro, “Pengertian Peran:Arti,Konsep,Struktur,dan Jenis Peran” (2018) 
2 Suhardono, Edy. “Peran:Konsep,Derivasi, dan Implikasinya”, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama,1994), 14. 
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Peran menurut R. Suyoto Bakir, dapat didefinisikan sebagai tingkat 

dimana orang diharapkan dalam masyarakat. Dalam hal ini, status diasumsikan 

sebagai kedudukan tertentu dalam masyarakat, baik yang lebih tinggi,menengah, 

atau rendah. Jabatan merupakan wadah yang memuat hak dan tanggung jawab 

tertentu, sedangkan hak dan tanggung jawab tersebut dapat dikatakan sebagai 

peran. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa seseorang yang menduduki posisi 

tertentu adalah roleplayer. Hak sebenarnya adalah hak untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau 

kewajiban.3 

2. Fungsi Peran 

Dalam pembahasan mengenai tentang berbagai peran yang telah melekat 

pada setiap individu-individu yang ada dalam masyarakat, terdapat beberapa 

pendapat terkait dengan fungsi peran yaitu: 

a. Peran tertentu wajib dijalankan jika struktur masyarakat ingin dipertahankan 

kelangsungannya. 

b. Peranan bisa diletakkan pada individu yang dapat dikatakan sanggup oleh 

masyarakat untuk menjalankanya, mereka yaitu orang yang sudah terampil 

dan mempunyai kekuatan. 

c. Masyarakat belum tentu akan menyerahkan peluang-peluang yang setara 

dengan orang yang mampu melaksanakan peranya. Bahkan seringkali terlihat 

 
3 R. Suyoto Bakir, “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”, (Tangerang: Karisma Publishing, 

2009), h. 348. 
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kalau masyarakat sangat terpaksa untuk membatasi peluang-peluang 

tersebut.4 

3. Jenis-Jenis Peran 

Peran atau role juga memiliki beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:  

a. Peran yang sebenarnya (Enacted Role) adalah suatu cara yang benar-benar 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ketika menjalankan suatu 

peran. 

b. Peran yang ditentukan (Prescribed Role) adalah cara masyarakat meminta kita 

untuk memenuhi peran tertentu. 

c. Konflik peran (Role Conflict) adalah suatu kondisi yang dialami oleh satu atau 

lebih posisi yang memerlukan ekspektasi dan tujuan peran yang saling 

bertentangan.  

d. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara 

emosional. 

e. Kegagalan peran (Role Failure) adalah ketidakmampuan seseorang untuk 

menjalankan peran tertentu. 

f. Model peranan (Role Mode) adalah perilaku seseorang yang dijadikan contoh, 

ditiru, dan diikuti.  

g. Rangkaian atau ruang lingkup peran (Role Set) adalah hubungan seseorang 

dengan orang lain pada saat dia menjalankan perannya.5 

 

 
4 Dea riska “Peran BPBD Dalam Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana 

Kebakaran Di Krukut Tamansari Jakarta barat” Skripsi Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan 
Sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta,2020, h. 24. 

5 Rezki nur alam “ Peran kepemimpinan perempuan Dalam Mengembangkan (Ma Nurul 
Ilmi Desa Meranti Kecamatan Taliabu Barat) Skripsi Mahasiswa Program Studi Manajemen 
Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2021, h. 13-14. 
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B. Konsep Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

1. Pengertian Badan Penanggulangan Benacana Daerah (BPBD) 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu Lembaga 

pemerintah nondepartemen yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan 

bencana di daerah, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh badan nasional penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) dibentuk berdasarkan keputusan presiden no 8 tahun 

2008 yang mengantikan satuan koordinasi penanggulangan bencana (Satkorlak) 

tingkat provinsi dan satuan pelaksana penanggulangan bencana (Satlak PB) 

tingkat administrasi/kota yang keduanya dibentuk melalui keputusan presiden 

nomor 83 tahun 2005. 6 

2. Sejarah Terbentuknya Badan Penangulangan Bencana daerah 

(BPBD) 

Sejarah berdirinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

diawali dengan berdirinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

sebagai induk dari Badan Benanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sejarah 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak terlepas dari situasi, 

ruang lingkup, mulai dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa 

kemerdekaan hingga bencana alam yang menyertai gempa bumi dahsyat di 

samudera hindia pada abad 20-an. Perkembangan tersebut sangat dipengaruhi 

pada konteks situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana. 

Dalam situasi saat ini, beberapa bencana yang disebabkan oleh kondisi 

geografis, geologis, hidrologis, dan demografis mendorong Indonesia untuk 

 
6 Wikipedia “Badan Penanggulangan Bencana Daerah” 2024 

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penanggulangan_Bencana_Daerah  

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penanggulangan_Bencana_Daerah
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mengembagkan visi untuk meningkatkan ketahanan negara terhadap bencana. 

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdapat 17.508 pulau di 

kawasan ini. Meski kepulauan ini menyimpan kekayaan dan keindahaan alam 

yang sangat luar biasa, perlu dipahami masyarakat Indonesia bahwa kepulauan 

ini memiliki 129 gunung berapi aktif atau dikenal dengan ring of fire, dan terletak 

di titik pertemuan tiga lempeng tektonik aktif di dunia, lempeng indo-australia, 

Eurasia, dan pasifik. Ring of fire dan pertemuan tiga lempeng tektonik membuat 

negara kepulauan ini beresiko terkena bencana alam. Di sisi lain, letak Indonesia 

yang berada di wilayah tropis dan kondisi hidrologis menyebabkan terjadinya 

bencana alam lain seperti angin puting beliung, hujan ekstrim ,banjir, tanah 

longsor, dan kekeringan. 

Bencana alam tidak hanya menjadi ancaman, selain bencana alam seperti 

kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial dan kegagalan teknologi kerap melanda 

tanah air. Jika terjadi bencana, pemerintah indonesia berperan penting dalam 

membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air. Pembentukan lembaga 

merupakan bagian dari suatu sistem yang terjadi dari waktu ke waktu. Lembaga 

ini sudah ada sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945 dan perkembangan 

organisasi penanggulangan bencana dapat dibagi berdasarkan periode-periode 

berikut: 

1945-1966 pemerintah Indonesia membentuk Badan Penolong Keluarga 

Korban Perang (BPKKP). Didirikan pada 20 agustus 1945, badan ini berfokus 

pada situasi pasca perang di Indonesia. Misi lembaga tersebut adalah membantu 

korban perang dan keluarga korban perang kemerdekaan. 
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1966-1967 pemerintah kembali membentuk Badan Pertimbangan 

Penanggulangan Bencana Alam (BP2BAP) melalui keputusan presiden nomor 

256 tahun 1966. Menteri sosial bertanggung jawab atas lembaga ini. BP2BAP 

berperan dalam manajemen krisis dan penanggulangan bencana. Dengan 

keputusan tersebut, paradigma penanggulangan bencana berkembang dan tidak 

hanya berfokus pada bencana akibat ulah manusia, namun juga bencana alam. 

1979-1990 pada periode ini, Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan 

Bencana Alam (TKP2BA) dialihkan ke Badan Koordinasi Nasional 

Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PBA) yang diketuai oleh menteri sosial 

dan dibentuk melalui keputusan presiden nomor 28 tahun 1979. Penanggulangan 

bencana meliputi tahap pencegahan, pertolongan pertama, dan rehabilitasi. 

Sebagai kelanjutan fungsional dari keputusan presiden tersebut, menteri dalam 

negeri melalui instruksi nomor 27 tahun 1979 membentuk Satuan Koordinasi 

Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam (satkorlak PBA) di setiap provinsi. 

1990-2000 bencana tidak hanya disebabkan oleh alam, tetapi juga non-

alam, dan sosial. Bencana non-alam seperti kecelakaan lalu lintas, kegagalan 

teknis dan konflik sosial mewarnai pemikiran penanggulangan bencana pada 

periode ini. Hal inilah yang melatarbelakangi penyempurnaan Badan Koordinasi 

Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Keputusan presiden nomor 43 

tahun 1990 memperluas cakupan tugas bakornas PB tidak hanya berfokus pada 

bencana alam tetapi juga non-alam dan sosial. Hal ini ditegaskan melalui 

keputusan presiden nomor 106 tahun 1999. Penanggulangan bencana 

memerlukan pendekatan multidisiplin, multi stakeholder, dan interdisipliner 

yang terkoordinasi. 
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2001-2005 indonesia mengalami krisis multidimensi sebelum periode ini. 

Bencana sosial di beberapa tempat kemudian menimbulkan permasalahan baru. 

Persoalan ini memerlukan penanganan khusus karena menyangkut migrasi. Oleh 

karena itu, bakornas PB kemudian berkembang menjadi Badan Koordinasi 

Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi (Bakornas 

PBP). Kebijakan ini dituangkan dalam keputusan presiden nomor 3 tahun 2001, 

yang kemudian diperbaharui dengan keputusan presiden nomor 111 tahun 2001. 

2005-2008 tragedi gempa bumi dan tsunami tahun 2004 yang melanda 

aceh dan sekitarnya mendapat perhatian serius bagi masyarakat Indonesia, 

pemerintah, dan sekitarnya. Komunitas internasional di bidang manajemen 

bencana. melihat situasi yang ada, pemerintah Indonesia mengeluarkan 

keputusan presiden nomor 83 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional 

Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Badan ini mempunyai fungsi koordinasi 

sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana yang didukung oleh pelaksana 

sehari-hari. Oleh karena itu, topik utamanya adalah pendekatan paradigma 

pengurangan resiko bencana. 2008 (dengan UU 24 dan Keppres 8) menyikapi 

sistem penanggulangan bencana saat itu, pemerintah Indonesia sangat 

memperhatikan peraturan perundang-undangan, kelembagaan. Dan 

penganggaran. Setelah terbitnya UU penanggulangan bencana nomor 8 tentang 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2008. Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) terdiri atas unsur pengelola, unsur 

pengendalian penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan 

bencana. Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah 
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mengkoordinasikan pelaksanaan upaya penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu, dan komprehensif.7 

3. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan unsur 

pendukung tugas bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 

penanggulangan bencana, dipimpin oleh kepala lembaga, berada di bawah bupati 

dan bertanggung jawab kepada bupati. Sebagaimana yang telah dimaksud Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD) mempunyai tugas yaitu: 

a. Merumuskan program aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data 

yang ada sebagai pedoman pelaksana dalam melakukan suatu kegiatan. 

b. Memperjelas perintah atasan dengan meneliti masalah dan peraturan 

perundang-undangan agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

c. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaannya, 

memberikan bimbingan dan instruksi secara lisan dan tertulis untuk 

meningkatkan kelancaran pelaksana tugas.  

d. Berkoordinasi dengan satuan gugus tugas daerah lainnya di daerah, instansi 

vertikal yang ada di daerah, badan usaha dan pihak lain yang dibutuhkan pada 

saat tahap pra-bencana, darurat, dan pasca bencana sesuai dengan kebutuhan.  

e. Melaksanakan komando dengan mengerahkan sumber daya manusia, 

peralatan, logistik dan prasarana lainnya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah 

 
7 BPBD Kabupaten Malang, “Sejarah BPBD” 2019 

https://bpbd.malangkab.go.id/pd/slug?title=sejarah-bpbd  

https://bpbd.malangkab.go.id/pd/slug?title=sejarah-bpbd
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(SKPD), lembaga vertical, lembaga/organisasi dan pihak lain yang diperlukan 

untuk tata cara pertolongan yang berada di daerah.  

f. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, meliputi kegiatan pra 

bencana, bantuan darurat, dan pascabencana dengan berkoordinasi dan 

terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, lembaga vertikal 

yang ada di daerah dengan memperhatikan praktik dan permasalahan hukum. 

g. Melakukan pengawasan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan 

terpadu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi vertikal yang 

ada di daerah, lembaga/organisasi atau badan lain sesuai dengan praktik dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

h. Menyelenggarakan, mengelola,mendistribusikan serta bertanggung jawab 

atas penerimaan bantuan untuk bencana. 

 i.   Mendefinisikan formasi bencana penanggulangan bencana (SATGAS).  

j. Secara berkala memantau, menilai dan mengevaluasi prestasi kerja bawahan, 

dengan menggunakan sistem evaluasi yang ada sebagai cerminan prestasi 

kerja mereka.  

k. Mengirimkan laporan pelaksana tugas kepada instansi pengawas sebagai dasar 

pengambilan keputusan. 

l. menyampaikan usulan dan pertimbangan kepada atasan secara lisan dan 

tertulis sebagai masukan demi kelancaran pelaksana tugas.  

m.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pengawas sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawabnya.8 

 
8 BPBD Kabupaten Karanganyar “Tugas Pokok & Fungsi BPBD” 2021 

https://bpbd.karanganyarkab.go.id/?p=128  
 

https://bpbd.karanganyarkab.go.id/?p=128
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4. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) mempunyai fungsi: 

a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, 

lembaga vertikal yang ada di daerah, lembaga komersial dan badan lain yang 

diperlukan pada tahap prabencana, darurat, pasca bencana. 

b.  Melakukan pengkomandoan dengan mengerahkan Sumber Daya Manusia 

(SDM), peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi 

vertikal yang ada di daerah dan sumber daya mendesak lainnya. 

c. Pelaksanaanya terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat 

daerah lainnya, lembaga vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan 

kebijakan pelaksana dan peraturan perundang-undangan penanggulangan 

bencana.  

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang mungkin diberikan oleh penguasa sesuai   

dengan tugas dan tanggung jawabnya. 9 

 

C. Mitigasi 

Mitigasi adalah serangkain upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik 

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah 

atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Dari batasan 

ini sangat jelas bahwa mitigasi bersifat pencegahan sebelum kejadian. Mitigasi 

 
9 BPBD Kabupaten Karanganyar “Tugas pokok & Fungsi BPBD” 2021 

https://bpbd.karanganyarkab.go.id/?p=128  

https://bpbd.karanganyarkab.go.id/?p=128
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bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagi 

upaya dan pendekatan antara lain.  

1. Pendekatan Struktural 

Mitigasi struktural adalah bentuk mitigasi yang terstruktur dan sistematis 

yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah dalam mengurangi dampak 

negatif banjir. Secara teknis mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi 

dampak suatu bencana misalnya, membuat rancangan atau desain yang kokoh, 

dan membuat rancangan teknis pengamanan, misalnya mengurangi tingkat 

kemiringan lereng. 10 

Undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2007 pasal 47 ayat 1 

yaitu: 

a. Pelaksanaan penata ruang. 

b. Peraturan pembagunan, pembangunan infakstruktur dan tata bangunan. 

c. Penyelengaraan pendidikan, penyuluhan dan peatihan baik secara 

konvensional maupun modern. 11 

2. Pendekatan Administratif 

Pemerintah atau pimpinan organisasi dapat melalukan pendekatan 

administratif dalam manajemen bencana, khususnya ditahap mitigasi. 

3. Pendekatan Manusia 

Pendekatan secara manusia ditujukan untuk membentuk manusia yang 

paham dan sadar mengenai bahaya bencana. Untuk itu perilaku dan cara hidup 

 
10 Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan 

Pengungsi, Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasi di Indonesia, h. 3. 
11 Departemen Sosial RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, h.26 
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mausia harys dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan 

potensi bencana yang dihadapinya. .12 

 

D. Konsep Tanah Longsor 

1. Pengertian Tanah Longsor 

Longsor atau Gerakan tanah adalah salah satu bencana geologis yang 

disebabkan oleh faktor alam dan non alam. Tanah longsor juga dikenal sebagai 

(landslide) adalah bentuk erosi (pemindahan massa tanah) dimana tanah 

diangkut atau digerakkan secara bersamaan dalam jumlah besar pada saat yang 

sama. 13 

Menurut Plummer dia menjelaskan bahwa tanah longsor yaitu Ketika 

lapisan tanah, runtuhan batu, atau tanah bergerak miring ke bawah dalam jumlah 

besar atau sebagai sebuah massa karena adanya tarikan gravitasi.14 

Menurut Hardiyatmo tanah longsor (landslide) adalah salah satu bencana 

alam yang sering melanda daerah perbukitan yang berada di wilayah tropis. gaya 

gravitasi biasanya menyebabkan gerakan massa atau longsor, dan kadang-kadang 

getaran atau gempa menjadi pemicu terjadinya longsor.15 

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tanah Longsor 

Tanah longsor terjadi dikarenakan adanya lereng yang tidak stabil dan 

massa tanah atau batuan bergerak turun karena ketidakseimbangan gaya yang 

 
12 Annisa Kurnia Shalihat, Pola Adaptasi Masyarakat Terhadap Banjir Di masyarakat 

Perumahan Genuk Indah Kota Semarang. Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang Fakultas 
Ilmu Sosial Jurusan Geografi, 2015), h. 22-25 

13 Paimin, “Teknik Mitigasi Banjir dan Longsor”, (Tropenbos International Indonesia 
Programme, 2009) h. 14. 

14 Plummer, “Physical Geology 11th Edition”, (New York: McGraw-Hill, 2007) h. 224. 
15 Hary Christady Hardiyatmo, “Tanah Longsor dan Erosi”, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2012) h. 1. 
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bekerja pada lereng. Gaya penahan massa tanah pada lereng dipengaruhi oleh 

kandungan air, berat massa tanah itu sendiri, dan berat beban bangunan. Gaya 

peluncur massa tanah pada lereng juga dipengaruhi oleh gaya penahan massa 

tanah. Ketidakseimbanga gaya ini menyebabkan terjadinya tanah longsor. 16 

Faktor lain penyebab terjadinya tanah longsor sebagai berikut: 

a. Hujan  

Musim kering yang lama akan menyebabkan banyak air menguap di 

permukaan tanah. Hal ini menyebabkan pori-pori tanah muncul yang 

menyebabkan retakan dan merekahnya tanah ke permukaan. Ketika hujan, air 

akan masuk ke area yang retak, menyebabkan tanah mengembang Kembali 

dengan cepat. Intensitas hujan yang tinggi biasanya terjadi pada awal musim 

hujan menyebabkan kandungan air di tanah menjadi jenuh dalam waktu yang 

singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menyebabkan longsor karena air 

akan masuk ke tanah yang merekah dan terakumulasi di dasar lereng yang 

menyebabkan gerakan lateral. 

b. Lereng Terjal 

Lereng atau tebing yang terjal dapat memperbesar gaya pendorong karena air 

sungai, mata air, air laut, dan angin akan mengikis lereng. Kebanyakan sudut 

pada lereng penyebab longsor Sebagian besar adalah 180 derajat apabila tepi 

lereng curam dan bidang longsornya datar. 

 

 

 
16 Ana Mariana Ulfah Rahayu, “Studi Tingkat Kerawanan Longsor Di Kecamatan 

Pamijahan Kabupaten Bogor”, Skripsi, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 
Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 
2016, h. 11. 
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c. Tanah yang Kurang Padat dan Tebal 

Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah liat yang tebalnya lebih dari 2,5 m 

jika kemiringannya lebih dari 220 derajat. Jenis tanah ini dapat menyebabkan 

tanah longsor terutama pada saat hujan. Selain itu, tanah ini sangat sensitif 

terhadap pergerakan tanah karena melunak jika terkena air dan pecah jika 

cuaca terlalu panas. 

d. Batuan yang Kurang Kuat 

Batuan endapan gunung api dan sedimen berukuran pasir serta campuran 

kerikil, pasir dan tanah liat umumnya kurang kuat. Batuan ini mudah menjadi 

tanah jika terkena pelapukan dan umumnya mudah longsor pada lereng yang 

curam. 

e. Jenis Tanah Lahan 

Tanah longsor sering terjadi pada lahan persawahan, lahan pertanian, dan 

terdapat genangan air pada lereng yang curam. Di sawah akar tidak cukup 

kuat untuk mengikat butiran tanah, sehingga tanah menjadi lunak dan jenuh 

air sehingga memicu terjadinya tanah longsor. Sedangkan pada areal 

budidaya, penyebabnya adalah akar pohon tidak dapat menembus jauh ke 

dalam areal longsor dan umumnya terjadi di daerah longsoran lama. 

f.  Getaran 

Getaran yang ditimbulkan biasanya disebabkan oleh gempa bumi, ledakan, 

getaran mesin, serta getaran lalu lintas kendaraan. Akibatnya, tanah, jalan, 

lantai, dan dinding rumah menjadi retak. 
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3. Jenis-Jenis Tanah Longsor 

Terdapat 6 jenis tanah longsor, yakni: longsoran translasi, longsoran 

rotasi, pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan 

rombakan. Jenis longsoran translasi serta rotasi paling banyak terjadi di 

indonesia. 

a. Longsoran Translasi 

Longsor translasi terjadi ketika bumi bergerak pada permukaan geser yang 

datar atau bergelombang landau. Longsor jenis ini sering terjadi di wilayah 

Indonesia. 

b. Longsoran Rotasi 

Longsor rotasi terjadi bila tanah dan batuan bergerak secara bersamaan pada 

bidang gelincir yang cekung. Jenis longsor ini juga sering terjadi di wilayah 

Indonesia. 

c.   Pergerakan Blok 

Pergerakan blok adakah jenis tanah longsor yang terjadi apabila batuan 

bergerak sepanjang permukaan luncuran yang licin. 

d. Runtuhan Batu 

Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batu bergerak bebas menuruni 

lereng yang curam. Biasanya terjadi di daerah pesisir Pantai. 

e. Rayapan Tanah 

Pergerakan rayapan tanah hampir tidak dapat terlihat dan tidak dapat 

dirasakan. Seiring berjalanya waktu, tiang telepon, tiang Listrik, pohon, dan 

rumah akan miring ke bawah. 
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f. Aliran bahan Rombakan 

longsoran jenis ini biasanya terjadi saat hujan deras. Longsoran jenis ini dapat 

terjadi di sepanjang Lembah dan dapat mencapai ratusan meter. Longsoran 

jenis ini dapat menelan banyak korban jiwa.17 

Menurut Plummer, tipe pergerakan longsor bisa diklasifikasikan menjadi 

tiga yaitu sebagai berikut:18 

a. Jatuhan 

Jatuhan adalah pergerakan vertical material akibat aksi gaya berat yang 

terjadi pada batuan terjal dan sangat curam. jatuhan terjadi Ketika material 

yang jatuh melayang bebas atau mengguncang pada lereng. 

 b. Aliran 

Aliran adalah pergerakan suatu massa tanah atau batuan yang dimana gaya 

geser tanah atau batuan kecil tersebut bergerak menuruni lereng yang curam 

dalam bentuk cairan kental atau melekat. 

 c. Pergeseran 

pergeseran atau perpindahan adalah pergerakan suatu massa yang tidak 

terputus sepanjang satu atau lebih permukaan yang kokoh atau kuat. 

4. Dampak Tanah Longsor 

Banyak dampak yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya tanah longsor 

baik dampak terhadap kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan maupun 

dampak terhadap keseimbangan lingkungan. 

 

 
17 Volcanological Survey of Indonesia: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 

“Pengenalan Gerak Tanah” Tahun 2005, h. 2. 
18 Plummer, “Physical Geology”, 2007, h. 225. 

https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=25918 

https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=
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a. Dampak Terhadap Kehidupan 

Bencana tanah longsor mempunyai dampak yang sangat besar terhadap 

kehidupan khususnya manusia jika tanah longsor terjadi di kawasan padat 

penduduk maka korban jiwa yang ditimbulkan akan sangat besar, apalagi 

bencana tanah longsor terjadi secara tiba-tiba tanpa peringatan akan 

terjadinya tanah longsor. Adapun dampak yang dapat ditimbulkan dengan 

terjadinya tanah longsor terhadap kehidupan yaitu sebagai berikut: 

1) Bencana longsor banyak menelan korban jiwa. 

2) Terjadinya kerusakan pada infrastruktur publik seperti jalan, 

jembatan, dan sebagainya. 

3) Kerusakan bangunan seperti gedung perkantoran dan perumahan 

penduduk serta sarana peribadatan. 

4) Menghambat proses aktivitas manusia dan merugikan baik Masyarakat 

yang terdapat disekitar bencana maupun pemerintah. 

b. Dampak Terhadap Lingkungan 

Adapun dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan akibat terjadinya 

tanah longsor adalah sebagai berikut: 

1). Terjadinya kerusakan lahan. 

2). Hilangnya vegetasi penutup lahan. 

3). Terganggunya keseimbangan ekosistem. 

4). Lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis. 

5). Terjadinya tanah longsor dapat menutup lahan yang lain seperti sawah, 

kebun dan lahan produktif lainnya.19 

 
19 Nandi, “Longsor” Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, 2007, h. 17-18. 
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5. Klasifikasi Tingkat Kerawanan Longsor 

Menurut peraturan menteri pekerjaan umum No. 22/PRT/M2007 tentang 

pedoman penataan ruang Kawasan longsor, sehingga dalam penetapan struktur 

wilayah, model tata ruang serta jenis dan intensitas kegiatan dapat diterapkan 

secara tepat, maka pada setiap tipe zona berpotensi longsor ditetapkan 

klasifikasinya, yakni kelompok tipe-tipe zona yang berpotensi longsor ke dalam 

Tingkat kerentanannya. 

Tingkat kerentanan sendiri merupakan ukuran kemungkinan terjadinya 

bencana tanah longsor pada suatu zona tanah longsor serta kemungkinan 

besarnya korban dan kerugian apabila terjadi bencana longsor yang diukur 

berdasarkan indikator-indikator Tingkat kerawanan fisik alami dan Tingkat 

kerawanan karena aktivitas manusia atau Tingkat resiko. 

Untuk menentukan kerawanan, faktor-faktor alami seperti kemiringan 

lereng, sifat tanah dan lapisan batuan (litosfer), struktur geologi, curah hujan, dan 

hidrologi lereng dipelajari. Selain itu, faktor-faktor aktivitas manusia seperti 

kepadatan penduduk, jenis kegiatan, dan tingkat penggunaan lahan dan lereng, 

serta kesiapan pemerintah daerah dan Masyarakat untuk mengantisipasi bencana 

longsor juga dipelajari. Suatu daerah berpotensi longsor, dapat dibedakan 

kedalam 3 (tiga) tingkatan kerawanan berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas 

sebagai berikut: 

a. Kerawanan Tinggi 

Kawasan dengan Tingkat kerawanan tinggi adalah tempat yang memiliki 

kemungkinan besar mengalami gerakan tanah dan dihuni oleh penduduk yang 

cukup padat atau di mana terdapat konstruksi yang sangat mahal atau 
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penting. Dilokasi seperti ini, longsor (gerakan tanah) sering terjadi, terutama 

selama musim hujan atau gempa bumi. 

b. Kerawanan Sedang 

Kawasan dengan Tingkat kerawanan sedang memiliki potensi tinggi untuk 

mengalami gerakan tanah, tetapi tidak ada permukaan dan tidak ada 

bangunan yang terancam, yang relatif murah dan tidak penting. 

c. Kerawanan Rendah 

Kawasan dengan Tingkat kerawanan rendah memiliki potensi Gerakan tanah 

yang tinggi, tetapi tidak ada resiko korban manusia atau bangunan. Area 

dengan tingkat kerawanan rendah adalah area yang memiliki permukiman 

atau bangunan penting dan mahal yang kurang berpotensi mengalami 

longsoran.20 

6. Parameter-Parameter Longsor 

a. Kemiringan Lereng 

Faktor-faktor yang menjadikan lereng rawan longsor antara lain faktor 

internal (di dalam badan lereng itu sendiri) dan faktor eksternal (di luar 

lereng), antara lain kegempaan, iklim (curah hujan), vegetasi, morfologi, 

batuan/tanah dan kondisi local, Tingkat kelembaban tanah (kelembapan), 

rembesan dan ciri-ciri geologi seperti patahan (terutama yang masih aktif), 

rekahan dan liniasi. 

Penyebab lain terjadinya tanah longsor adalah adanya gangguan dari 

dalam yaitu yang berasal dari dalam lereng itu sendiri, terutama peranan air 

pada lereng. Kondisi ini tidak lepas dari pengaruh luar yaitu iklim akibat hujan. 

 
20 Kementerian PUPR, “Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana”, 2007, h. 

22-23. 
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Peningkatan volume air ditandai dengan peningkatan kandungan air pada 

tanah, derajat kejenuhan atau tinggi muka air pada tanah. Peningkatan air pada 

tanah melemahkan sifat fisik dan mekanik tanah serta meningkatkan tekanan 

air pori yang berarti menurunkan ketahanan geser massa lereng. Aliran air 

pada tanah juga meningkat dan erosi dibawah permukaan (piping atau 

subaqueous) meningkat. Akibatnya bagian-bagian massa tanah yang lebih 

halus tersapu, sehingga ketahanan massa pada tanah tersebut semakin 

menurun. 

b. Curah Hujan  

Hujan akan meningkatkan presipitasi dan kejenuhan pada tanah serta 

naiknya permukaan air pada tanah. Apabila hal ini terjadi pada lereng yang 

partikelnya lemah (tanah dan batuan) maka akan menurunkan kuat geser 

tanah/batuan dan meningkatkan berat massa tanah, pada dasarnya ada dua 

tipe terjadinya longsor yaitu hujan deras 70-100 mm per hari atau hujan 

kurang deras. Hujan deras yang berlangsung terus menerus selama beberapa 

jam sampai beberapa hari dan kemudian disusul dengan hujan deras sesaat. 

Hujan juga dapat menyebabkan erosi pada dasar lereng dan dapat 

meningkatkan sudut lereng sehingga dapat menyebabkan terjadinya bencana 

tanah longsor. 

c. Jenis Tanah 

Faktor tanah mempunyai kerentanan yang berbeda-beda terhadap 

terjadinya bencana tanah longsor. Kepekaan tanah longsor yaitu mudah atau 

tidaknya tanah longsor sebagai fungsi berbagai sifat tanah dan kimia pada 

tanah. Adapun sifat-sifat tanah yang mempengaruhi kepekaan longsor yaitu: 
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1). Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi laju infiltrasi, permeabilitas dan 

 kapasitas menahan air. 

2). Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi ketahanan struktur tanah 

terhadap disperse dan pengikisan oleh butir-butir tanah yang jatuh dan 

aliran permukaan. 

Menurut Arifin 2006 dalam Aswar 2012:10 bahwa sifat-sifat tanah yang 

mempengaruhi longsor adalah tekstur, struktur, bahan organic, kedalaman, 

sifat lapis air pada tanah dan Tingkat kesuburan tanah. 

d. Batuan 

Faktor geologi yang mempengaruhi terjadinya pergerakan tanah yaitu 

struktur geologi, sifat batuan, hilangnya daya rekat pada tanah akibat proses 

alam (pelarutan) dan gempa bumi. Struktur geologi yang mempengaruhi 

terjadinya pergerakan tanah adalah kontak batuan dasar dengan pelapukan 

batuan, retakan atau patahan, perlapisan batuan dan patahan. Zona patahan 

merupakan zona lemah yang mengakibatkan kekuatan batuan berkurang 

sehingga menimbulkan banyak retakan yang memudahkan air meresap.21 

 

E. Pandangan Islam Terhadap Bencana Alam 

Dalam perspektif agama islam, suatu musibah atau bencana selalu ada 

kaitanya dengan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia di atas muka 

bumi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman allah swt dalam QS. Ar-

Rum/30:41: 

 

 
21 Jefri Ardian Nugroho, “Pemetaan Daerah Rawan Longsor Dengan Penginderaan Jauh 

dan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Hutan Lindung Kabupaten Mojokerto)” Jurnal 
Teknik Geomatika ITS Sukolilo Surabaya, 2008, h. 7.  
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Terjemahannya: 

”Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka 
merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 
kembali (ke jalan yang benar)”.22  

 

Makna dari ayat tersebut adalah peringatan dari Allah SWT bahwasanya 

terjadinya kerusakan di daratan dan lautan adalah akibat dari ulah tangan 

manusia sendiri, perbuatan itu brsifat merusak dan akan kembali pada orang 

yang melakukannya, yang membuat kerusakan dan ingkar pada allah SWT akan 

binasa di dunia dan akhirat. Semua musibah pada hakikatnya adalah peringatan 

dari allah SWT agar manusia Kembali ke jalan yang benar, manusia diamanati oleh 

allah untuk menjaga dan melestarikan alam, allah mengutus para nabi dan rasul 

untuk membimbing manusia dalam memanfaatkan dan menjaga alam. 

 
22 Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahanya” (Bandung: Diponegoro, 2013), 

h. 408. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif 

sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy. J. Moleong 

mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu penelitian yang 

melihat objek penelitian sebagai kesatuan yang terintegrasi, penelahannya 

kepada satu kasus dan dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan 

komprehensif. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam Menyusun skripsi ini adalah 

penelitian kualitatif deskriptif, yaitu mengkaji objek yang mengungkapkan 

fenomena-fenomena yang ada secara kontekstual melalui pengumpulan data 

yang diperoleh, dengan melihat unsur-unsur sebagai satuan objek kajian yang 

saling terkait selanjutnya mendeskripsikannya. 

Alasan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif karena permasalahan 

masih sangat beragam sehingga untuk mengidentifikasi masalah yang urgen 

diperlukan pendalaman lebih lanjut juga karena peneliti ingin mendapatkan data 

yang lebih lengkap, lebih mendalam dan bermakna tentang permasalahan 

penelitian. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Gowa dan Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten 

Gowa. Penentuan lokasi di atas dikarenakan belum pernah diadakan penelitian 

yang bersinggungan dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Terhadap Masyarakat Terkena Tanah Longsor Di Lonjoboko Kecamatan 

Parangloe Kabupaten Gowa. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola 

pikir yang digunakan penulis dalam menganalisa sasarannya atau dalam 

ungkapan lain pendekatan adalah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam 

menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan lokasi objek penelitian itu, Adapun 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 pendekatan yaitu: 

1. Community Organization 

Community organization merupakan salah satu metode pekerjaan sosial  

yang digunakan untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahanya. 

Pendekatan community organization ini dimaksud agar mempermudah peneliti 

dalam mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Lonjoboko 

pasca terjadinya bencana tanah longsor. 

2.  Pendekatan Komunikasi 

Pendekatan komunikasi melalui metode kesejahteraan sosial yaitu Upaya 

kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah atau relawan, upaya amal 

Dimana orang-orang ini menyumbangkan waktu, uang dan energi untuk 

membantu orang lain memenuhi bagaimana upaya masyarakat Desa Lonjoboko 
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Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dalam mengantisipasi terjadinya bencana 

tanah longsor, dan dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tanpa 

menunggu bantuan dari pemerintah yang bersangkutan jika terjadi bencana 

banjir. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian skripsi ini terdiri atas dua sumber data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh penulis di lapangan 

Bersama informan baik berupa wawancara maupun observasi langsung yaitu di 

instansi BPBD kabupaten gowa dan di Desa Lonjoboko. Adapun data primer 

sebanyak lima orang yang terdiri dari informan Kepala Badan BPBD Kabupaten 

Gowa dan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Gowa, 

serta satu tokoh masyarakat Desa Lonjoboko dan dua orang korban bencana 

tanah longsor. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data yang dikumpulkan untuk melengkapi 

data primer yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal yang 

berkaitan dengan penelitian ini dan sifatnya melengkapi data primer, 

dokumentasi, dan dokumen lain yang berkaitan dalam permasalahan yang diteliti. 

Adapun sumber data sekunder adalah buku yang membahas tentang 

kesiapsiagaan, penanggulangan bencana, dan tahap penanggulangan bencana 

tanah longsor. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan data yang 

diperoleh secara kualitatif. Teknik ini digunakan untuk mengelola data yang 

diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.1 Adapun metode 

pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah, 

sebagai berikut: 

1. Pedoman Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencetakan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknis pengumpulan data 

apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara 

sistematis. 2 

Observasi merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan 

panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya, oleh 

karena itu, observasi kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan 

pancaindra lainnya. 3 

Metode observasi yang akan digunakan penulis yakni dengan pengamatan 

lingkungan lembaga yang akan diteliti yaitu tentang peran Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap masyarakat terkena tanah 

longsor di desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. 

 

 
1 Usman Jasad, “Dakwah dan Komunikasi Transformatif”, (Cet. 1: Makassar: Alauddin 

University Press, 2011), h. 177. 
2 Husaini Usman, “Metodologi Penelitian Sosial (Cet. 1: Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008). 

h. 52 
3 M. Burhan Bungin, “Penelitian Kualitatif” (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media 

Grup, 2008), h. 115. 
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2. Pedoman Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada informan, dan 

jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam.4 

Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau 

informasi secara langsung, bertatap langsung dengan informan, dengan maksud 

mendapatkan gambaran lengkap tentang apa yang diteliti.5 

Menurut sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang 

oleh penulis dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut: 

a. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 

b.  Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada penulis adalah benar dan 

dapat dipercaya. 

c.  Bahwa intervensi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

penulis kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis. 6 

Wawancara digunakan untuk memperoleh suatu data, sehingga 

wawancara tersebut dapat memunginkan penulis untuk dapat mengetahui 

bagaimana peran BPBD dalam bencana tanah longsor di desa lonjoboko 

kecamatan parangloe kabupaten gowa. 

3. Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah salah satu teknik pendukung dalam proses 

pengumpulan data yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau 

 
4 Irwan Soehartono, “Metode Penelitian Sosial” (Cet. VII; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 67-68. 
5 Irwan Bungin, “metodologi penelitian kualitatif” (Cet: 8, Jakarta: PT Rajagrafindo 

persada, 2011), h. 157. 
6 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif” (Bandung: Alphabeta, 2009), h. 

138. 
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literatur dan bahan-bahan yang tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Hasil 

penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya 

tulis akademik dan seni yang telah ada.7 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung di tempat 

penelitian. Dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, Dimana 

menunjukan suatu fakta yang telah berlangsung. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang 

bersifat operasional agar tindakannya 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 karena itu, maka dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa 

instrumen sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat 

dalam suatu penelitian. Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas 

dari instrumen yang digunakan, oleh karena itu, instrumen yang digunakan dalam 

penelitian lapangan meliputi daftar pertanyaan penelitian yang telah 

dipersiapkan (pedoman wawancara). 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu cara untuk mengelola data setelah 

diperoleh hasil penelitian, sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan 

berdasarkan data yang faktual. Analisis data kualitatif adalah Upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

 
7 Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”. h. 10. 
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milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan pada orang lain.8 

Sebagian besar data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan 

penelitian ini bersifat kualitatif. data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak 

atau tidak terukur seperti ingin menjelaskan; Tingkat nilai kepercayaan 

Masyarakat terhadap nilai rupiah menurun. Oleh karena itu, dalam memperoleh 

data tersebut peneliti menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya 

kualitatif, sehingga dalam mengolah data peneliti menggunakan Teknik analisis 

data sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data dalam 

penelitian kuantitatif pengumpulan data pada umumnya menggunakan 

kuesioner atau test tertutup. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Data 

tersebut selanjutnya dianalisis dengan statistik. Dalam penelitian kualitatif 

pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data 

dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh 

akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum 

terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar 

direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat 

banyak dan sangat bervariasi.9 

 

 
8 Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, h. 284 
9 Sugiyono, “metode Penelitian Kualitatif” (Cet. IV ; Bandung : Alfabeta, 2021). h. 134. 
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b. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang dimaksud disini adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrak dan transformasi data 

“kasar” yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.10 

Reduksi data dimulai beriringan dengan proses pengumpulan data, dalam 

rangka memperoleh data yang benar-benar berguna bagi peneliti. Reduksi ini 

diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberi 

kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. 

c. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang 

tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari 

penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan data 

penduduk.11 

d. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Setiap kesimpulan awal dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Setelah pengumpulan data, penulis mulai mencari arti penjelasan-penjelasan. 

Kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan 

 
10 Sugiono, “metodologi Penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D), (Cet. VI; bandung 

: Alfabeta, 2008), h. 247. 
11 Sugiono, “Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D”, h. 249. 
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cara memikirkan ulang dan meninjau kembali catatan Ketika berada di 

lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.12 

 

G. Uji Keabsahan Data 

Evaluasi subyektif, cara pengumpulan data, dan asal data pada penelitian 

ini memiliki dampak signifikan pada keandalan informasi yang dikumpulkan. 

Subjektivitas analis memiliki peran utama dalam penjelajahan subjektif, dengan 

alat penelitian seperti pertemuan dan persepsi yang rentan terhadap kelemahan, 

terutama jika dilakukan tanpa pengawasan yang memadai. Selain itu, sumber 

informasi subjektif yang tidak dapat dipercaya dapat merusak keakuratan hasil 

penelitian. Semua faktor ini menyebabkan banyaknya keraguan terhadap temuan 

dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, perlu upaya tambahan untuk 

meningkatkan kredibilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas data penelitian 

kualitatif guna memperkuat validitasnya. 

a. Sejauh mana proses penelitian dan hasilnya dapat dipercaya (kredibilitas) 

beberapa aturan dalam survei adalah lamanya eksplorasi, kepastian persepsi, 

triangulasi, per wawancara, investigasi kasus negative, kontras dan 

konsekuensi dari pemeriksaan yang berbeda, dan pemeriksaan bagian. 

b. Kemampuan untuk beradaptasi merupakan legitimasi yang penting dalam 

penjelajahan subjektif. Penelitian harus dapat memberikan gambaran yang 

jelas sehingga masyarakat dapat memahami hasilnya dan 

mengimplementasikannya. 

 
12 Syamsuddin AB, “Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial”, h. 111-112. 
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c. Dependabilitas, yang sering dianggap sebagai kondisi penting untuk validitas, 

seringkali merujuk pada reliabilitas. Oleh karena itu, untuk memenuhi 

standar-model tersebut, semua tahap dalam pengembangan sistem 

eksplorasi, konfigurasi penelitian, hasil penelitian, langkah-langkah beragam 

dalam pengumpulan informasi, serta implikasi dari analisis dan interpretasi 

data harus diperiksa kembali melalui proses evaluasi yang lebih teliti dan 

komprehensif.13 

d. Konfirmabilitas, terutama dalam hal kemampuan untuk memvalidasi hasil 

eksplorasi, melibatkan penyesuaian antara temuan dengan data yang 

terkumpul dan direkam selama penelitian lapangan. Proses ini melibatkan 

perbandingan hasil tes dengan individu yang tidak terlibat dalam penelitian 

dan mungkin kurang tertarik, dengan tujuan meningkatkan akurasi hasil.14

 
13 Syamsuddin AB, “Dasar-Dasar Teori Metode Penelitan Sosial”, h. 120. 
14 Syamsuddin AB, “Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial”, h. 121. 
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BAB IV 

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TERHADAP 

MASYARAKAT TERKENA TANAH LONGSOR DI LONJOBOKO 

 KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1.  Profil Singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Gowa 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah 

dan pemerintah Daerah melalui suatu Badan. Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) adalah lembaga khusus yang menangani penanggulangan 

bencana (PB) di daerah, baik di tingkat provinsi, maupun di tingkat 

Kabupaten/Kota. Di tingkat Nasional ada Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB). BNPB dan BPBD dibentuk berdasarkan amat Undang-Undang 

No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dengan adanya BNPB maka 

lembaga penanggulangan bencana sebelumnya, yakni Badan Koordinasi Nasional 

Penanggulangan Bencana (Bakornas PB) dan rantai komando dan koordinasinya 

di daerah di bubuarkan. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibentuk oleh 

pemerintah pusat (pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007) yang 

kedudukannya merupakan lembaga pemerintah Non Departemen setingkat 

Menteri (pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). Sementara 

itu Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk oleh pemerintah 

Daerah (pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Di tingkat 

provinsi BPBD dipimpin oleh pejabat setingkat dibawa Gubernur atau setingkat 
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eselon I-b dan di tingkat Kabupaten/Kota BPBD dipimpin oleh seorang pejabat 

setingkat dibawah Bupati/Walikota atau setingkat eselon II-a. 

Pejabat setingkat eselon I-b di tingkat Provinsi dan pejabat setingkat 

eselon II-a ditingkat Kabupaten/Kota adalah setara dengan Sekretaris Daerah 

(sekda). 

Fungsi BPBD adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan PB dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien, 

serta melakukan pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana 

secara terencana, terpadu dan menyeluruh (pasal 20 Undang-Undang No. 24 

Tahun 2007). 

Sementara itu tugas-tugas BPBD ada Sembilan buah 9 (pasal 21 UU No. 24 

Tahun 2007), yaitu: 

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah 

daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup 

pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi 

secara adil dan setara. 

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana. 

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penenganan bencana. 

e. Melaksanakan penyelenggaraan bencana di wilayahnya. 

f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala 

Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam 

kondisi darurat bencana.  
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g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang 

h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai aturan perundang-undangan (dan tugas 

lain yang diberikan oleh Bupati (Pasal 4 ayat (1) huruf I perda No 25 Tahun 

2011) 

Secara teknis pembentukan BPBD di atur dengan peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Perkara (Perka) BNPB No 3 

Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah. Payung hukum tertinggi pembentukan BPBD adalah Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 

BPBD adalah lembaga perangkat daerah dan meski mengikuti tata aturan 

dari kementerian dalam Negeri. Disini perangkat daerah adalah lembaga yang 

membantu kepala daerah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah 

dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan. 

Wilayah Kabupaten Gowa memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis 

dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan 

oleh faktor alam, faktor Non alam maupun faktor manusia yang dapat 

menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta 

benda sehingga membutuhkan upaya penanggulangan bencana secara terencana, 

terkoordinasi dan terpadu. Hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan 

dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa 

melalui peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 tentang 
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pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 25, tanggal 11 juli 2011). 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa beserta 

sekretariat unsur pelaksanaannya efektif terbentuk sejak februari 2012. 

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Gowa dan peraturan Bupati Gowa Nomor 27 Tahun 2012 tentang 

tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa, susunan organisasi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi leading sector penyelenggaraan 

penanggulangan bencana di Kabupaten Gowa terdiri atas: 

a. Kepala Badan 

b. Unsur Pengarah 

c. Unsur Pelaksana 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa 

dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa membawahi unsur pengarah 

yang dipimpin oleh ketua harian (Eselon II-b) dan unsur-unsur pelaksana yang 

dipimpin oleh Kepala Pelaksana (Eselon II-b) yang mempunyai sekretariat. 

2. Visi Dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Gowa 

a. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa 

“Terwujudnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang Tangguh 

dan Berkualitas dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Gowa. 

b. Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa. 
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1). Meningkatkan SDM, moral, mental dan keterampilan staf BPBD 

dalam penanggulangan bencana 

2). Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana, dan 

pasca bencana 

3). Meningkatkan, menguatkan kelembagaan BPBD serta melibatkan 

peran masyarakat dalam penanggulangan bencana 

4). Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang 

resiko bencana melalui Desa Tangguh 

 5). Mengoptimalkan potensi,kemampuandan sumber daya yang 

dimiliki 
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3. Struktur Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa  

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa 
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Gambaran perkembangan Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah  (BPBD) Kabupaten Gowa selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Perkembangan dan Kualitas Pegawai 

Data Pegawai 

No. Klasifikasi Pegawai 
Jumlah 

Lk Pr Lk + Pr 

1 Pegawai Negeri Sipil 13 6 19 

2 Pegawai Tidak Tetap Umum - - - 

3 Pegawai Tidak Tetap Khusus - - - 

 Jumlah 13 6 19 

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa 

Tabel 4.2 

Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil 

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa 

 

No  
Tingkat 

Pendidikan  

Jenis Kelamin  
Jumlah Pegawai  

L  P  

1  SLTA (Sederajat)  1  1  2  

2  Diploma  -  -  0  

3  Strata 1 (S1)  10  2  12  

4  Magister (S2)  2  3  5  

5  Doktor (S3)  -  -  0  

 JUMLAH  13  6  19 
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Gambaran asset yang dikelola, selanjutnya disajikan dalam bentuk table 

berikut: 

Tabel 4.3 

Gambaran Aset Yang Dikelola Tahun 2021-2026 

No. Nama Barang Type/Merk/Bahan Jumlah Kondisi 

1 Ambulance Isuzu Besi 1 Baik 

2 Mobil Rescue Isuzu D-Max Rodeo Besi 1 Baik 

3 Mobil Pick Up Mitsubishi 
Aluminium

/Besi 
1 Baik 

4 Motor Trail Kawasaki KLX 150 Besi 2 Baik 

5 Perahu Karet Slinger Karet 1 Baik 

6 Mesin Perahu Yanmar Besi 1 Baik 

7 Mesin Genset BNPB Besi 1 Baik 

8 
Water Treatment 

Portable 
BNPB 

Besi/ 

Fiberglass 
1 Baik 

9 Tenda Posko BNPB Camvas 1 Baik 

10 Tenda Pengungsi BNPB Camvas 3 Baik 

11 Tenda Keluarga BNPB Camvas 12 Baik 

12 PC Desktop Acer Fiber 1 Baik 

13 Printer Canon Pixma MP 287 Fiber 1 Baik 

14 Veltbed BNPB Camvas 25 Baik 

15 White Board - Kayu 1 Baik 

16 Gergaji Mesin/Senso BNPB Besi 1 Baik 

17 Gergaji Mesin-Beton BNPB Besi 1 Baik 

18 HT (Handy Talky) Icom IC. V80 Fiber 2  

19 SSB Icom IC. M700 Besi 1  
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20 RIG Icom IC. 2200 Besi 1  

21 Lampu Penerangan BNPB Fiber/Kaca 5  

22 Solar Handle Lamp BNPB Fiber/Kaca 12  

22 Senter HID Search L BNPB Fiber/Kaca 1  

23 Mesin Ketik Elektrik Brother, GX-6750 Fiber/Besi 1 Baik 

24 AC Sharp,32678898 Aluminium 1 Baik 

25 Laptop HP,9X5025589067 Fiber 1 Baik 

26 Printer Epson, L3110 Fiber 1 Baik 

27 Handy Talky (HT) Boateng, LC9079 Fiber 2 Baik 

28 Motor Metic 
Honda, 

X1HC2N35M1AVT 
Besi 1 Baik 

29 Lemari Kayu/Lokal Kayu 1 Baik 

30 Kursi Siatano, Lokal Kayu/Busa 4 Baik 

31 Kursi Tamu Kayu/Lokal Kayu/Busa 1 Set Baik 

32 AC 
Panasonic,MSF-

05CRNI 
Fiber 1 Baik 

33 TV LG, LED 4K Smart TV Fiber 1 Baik 

34 Laptop HP, Proc.intel core I7 Fiber 1 Baik 

35 Printer HD Wireless,TX700W Fiber 1 Baik 

36 Wireless 
Wireless Ac Ultra, 

DCS-960 L 
Fiber 1 Baik 

37 Rolling Meter None, Lokal 
Aluminiu/ 

besi 
1 Baik 

38 Alat Angkut Apung Tak 
Bermotor Lain-lain 

BNPB/BNPB Karet 5 Set Baik 

39 Perkakas Konstruksi 
Logam Lain-lain 

Honda Topic      Besi 1 Baik 
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40 ALat Ukur Lainnya 
(Lain-lain) 

RTC MODULE DS1307    Besi/Fiber 1 Baik 

41 ALat Ukur Lainnya 
(Lain-lain) 

TRANSMITTER & 

RECEIVER 434 MHZ 
Besi/Fiber 1 Baik 

42 Filling Besi/Metal BROTHER  / 4/LACI Besi 1 Baik 

43 
Lemari Makan 

KAYU / LOCAL Kayu 1 Baik 

44 Alat Kantor Lainnya 
(Lain-lain) 

KAYU / LOCAL Kayu 7 Baik 

45 Kursi Putar ST HD / LOCAL Fiber 5 Baik 

46 Meja Komputer Lokal Serbuk 1 Baik 

47 Meja Biro KAYU ESC /Meja Biro Kayu/Kaca 3  Baik 

48 AC LG 1 PK / LOCAL Aluminium 5 Baik 

49 AC TOSHIBA 1 PK / Local Aluminium 1 Baik 

50 P.C Unit/ Komputer PC 

ACER / CORE 13 

PROCESSOR 3220 
Fiber 1 Baik 

51 
Lemari 

BROTHER 2 Pintu Besi 1 Baik 

52 
Kursi Tamu 

Kayu/ Busa Kayu  1 Set Baik 

53 Facsimile Panasonic Fiber 1 Baik 

54 
Lemari Kayu 

Kayu/Local Kayu 1 Baik 

55 Laptop LENOVO /G.400 TBKT Fiber 2 Baik 

56 Kursi Biasa Siatano, Lokal Kayu/Busa 4 Baik 

57 Laptop lenovo/corei5  Fiber 1 Baik 

58 Laptop acer / corei3 Fiber 1 Baik 

59 Camera + Attachment nikon /KAMERA DSRL Fiber 1 Baik 

60 Proyektor + Attachment Toshiba Fiber 1 Baik 

61 Peralatan studio Visual 
Lain-lain 

xiro /1080p30,720p60 Fiber 1 Baik 

62 Mesin Absensi Solition/ X105-ID Fiber 1 Baik 
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63 Printer canon image Fiber 1 Baik 

64 Printer canon pixma /1X5770 Fiber 1 Baik 

65 Compas Geologi garmin / KOMPAS GEO Fiber 1 Baik 

66 Peralatan Pemetaan 
Ukur  

suunto / GBS Fiber 1 Baik 

67 Pick Up 
Toyota  / hilux2.4G 
DOUBLE CABIN M/T 

Besi 1 Baik 

68 Filling Besi/Metal Besi / 4 LACI Besi 1 Baik 

69 Mesin Absensi Solution/x601-ID Fiber 1 Baik 

70 Lemari Es Aqua Fiber 1 Baik 

71 P.C Unit/ Komputer PC LG/LED MONITOR Fiber 1 Baik 

72 Peralatan Personal 
Komputer Lain-lain 

Red Sound/ULX-5000 Fiber 1 Baik 

73 UPS ICA/0 Fiber 1 Baik 

74 Speaker Aktive 
Komputer 

beat / beat Besi 1 Baik 

75 Proyektor + Attachment 0RCA / 0 Fiber 1 Baik 

76 Microphone/Wireless 
Mic 

Advance / fiber, besi Fiber 1 Baik 

77 Peralatan studio Visual 
Lain-lain 

TOA / BESI, FIBER Besi 1 Baik 

Sumber : badan penanggulangan bencana daerah kabupaten gowa 

 

a. Protap Penanggulangan Bencana 

1). Sebelum Terjadi Bencana 

a). Membuat peta rawan bencana dan menginformasikannya. 

b). Menyiapkan potensi masyarakat/Linmas untuk penanggulangan bencana. 

c). Melaksanakan penyuluhan penanggulangan bencana. 

d). Menetapkan daerah alternative pengungsian korban bencana. 
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e). Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tertinggal di daerah 

rawan bencana. 

f). Menetapkan anggaran penanggulangan bencana alam dan penanganan 

pengungsi dalam APBD. 

2). Saat Terjadi Bencana 

a). Mencari dan menyelamatkan korban. 

b). Mengungsikan masyarakat terdampak bencana. 

c). Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan, antara lain 

penyediaan tempat penampungan sementara, bantuan tenaga medis, obat- 

obatan, makanan dan pakaian. 

d). Menyiapkan dapur umum. 

e). Mengamankan daerah/jalur terkena bencana. 

f). Menerima, mengelola, dan menyalurkan bantuan. 

g). Menggerakkan semua potensi yang ada di tingkat provinsi. 

3). Sesudah Terjadi Bencana 

a). Mengintervaris jumlah korban dan jumlah kerugian. 

b). Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas sosial dan fasilitas umum di 

daerah terdampak bencana. 

c). Menempatkan kembali korban terdampak bencana kelokasi semula atau 

kedaerah yang aman. 

d). Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan. 
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4. Profil Singkat Desa Lonjoboko 

Desa Lonjoboko berada dalam ketinggian 560-700 meter diatas 

Permukaan laut (MDPL). Kondisi wilayah Desa Lonjoboko 80-90% terdiri dari 

dataran tinggi dan pegunungan serta Desa Lonjoboko memanjang sepanjang 17 

KM dari Jalan Poros Sungguminasa menuju Malino. 

Secara geografis, Desa Lonjoboko meliputi luas wilayah sebesar 48,15 KM2 

dengan jumlah Dusun, RK, RT dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut: 

Jumlah Dusun dibagi menjadi 4 (Empat) bagian yaitu Dusun Bontoloe, Dusun 

Galesong, Dusun Kampung Beru, dan Dusun Tombongi. Sedankan jumlah RW/RK 

dibagi menjadi 8 (Delapan) bagian. Adapun jumlah RT di Desa Lonjoboko 

sebanyak 16 (Enam Belas) bagian. 

Berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran geografis, wilayah ini dapat 

dibagi menjadi 4 bagian, yaitu: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan  : Desa Bontokassi Kec. Parangloe 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan  : Desa Parigi, Kec. Tinggimoncong 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan  : Desa Tamalatea, Kec. Manuju 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan  : Desa Bontokassi, Kec. Parangloe 

seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Desa Lonjoboko hanya 

dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim 

kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan 

dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap 

setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu bulan April-Mei dan 

Oktober- November. 
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Tabel 4.4 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Dusun Jumlah KK 

Jumlah Penduduk 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Tombongi 225 373 382 755 

2 Kampung Beru 163 325 301 626 

3 Galesong 169 336 321 657 

4 Bontoloe 200 367 330 697 

Total 757 1.401 1.334 2.735 

Sumber : Profil Desa Lonjoboko 

 

5. Visi & Misi Desa Lonjoboko 

a. Visi Desa Lonjoboko 

“Desa Lonjoboko yang aman, maju, amanah, dan sejahtera serta merupakan 

desa andalan di Kecamatan Parangloe dan lebih maju dari Desa lainyya di 

Kabupaten Gowa dengan berbasis pada potensi Pertanian dan Tambang 

golongan C”. 

b. Misi Desa Lonjoboko 

1). Meningkatkan Iman dan Takwa kepada Allah SWT serta 

mengutamakan asas kebersihan, kekeluargaan, dan oersaudaraan 

antar warga masyarakat. 
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2). Optimalisasi kinerja aparatur pemerintah di tingkat Desa dan 

ditingkat Dusun dengan memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat. 

3). Pemberdayaan Institusi dan lembaga kemasyarakatan Desa yang 

amanah, berahlak mulia dalam pelaksanaan program di bidang 

pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan sosial 

kemasyarakatan. 

4). Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan potensi Desa 

khususnya tambang golongan C dalam peningkatan pendapatan 

asli desa (PAD) guna Mendukung Pembangunan berkelanjutan. 

5). Mengupayakan pencapaian target PBB 100% sebelum tanggal jatuh 

tempo. 

6). Menjungjung tinggi akuntabilitas, transparansi dan good 

governance melalui penyampaian laporan pertanggung jawaban 

kepada bupati melalui camat dan keterangan pertanggungjawaban 

kepada masyarakat melalui BPD, baik tahunan maupun akhir masa 

jabatan. 

 

B. Upaya Mitigasi Yang Dilakukan Oleh Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Terhadap Masyarakat Terkena Tanah Longsor 

Dilonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa 

Upaya mitigasi bencana tanah longsor di Desa Lonjoboko Kecamatan 

Parangloe Kabupaten gowa perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang 

bertujuan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor sesuai dengan 

peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam melakukan mitigasi 
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bencana tanah longsor perlu disesuaikan dengan kondisi daerah yang sering 

terjadi bencana tanah longsor. 

Untuk mendukung pengembangan system penanggulangan bencana tanah 

longsor yang mencakup kebijakan, strategi dan oprasi secara nasional mencakup 

pemerintahan pusat dan daerah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama 

dengan Rustam selaku PLT. Kepala Badan BPBD Kabupaten Gowa: 

 

“Disini BPBD selaku kordinator yang di bentuk dalam Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang terjadi”1 
 

Maka didirikanya BPBD setidaknya menjadi bukti bahwa pemerintah 

Kabupaten Gowa serius dalam melakukan mitigasi bencana tanah longsor yang 

sering melanda Desa Lonjoboko. Perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana 

penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana banjir di daerah. 

Upaya mitigasi bencana tanah longsor yang dilakukan BPBD merupakan 

kegiatan atau peraturan dalam penanggulangan bencana tanah longsor, berikut 

kutipan wawancara dengan Rustam selaku PLT. Kepala Badan BPBD Kabupaten 

Gowa: 

 

”Disini BPBD dalam memitigasi bencana tanah longsor yang ada di desa 
lonjoboko, terlebih dahulu harus bekerjasama dengan instansi yang 
terkait dalam penanggulangan bencana tanah longsor yang ada di daerah”2 
 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diklasifikasikan bahwa BPBD 

Kabupaten Gowa dalam melakukan mitigasi bencana tanah longsor selalu 

 
1 Rustam (51 Tahun) PLT Kepala Badan BPBD Kabupaten Gowa. Wawancara, 17 Juli 2024 
2 Rustam (51 Tahun) PLT Kepala Badan BPBD Kabupaten Gowa. Wawancara, 17 Juli 2024 

 



61 
 

 
 

bekerjasama dengan pihak instansi yang terkait seperti TNI, POLRI, dan 

BASARNAS. Adapun upaya BPBD dalam melakukan mitigasi bencana tanah 

longsor di Desa Lonjoboko yaitu pelatihan bersama, sesuai dengan hasil 

wawancara bersama dengan Rustam Selaku PLT. Kepala Badan BPBD Kabupaten 

Gowa: 

 

“Biasanya BPBD melakukan program latihan Bersama dengan melibatkan 
instansi dari pihak lain terkait upaya mitigasi bencana tanah longsor di 
desa lonjoboko”3 
 

Jadi salah satu upaya BPBD dalam melakukan mitigasi  bencana tanah 

longsor di Desa Lonjoboko yaitu pelatihan bersama. Jadi pelatihan bersama ini 

dilakukan untuk memperkenalkan dan memaparkan bagaimana cara 

mengantisipasi terjadinya bencana tanah longsor di desa lonjoboko. Adapun 

maksud diadakanya pelatihan bersama yaitu: 

a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kesiapsiagaan, 

kebencanaan baik di tingkat masyarakat maupun pemerintahan Desa. 

b. Mendorong peningkatan kapasitas warga dan pemerintah desa dalam 

melakukan tindakan antisipasi menghadapi bencana. 

c. Memberikan keterampilan masyarakat dan pemerintahan desa dalam 

menghadapi bencana tanah.  

Adapun tujuan diadakanya pelatihan bersama yaitu: 

a. Masyarakat dan pemerintah aparat Desa mempunyai keterampilan dalam 

menghadapi bencana tanah longsor. 

 
3 Rustam (51 Tahun) PLT Kepala Badan BPBD Kabupaten Gowa. Wawancara, 17 Juli 2024 
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b. Masyarakat dan pemerintah Desa mempunyai kapasitas yang lebih memadai 

dalam menghadapi bencana tanah longsor. 

 

C. Peran Badan Penanggulangan Bencan Daerah (BPBD) Terhadap 

Masyarakat Terkenah Tanah Longsor Di Lonjoboko Kecamatan Parangloe 

Kabupaten Gowa 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan peran badan penanggulangan 

bencana daerah (BPBD) terhadap masyarakat yang terkena bencana tanah 

longsor di desa lonjoboko dibagi dalam 3 tahap sebagai berikut: 

a. Pra Bencana 

sebagai bagian dari persiapan dalam menghadapai bencana (pra-

bencana), BPBD Kabupaten gowa melakukan beberapa langkah strategis untuk 

meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap potensi bencana. Salah 

satunya yaitu dengan memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai cuaca 

buruk yang akan terjadi, sesuai hasil wawancara bersama dengan Syofyar Majid 

selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan: 

 

“Kami dari pihak BPBD selalu memberikan informasi mengenai perkiraan 
cuaca dini, jadi semisal akan terjadi cuaca buruk di suatu wilayah maka 
kami dari pihak BPBD akan memberikan himbauan kepada masyarakat 
melalui aparat setempat agar meningkatkan kewaspadaan seketika cuaca 
buruk tiba”4 
 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa badan 

penanggulangan bencana daerah (BPBD) kabupaten gowa pada tahap pra-

 
4 Syofyar Majid (50 Tahun) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten 

Gowa, Wawancara, 17 Juli 2024 
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bencana telah menyususn langkah-langkah kesiapsiagaan dengan tujuan untuk 

menyelamatkan daerah yang rawan terjadi bencana tanah longsor. 

b. Tahap Tanggap Darurat 

tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 

segera pada saat terjadi bencana untuk menangani dampak buruk yang 

ditimbulkan. Berdasarkan alur penentuan status bencana, komunikasi berawal 

dari informasi masyarakat mengenai ditemukanya tanda-tanda bencana tanah 

longsor, setelah itu informasi disampaikan kepada BPBD dan selanjutnya 

dikoordinasikan kepada instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya 

masing-masing. pada saat terjadi bencana tanah longsor, yang pertama kali 

dilakukan BPBD selaku tim tanggap darurat yaitu menurunkan tim reaksi cepat 

(TRC). Sesuai hasil wawancara bersama dengan Rustam dan Syofyar Majid: 

 

“yang pertama kami lakukan pada saat menerima informasi mengenai 
bencana tanah longsor yang terjadi di Lonjoboko yaitu menurunkan tim 
reaksi cepat (TRC) untuk melihat dan mengecek di lapangan sekaligus 
mengassesment warga yang terdampak di lokasi bencana”5 
 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari pihak BPBD 

ketika terjadi bencana tanah longsor di lonjoboko sangat cepat dalam merespon 

kabar yang masuk, terbukti dengan diturunkanya tim reaksi cepat (TRC) untuk 

melakukan assessment yang dimana hasil assessment itulah yang menjadi bahan 

kordinasi BPBD ke instansi lain untuk membentuk tim gabungan dalam proses 

penanggulangan bencana di desa lonjoboko. Sesuai hasil wawancara bersama 

dengan Rustam dan Syofyar Majid: 

 
5 Rustam dan Syofyar majid, Pegawai BPBD Kabupaten Gowa, Wawancara, 17 Juli 2024 
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“Setelah melakukan assessment, BPBD kemudian melakukan rapat untuk 
menetapkan status bencana yang terjadi di lokasi, dari hasil rapat itu BPBD 
kemudian mengeluarkan surat tanggap darurat yang dimana BPBD selaku 
kordinator mengkordinir ke instansi terkait seperti BASARNAS, TNI, 
POLRI, maupun DINKES untuk bergabung dalam melakukan 
penanggulangan bencana tanah longsor di Lonjoboko”6 
 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BPBD dalam 

melakukan suatu penanggulangan bencana selalu terstruktur dan dibantu oleh 

pihak instansi terkait dalam melakukan penanggulangan bencana di lapangan. 

c. Pasca Bencana 

Rehabilitasi dapat diartikan sebagai segala upaya perbaikan untuk 

mengembalikan fungsi secara minimal terhadap sarana, prasarana, dan fasilitas 

umum yang rusak akibat bencana. dengan pengembalian fungsi terrsebut, 

layanan masyarakat dapat dilaksanakan. Adapun upaya BPBD Kabupaten Gowa 

pasca bencana tanah longsor di lonjoboko salah satunya yaitu melakukan 

rehabilitasi kepada masyarakat terdampak, sesuai hasil wawancara bersama 

dengan Rustam dan syofyar Majid: 

 

“yang pertama kami lakukan pasca terjadinya bencana yaitu melakukan 
rehabilitasi kepada masyarakat, jadi yang sakit kami obati, bagi pengungsi 
yang ingin kembali kerumahnya kami kembalikan, hal-hal yang 
dibutuhkan dimasyarakat kami berikan, kemudian jalanan dipulihkan 
kembali”7 
 

 
6 Rustam dan Syofyar majid, Pegawai BPBD Kabupaten Gowa, Wawancara, 17 Juli 2024 

 
7 Rustam dan Syofyar majid, Pegawai BPBD Kabupaten Gowa, Wawancara, 17 Juli 2024 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa BPBD kabupaten 

gowa sudah melakukan penanggulangan becana dengan baik, dengan melakukan 

rehabilitasi kepada masyarakat terdampak tanah longsor agar kegiatan 

masyarakat dapat pulih kembali dan dapat beraktifitas dengan lancar. 

d. Faktor-Faktor Penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam 

Melakukan Penanggulangan bencana tanah longsor 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, adapun faktor-faktor yang 

menjadi penghambat badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam 

melakukan penanggulangan bencana tanah longsor di desa lonjoboko yaitu: 

1). Kurangnya alat penanggulangan bencana 

Alat penanggulangan bencana sebagai alat penunjang keberhasilan dalam 

melakukan penanggulangan bencana tanah longsor yang terjadi di lonjoboko. 

Maka dari itu kurangnya alat menjadi salah satu faktor penghambat BPBD dalam 

melakukan penanggulangan bencana tanah longsor yang terjadi di lonjoboko. Ini 

senada dengan hasil wawancara bersama Rustam selaku PLT. Kepala Badan BPBD 

Kabupaten Gowa: 

 

“Alat yang ada di BPBD ini tidak lengkap atau kurang memadai untuk 
digunakan dalam penanggulangan bencana tanah longsor, karna apabila 
terjadi bencana biasanya alat yang digunakan itu tidak kembali lagi di 
instansi”8 
 

Dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa peralatan yang dimiliki Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa itu tidak lengkap 

untuk digunakan pada saat penanggulangan bencana tanah longsor. 

 
8 Rustam (51 Tahun) PLT Kepala Badan BPBD Kabupaten Gowa. Wawancara, 17 Juli 2024 
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2). Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sesuai dengan hasil wawancara bersama dengan Rustam selaku PLT. 

Kepala Badan BPBD Kabupaten Gowa menyatakan bahwa: 

 

“yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan bencana tanah 
longsor di lonjoboko ini yaitu kurangnya personil”9 
 

Jadi dalam melakukan penanggulangan bencana tanah longsor, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus membentuk atau menambahkan 

personil agar pada saat terjadi bencana tanah longsor itu tidak terhambat lagi 

karena kurangnya personil. 

3). Kurangnya Dana 

Sesuai dengan hasil Wawancara bersama Syofyar Majid selaku Kepala 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Gowa: 

 

“salah satu faktor penghambat dalam penanggulangan bencana banjir 
yang terjadi di Kabupaten Gowa ini yaitu kurangnya dana dari pemerintah, 
sehingga dalam penanggulangan bencana tanah longsor itu biasanya 
kurang memadai”10 
 

Jadi penanggulangan bencana tanah longsor biaya oprasionalnya saat 

tanggap darurat terlebih dahulu dapat dimanfaatkan dana SKPD masing-masing. 

Jika dana kurang memadai, dimintakan kepada provinsi melalu Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi. Selanjutnya, jika belum bisa 

diatasi maka bisa diusulkan dana siap pakai “ON CALL” dapat di minta melalui 

 
9 Rustam (51 Tahun) PLT Kepala Badan BPBD Kabupaten Gowa. Wawancara, 17 Juli 2024 
10 Syofyar Majid (50 Tahun) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten 

Gowa. Wawancara, 17 Juli 2024 
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BNPB setelah ada pernyataan Tanggap Darurat secara Resmi dan tertulis dari 

Bupati. 

 

D. Hasil Wawancara Bersama Korban Bencana Tanah Longsor Di Lonjoboko 

Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, ada beberapa dampak yang 

masih dirasakan hingga saat ini oleh masyarakat yang tingal di sekitar area 

bencana tanah longsor seperti tumpukan material tanah longsor yang 

menghalangi jalanan hingga tersumbatnya plat dekker (drainase). Ini senada 

dengan hasil wawancara bersama Muhammad Thasbi selaku toko masyarakat di 

lonjoboko: 

 

“jadi dampak akibat tanah longsor yang masih bisa kita lihat hinga saat ini 
yaitu tumpukan material yang menghalangi jalanan yang belum 
dibersihkan hingga saat ini karna itu merupakan kewenangan dari pihak 
provinsi, kemudian plat dekker (drainase) yang belum berfungsi hingga 
sekarang karna terjadi penyumbatan akibat dari material tanah longsor”11 
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwa dari 

pihak provinsi belum maksimal dalam melakukan penanggulangan pasca 

terjadinya bencana tanah longsor di lonjoboko hal ini dibuktikan dengan masih 

adanya sisa-sisa material yang menghalangi dan menutup infrastruktur yang ada 

di wilayah tersebut. 

Terkait bantuan sosial yang diterimah oleh masyarakat korban bencana 

pasca terjadinya bencana tanah lonsgor di lonjoboko yaitu berupa bantuan 

 
11 Muhammad Thasbi (37 Tahun) Kepala Dusun Desa Lonjoboko. Wawancara, 05 Juli 2024 
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logistic, ini berdasarskan hasil wawancara bersama Muhammad Thasbi dan 

Abdul Rahman Tamrin selaku korban bencana tanah longsor di lonjoboko: 

 

“jadi adapun bantuan yang pernah kami terima yaitu berupa bantuan 
logistic yang memang kami butuhkan pada saat itu seperti tenda,karpet, 
dan pakaian”12 
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpukan bahwa pemerintah 

sangat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat diperlukan 

oleh masyarakat pada saat terjadi bencana tanah longsor di lonjoboko. Hal ini 

menjadi bukti bahwa koordinasi antara Aparat Pemerintah Desa dengan Instansi 

terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada saat terjadi 

bencana sangat bagus. hal Ini sesuai dengan hasil wawancara bersama 

Muhammad thasbi selaku tokoh masyarakat di lonjoboko: 

 

“selama ini koordinasi antara aparat desa dengan pihak BPBD sangat 
bagus karena setiap terjadi bencana pihak dari BPBD cepat dalam 
merespon dan memberikan bantaun tanggap darurat kepada korban 
becana tanah longsor”13 
 

Berdasarkan pernyataan dari toko masyarakat sekaligus korban bencana 

tanah longsor di lonjoboko dapat simpulkan bahwa peran BPBD dalam 

penanggulangan bencana tanah longsor sangat baik hingga saat ini terbukti 

dengan kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat pada saat terjadi bencana 

tanah longsor dilonjoboko sehingga membantu masyarakat dalam melakukan 

evakuasi dan pembersihan material-material yang berserakan. 

 
12 Muhammad Thasbi dan Abdul Rahman Tamrin, korban bencana tanah longsor, 

wawancara, 05 Juli 2024 
13 Muhammad Thasbi (37 Tahun) Kepala Dusun Desa Lonjoboko. Wawancara, 05 Juli 2024 
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Adapun harapan dan dukungan yang dibutuhkan masyarakat Lonjoboko 

dari pemerintah daerah mengenai upaya mitigasi salah satunya yaitu 

penghijauan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Muhammad 

Thasbi dan Abdul Rahman Tamrin selaku korban bencana tanah longsor di 

lonjoboko: 

 

“harapan kami selaku warga yang terdampak tanah longsor mungkin yang 
pertama yaitu pembersihan jalanan, kemudian yang kedua pembenahan 
pada saluran pembuangan kemudian yang ketiga penghijauan sebagai 
upaya untuk memitigasi terjadinya bencana tanah longsor”14 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat yang ada di Desa Lonjoboko masih memerlukan perhatian lebih dari 

pemerintah provinsi dalam rangka upaya mitigasi bencana tanah longsor yang 

ada di Desa Lonjoboko mengingat bahwa Desa Lonjoboko mejadi salah satu 

wilayah yang sering terjadi bencana tanah longsor di Kecamatan Parangloe, 

Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. 

 
14 Muhammad Thasbi dan Abdul Rahman Tamrin, korban bencana tanah, wawancara, 05 Juli 

2024 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan beberapa informan, 

penelitian di lokasi dan beberpa dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa: 

a. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa telah berjalan 

dengan baik. Upaya ini dilakukan setiap tahun dan melibatkan pemerintah 

Kabupaten Gowa dan masyarakat yang sering terkena bencana tanah longsor. 

b. Upaya  Badan Penanggulangan Benacan Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara 

mencegah bencana tanah longsor yang akan atau mungkin terjadi. Upaya-

upaya ini sudah direncanakan dan dilakukan secara sistematis. Proses Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang sudah disusun secara struktur 

termasuk pelatihan bersama (gladi lapang) dan sosialisasi. 

c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang menjadi 

penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam 

menangani bencana tanah longsor di Lonjoboko adalah sebagai berikut: 

1). Kurangnya peralatan yang tersedia di instansi BPBD, terutama 

peralatan yang digunakan untuk memberikan pertolongan saat 

terjadi bencana tanah longsor. 

2). Kurangnya sumber saya manusia (SDM) menjadi salah satu 

penghambat BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana 

tanah longsor di lonjoboko. 
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3). Kurangnya dana dari pemerintah, sehingga pemerintah BPBD 

biasanya menangani bencana tanah longsor dengan kurang efektif 

dan lambat. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka adapun implikasi dalam penelitian 

ini, yaitu: 

a. Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus tetap 

konsisten dalam melaksanakan tugasnya dan menjaga prinsip BPBD 

mengenai bencana yang terjadi di Kabupaten Gowa. 

b. Upaya  yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan 

BPBD kepada masyarakat Kabupaten Gowa, terutama kepada komunitas dan 

wilayah yang sering terkena bencana tanah longsor. 
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