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KATA PENGANTAR 

 

حِيْمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللّٰه
لََةُ وَالسَّلََمُ عَلىَ أشَْرَفِ الأنَْبيَِاءِوَالـمُرْسَلِيْنَ، ِ العاَلـَمِيْن، وَالصَّ  الـحَمْدُ للهِ رَب 

دٍ وَعَلىَ آلِهِ  يْنِ، نبَيِ نَِا وَحَبيِْبنَِا مُـحَمَّ وَصَحْبهِِ أجَْـمَعِيْنَ، وَمَنْ تبَعِهَُمْ بِإِحْسَانٍ إِلىَيوَْمِ الد ِ

ا بعَْدُ   أمََّ
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PEDOMAN TRANSLITERASI  

 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ya ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu 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 apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 
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2. Vocal 

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

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

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu 

 

 

 

  

Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفََ 

 haula : هَـوْلََ 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fathah a a  َا 
kasrah i i  ِا 

dammah u u  ُ  ا

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fathah dan ya ai a dan i ََْـى 

fathah dan wau au a dan u ََْـو 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

  

 

 

 

 

Contoh: 

 ma>ta : مـاَت

 <rama : رَمَـى

 qi>la : قـِيْـل

 yamu>tu : يـَمـوُْتَُ

4. Tā’ marbutah 

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

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

Sedangkan tā’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

Nama 

 

Harkat dan Huruf 
 

Fathah dan alif 

atau yā’ 

ى|َ...َََا...ََ  

 
kasrah dan yā’ 

 

ــى ِِ  

 
Dammah dan 

wau 

 ــُـو

 

Huruf dan  

Tanda 
 

ā 

ī 

ū 

Nama 

 

a dan garis di atas 

 
i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 
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marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raudah al-atfāl :  رَوْضَـةاُلأطْفَالَِ

 al-Madīnah al-Fād}ilah :  الَْـمَـدِيْـنـَةاُلَْـفـاَضِــلَةَُ

 al-h}ikmah :  الَـحِْـكْـمَــةَُ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atautasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf يber-

tasydiddi 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 لا(alif 

lam ma’arifah).Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

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

Qur‟an), sunnah,khususdanumum.Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9.  Lafz al-Jalalah ( للَه ) 

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

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

huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz 

a-ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

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 referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika 

ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 

Nama : Sandrawati 
NIM : 50900120084 
Judul Skripsi : Model Pelayanan Bidang Perlindungan Sosial 

Terhadap  Penanggulangan Korban Bencana Alam 
Banjir Di Kabupaten Gowa 

 
 

Penelitian mengangkat permasalahan pokok tentang penanggulangan 
bencana alam banjir melalui pelayanan yang dilakukan bidang perlindungan 
sosial di Kabupaten Gowa. Penelitian ini di fokuskan pada bidang perlindungan 
sosial dalam penanggulangan bencana alam banjir dengan rumusan masalah: 1) 
Bagaimana bentuk pelayanan yang dilakukan bidang perlindungan sosial 
terhadap penanggulangan korban bencana alam banjir di Kabupaten Gowa? 2) 
Hambatan apa saja yang dialami oleh bidang perlindungan sosial terhadap 
penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam banjir di Kabupaten Gowa? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
penelitian kesejahteraan sosial dan pendekatan sosiologi. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian yang menggunakan metode observasi, wawancara, 
dokumentasi, serta penelurusuran referensi dalam pengumpulan data. Sumber 
data primer penelitian ini adalah ketua bidang (KABID) perlindungan sosial dan 
jaminan sosial, ketua forum koordinasi TAGANA Gowa, ketua KSB Gowa, serta 
masyarakat sebagai informan utama. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan bencana 
alam banjir yang dilakukan oleh Bidang Perlindungan Sosial dengan melakukan 
kegiatan, tanggap darurat dan pertolongan pertama kepada korban bencana 
banjir, serta melakukan sosialisasi penanggulangan bencana banjir. Adapun 
kendala dihadapi yang pertama keterbatasan sumber daya manusia (SDM), 
kedua akses terhadap lokasi terdampak, ketiga koordinasi antar instansi, dan 
keempat faktor cuaca dan lingkungan. 

Impikasi penelitian ini antara lain: 1) Diperlukannya upaya lebih lanjut 
untuk merangsang partisipasi masyarakat agar dapat berpartisipasi dan terlibat 
secara aktif dalam upaya penanggulangan bencana dengan sosialisasi dan 
pemberian motivasi serta pendekatan-pendekatan sosial secara intensif yang 
didukung oleh tindakan dan campur tangan dari pemerintah desa itu sendiri 
serta dari berbagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan 
bencana tersebut. 2) Dalam pembagian bahan logistik harus seimbang bagi 
korban bencana banjir dan harus tepat sasaran.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan yang diberikan para pekerja sosial dalam setting kebencanaan 

ialah bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan mempersiapkan logistik 

seperti sandang, pangan, papan, Kesehatan, penyelamatan korban, serta 

pendamping sosial dengan membagikan penguatan aspek biopshokososial 

spiritual. (Tukino, 2013) pekerja sosial yang bekerja dalam setting kebencanaan 

seringkali memberikan pelayanan kepada para korban bencana, seperti 

memberikan pendampingan secara sosial maupun psikososial. Membantu 

mereka dalam menghadapi gangguang traauma pasca terjadinya bencana.1 

Potensi penyebab bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana 

alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. bencana alam antara lain berupa 

gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, 

kekeringan, kebakaran hutan/lahan, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, 

kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Sementara 

nonalam antara lain kebakaran hutan atau lahan yang disebutkan ulah manusia, 

                                                             
1 Prihartini, Pajrin, et al. "Model Pelayanan Pekerja Sosial Terhadap Korban Bencana Banjir 

Di Kota Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021." Jurnal Manajemen Bencana JMB(2021). 
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kesalahan yang telah diperbuat, sehingga seseorang harus menerima bahwa itu 

sebagai takdir akibat perbuatannya hingga tidak perlu berusaha melakukan 

langkah-langkah pencegahan atau penanganannya. Dilain pihak menganggap 

bencana suatu peristiwa yang tak terelakan dan korban harus segera 

mendapatkan pertolongan, sehingga fokus dari penanganan bencana lebih 

bersifat bantuan dan kedaruratan.2 

Peran profisional dalam mengurangi dan mengembalikan kehidupan 

korban bencana alam, ini sangat dibutuhkan salah satunya peran pekerja sosial 

sebagai profesi penyelenggara kesejahteraan sosial yang dapat membantu 

pemerintah dengan menjembatani antara pemerintah dan masyarakat korban 

bencana alam. Sehingga terhubunglah pemerintah dengan masyarakat dan 

memudahkan proses bantuan dan evakuasi. Pekerja sosial juga memiliki 

beberapa peran profesi yang dapat membantu dalam menanggulangi bencana, 

diantara sebagai pendidik dengan mengedukasi masyarakat terkait bencana 

alam dan apa saja upaya mitigasi bencana serta berbagai informasi yang 

diperlukan saat dan setelah terjadinya bencana, selain itu juga pekerja sosial 

dapat berperan sebagai konselor dalam memberikan bimbingan dan konseling 

kepada korban bencana terutama pada anak-anak. Selain itu, pekerja sosial juga 

dapat berperan sebagai advokat dengan membantu, menghubungakan antara 

                                                             
2 Syamsuddin, AB. "Peran Anggota Tagana Terhadap Penanggulangan Bencana di Fakultas 

Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Kabupaten Gowa." Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial 1.1 

(2018). 
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pemerintah dan masyarakat korban bencana tentang apa saja bantuan yang 

diperlukan.3 

Berbagai bencana yang sering terjadi di Kabupaten diantaranya tanah 

longsor, angin putting beliung dan banjir. Hujan yang terus menerus di hulu 

berdampak pada terjadinya bencana banjir atau tanah longsor. Sehingga pihak 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Gowa melakukan 

kegiatan antisipasi banjir. Wilaya Kabupaten Gowa Sebagian besar berupa 

datarang tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 (Sembilan) 

Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, 

Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa 

dataran rendah dengan topografi tanah yang datar dan meliputi 9 (Sembilan) 

Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, pattalassang, 

Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, dan Bontonompo 

Selatan. Luas wilaya Kabupaten Gowa adalah 1.883.33 km2 atau sama dengan 

3,01% dari luas Wilayah Provensi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa 

terbagi 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitive sebnyak 167 

dan 726 Dusun/Lingkungan.4 

                                                             
3 Anita, Rindi, Zahrah Salsabila, and Sofiyah Hadi Alhabsyie. "Peran Pekerja Sosial Dalam 

Trauma Pasca Bencana Alam Menggunakan Pendekatan Kognitif." Jurnal Manajemen Bencana (JMB) 

7.2 (2021). 
4 Karmila “kesiapsiagaan badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap 

Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten gowa”, (Makassar: Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h 4-5 
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Sebagai salah satu upaya perlindungan sosial untuk mencegah dan 

menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, 

kelompok, dan masyarakat akibat bencana diperlukan adanya bantuan sosial 

bagi korban bencana. Karena itu Kementerian Sosial perlu menetapkan 

peraturan tentang bantuan sosial bagi korban bencana. Seperti dipaparkan 

dalam Permensos Nomor 01/2013, bantuan sosial adalah upaya yang dilakukan 

agar seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami 

guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Sedangkan 

yang dimaksud dengan korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang 

menderita atau meninggal dunia akibat bencana. 

Perlu diketahui bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan 

oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain 

berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, 

dan tanah longsor. Adapun tujuan dari pemberian bantuan sosial bagi korban 

bencana adalah agar kelangsungan hidup korban dapat dipenuhi sesuai dengan 

kebutuhan dasar minimal melalui pemulihan kondisi sosial psikologis, 

meningkatkan kemampuan ekonomi, dan membuka informasi atau akses 

terhadap sumber dan potensi kesejahteraan sosial.5 

Kebijakan Perlindungan Sosial menjadi hal penting yang perlu 

diperhatikan dalam rangka untuk mendorong pemerataan hak jaminan 

                                                             
5 https://indonesiabaik.id/infografis/pemerintah-lindungi-korban-bencana 
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kesehatan, menjaga tingkat kesejahteraan, dan juga meminimalisasi persoalan di 

masyarakat. Perlinsos menjadi elemen penting dalam strategi kebijakan publik 

untuk memerangi kemiskinan dan meringankan penderitaan kelompok-

kelompok lemah dan kurang beruntung. "Serius untuk mengoordinasikan 

perlindungan sosial dan menginventarisasikan apa yang wajib kita penuhi bagi 

masyarakat," ungkapnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang 

diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan 

kerentanan sosial. "Memang ini keharusan dan amanat UUD 1945," tandasnya.6 

Menurut Undang-undang 24 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1 bencana 

adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam 

dan faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 

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

psikologis. Oleh karena itu sudah dipastikan setiap bencana merupakan 

kerugian bagi penduduk maupun pemerintah daerah setempat. Penduduk 

kehilangan harta benda, surat-surat berharga, dan tentunya dampak psikologis 

yang berbahaya bagi kelanjutan kehidupan mereka. Undang-undang 

Penanggulangan Bencana yang disahkan pada 2007 jelas mencantumkan bahwa 

                                                             
6 https://setda.kalteng.go.id/publikasi/detail/program-perlindungan-sosial-untuk-kurangi- 

angkakemiskinan#:~:text=Berdasarkan%20Undang%2DUndang%20Nomor%2011,amanat%20UUD% 
201945%2C%22%20tandasnya 
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penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan 

wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dan penanggulangan bencana 

dilakukan pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. 

Menurut Pasal 6 Undang-undang penanggulangan bencana, tanggung 

jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: 

pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan 

program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; 

penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana 

secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemulihan kondisi 

dari dampak bencana; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai; pengalokasian 

anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan 

pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak 

bencana. Pasal tersebut merinci dengan jelas bahwa pemerintah memiliki 

tanggung jawab untuk memulihkan kondisi dari dampak bencana dan tahap ini 

dilakukan dalam tahap pascabencana atau periode setelah tanggap darurat.7 

Wilayah Indonesia secara geografis memang mengandung potensi rawan 

bencana. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terletak pada pertemuan 

4 (empat) lempeng tektonik, yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia. 

Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik. Di bagian selatan dan timur Indonesia, 

                                                             
7 Soehatman Ramli, “Pedoman Praktis Manajemen Bencana”, (Jakarta, PT Dian Rakyat, 

2010), h 135-162. 
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terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera - 

Jawa - Nusa Tenggara - Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua 

dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Indonesia juga 

terletak pada titik pertemuan tiga lempeng tektonik (tectonic plate) yang saling 

bertabrakan, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo Australia. dan Lempeng 

Pasifik. Indonesia menjadi rangkaian gunung api aktif (rangkaian Gunung Api 

Indonesia) dengan jumlah gunung api aktif sekitar 140. Kondisi tersebut 

menjadikan Indonesia sangat rawan bencana, seperti letusan gunung berapi, 

gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.8 

Pengurangan risiko bencana merupakan sebuah paradigma pengurangan 

risiko yang dikenalkan pada tahun 2000an yang merupakan penyempurnaan 

dari paradigma-paradigma penanggulangan bencana sebelumya yaitu 

paradigma bantuan dan kedaruratan, paradigma mitigasi, dan paradigma 

pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam mengelolah, menetapkan 

kebijakan dalam menekan risiko bencana. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

dan mengetahui tingkat risiko bencana banjir di Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa.9 

 

                                                             
8 Heryati, Sri. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana." Jurnal 

Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP) (2020): 139-146. 
9 Arni Putri Awaliyah, Iyan Awaluddin “Studi Resiko Bencana Banjir di Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa”, https://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/planomadani/article/view/13772 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian ini, peneliti membatasi agar terperinci ruang lingkup 

yang akan diteliti, peneliti lebih fokus pada bidang perlindungan sosial dalam 

penanggulangan korban bencana di Kabupaten Gowa. 

2. Deskripsi Fokus  

Untuk Menghindari terjadinya berbagai penafsiran yang keliru terhadap 

judul skripsi ini, penulis merasa perlu mengemukakan beberapa penggambaran 

kata yang dianggap penting untuk diberikan pengertian agar tidak terjadi 

interpretasi yang berbeda sebagai berikut: 

a. Bentuk Pelayanan Sosial  

Bentuk pelayanan sosial, yaitu memberikan pelatihan atau pendidikan 

mengenai pencegahan terjadinya bencana banjir atau saat banjir, memberikan 

bantuan pangan, dan obat-obatan.10 

b. Bidang Perlindungan Sosial 

Perlindungan Sosial adalah upaya pemerintah guna mendukung 

masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan atau guncangan di 

sepanjang siklus kehidupan. Dalam masa krisis, pemerintah memberikan 

perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, 

                                                             
10 Syarifuddin, “Banjir jakarta suatu pendekatan Tripple Helix”, (Jakarta Timur, UNJ PRESS, 

2021) h 34. 
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terutama masyarakat miskin dan rentan.11 Jadi yang dimaksud perlindungan 

sosial dalam penelitian ini adalah Tindakan untuk membantu korban bencana 

yang membutuhkan sumbangan. 

c. Penanggulangan Korban Bencana 

penanggulangan adalah sikap dimana kita harus melakukan perbaikan 

atau gerakan perubahan terhadap suatu masalah Yang sudah terjadi.12 Jadi yang 

dimaksud penanggulangan dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah dalam mengatasi dan membantu korban bencana. 

Korban bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang 

menderita, meninggal dunia akibat bencana dan memerlukan bantuan berupa 

sandang, dan pangan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk pelayanan yang dilakukan bidang perlindungan sosial 

terhadap penanggulangan korban bencana alam banjir di Kabupaten 

Gowa? 

                                                             
11https;//fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/22-perlungan-sosial#:~:text= 

perlindungan%20sosial%adalah%20upaya%20pemerintah,terutama%20masyarakat%20miskin%20dan

%20rentan 
12https://brainly.co.id/tugas/3349365#:~:text=pencegahan%20adalah%20sikap%20dimana%2

0kita,suatu%20masalah%20Yang%20sudah%20terjadi 
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2. Hambatan apa saja yang dialami oleh bidang perlindungan sosial 

terhadap penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam banjir di 

Kabupaten Gowa? 

D. Kajian Pustaka 

Tujuan kajian Pustaka yang dimaksud untuk mengidentifikasi 

kemungkinan signifikasi dan kontribusi akademik dari penelitian yang 

dimaksud. Dalam penelitian ini penulis Menyusun dengan beberapa buku yang 

menjadi referensi penulis dalam penyusunannya. 

1. Muhammad Lukmanul Hakim Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik. Menulis 

dalam bentuk Skripsi “Peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial 

terhadap korban bencana kebakaran di Kota Samarinda tahun 2018”. Skripsi 

tersebut menjelaskan bahwa tujuan kegiatan dalam membantu korban 

bencana ini adalah untuk lebih mengefektifkan kegiatan pendataan korban 

bencana dilapangan, agar diperoleh data yang akurat untuk digunakan dalam 

mengambil langkah-langkah pemberian bantuan sosial tanggap darurat dan 

mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana. 

2. Heru Cahyadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar menulis dalam skripsinya “Sistem Penanganan Korban 

Pasca Bencana terhadap keselamatan masyarakat Malowowo Kecamatan 

Angkona Kabupaten Luwu Timur”. Skripsi tersebut membahas upaya 

penangana korban saat terjadi bencana terhadap keselamatan masyarakat 
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dan kendala yang dihadapi dalam penanganan korban saat bencana dan 

pasca bencana terhadap keselamatan masyarakat. 

3. Tri Puspita Sari 2013 “Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Penanggulangan 

Bencana Alam Di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data yang digunakan dalam penelituian 

ini adalah data primer dan sekunder. Data primer di dapatkan 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 penanggulanagan bencana alam sudah berjalan dengan 

lancar, namun belum terlalu maksimal. Bentuk program yang ada di Desa 

tersebut adalah Kampung Siaga Bencana (KSB). Adapun faktor yang 

penunjang dalam menanggulanagi bencana yaitu terdapatnya system 

sumber formal maupun informal serta system sumber kemasyarakatan yang 

siap dan bersedia untuk dalam memberikan bantuan dalam penanggulangan 

bencana alam yang terjadi di Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa”. 
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4. Amaliah Pratiwi “Makalah Kesehatan Korban Bencana” skripsi tersebut 

menjelaskan bahwa penanggulangan masalah Kesehatan akibat bencana dan 

penanganan pengungsi yaitu pelayanan kesehatan, pencegahan dan 

pemeberantasan penyakit menular, gizi dan pangan, lingkungan serta hal-hal 

berkaitan dengan kebutuhan dasar kesehatan. permasalahan di bidang 

Kesehatan akibat bencana, adanya pengungsi yang pada umumnya akan 

menjadi rentang dan berisiko seperti mengalami kurang gizi, tertular 

penyakit dan menderita stress. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian adalah untuk memperoleh data yang diperlukan 

untuk memecahkan masalah. Adapun tujuan dari penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetahui upaya penanganan korban pasca bencana terhadap 

keselamatan masyarakat di Kabupaten Gowa 

2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami bidang perlindungan sosial 

terhadap penanggulangan bencana alam banjir. 
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2. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik 

secara teoretis maupun praktis. 

a. Kegunaan Teoretis 

a) Untuk mengetahui pengetahuan baru tentang model pelayanan 

bidang perlindungan sosial dalam penanggulangan korban bencana 

banjir dan bantuan apa saja yang sudah diterima korban tersebut. 

b) Kegunaan bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Gowa dalam 

memberikan muatan pemikiran baru tentang sistem penanganan 

korban bencana banjir. 

b. Kegunaan Praktis  

a) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media pembelajaran untuk 

menambah wawasan berfikir serta mengaplikasikan ilmu yang 

didapatkan di bangku perkuliahan. 

b) Bagi Dinas Sosial Kabupaten Gowa, dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan kebijakan yang akan diberikan kepada Masyarakat 

agar sesuai kebutuhan dalam menangani korban bencana banjir.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Perlindungan Sosial 

1. Pengertian Perlindungan Sosial 

Perlindungan sosial adalah salah satu elemen penting sebagai upaya 

strategi pemerintah dalam menetapkan kebijakan sosial untuk menurunkan 

tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multi dimensional (Suharto, 

2008b). Perlindungan sosial dalam arti luas mencakup seluruh tindakan, yang 

dilakukan baik oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat yang 

berguna untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok 

masyarakat miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh 

dengan resiko, meningkatkan status sosial (Suharto 2009) serta untuk 

meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh 

kelompok miskin beserta anakanak mereka (Suharto 2006). Namun demikian 

perlindungan sosial bukanlah merupakan satu-satunya strategi dalam 

penanggulangan kemiskinan Suharto (2008a). Keberadaan Perlindungan Sosial 

selalu memberikan dampak positif yang signifikan secara ekonomi terhadap 

tujuan pembangunan nasional negara yang bersangkutan secara keseluruhan 
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(Merei (2002); Von Hauff (2002); Shepherd, Marcus, & Barrientos (2004); 

Suharto (2008)).13 

Conway, Haan dan Norton (Barrientos dan Santibanez, 2009:2) 

mendefinisikan perlindungan sosial sebagai “tindakan publik yang diambil 

sebagai respons terhadap tingkat kerentanan, risiko, dan kekurangan, yang 

dianggap tidak dapat diterima secara sosial dalam suatu pemerintahan dan 

masyarakat tertentu”. Selanjutnya, Conway, Haan dan Norton (Barrientos dan 

Santibanez, 2009:2) menjelaskan bahwa perlindungan sosial memiliki tiga 

komponen utama: asuransi sosial, bantuan sosial, dan regulasi pasar tenaga 

kerja. asuransi sosial, bantuan sosial, dan peraturan pasar tenaga kerja. Asuransi 

sosial mengacu pada program yang memberikan perlindungan terhadap jalan 

hidup dan bahaya pekerjaan, yang dibiayai dari kontribusi dalam kemiskinan, 

dan sebagian besar dibiayai dari pendapatan pemerintah. Peraturan pasar 

tenaga kerja mencakup perlindungan terhadap pemecatan yang tidak adil, dan 

hak untuk bersuara dan perwakilan pekerja.14 

Kompensasi perusahaan yang berhenti beroperasi; Kompensasi usaha 

kecil dan menengah (UKM); dan penanganan unjuk rasa.15 

Asian Development Bank (ADB) menjelaskan bahwa perlindungan sosial 

pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang 
                                                             
13 http://repository.ub.ac.id/177350/7/166020111111010_BAB%202.pdf  

14 Dr. Abu Huraerah, M.Si, “Kebijakan Perlindungan Sosial”, (Bandung: Penerbit Nuansa 

Cendekia, 2022), h 62-63. 
15 Sukmana, Oman. "Proses Pemulihan Pascabencana Berdasarkan Model Permukiman 

Sosial." Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial 15.4 (2016): 307-316. 
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untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan 

perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan 

kehilangan pendapatan; tidak berarti bahwa perlindungan sosial merupakan 

keseluruhan dari kegiatan pembangunan di bidang sosial, bahkan perlindungan 

sosial tidak termasuk upaya penurunan resiko (risk reduction). Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa istilah jaring pengaman sosial (social safety net) dan jaminan 

sosial (social security) seringkali digunakan sebagai alternatif istilah 

perlindungan sosial; akan tetapi istilah yang lebih sering digunakan di dunia 

internasional adalah perlindungan sosial.16 

Sementara, menurut ILO (2002) dalam "Social Security and Coverage for 

All", perlindungan sosial merupakan konsep yang luas yang juga mencerminkan 

perubahan-perubahan ekonomi dan sosial pada tingkat internasional. Konsep ini 

termasuk jaminan sosial (social security) dan skema-skema swasta. Lebih jauh, 

dijelaskan bahwa sistem perlindungan sosial bisa dibedakan dalam 3 (tiga) lapis. 

Lapis pertama merupakan jejaring pengaman sosial yang didanai penuh oleh 

pemerintah; lapis kedua merupakan skema asuransi sosial yang didanai dari 

kontribusi pemberi kerja (employer) dan pekerja; dan lapis ketiga merupakan 

provisi suplementari yang dikelola penuh oleh swasta. Dengan demikian, bisa 

disimpulkan bahwa definisi tersebut berdasarkan kontributor dana dalam tiap 

                                                             
16 1 Social Worker, “Definisi dan Manfaat Perlindungan Sosial” Sumber: http://justinlase. 

blogspot.co.id/2012/04/definisi-dan-manfaat-perlindungan.html (Diakses 10 November 2016, jam 

08.00 AM 
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skema. Sedangkan, menurut Conway, de Haan dan Norton (Barrientos dan 

Hulme, 2008:5), perlindungan sosial terutama dipahami sebagai kerangka 

kebijakan yang menjelaskan "tindakan publik yang diambil sebagai tanggapan 

terhadap tingkat kerentanan, risiko, dan kekurangan yang dianggap tidak dapat 

diterima secara sosial dalam pemerintahan atau masyarakat".17 

Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, 

Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan 

menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Edi Suharto dalam 

bukunya “Memperkuat Perlindungan Sosial di ASEAN”, perlindungan sosial 

adalah seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang 

untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan (vulnerability) melalui perluasan 

pasar kerja yang efisien, pengurangan resikoresiko kehidupan yang senantiasa 

mengancam manusia, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi 

dirinya dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat menyebabkan 

terganggunya atau hilangnya pendapatan. Menurutnya, kebijakan dan program 

perlindungan sosial, khususnya untuk konteks negara di kawasan ASEAN, 

mencakup lima jenis yaitu sebagai berikut.18 

                                                             
17 Dr. Abu Huraerah, M.Si “Kebijakan Perlindungan Sosial” Bandung: (Penerbit Nuansa 

Cendekian, 2022) Hal 61-62. 

 
18 Social Worker, “Definisi dan Manfaat Perlindungan Sosial” Sumber: http://justinlase. 

blogspot.co.id/2012/04/definisi-dan-manfaat-perlindungan.html (Diakses 10 November 2016, jam 

08.00 AM 
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a. Kebijakan pasar kerja (labour market policies), yang dirancang untuk 

memfasilitasi pekerjaan dan mempromosikan beroperasinya hukum 

penawaran dan permintaan kerja secara efisien.  

b. Bantuan sosial (social assistance), yakni program jaminan sosial (social 

security) yang berbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan 

kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada populasi paling rentan yang 

tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. 

c. Asuransi sosial (social insurance), yaitu skema jaminan sosial yang hanya 

diberikan kepada para peserta sesuai dengan kontribusinya berupa premi 

atau tabungan yang dibayarkannya.  

d. Jaring pengaman sosial berbasis masyarakat (community-based social safety 

nets), perlindungan sosial ini diarahkan untuk mengatasi kerentanan pada 

tingkat komunitas.  

e. Perlindungan anak (child protection). 

 Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, 

mempunyai tugas:19  

1. Menyiapkan bahan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat 

bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, 

kerjasama dan pengelolaan logistik bencana, Penyusunan pedoman 

                                                             
19 Yunika Fatmawati, “Peranan Pelayanan Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial Kota 

Jombang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” 2021, hlm 15. 



19 
 

 
 

kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan 

penguatan sosial korban bencana alam, kerjasama dan pengelolaan logistik 

bencana, Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat 

bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, 

kerjasama dan pengelolaan logistik bencana.  

2. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis kesiapsiagaan dan mitigasi, 

tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban 

bencana alam, kerjasama dan pengelolaan logistik bencana, penyusunan 

bahan koordinasi pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat 

bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, 

kerjasama dan pengelolaan logistik bencana,  dan pelaksanaan pengawasan 

dan menyiapkan bahan penyusunan laporan. Menyiapkan bahan kebijakan 

perlindungan sosial bencana alam. 

3. Penyusunan pedoman terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan 

bagi korban bencana sosial, warga negara migran bermasalah dan 

pemulangan orang telantar, Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan 

pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, 

warga negara migran bermasalah dan pemulangan orang telantar, dan 

pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga dalam rangka pencegahan, 

penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, warga negara 

migran bermasalah dan pemulangan orang telantar. 
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4. Menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi, assesment serta penjangkauan 

cepat dalam rangka penyelenggaraan pencegahan, penanganan dan 

perlindungan bagi korban bencana sosial, warga negara migran bermasalah 

dan pemulangan orang telantar. 

2. Kebijakan Perlindungan Sosial 

Skema perlindungan sosial di Indoensia pertama kali dikenalkan tahun 

1977 dengan diluncurkannya Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek) (John, 2002). 

Hingga saat ini skema perlindungan sosial yang ada masih bervariasi dan 

memiliki landasan hukum masing-masing. Upaya Pemerintah dalam menyusun 

sistem jaminan perlindungan sosial terpadu diawali dengan ditetapkannya 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

Peraturan dan perundang-undangan sebagai dasar penyelenggaraan 

perlindungan sosial semakin lengkap dengan ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang 

mendorong Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kebijakan perlindungan 

Sosial yang lebih integratif bagi seluruh warga Indonesia. Untuk BPJS Kesehatan, 

Pemerintah merealisasikannya mulai 1 Januari 2014, sedangkan untuk BPJS 

Ketenagakerjaan terealisir mulai 1 Juli 2015. Sistem jaminan sosial yang 

menyeluruh dan terintegrasi diharapkan terwujud pada tahun 2029. Setelah PT 

ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS 
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Ketenagakerjaan dan PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program 

tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) 

ke BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan.20 

3. Seksi Perlindungan Sosial 

Seksi Perlindungan sosial korban bencana alam, mempunyai tugas yang 

pertama melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan imitigasi. Yang kedua 

pemberian bimbingan teknis, serta supervise, evaluasi dan pelaporan pelaksaan 

penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial. Yang ketiga 

Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervise, evaluasi 

dan pelaporan pelasanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan 

kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam. 

4. Fungsi Perlindungan Sosial 

Perlindungan sosial adalah sebagai cara untuk menanggulangi 

kemiskinan dan kerentanan absolute yang dihadapi oleh penduduk yang sangat 

miskin. Beberapa manfaat dari perlindungan sosial, diantaranya adalah sebagai 

berikut.21 

 

 

                                                             
20 Habibullah, Habibullah. "Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia." Sosio Informa 

3.1 (2017). 
21 Social Worker, “Definisi dan Manfaat Perlindungan Sosial” Sumber: http://justinlase. 

blogspot.co.id/2012/04/definisi-dan-manfaat-perlindungan.html (Diakses 10 November 2016, jam 

08.00 AM 
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a. Terlindunginya manusia dari berbagai resiko sehingga terhindar dari 

kesengsaraan yang berkepanjangan.  

b. Meningkatnya kemampuan kelompok rentan dalam menghadapi kemiskinan 

serta keluarnya dari kemiskinan.  

c. Keluarga miskin memiliki standar hidup bermatabat  

d. Tercapainya dan terselenggaranya kesejahteraan sosial. 

B. Rehabilitasi 

Rehabilitasi adalah suatu proses untuk membantu masyarakat yang 

terkena bencana agar Kembali mampu melaksanakan fungsi-fungsinya dengan 

sebaik-baiknya. kegiatan rehabilitas mencakup: 

1. Pemulihan pelayanan-pelayanan utama di dalam masyarakat. 

2. Pemugaran rumah-rumah yang masih dapat di perbaiki serta 

bangunan- bangunan lainnya. 

3. Penyediaan rumah atau penampungan sementara.  

4. Pemberiaan bantuan rehabilitasi fisik dan psikologis kepada warga 

masyarakat yang mengalami penderitaan.  

5. Peletakan dasar bagi Tindakan rekontruksi, anatara lain 

penggantian bangunan dan infastruktur yang hancur sebagai akibat 

bencana. 
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                Rehabilitas kerapkali merupakan masa yang paling sulit bagi korban 

bencana dan tidak jarang menimbulkan depresi karena mereka mulai 

menyadari sepenuhnya kerugian yang mereka alami. Intervensi secara 

terbatas dari luar masyarakat pada masa ini kerapkali mampu membantu 

korban untuk menanggulangi permasalahannya dengan lebih baik. Bantuan 

dalam bentuk uang atau kresit, penciptaan lapangan kerja dan proyek-

proyek pembangunan nerupakan bentuk-bentuk bantuan yang  tepat.22 

C. Penanggulangan Korban Bencana 

1. Pengertian Penanggulangan Korban Bencana 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari 

kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah 

awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti 

proses, cara, perbuatan menanggulangi. 

Menurut Dendy Sugono (2008:1442) dalam bukunya yang berjudul 

Kamus Bahasa Indonesia, penanggulangan adalah proses menanggulangi. Disini 

dapat diambil suatu kesimpulan bahwasannya suatu proses penanggulangan 

adalah cara atau perbuatan untuk menanggulangi sesuatu.23 

                                                             
22 Syamsuddin AB, “Analisis Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bencana Alam”, 2023. Hlm 

163. 
23 Ainun M. Nur, “Analisis Perang Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana 

Alam di Kabupaten Soppeng”, Skripsi (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan 

Universitas Hasanuddin Makassar, 2022), h 27-28. 
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Penanggulangan adalah yang dilaksanakan mencegah, dan menghadapi, 

atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus 

berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan 

bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara 

preventif dan refresi.24 

Menurut Arif Gosita, istilah korban memiliki pengertian yang sangat luas, 

yaitu Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan 

orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan 

individu dalam memperoleh apa yang diinginkan secara tidak baik dan sanggat 

melanggar ataupun bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang 

menderita, sebab dan kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai korban tidak 

hanya korban perbuatan pidana (kejahatan) saja tetapi dapat korban bencana 

alam, korban kebijakan pemerintah, dan sebagainya.25 

Berikut adalah beberapa pengertian korban bencana menurut para ahli 

yaitu sebagai beriku:26 

a. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC): 

Korban bencana adalah seseorang yang terkena langsung dampak atau tidak 

langsung dari suatu bencana dan menderita kerugian fisik, psikologis, dan 

sosial. 

                                                             
24 http://repository.unimar-amni.ac.id/3522/2/BAB%202.pdf 
25 Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H, “Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice”, 

(Depok, PT RajaGrafindo Persada 2016), h 45 
26 IFRC(https://www.ifrc.org/)BNPB (https://bnpb.go.id/) -UNDRR (https://www.undrr.org/) 
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b. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): Korban bencana adalah 

masyarakat atau mereka yang terdampak langsung maupun tidak langsung 

oleh bencana dalam bentuk kerusakan fisik, psikologis, dan sosial. 

c. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR): Korban bencana 

merupakan orang yang dirugikan dan terdampak secara langsung atau tidak 

langsung oleh suatu bencana, termasuk kerugian fisik, ekonomi, psikologis, 

dan sosial. 

2. Tujuan Penanggulangan Bencana 

Tujuan dalam penanggulangan bencana antara lain yaitu memberikan 

perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin 

terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, 

terkoordinasi, menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi 

dan kemitraan public serta swasta, mendorong semangat gotong royong, 

kesetiakawanan dan kedermawanan dan menciptakan kedamaian dalam 

kehidupan bermasyarakat.27 

Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggara penanggulangan 

bencana. Sebagaimana di definisikan dalam UU 24 Tahun 2007 tentang 

penanggulangan bencana, penyelenggara penanggulangan bencana adalah 

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang 

                                                             
27 Awusi, Biyan Anugrah, Herman Nayoan, and Jones Tompodung. "Kinerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban 

Bencana Banjir." Jurnal Eksekutif 1.1 (2018). 
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berisiko ytimbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggapap darurat, 

dan rehabilitasi. Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah 

untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan 

perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana 

(ps 2PP 21/2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.28 

3. Prinsip Penanggulangan Bencana 

Persiapan perencanaan secara terstruktur dalam penanggulang bencana 

berdasarkan siklus bencana, hal ini bertujuan agar setiap kegiatan dan tahapan 

dapat berjalan dengan terarah. Sehingga diperlukan sebuah rencana yang 

spesifik pada setiap tahapan penyelenggara bencana (UNDP-Disaster Risk 

Reduction in Ace, 2013). Siklus bencana dapat diuraikan dalam bentuk kegiatan-

kegiatan penanggualangan bencana sebagai berikut:29 

a. Pencegahan (Prevention) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

sebagai upaya untuk menghilangkan dan bahaya bencana 

b. Imitigasi (Mitigation) adalah serangkaian upaya unuk mengurangi resiko 

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan 

peningkatan kemampuan menghadapi bahaya bencana 

                                                             
28 Ir. K Arsyad, M.Sc “Model Penanggualngan”2017https://simantu.pu.go.id/epel/edok/c8fb5 

_MDLPenanggulangan_Bencana.pdf 
29 Kalpana Kartika, “Keperawatan Bencana”, (Yogyakarta: Cv Budi Utama,2021), h 2-3. 

 

https://simantu.pu.go.id/epel/edok/c8fb5%20_MDLPenanggulangan_Bencana.pdf
https://simantu.pu.go.id/epel/edok/c8fb5%20_MDLPenanggulangan_Bencana.pdf
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c. Kesiapa (Preparedness) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana melalui pengerganisasian serta melalui langkah 

yang tepat guna dan berdaya guna (UU No. 24/2007). pemberian dini harus:  

1) menjangkau masyarakat (Accessible)  

2) segerah (Immediate) 

3) tegas tidak membingunkan (Coherent)  

4) bersifat resmi (Official) 

d. Tanggap darurat (Response) adalah upaya yang dilakukan sesegara pada saat 

kejadian bencana, untuk menanggualangi dampak yang ditimbulkan, 

terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan 

pengungsi. 

e. Bantuan darurat (Relief) adalah upaya untuk memberikan bantuan berkaitan 

dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat 

tinggal sementara, Kesehatan, sanitasi dan air bersih. 

f. Pemulihan (Recovery) adalah proses pemulihan darurat kondisi masyarakat 

yang terkena bencana, dengan mengefungsikan Kembali prasarana dan 

sarana pada keadaan semula. Upaya yang dilakukan adalah memperbaiki 

prasarana dan pelayanan dasar (jalan, listrik, air bersih, pasar, puskesmas, 

dan sebagainya). 
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g. Rehabilitasi adalah uapaya atau langkah yang diambil setelah kejadian 

bencana untuk membantu masyarakat untuk memperbaiki rumahnya, 

fasilitas umum dan fasilitas sosial penting dan menghidupkan Kembali roda 

perekonomian. 

h. Rekontruksi adalah program jangka menengah dan jangka Panjang guna 

memperbaiki fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan 

masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya, 

penanggulanga yang berfokus pada kegiatan paska bencana tanggap darurat 

seringkali tidak mencukupi. 

4. Motode  Asesment Penaggulangan Bencana 

Assesment adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk medapatkan 

informasi dan data yang berguna untuk melakukan tindakan intervensi. Untuk 

mendapatkan gambaran yang lengkap, assessment dilakukan di setiap tahap 

dalam siklus bencana: sebelum kejadian (fase preparedness), pasca kejadian 

(fase tanggap darurat) dan pada fase recovery. Pada setiap fase, assessment 

dapat dilakukan beberapa kali dan dalam bentuk yang bisa berbeda sesuai 

kebutuhan, untuk menangkap informasi yang terus berkembang. (Pedoman ini 

hanya akan membatasi bahasan pada assessment tanggap darurat). 

Pada assessment sebelum kejadian (event), assessment ditujukan untuk 

menggambarkan potensi bahaya, status masyarakat, ketersediaan kemampuan 

dan sumbar daya untuk menghadapi kejadian dan lain sebagainya Assessment 
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setelah kejadian, pada fase tanggap darurat, ditujukan untuk menggambarkan 

kerusakan yang terjadi, perubahan fungsi sosial masyarakat dan kebutuhan 

masyarakat terdampak (needs [kesenjangan antara yang diperlukan dan yang 

tersedia]). 

a. Tahap Pelaksanaan Assessment  

a) Menyusun perencanaan kegiatan assesment  

b) Mengumpulkan data primer dan/atau sekunder  

c) Membuat pemetaan lokasi kejadian bencana dan peta camp pengungsian  

d) Membuat kajian dan analisis kondisi lokasi bencana secara tepat dan 

cepat  

e) Menetukan titik lokasi pendampingan dan menentukan jenis bantuan 

yang akan diberikan  

f) Melaporkan hasil assessment kepada Ketua Tanggap darurat bencana  

g) Mempersiapkan assessment berikutnya jika diperlukan30 

5. Upaya Penanggulangan Korban Bencana 

Mitigasi adalah uapaya yang memiliki sejumlah tujuan yakni untuk 

mengenali resiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. Bisa 

                                                             
30 https://imunitas.or.id/3579/assessment-tanggap-darurat-bencana/ 
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dikatakan, mitigasi bencana adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum 

suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi.31 

Mitigasi dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam, dan pada 

prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha, baik bersifat persiapan fisik maupun 

nonfisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa 

penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan 

nonfisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam. Menempatkan korban 

di suatu tempat yang aman. Menempatkan korban di suatu tempat yang aman 

adalah hal yang mutlak diperlukan. Hal ini sesuai dengan Deklarasi Hyogo yang 

ditetapkan pada konferensi dunia tentang pengurangan bencana di Kobe Jepang 

pada pertengahan Januari 2005 yang berbunyi, "Negara-negara mempunyai 

tanggung jawab utama untuk melindungi orang-orang dan harta benda yang 

berada dalam wilayah kewenangan dan dari ancaman dengan memberikan 

prioritas yang tinggi kepada pengurangan risiko bencana dalam kebijakan 

nasional, sesuai dengan kemampuan mereka dan sumber daya yang tersedia 

kepada mereka". 

Akibat kompleksnya permasalahan pascabencana, maka dibuatlah 

panduan internasional mengenai prinsip-prinsip perlindungan pengungsi. 

Sebagai contoh, misalnya pada Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat 

                                                             
31https://bpbd.bogorkab.go.id/mitigasi-adalah-upaya-mengurangi-risiko-berikut-langkah-

langkahdancontohnya/#:~:text=Mitigasi%20adalah%20langkah%20yang%20juga,tinggal%20di%20wi

layah%20rawan%20bencana 
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(2) dinyatakan setiap manusia memiliki hak atas pendidikan. Selain itu, masih 

banyak lagi pasal lain yang menekankan perlunya menindaklanjuti pemberian 

perlindungan terhadap para pengungsi, baik yang disebabkan oleh bencana 

alam atau ulah manusia, termasuk konflik bersenjata atau perang. 

a. Upaya-Upaya Pencegahan Bencana Alam 

a) Membuat pos peringatan bencana 

Salah satu upaya yang kemudian dapat diupayakan adalah dengan 

mendirikan pos peringatan bencana. Pos inilah yang nantinya menentukan 

warga masyarakat bisa kembali menempati tempat tinggalnya atau tidak. 

b) Membiasakan hidup tertib dan disiplin 

Diperlukan pola hidup tertib, yaitu dengan menegakkan peraturan- 

peraturan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup. Asal 

masyarakat menaatinya, berarti setidaknya kita telah berpartisipasi dalam 

melestarikan lingkungan. Masyarakat juga harus disiplin. Memberikan 

pendidikan tentang lingkungan hidup Faktor ini telah dipertegas dalam 

konferensi dunia tentang langkah pengurangan bencana alam, yang 

diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa silam, 23-27 Mei 1994 di Yokohama, 

Jepang. Forum ini pada masa itu merupakan forum terbesar tentang bencana 
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alam yang pernah diselenggarakan sepanjang sejarah. Tercatat lebih dari 5.000 

peserta hadir yang berasal dari 148 Negara.32 

6. Evakuasi Korban Bencana 

Evakuasi merupakan suatu kegiatan untuk memindahkan korban 

bencana alam dari tempat lokasi bencana ketempat yang aman atau tempat 

penampungan pertama agar mendapatkan Tindakan penanganan yang lebih 

lanjut. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang mengalami 

cendera atau bahkan meninggal dunia akibat dari bencana alam (BNPB 2008). 

Evakuasi korban dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memindahkan 

korban dari lokasi kejadian bencana menuju ke fasilitas Kesehatan untuk 

mendapatkan perawatan yang intensif dan pengobatan yang lebih lanjut sesuai 

keadaan yang dialami korban (Panacea, 2014). 

a. Syarat evakuasi korban  

Evakuasi korban harus dilakukan dengan cepat dan tepat sehingga tidak dapat 

memperburuk keadaan atau menambah cedera baru pada korban. Adapun 

syarat-syarat evakuasi korban menurut Panacea (2014) yaitu: 

1) Melakukan penilaian awal dengan lengkap, dan pantau keadaan 

umum korban 

2) Denyut nadi dan pernafasan korban dalam batas normal 

3) Pendarahan yang dialami korban sudah dilakuan Tindakan 

                                                             
32 Dr. I. Khambali, S.T., MPPM, “Manajemen Penanggulangan Bencana”, (Yogyakarta, CV 

Andi Offset, 2017), h  18-20. 
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4) Pata tulang (fraktu) sudah ditangani  

5) Tidak mengalami cedera pada spinal 

6) Rute evakuasi yang dilalui aman agar tidak membahayakan penolong 

dan korban 

b. Prinsip evakuasi korban 

Keamanan dan kenyaman korban selama proses evakuasi merupakan hal 

yang penting untuk tetap diperhaikan. Terdapat beberapa hal penting yang 

harus diperhatikan selama proses evakuasi yaitu sebagai berikut: 

1. Evakuasi oleh dua penolong korban diangkat dengan menggunakan 

tangan yang berfungsi sebagai tandu korban diangkat dengan 

menggunakan kursi yang berfungsi sebagai tandu 

2. Evakuasi oleh 3 orang posisi ini akan menjelaskan mengenai mengangkat 

korban yang dilakukan oleh tiga orang penolong yang perlu diperhatikan 

adalah posisi korban yang harus dipertahankan agar tetap sesuai dengan 

aksi punggungnya. 

3. Evakuasi menggunakan (Long spine Board) korban yang mengalami 

cedera spinal harus dievakuasi menggunakan long spine board, untuk 

mencegah terjadinya koplikasi yang lebih serius pada korban. Jika lokasi 

korban berada sulit untuk dijangkau dengan meggunakan kendaraan, 

maka evakuasi menggunakan kendaraan, maka evakuasi menggunakan 

tandu dapat menjadi pilihan alternatif dalam mengevakuasi korban. 
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Evakuasi korban dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sarana 

tergantung dari beberapa jumlah penolong yang ada.33 

D. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggualangan Bencana 

Menurut Solway (2004), tujuan pemerintah daerah dalam penanggulangan 

bencana melalui pembentukan BPBD meliputi hal-hal sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi orang dan wilayah yang rentan bencana dalam lingkup 

kabupaten.  

2. Memastikan bahwa semua anggota masyarakat menyadari potensi 

dampak bencana alam. 

3. Membagikan saran dan panduan praktik yang baik kepada masyarakat 

untuk mitigasi bencana.  

4. Menjaga hubungan dengan para pejabat yang bertanggung jawabdalam 

perencanaan, kesehatan, dan kesejahteraan dengan mengeluarkan 

peringatan atau sistem pengendalian massa dan kebakaran. 

5. Memastikan bahwa anggota masyarakat menerima pelatihan first aid 

atau pertolongan pertama yang sesuai. 

6. Melaksanakan program pendidikan dan penyadaran masyarakat melalui 

kegiatan yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah setempat.  

                                                             
33 Erika Emnina Sembiring, Muhammad Nurmansyah, “Keperawatan Bencana”, (Makasar: 

Cv Tohar Media 2021), hlm 31-32. 
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7. Mengidentifikasi rute evakuasi dan lokasi tempat yang aman serta 

lokasi pengungsi. 

Merujuk pada pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah 

daerah bertanggung jawab sekaligus mempunyai wewenang dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Bupati/walikota 

merupakan penanggung jawab utama dan gubernur berfungsi memberikan 

dukungan perkuatan. Beberapa tanggung jawab yang diemban pemerintah 

daerah dalam penanggulangan bencana antara lain yaitu: mengalokasikan dana 

penanggulanganbencana; memadukan penanggulangan bencana dalam 

pembangunan daerah; melindungi masyarakat dari ancaman bencana; 

melaksanakan tanggap darurat; serta melakukan pemulihan pasca bencana 

Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, pemerintah daerah memiliki 

wewenang dalam penanggulangan bencana sebagai berikut:34 

1) Merumuskan kebijakan penanggulangan bencana di wilayahnya.  

2) Menentukan status dan tingkat keadaan darurat. 

3) Mengerahkan potensi sumber daya diwilayahnya. 

4) Menjalin kerjasama dengan daerah lain. 

5) Mengatur mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi 

menimbulkan bencana.  

                                                             
34 Heryati, Sri. "Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana." Jurnal 

Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP) (2020): 139-146. 
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6) Mencegah dan mengendalikan penggunaan sumber daya alam yang 

berlebihan. Menunjuk komandan penanganan darurat bencana. 

7) Melakukan pengendalian bantuan bencana.  

8) Menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur penyelenggaraan 

penanggulangan bencana. 

E. Pandangan Islam Terhadap Pencegahan Bencana Alam dan korban 

bencana 

Tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan bencana akan 

datang. Manusia hanya mampu mengetahui gejala-gejala dan memprediksikan 

kejadianya, akan tetapi hanya Alla SWT yang mengetahui pasti kapan datangnya. 

Oleh karenanya merupakan hal baik untuk melakukan pengelolaan resiko 

bencana dengan baik. Pengelolaan resiko bencana adalah kegiatan 

penanggulangan bencana mulai dari sebelum, ketika dan pasca terjadinya 

bencana.  

Allah SWT menegaskan bahwa kerusakan di bumi adalah akibat 

mempertuhankan hawa nafsu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, baik 

kota maupun desa, disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang 

dikendalikan oleh hawa nafsu dan jauh dari tuntunan fitrah. Allah menghendaki 

agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan buruk mereka agar 

mereka kembali ke jalan yang benar dengan menjaga kesesuaian perilakunya 

dengan fitrahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam (QS. Ar-Rum [30]: 41). 
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َوَالْبَحْرَِبِمَاَكَسَبَتَْايَْدِىَالنَّاسَِ ٤١َرْجِعوُْنََذِيَْعَمِلوُْاَلَعلََّهُمَْيََمَْبَعْضََالََّذِيْقَهَُلِيََُظَهَرََالْفَسَادَُفىَِالْبرَ ِ

َ

َ

َTerjemahnya; 

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan 
manusia. (melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan Sebagian (akibat) 
perbuatan mereka agar mereka Kembali (ke jalan yang benar)”.35 

Allah SWT akan menguji kaum Muslimin dengan berbagai ketakutan, 

kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan (bahan makanan). Dengan 

ujian ini, kaum Muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, kukuh 

keyakinannya, tabah jiwanya, dan tahan menghadapi ujian dan cobaan. Mereka 

akan mendapat predikat sabar, dan merekalah orang-orang yang mendapat 

kabar gembira dari Allah. 

 Korban bencana memiliki hak untuk mendapatkan bantuan yang layak. 

Standar kelayakan bantuan disandarkan pada hak asasi manusia. Bantuan 

kepada korban bencana diberikan bukan karena rasa kasihan, namun karena itu 

merupakan kewajiban bagi mereka yang memiliki sumberdaya kepada mereka 

yang kekurangan. Akan tetapi bantuan tidak boleh menjadikan penyitas 

ketergantungan, akan tetapi harus menghidupkan (mayuhyikum) seperti 

ditegaskan dalam. (QS.Al Anfal ayat 24). 

                                                             
35 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah 2012), h 408. 
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ٰٓايَ َ ََي  َاللّه اَانََّ َوَاعْلَمُوْٰٓ سُوْلَِاِذاََدعََاكُمَْلِمَاَيحُْييِْكُمْْۚ َِوَلِلرَّ مَنوُاَاسْتجَِيْبوُْاَلِِلّه يَحُوْلَُبيَْنََالْمَرْءََِهَاَالَّذِيْنََا 

َٰٓالِيَْهَِتحُْشَرُوْنََ  ٢٤َوَقلَْبِهَٖوَانََّه 

 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia 
menyuru kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah 
bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan 
sesunggunya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan”.36 

Allah SWT menganjurkan kita harus senantiasa tolong-menolong dalam 

hal kebaikan dan dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa. Kita sebagai 

umat muslim harus senantiasa bermanfaat untuk orang lain dengan cara 

menolong orang yang sedang mengalami kesusahan. Umat muslim sangat 

dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. berupa harta saja, 

tetapi juga bisa berupa tenaga dan pikiran yang sesuai dengan kemampuan. 

Sebagai umat muslim, sudah seharusnya saling mengingatkan untuk kebaikan. 

 

                                                             
36Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah 2012), h 243. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang secara sederhana 

dipahami sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh 

melalui prosedur statistik dan lebih pada bagaimana peneliti memahami dan 

menafsirkan makna peristiwa, interaksi, maupun tangka subjek dalam situasi 

tertentu menurut prespektif penelitiannya.37 

Menurut Denzin dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada. Ericson (1968) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif 

kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap 

kehidupan mereka.38 

Menurut Bogdan dan Tokyor dalam bukunya Lexs. J, Moleong 

mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

                                                             
37 Fiantika, Feny Rita, et al. “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Get Press, 2022) hlm 3. 
38 Anggito, Albi, and Johan Setiawan. “Metodologi Penelitian Kualitatif”. (CV Jejak Jejak 

Publisher), 2018.hlm 7. 
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menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati.39 

Menurut Denzin dan Lincild (1994) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

dengan berbagai metode yang ada. Ericson (1968) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif 

kegiatan yang dilakukan dan dampak dari Tindakan yang dilakukan terhadap 

kehidupan merekan.40 

Penelitian kualitatif merupakan bidang penyelidikan yang berdiri sendiri. 

Penelitian ini menyinggung aneka disiplin ilmu, bidang dan tema, serumpun 

tema, konsep dan asumsi yang rumit dan saling berkaitan yam menyelimuti 

tema penelitian kualitatif.41 

2. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan dengan judul penelitian yaitu “Model Pelayana Bidang 

Perlindungan Sosial Dalam Penanggulangan Korban Bencana Di Kabupaten 

Gowa”, maka penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Gowa. 

 

                                                             
39 Lexy. J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ((Bandung: Rosdakarya 2007) hlm 23 
40 Albi Anggito, Johan Setiawan, S.Pd, Metode Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: CV Jejak 

2018) hlm 7 
41 Rukin, S. Pd. “Metodologi Penelitian Kualitatif”. (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 

2019), h 1. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola 

pikir yang digunakan penulis dalam menganalisis sasaran 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: 

Pendekatan kesejahteraan sosial dan pendekatan sosiologi yang 

dimaksudkam bahwa penulis harus mampu memahami ilmu kesejahteraan 

sosial dan sosiologi yang menjadi acuan dalam menganalisis objek yang akan 

diteliti untuk menjawab pokok-pokok permasalahan peneliti tentang bagaimana 

pelayanan bidang perlindungan sosial dalam penaggulangan korban bencana 

alam di kabupaten Gowa. Adapun pendekatan kesejahteraan sosial terdiri dari 3 

kategori: 

1. Pendekatan Mikro 

Pendekatan mikro merujuk pada berbagai keahlian pekerja sosial untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi oleh individu, keluarga dan kelompok. 

Masalah sosial yang ditangani pada umumnya berkenaan dengan problema 

psikologis, seperti stress dan depresi, hambatan relasi, penyesuaian diri, kurang 

percaya diri, alienasi atau kesepian dan keterasingan, apatisme hingga gangguan 

mental. Dua metode utama yang bisa diterapkan oleh pekerja sosial dalam 

setting mikro adalah terapi perseorangan dan terapi kelompok yang di 
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dalamnya melibatkan berbagai teknik penyembuhan atau terapi psikososial 

seperti terapi berpusat pada klien , terapi perilaku, terapi keluarga. 

2. Pendekatan Mezzo 

Pendekatan mezo adalah pendekatan yang berada di antara pendekatan 

makro dan mikro dalam kesejahteraan sosial. Pendekatan mezo melibatkan 

intervensi pada tingkat kelompok atau komunitas yang lebih kecil. Tujuan dari 

pendekatan mezo adalah untuk mempengaruhi dan memperkuat hubungan 

antara individu dan masyarakat di tingkat lokal. Pendekatan mezo membantu 

dalam membangun jaringan sosial, menciptakan solusi bersama, dan 

mengorganisir kegiatan yang membantu meningkatkan kesejahteraan dan 

memecahkan masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat.42 

3. Pendekatan Makro 

Pendekatan makro adalah penerapan metode dan teknik pekerjaan sosial 

dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dan lingkungannya (sistem 

sosial), seperti kemiskinan, ketelantaran, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi 

sosial.Tiga metoda utama dalam pendekatan makro adalah pengembangan 

masyarakat atau (community development) bisa disebut sebagai terapi 

masyarakat (community therapy), manajemen pelayanan kemanusiaan (human 

service management) bisa disebut juga sebagai terapi kelembagaan atau 

(institutional therapy) dan analisis kebijakan sosial (social policy analysis) 

                                                             
42 Sriyana, S.Sos.,M.Si, “Masalah Sosial Kemiskinan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Sosial”, (Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), h 134. 
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Pendekatan sosiologi didasarkan pada asumsi bahwa sebagian besar 

perilaku manusia dapat dipahami dengan mengkaji situasi sosial di mana 

perilaku itu terjadi. Landasan dasar sosiologi adalah keyakinan bahwa sikap, 

tindakan, dan peluang seseorang dibentuk oleh semua aspek masyarakat ini. 

Kehidupan dalam masyarakat sangat elastis dan rentang terhadap berbagai 

perubahan yang ada, baik yang sifatnya terancam. Selain itu, pendekatan 

sosiologi ini dimaksud bahwa. Pendekatan sosiologi lebih fokus pada hubungan 

antar individu dalam masyarakat dan analisis mengenai fenomena sosial yang 

terjadi dalam masyarakat.43 

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 langsung oleh penulis di 

lapangan, cara mengumpulkan data primer yaitu penulis melakukan observasi di 

Dinas Sosial Kabupaten Gowa, dokumentasi, dan hasil wawancara dari beberapa 

informasi yang telah penulis tetapkan. Informan yang diterapkan sebagai 

sumber data primer adalah dari kepala bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan 

Sosial, Ketua Tagana Gowa, ketua KSB Gowa, dan masyarakat. 

 

 

                                                             
43 https://www.liputan6.com/hot/read/4983387/sosiologi-adalah-studi-tentang-masyarakat-

ciri-dan-ruang-lingkupnya  
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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, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data 

sekunder adalah buku yang membahas tentang kesiapsiagaan, penanggulangan 

bencana dan penanggulangan korban bencana. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan data yang 

diperoleh secara kualitatif. Teknik ini digunakan untuk mengelolah data yang 

diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.44 

 Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi 

Definisi observasi menurut Young dan Schmidt (1973), adalah sebagai 

pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-

fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud adalah harus diberikan 

kepada unit kegiatan yang lebih besar atau lebih luas pada fenomena-fenomena 

khusus yang diamati terjadi. Sedangkan menurut Kurt Lewin dalam Young dan 

Schmidt (1973), observasi tentang perilaku sosial biasanya bernilai kecil jika 

                                                             
44 Usman Jasad, Dakwah dan Komunikasi Transformatif (Cet. 1: Makassar: Alauddyn 

University Press, 2011), hlm 177. 
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tidak mencakup suatu gambaran yang cukup memadai tentang sifat dari kondisi 

sosial "social atmosphere" atau unit kegiatan yang lebih besar didalam kegiatan 

sosial khusus yang terjadi.45 

  Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang di teliti. Observasi menjadi salah satu tekhnis pengumpulan 

data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan di catat secara 

sistematis.46 

 Observasi merupakan kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra 

lainnya. Oleh karena itu, observasi kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan 

pancaindra lainnya (mata).47 

 Metode observasi yang akan digunakan penulis yakni dengan pengamatan 

lingkungan Lembaga yang akan diteliti yaitu tentang penanggulangan Dinas 

sosial khususnya bidang perlindungan sosial pada korban bencana di Kabupaten 

Gowa. 

 

 

                                                             
45 Prof. Dr. Abdul Rahmat, S,Sos, I.,M.Pd, “Metode Penelitian”, (Gorongtalo, Ideas 

Publishing 2020) hlm 6. 
46 Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial (Cet.1:Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008). Hlm 

52. 
47 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group 

2018), hlm 115. 
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2. 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.48 

Menurut Mantja (2007: 60) wawancara mendalam mencakup dua proses 

dasar, yaitu mengembangkan hubungan baik (rapport) dan mengejar perolehan 

informasi. Keduanya penting dan menuntut perhatian khusus peneliti. Rapport 

tidak harus diartikan sebagai hubungan yang sangat rapat. Oleh karena itu, 

rapport adalah hubungan harmonis antara pewawancara dan informan. 

Keduanya adalah partisipan penelitian yang memiliki rasa saling percaya yang 

mendasar, agar terjadi arus informasi. Bagaimanapun juga, membangun rapport 

sangat bergantung pula kepelbagaian budaya dan juga individu. Kualitas 

hubungan seringkali akan menjadi lebih baik dengan berlangsungnya waktu. 

Berbagai situasi penelitian terkadang peneliti menanyakan pertanyaan yang 

diidentifikasi dari peneliti sebelumnya atau dari teori, maupun dari pengamatan 

yang berperan serta. Pertanyaan semacam itu merupakan pertanyaan etik 

karena bersumber dari kerangka acuan peneliti.49 

                                                             
48 Irwan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Cet. VII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 67-68. 
49 Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd. “Metode Penelitian Kualitatif” (Jakarta, PT Bumi Aksara, 

2013) hlm 167. 
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Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau 

informasi secara langsung bertatap langsung dengan informan, dengan maksud 

untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang apa yang di teliti.50 

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 

di percaya. 

c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

penulis kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud dengan 

penulis.51 

Wawancara digunakan untuk memperoleh suatu data, sehingga 

wawancara tersebut dapat memungkinkan penulis untuk dapat mengetahui 

bagaimana pelayanan bidang perlindungan sosial terhadap penanggulangan 

korban bencana di Kabupaten Gowa. 

3. Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah salah satu teknik pendukung dalam proses 

pengumpulan data yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau 

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

                                                             
50 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet: 8, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2011), h. 157. 
51  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif ( Bandung: Alpabeta, 2009), h. 138. 
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penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau 

karya tulis akademik dan seni yang telah ada.52 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung di tempat 

penelitian. Dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, dimana 

menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung. 

E. Insrumen Penelitian 

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktifitas 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 (instrumen penelitian lampiran pada halaman akhir). 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Dalam analisis data ini bukan hanya merupakan kelanjutan dari usaha 

pengumpulan data yang menjadi obyek penulis, namun juga merupakan satu 

kesatuan yang terpisahkan dengan pengumpulan data berawal dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari 

                                                             
52 Lexy J. Meleong, Metodologi penelitian kualitatif, h 10. 
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hasil Teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi, maupun 

dokumentasi. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif yang merupakan upaya yang berlanjut dan berulang-ulang, data yang 

diperoleh di lapangan diolah dengan maksud dapat memberikan informasi yang 

berguna untuk dianalisis. 

Analisi data ini bukan hanya merupakan kelanjutan dari usaha 

pengumpulan data yang menjadi obyek penulis, namun juga merupakan satu 

kesatuan yang terpisahkan dengan pengumpulan data berawal dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari 

hasil Teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi, maupun 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif yang merupakan upaya yang berlanjut dan berulang-ulang, data yang 

diperoleh di lapangan diolah dengan maksud dapat memberikan informasi yang 

berguna untuk dianalisis. 

Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum 

dimulai: 

1. Analisis selama pengumpulan data, biasanya dilakukan dengan triangulasi. 

Kegiatan-kegiatan analisis data selama pengumpulan data meliputi: 

menetapkan fokus penelitian, penyusunan temuan-temuan sementara 
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berdasarkan data yang terkumpul, pembuatan rencana pengumpulan data 

berikutnya, penetapan sarana selanjutnya (informasi, situasi, dan dokumen). 

2. Reduksi data, dalam proses ini penulis dapat melakukan pemilihan data yang 

hendak dikode mana yang dibuang dan mana yang merupakan ringkasan, 

cerita-cerita apa yang sedang berkembang.  

3. Penyajian data, yakni menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

4. Verifikasi/penarikan kesimpulan, selanjutnya adalah menarik kesimpulan 

dan verifikasi. Penarikan kesimpulan yang sebenarnya adalah Sebagian dari 

satu kegiatan yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

kegiatan berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada catatanlapangan 

yang ada. 

5. Analisis selama pengumpulan data, biasanya dilakukan dengan triagulasi. 

Kegiatan-kegiatan. 

Proses analisis data membutuhkan pemikiran kritis dan pemecahan 

masalah yang baik. Keterampilan ini diperlukan untuk menentukan metode 

analisis data yang benar. Penggunaan metode analisis yang tepat memberikan 

dampak yang signifikan terhadap hasil analisis.  
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G. Gambaran Umum 

1. Sejarah dan Profil Lembaga  

Awal Dari Dinas Sosial Kabupaten. Gowa yaitu bergabung dengan Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun adanya regulasi atau 

pembentukan struktur baru yang diatur dalam peraturan Daerah No. 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Sehingga Dinas Sosial 

berdiri sendiri. 

Dinas Sosial Gowa yang beralamat di   Jl. Mesjid Raya No.30 Sungguminasa 

terbagi dalam 4 bidan Bidang Pemberayaan Fakir Miskin, Bidang pelayanan Dan 

Rehabilitasi sosial, bidang perlindungan sosial dan bidang pemberdayaan social. 

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, sesuai dengan Pasal 4 yang terdiri dari beberapa 

ayat yaitu: 

1. Kepala dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan 

pemerintah daerah di bidang sosial berdasarkan kewenangan dan tugas 

pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 di atas, menyelenggarakan fungsi; Perumusan kebijakan urusan 

pemerintahan bidang sosial, pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan 

bidang sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan 
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bidang sosial, pelaksanaan administrasi dinas, dan pelaksanaan fungsi 

lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya. 

2. Visi dan Misi Lembaga 

Visi 

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. 

Misi 

Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial 

Meningkatkan pembinaan, rehabilitasi, pemerlu pelayanan 

kesejahteraan sosial  

Meningkatkan kompetensi dan skill pekerja sosial 

Meningkatkan mutu pelayanan publik dan administrasi perkantoran 

3. Program Utama dan Isu Strategi 

Dinas sosial dalam menjalankan program berlandaskan pada tujuan dan 

sasaran yang ingin dicapai melalui berbagai program layanan bagi para 

masyarakat yang ingin membuat SKTM, KIS dan KIP. Serta pelayanan untuk 

anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, rehabilitasi, dan juga pelayanan 

untuk   memberikan bantuan tanggap darurat korban bencana alam/sosial. 
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a. Tujuan 

Dinas sosial merupakan salah satu instasi yang ada di kabupaten 

gowa yang bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat 

yang memerlukan SKTM, KIS, dan KIP. Serta memberikan pelayanan 

untuk anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, rehabilitasi dan juga 

pelayanan untuk memberikan bantuan tanggap darurat korban 

bencana alam/sosial. 

b. Sasaran 

1) Anak terlantar 

2) Lansia terlantar 

3) Penyandang disabilitas 

4) Korban bencana alam/sosial. 

4. Alur Pelayanan Bantuan Tanggap Darurat Korban Bencana 

Alam\Sosial 

Persyaratan: 

Laporan Kejadian Bencana dari Pemerintah setempat 
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5. Struktur Lembaga 

 

Laporan Kejadian 
Bencana

Crosscheck 
kejadian

Registrasi laporan 
kejadian

Disposisi KADIS Bidang Linjamsos
Pengecekan Barag 

Melalui simlog

Mempersiapkan 
Tanggap Darurat

Membuat Surat 
tugas dan berita 

acara serah terima

penyaluran bantun 
Tanggap Darurat
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6. Program Pelayanan Lembaga serta Keterkaitan Organisasi Tingkat 

Daerah Nasional dan Internasional  

Pusat pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Gowa terbagi menjadi 4 bidang, 

yaitu: 

a. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 

1) Mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan 

rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, 

kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas dan 

kesejahteraan sosial tuna sosial berdasarkan visi dan misi dan kebijakan 

daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;  

2) Memverifikasi program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial 

meliputi bidang kesejahteraan sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut 

usia dan penyandang disabilitas dan kesejahteraan sosial tuna sosial 

berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas;  

3) Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur 

dalam lingkup bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan 

regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;  

4) Memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya 

berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan 

kegiatan berkualitas;  
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5) Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas 

berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan lancar;  

6) Mengevaluasi dan mengawasai pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas 

bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bidang kesejahteraan 

sosial anak, kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas 

dan kesejahteraan sosial tuna sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  

7) Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan usaha pelayanan dan 

rehabilitasi sosial bagi kesejahteraan anak, lanjut usia, penyandang 

disabilitas, dan kesejahteraan tuna sosial;  

8) Menyelenggarakankoordinasifungsionallembagakesejahteraansosial 

(LKS) dan lembaga kesejahteraan sosialanak (LKSA);  

9) Menyelenggarakan upaya pencegahan melalui sosialisasi, penataran, 

pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan pelayanan 

sosial untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan 

masyarakat;  

10)  Menyelenggarakan program dan kegiatan nasional dalam upaya 

peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial;  

11)  Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pelayanan dan 

Rehabilitasi Sosial RENSTRA 2021-2026  
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12)  Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang 

pelayanan pelayanan dan rehabilitasi sosial 

13)  Menilai prestasi kerja kepala seksi dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karier;  

14)  Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup bidang Pelayanan 

dan Rehabilitasi Sosial sebagai bahan perumusan kebijakan teknis; dan  

15)  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya 

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

b. Bidang perlindungan dan jaminansosial 

1) Mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan 

Sosial meliputi Advokasi dan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial 

berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam 

penyusunan program dan kegiatan;  

2) Memverifikasi program dan kegiatan Perlindungan Sosial meliputi 

Advokasi dan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial berdasarkan 

perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;  

3) Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur 

dalam lingkup advokasi dan perlindungan sosial serta jaminan sosial 

berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;  
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4) Memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya 

berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan 

kegiatan berkualitas; RENSTRA 2021-2026  

5) Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas 

berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan lancar;  

6) Mengevaluasi dan mengawasai pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas 

bidang Perlindungan Sosial meliputi Advokasi dan Perlindungan Sosial 

dan Jaminan Sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

7) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang Perlindungan Sosial meliputi Advokasi dan Perlindungan 

Sosial dan Jaminan Sosial;  

8) Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pelayanan dalam upaya 

mewujudkan perlindungan sosial bagi masyarakat khususnya korban 

tindak kekerasan dan orang terlantar;  

9) Menyelenggarakan koordinasi dengan stakeholder dalam upaya 

penanganan korban tindak kekerasan dan orang terlantar;  

10) Menyelenggarakan upayapen cegahan tindak kekerasan dan penyakit 

masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi, dan operasipekat;  
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11) Menyelenggarakan program dan kegiatan nasional dalam upaya 

peningkatan perlindungan sosial;  

12) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang 

advokasi dan perlindungan serta jaminan sosial;  

13) Menilai prestasi kerja kepala seksi dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karier;  

14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup bidang 

pemberdayaan sosial sebagai bahan perumusan kebijakan teknis; dan  

15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya 

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

c. Bidang pelayanan fakir miskin 

Bidang pelayanan fakir miskin dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai 

membantu kepala dinas tugas merencanakan operasionalisasi 

penyelenggaraan tugasnya terkait dengan pemberdayaan sosial meliputi 

pemberdayaan fakir miskin, perizinan dan pembinaan lembaga sosial dan 

pelestarian nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan sesuai lingkup tugasnya 

untuk pelaksanaan tugas pembantuan. 
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d. Bidang pemberdayaan sosial 

1) Mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan 

sosial meliputi Pemberdayaan Fakir Miskin, Perizinan dan Pembinaan 

Lembaga Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan/Kejuangan 

berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam 

penyusunan program dan kegiatan;  

2) Memverifikasi program dan kegiatan pemberdayaan sosial meliputi 

Pemberdayaan Fakir Miskin, Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial 

dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan/Kejuangan berdasarkan 

perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;  

3) Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur 

dalam lingkup bidang pemberdayaan sosial berdasarkan regulasi yang 

berlaku untuk kelancaran tugas;  

4) Memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya 

berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan 

kegiatan berkualitas;  

5) Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas 

berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan lancar;  

6) Mengevaluasi dan mengawasai pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas 

bidang pemberdayaan sosial meliputi Pemberdayaan Fakir Miskin, 
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Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai 

Kepahlawanan/Kejuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  

7) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang-

bidang pemberdayaan sosial meliputi Pemberdayaan Fakir Miskin, 

Perizinan dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai 

Kepahlawanan/Kejuangan RENSTRA 2021-2026  

8) Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam 

rangka pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan fakir miskin, 

pembinaan lembaga sosial dan pemberdayaan janda-janda pahlawan;  

9) Menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga kesejahteraan sosial 

(LKS) dan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) serta lembaga sosial 

kemasyarakatan lainnya ; 

10) Menyelenggarakan upaya penanganan melalui sosialisasi, penataran, 

pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan perberdayaan sosial 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;  

11) Menyelenggarakan program dan kegiatan nasional dalam upaya 

peningkatan pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan fakir miskin, 

lembaga kesejahteraan sosial dan pemberdayaan janda-janda pahlawan;  

12) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang 

pemberdayaan sosial;  
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13) Menilai prestasi kerja kepala seksi dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karier;  

14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas lingkup bidang 

pemberdayaan sosial sebagai bahan perumusan kebijakan teknis; dan  

15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya 

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

e. Sumber Daya Manusia 

Dinas sosial memiliki tanggung jawab pada urusan sosial sehingga perlu 

ditunjang dengan sumber daya manusia yang kompeten. Kompetensi 

masing-masing sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial Kabupaten 

Gowa ditunjang oleh tingkat pendidikan, keahlian, pengetahuan, pengalaman 

dan perbedaanusia yang dimiliki. Hingga per Oktober 2021 urusan sosial 

dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan jumlah pegawai sebanyak 27 (dua 

puluh tujuh) orang 

f. Lingkungan Tugas Lembaga  

Dinas Sosial menjalankan tugas organisasi yang berpusat pada 

lingkungan kerja unit pelaksana teknis daerah dengan wilayah kerja meliputi 

seluruh wilayah di kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Bentuk Pelayanan yang Dilakukan Bidang Perlindungan Sosial 

Terhadap Penanggulangan Korban Bencana Alam Banjir Kabupaten 

Gowa  

Bencana banjir merupakan salah satu fenomena alam yang seringkali 

melanda Desa Panakkukang Dusun Parangma’lengu setiap tahunnya dan 

menyebabkan danpak negatif serta kerusakan dalam kehidupan dan 

penghidupan Masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. 

Tidak hanya menyebabkan kerusakan pada sarana dan prasarana, banjir juga 

dapat menimbulkan korban jiwa yang patut kita waspadai. Upaya 

penanggulangan bencana alam khususnya banjir ini, tidak hanya 

mengendalikan Tindakan pemerintah namun juga perlu melibatkan 

partisipasi Masyarakat dalam penanggulangannya, sehingga Masyarakat tidak 

hanya sekedar menjadi korban atau objek dari bencana namun juga dapat 

menjadi pelaku dalam melaksanakan penanggulangan bencana. 

Salah satu metode perlindungan sosial yang tepat dalam penanggulangan 

bencana banjir ini adalah membentuk relawan Kampung Siaga Bencana (KSB) 

yang dapat mendorong dan memperdayakan Masyarakat khususnya yang 

berada di daerah rawan bencana dengan meningkatkan pemahaman atau 

kapasitas Masyarakat dalam merespon, mencegah, mengurangi, dampak dan 
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resiko bencana, sehingga Masyarakat dapa menjadi pelaku dan dapat 

berperan dalam Upaya penanggulangan bencana yang terjadi di lingkungan.  

1. Melakukan tanggap darurat dan pertolongan pertama kepada 

korban bencana banjir 

Upaya penanggulangan korban bencana banjir yang dilakukan Bidang 

Perlindungan Sosial adalah upaya melakukan penyelamatan kepada warga 

utamanya orang tua lansia dan anak-anak evakuasi korban ke tempat daerah 

ketinggian, agar Masyarakat bisa tertolong sehingga korban merasa aman 

dan terhindar dari bencana. Korban juga bisa terbantu dan terpenuhi Tingkat 

kebutuhannya. Sesuai dengan keterangan informan, Andi Baso Gazali, S,Sos, 

M.Si selaku Kepala Bidang Perlindungan sosial dan Jaminan Sosial 

menjelaskan bahwa: 

“Dikabupaten gowa ini Alhamdulillah selama saya bertugas dinas sosial 
bidang linjansos kami melakukan penanganan bencana utamanya banjir 
selalu bekerja sama dengan tagana dikabupaten gowa ini ada namanya 
tagana (taruna siaga bencana) dan Alhamdulillah selama ini kita mampu 
melakukan penanganan bencana alam utamanya banjir dengan melakukan 
berbagai cara yang pertama itu penanganannya itu kita selalu koordinasi 
dengan aparat yg ada di desa dan kecamatan yang pertama itu kita haru dlu 
melihat kondisi kondisi kejadian ketika terjadi bencana itu ini teman" dari 
tagana mereka turun lapangan melakukan assesmen terus melihat kondisi 
riel yang terjadi banjir di kahupaten Gowa ananda ini rencana ada penelitian 
kecamatan Pallangga, dikecamatan pallangga itu ada namanya kampung 
siaga bencana yang rutin nama daerahnya itu diparangma'lengu itu salah 
satu kampung di dipallangga yang memang kondisi alam disitu termasuk 
daerah yang datarang rendah yang hampir setiap tahun itu mengalami 
banjir makanya disana itu dia salah satu kampung siaga bencana yang 
pertama di Sulawesi selatan, jadi di parangma'lengu itu ada namanya 
kampung siaga bencanamemang setiap saat terjadi banjir yang ada di 
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kecamatan Pallangga dan Alhamdulillah mereka disana itu masyarakat itu 
sudah memahami ketika terjadi bencana”.53 

 
Dari hasi penelitian dilokasi bahwa Beberapa tindakan yang selalu di 

lakukan antara lain mereka bekerja sama dengan taruna siaga bencana 

koordinasi dinas sosial kabupaten gowa dan Dinas Sosial juga membentuk posko 

siaga bencana atau kampung siaga bencana. Mereka melakukan posko Setiap 

musim hujan Posko inilah yang rutin memantau perkembangan curah hujan 

yang terjadi kabupaten gowa. Ketika terjadi hujan deras akan mengakibatkan 

banjir,hampir semua masyarakat yang ada sekitar sana sudah spontan 

melakukan beberapa hal yang pertama  melakukan evakuasi orang tua atau 

anak-anak dibawa  umur mereka melakukan evakuasi yaitu memindahkanlah 

masyarakat yang tertimpa bencana aman seperti diwilayah tempat evakuasi 

keposko yang sudah disediakan atau bahkan bahkan mereka pindah kemesjid 

sementara waktu dan mesjid itu agak ketinggian sehingga masyarakat yang 

tergenang rumahnya dievakuasi untuk penyelamatan agar mereka bisa aman 

dan mereka bisa tenang dan dilakukan penyelamatan. Keterangan dari Hasran 

Dg Rate selaku ketua Kampung Siaga Bencana bahwa: 

“Yang kita lakukan itu mitigasi bencana pengurangan dampak resiko bencana 
karena kita sudah tahu bahwa benca sewaktu-waktu bisa terjadi tapi dengan 
usaha yang kita lakukan seperti mitigasi bencana minimal dapat mengurangi 

                                                             
53 Andi Baso Gazali, S.Sos. M.Si (55 Tahun), Ketua Bidang Perlindungan Sosial Dan 

Jaminan Sosial, wawancara, Dinas Kabupaten 14  Mei 2024, Pukul 10.30 WITA. 
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resiko bencana misalnya akan terjadi korban yang lebih banyak maka kitab isa 
minimalis akhirnya tidak begitu banyak korban”.54 

Hampir sama dengan keterangan informan diatas, Muliyati juga 

menyampaikan dalam wawancaranya bahwa: 

“Warga sudah memprediksi ketika hujan sehari semalam yang begitu deras 
tandanya akan terjadi banjir sehingga masyarakat lebih waspada hingga mereka 
cepat-cepat pergi mengungsi sementara waktu”.55 

Sikap kewaspadaan masyarakat Desa Panakkukang Dusun 

Parangma’lengu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dalam menghadapi 

bencana banjir jauh hari memasuki musim hujan. Masyarakat dan pemerintah 

setempat melakukan hal-hal yang hampir rutin melakukan gotong royong yang 

sifatnya mitigasi bencana. 

Bencana alam banjir bukan merupakan kejadian baru yang ada di Desa 

Panakkukang Dusun Parangma’lengu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, 

oleh karena itu kegiatan antisipasi melalui pendampingan pertolongan pertama 

korban banjir di Dusun Parangma’lengu sangat membutuhkan bagi Masyarakat 

yang terdampar banjir. Langkah pertama yang dilakukan untuk pendampingan 

yaitu melakukan assessment. Sesuai dengan keterangan informan, Muh. Jufri 

S.Si, selaku ketua forum koordinasi Tagana Gowa menjelaskan: 

“Yang pertama itu menerima Laporan masyarakat dan pemerintah setempat 
kemudian menindak lanjuti laporan bersama dinas sosial melakukan asesment 
sekaligus memberikan bantuan tanggap darurat”.56 

                                                             
54Hasran Dg Rate (40 Tahun), Ketua Kampung Siaga Bencana Gowa, Wawancara, Desa 

Panakkukang Dusun Parangma’lengu, 21 Mei 2024, Pukul 04.00 WITA. 
55 Muliyati, (47 Tahun), Selaku masyarakat, Desa Panakkukang Dusun Parangma’lengu, 21 

Mei 2024, Pukul 04.30 WITA, 
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Dari keterangan informan diatas, bahwa bentuk pendampingan yang 

dilakukan yaitu pertama menerima laporan dari Masyarakat atau aduan, dan 

melakukan asessment terhadap korban bencana alam banjir serta menindak 

lanjuti Bersama pemerintah setempat dan Dinas Sosial.  

Dari hasil penelitian lokasi bencana banjir Desa Panakkukang Dusun 

Parangma’lengu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Bentuk pendampingan 

yang dilakukan Kampung siaga bencana itu berbasis Masyarakat itu sendiri. 

Sesuai dengan keterangan informan, Hasran Dg Rate, selaku ketua Kampung 

Siaga Bencana Gowa menjelaskan bahwa: 

“Jadi bentuk pendampingan itu adalah keikut sertaan Masyarakat dalam 
penanganan bencana baik bentuk penanggulangan bencana dalam artian 
bebasis Penanggulangan Masyarakat”.57 

Bencana alam selain mengakibatkan kerusakan secara fisik maupun 

mempengaruhi kondisi psikis korban bencana alam. Dalam hal ini pemerintah 

wajib memberikan perlindungan khusus terhadap korban. Termasuk 

memberikan perlindungan seperti lansia, bayi dan ibu hamil serta korban yang 

mengalami trauma. Sehingga dalam hal ini Dinas Sosial bekerjasama dengan 

Dinas Kesehatan untuk menangani hal tersebut. Sesuai dengan keterangan 

                                                                                                                                                                              
56 Muh. Jufri, S.Si (35 Tahun), Ketua Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 

Gowa, Mako Tagana Dinas Sosial Gowa, 17 Mei 2024, Pukul 01.30 WITA. 
57 Hasran Dg Rate, (40 Tahun),, Ketua Kampung Siaga Bencana (KSB) Gowa, Wawancara, 

Desa Panakkukang Dusun Parangma’lengu, 21 Mei 2024, Pukul 04.00 WITA. 
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informan, Andi Baso Gazali, S.Sos, M.Si selaku ketua bidang perlindungan sosial 

dan jaminan sosial menjelaskan bahwa: 

Yang utamanya tramunya itu kita kerja sama dengan bidang Ressos disini ada 
yang namanya bidan Ressos rehabilitas sosial inilah  yang biasa kita lakukan 
dengan resos itu ada masyarakat kita itu perlu memang dilakukan psikiater ada 
bekerjasama dengan dinas kesehatan yang bisa membantu masyarakat kita 
yang membutuhkan psikolog, pisikolog naksudnya supaya mereka tidak trauma 
kita lakukan pendekatan kemudian dia dibimbing psikog memang dinas 
kesehatan itu punya dokter psikolog itu itulah yang bisa melakukan pemulihan 
memang kadang-kadang ada masyarakat traumatik, ketika tramuma itu kadang-
kadang mereka tidak mau tinggal lagi dirumahnya karena dia selalu was was 
ketika terjadi bencana susulan. 

Dari hasil wawancara diatas, bahwa dinas Sosial bekerja sama dengan 

dinas kesehatan melakukan dialog secara teknis, melakukan bombing, 

memberikan motivasi bahkan Mereka dianjurkan untuk pindah sementara 

kerumah keluarganya sementara waktu untuk menghindari bencana susulan. 

Ketika terjadi kejadia contohnya diparangloe kemarin ada yang pindah ke 

Makassar ketemu dengan tantenya karena orang tuanya sudah meninggal 

kenapa dia meninggal karena tertimbung longsor sehingga mereka pindah untuk 

menghindari traumatik pernah dia liat kejadian tersebut, kejadian longsor yang 

rumahnya tertimbung sehingga mereka pindah kerumah keluarga untuk bisa 

mengurangi bebannya dan bisa mengurangi trauma yang namanya anak mereka 

sudah sama-sama dengan orang tuanya ketika terjadi bencana. Apalagi anak-

anak yang masih muda daya ingatnya selalu waspada akan trauma melihat 

kejadin-kejadian longsor. Jadi Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan melakukan 

pendekatan psikologi terhadap korban. Dokter psikolog membimbing atau 
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konseling anak-anak yang miliki traumatik sehingga bisa pulih kembali bisa 

normal Kembali seperti biasanya. 

2. Sosialisasi penanggulangan bencana banjir  

          Pada saat kejadian bencana atau saat mengevakuasi korban, melibatkan 

berbagai organisasi pemerintah, Masyarakat, melibatkan tagana, melibatkan 

Masyarakat untuk turun Bersama-sama melakukan penanganan banjir.dan 

menolong Masyarakat yang membutuhkan pertolongan.  

Langkah yang dilakukan Dinas Sosial utamanya bidang perlindungan sosial 

dan jaminan sosial dan Tagana dalam melakukan sosialisasi tentang antisipasi 

bencana banjir serta penanggulangan bencana banjir kepada masyarakat. Hal 

sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh informan, Andi Baso Gazali, 

S,Sos, M.Si selaku ketua bidang perlindungan sosial dan jaminan sosial  dalam 

wawancaranya bahwa: 

“Alhamdulillah dikabupaten gowa ini kondisi alam sekarang cukup bagus cukup 
stabil beda dengan musim" hujan kalau musim hujan itu. Makanya kami dari 
dinas sosial selalu menganjurkan dan selalu memberikan sosialisasi kepada 
masyarakat agar mari kita menjaga lingkungan kita masing-masing contoh kita 
harus rutin mebersihkan saluran-saluran air baru-baru ini dinas sosial bekerja 
sama dengan  lingkungan hidup melakukan penghijauan penghijauaan sangat 
perlu di daerah-daerah gunung, daerah gunung itu perlu dihijaukan karna apa, 
karena Lewat penghijauan itu bisa tanah-tanah yang longsor bisa bertahan 
kalau dilakukan penghijauan yang kedua kita selalu menganjurkan kepada 
masyarakat membersihkan renase karena renase itu saluran itu selalu 
tersumbat salah satu bisa mengakibatka banjir hanya kita selalu mengajak 
masyarakat untuk bergotong royong supaya bisa membersihkan parit dan 
saluran airnya supaya air dan sampah-sampah ada di got bisa di angkut dan 
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dibersihkan sehingga renasi itu bisa bersih sehingga ketika hujan bisa mengalir 
dengan baik”.58 

Dari hasil penelitian dilokasi, Dinas Sosial Kabupaten Gowa bekerja 

sama dengan Tata ruang pemungkiman (TARKIM) yang bisa membantu 

masyarakat contohnya membantu alat-alat yang bisa membatu rumahnya yang 

bocor yang rusak, ketika terjadi pohon tumbang kita bisa bekerja sama dengan 

lingkungan hidup bagaimana kita bisa memangkas ranting pohon tumbang 

sehingga Masyarakat bisa normal dengan baik hidup layak dan melangsungkan 

kehidupannya dengan baik. Berkaloborasi dengan aparat Desa atau Kelurahan, 

kaloborasi dengan Tagana, kaloborasi dengan semua organisasi terkait 

Pramuka, Palang merah Remaja (PMR), sehingga dapat berkaloborasi 

penanganan baik saat terjadi bencana maupun paska bencana dan setelah 

setelah terjadi bencana karena masyarakat berbeda-beda perilaku. masyarakat 

memang sangat membutuhkan bantuan, masyarakat yang cukup direspon pada 

saat kejadian. Membantu masyarakat yang lemah miskin, sehingga bisa 

menfasilitasi yang dibutuhkan korban.  

Keberhasilan dari kegiatan atau Upaya mitigasi bencana tidak akan 

terwujud apabila mengandalkan satu pihak saja, namun juga perlu dukungan 

dari berbagai pihak lainnya misalnya pemerintah desa dan Masyarakat itu 

sendiri. Dari hasil penelitian dilokasi terlihat Masyarakat sudah menjaga 

                                                             
58 Andi Baso Gazali, S.Sos, M.Si (55 Tahun), Kabid Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, 

Wawancaranya, Dinas Sosial Kabupaten Gowa, 14 Mei 2024, Pukul 1030 WITA. 
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kebersihan lingkungan sekitar rumahnya tidak ada lagi sampah yang 

berserakan di solokan atau di halaman rumahnta itu sendiri. Dari Tindakan ini 

bahwa Masyarakat sadar dalam mengantisipasi banjir. Pemerintah setempat 

mermberi himbauan kepada masyarkat untuk selalu melakukan pembersihan 

secara berkala dan melakukan gotong royong dilingkungan sekitar terutama di 

bantaran sawah dan jalanan. Berkaitan hal ini, sesuai dengan informasi yang 

disampaikan oleh informan, Hasran Dg Rate, selaku ketua Kampung Siaga 

Bencana Gowa bahwa: 

Upaya kita lakukan itu adalah sosialisasi kemudian kerja sama dengan 
masyarakat misalnya membersihkan tempat-tempat yang seharusnya tidak ada 
genangan selama ini mendayung potensi-potensi bencana yang kita perbaiki.59 

Kegiatan sosialisasi ini sangat penting dilakukan dalam Upaya mitigasi 

bencana dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketua kampung siaga bencana (KSB) 

menjelaskan bahwa untuk membentuk partisipasi masyarakat dalam 

mengurangi resiko bencana melalui kampung siaga bencana menjelaskan untuk 

membentuk partisipasi masyarakat diperlukan peningkatan dan pengetahuan 

Masyarakat tentang penanggulangan bencana sesudah atau sebelum. Dengan 

demikian penyadaran dan peningkatan pemahaman tentang bencana melalui 

sosialisasi serta Kerjasama Masyarakat dalam bergotong royong untuk 

                                                             
59 Hasran Dg Rate, (40 Tahun), Ketua Kampung Siaga Bencana (KSB) Gowa, Wawancara, 

Desa Panakkukang Dusun Parangma’lengu, 21 Mei 2024, Pukul 04.00 WITA. 
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membersihkan yang seharusnya tidak ada genangan merupakan Langkah sudah 

tepat dalam Upaya pencegahan bencana banjir. 

Selanjutnya kegiatan yang dilakukan oleh taruna siaga bencana 

(TAGANA), Bersama Dinas sosial Kabupaten Gowa bisa menjakup edukasi 

tentang persiapan menghadapi bencana, pengetahuan tentang Tindakan tanggap 

darurat, pelatihan keterampilan pertolongan pertama, dan pengenalan peran 

serta tanggung jawab Masyarakat dalam mitigasi bencana. Ini membantu 

meningkatkan kesadaran dan kesiapan Masyarakat dalam menghadapi situasi 

darurat. Taruna siaga bencana sangat berperang penting dalam memberikan 

tangga darurat dalam situasi bencana banjir. Mereka memberikan pertolongan 

pertama, membantu mengevakuasi, mendistribusikan bantuan darurat seperti 

bahan logistic dan mereka juga membantu mempercepat respons dalam situasi 

darurat dan membantu Masyarakat dalam menghadapi dampak bencana banjir. 

Hal tersebut diatas dijelaskan pada saat melakukan wawancara dengan 

informan, Muh. Jufri S.Si: 

“Kita kan mitra bekerja sama dengan dinas sosial jadi bantuannya itu yang 
selama ini kita berikan berasal dari bantuan kemensos paparstor berupa 
bantuan tangap darurat ada Kasur, tenda, terpal dan lain sebagainya dan kita 
salurkan semua APBD. Kedua melalui dinas sosial ada beras, seperti sembako 
dan ada beberapa bantuan-bantuan sumbernya dari donatur-donatur kita 
salurkan juga Ketika terjadi bencana”.60 

                                                             
60 Muh. Jufri, S.Si (35 Tahun), Ketua Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 

Gowa, Mako Tagana Dinas Sosial Gowa, 17 Mei 2024, Pukul 01.30 WITA. 
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Dalam pemberian barang logistik kepada korban bencana banjir. 

Mereka Membantu dalam prises identifikasi kebutuhan korban, pengumpulan 

berbagai sumber, distribusi bantuan kelokasi terdampar dan penyaluran 

langsung kepada korban. Dengan keterampilan dan pelatihan yang dimiliki, 

mereka bekerja sama dengan kapung siaga bencana (KSB) untuk memastikan 

bahwa bantuan logistik mencapai mereka membutuhkan dengan cepat dan 

efisien. Ini meringankan beban korban dan mempercepat proses pemulihan 

pasca-banjir. 

Salah satu faktor penyebab terjadinya banjir, yang diakibatkan oleh 

tersumbatnya saluran air. persoalan banjir sebenarnya ketika kita masyarakat 

sadar Banjir bisa dikurangi ketika tingkat kesadaran masyarakat dalam hal 

penanganan banjir, Bisa dilakukan seperti gotong royong, yang bisa dilakukan 

satu kali satu bulan, Melakukan kerja bakti, untuk memantau dan mngecek 

renasi sama dengan pembuangan akhir sampah perlu dibuatkan galian 

dimasukkan dan ditimbung kembali misalnya tidak ada armada salah satu 

solusi mengurangi banjir sama dengan kondisi yang terjadi saat ini. Kegiatan 

sosialisasi ini sangat penting bagi Masyarakat yang bisa dilakukan untuk 

meningkatkan pemahaman Masyarakat akan sadar tentang bahaya dan risiko 

bencana serta menghadapi bencana Ketika terjadi dan sebelum terjadi. Dengan 

pemahaman dan kesadaran tersebut akan membentuk kemandirian 
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masyarakat dan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana alam 

banjir.  

B. Hambatan yang Dialami oleh Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial 

Dalam Penanggulangan Bencana Alam Banjir Kabupaten Gowa 

Bencana banjir yang terjadi dari tahun ketahun merupakan bentuk 

bahaya alam yang sangat meresahkan dan mengancam Masyarakat yang berada 

dikawasan rawan bencana banjir. Keterlibatan Masyarakat dalam setiap fase 

penanggulangan bencan pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana 

menjadi faktor penting terwujudnya perubahan kondisi dan keberhasilan dalam 

Upaya penanggulangan bencana. Namu pelaksanaanya terdapat beberapa 

kendala yang dihadapi Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial. Sesuai 

dengan keterangan yang diberikan kepada ketua bidang perlindungan sosial dan 

jaminan sosial, dikutip dalam isi wawancara sebelumnya bahwa: 

“Kabupaten gowa ini ananda sangat luas wilayah anggota kita ini terkadang 
terbatas Yang dibutuhkan itu saat bencana adalah kepedulian sosial dan yang 
paling sangat dibutuhkan ketika terjadi banjir, terjadi bencana itu adalah 
dibutuhkan logistik makanan jadi kita itu konsentrasi bagaimana bisa 
masyarakat itu tidak ada yang lapar terjadi kejadian bencana banjir ketika fokus 
kita memberi bantuan logistik sangat vital yang kedua bagaimana bisa 
memberikan kepastian kepada masyarakat agar mereka bisa mencari tempat 
yang layak dan bisa tinggal dan tidur nyenyak bisa tenang utamanya bisa 
melangsungkan dia punya kehidupannya sehingga masyarakat sekitar disitu  
bisa tenang bisa aman kemudian kami dari dinas sosial itu selalu memantau 
perkembanga posko bencana kita bekerja sama dengan pak desa pak lura pak 
camat memantau warga yang tertimpah musibah bencana”.61 

                                                             
61 Andi Baso Gazali, S.Sos, M.Si (55 Tahun), Kabid Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, 

Wawancaranya, Dinas Sosial Kabupaten Gowa, 14 Mei 2024, Pukul 1030 WITA. 
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Untuk mencegah masyarakat menjadi lapar selama kejadian bencana 

banjir, penting untuk memprioritaskan distrib usi bantuan makanan yang cukup 

dan bergizi kepada korban secepat mungkin. Ini dapat dilakukan dengan 

mengidentifikasi kebutuhan nutrisi masyarakat yang terdampak dan 

memastikan bahwa bantuan logistik yang diberikan mencakup makanan yang 

memenuhi standar gizi. Selain itu, penyediaan akses air bersih juga penting 

untuk memasak dan mencuci makanan, serta menjaga kebersihan pribadi, yang 

dapat membantu mencegah terjadinya kelaparan. 

Untuk memberikan kapasitas kepada masyarakat agar bisa mencari 

tempat yang layak dan tidur dengan nyenyak, beberapa langkah yang dapat 

diambil antara lain: 

1. Penyediaan Tempat Penampungan Darurat Pemerintah daerah dapat 

menyiapkan tempat penampungan darurat yang aman dan layak bagi 

korban banjir. Ini dapat berupa shelter sementara atau fasilitas yang 

disediakan di tempat yang aman dari bahaya banjir. 

2. Edukasi dan Pelatihan Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang 

cara mengidentifikasi tempat yang aman untuk berteduh dan tidur 

selama keadaan darurat. Pelatihan juga dapat diberikan tentang teknik 

membangun tempat berlindung sementara dari bahan-bahan yang 

tersedia. 
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3. Distribusi Perlengkapan Tidur Memastikan bahwa bantuan logistik 

mencakup perlengkapan tidur seperti selimut, tikar, dan bantal. Ini dapat 

membantu masyarakat agar dapat tidur dengan nyaman dan melindungi 

mereka dari cuaca yang tidak menguntungkan. 

4. Penguatan Sistem Peringatan Dini Meningkatkan kapasitas masyarakat 

dalam menerima informasi peringatan dini tentang bencana banjir dapat 

membantu mereka untuk segera mencari tempat yang aman sebelum 

terjadi bencana. 

Dengan kombinasi upaya tersebut, diharapkan dapat membantu 

masyarakat untuk tetap nyaman dan terlindungi selama kejadian bencana banjir 

serta memberikan mereka kemampuan untuk mencari tempat yang layak untuk 

beristirahat dan tidur. 

Para Masyarakat Dusun Parangma’lengu Desa Panakkukang  Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa ini tentu menghadapi berbagai macam hambatan 

dalam menggerakkan warga maupun dalam mengajak masyarakat untuk turut 

berpartisipasi dalam menjaga lingkungan agar dapat mengurangi risiko 

bencana. Dari informasi informan, Hasran Dg Rate selaku ketua Kampung Siaga 

Bencana Gowa (KSB) dan selaku masyarakat Desa Panakkukang Dusun 

Parangma’lengu, bahwa: 
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“Kendala yang kami yang kami dapatkan ketika ingin mengajak masyarakat 
yang lain, karena kendala juga sebagian oknum yang mempengarui dan 
mengajak masyarakat untuk tidak usah ikut”.62 

Dari keterangan informan, Nurhayati mengatakan bahwa: 

“Salah satu hambatan yang saya rasakan selaku masyarakat disini sehingga 
kami malas ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana yaitu kurangnya 
bantuan dan tidak meratanya pembagian tiap rumah”.63 

Hampir sama dengan keterangan informan di atas, Muliyati juga 

mennyampaikan dalam wawancaranya bahwasanya: 

“Salah satu kendala kami itu ketika pembagian bantuan disini itu ketika 
ada bantuan tidak merata cara pembagiannya dan ada juga janji-janji 
untuk memberi bantuan sampai sekarang tidak ada, sehingga warga 
disini malas datang ketika ada kegiatan sosialisasi’.64 

Logistik merupakan peran penting dalam upaya penanggualangan 

bencana terutama pada saat bencana, kesiapsiagaan dan respon penanganan 

bencana. Pengelolaan logistik yang efektif, efisien, dan menjadi faktor penting 

dala penanggulangan bencana. Bencana dan tindakan destruktif menuntut upaya 

logistik yang lebih tinggi dalam hal pengetahuan dan biaya karena kejadian 

bencana. 

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, Bidang perlindungan sosial 

dan Taruna siaga bencana (TAGANA) terus berupaya untuk memberikan 

                                                             
62 Hasran Dg Rate, (40 Tahun), Ketua Kampung Siaga Bencana (KSB) Gowa, Wawancara, 

Desa Panakkukang Dusun Parangma’lengu, 21 Mei 2024, Pukul 04.00 WITA. 

 
63 Nurhayati, (45 Tahun), Selaku Masyarakat, Desa Panakkukang Dusun Parangma’lengu, 21 

Mei 2024, Pukul 05.00 WITA. 
64 Muliyati, (47 Tahun), Selaku masyarakat, Desa Panakkukang Dusun Parangma’lengu, 21 

Mei 2024, Pukul 04.30 WITA. 
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bantuan sefisien mungkin kepada korban bencana banjir. Berkolaborasi dengan 

berbagai pihak seperti pemerintah daerah sehingga perencanaan yang matang 

dapat membantu mengatasi hambatan tersebut. Dari hasil keterangan 

wawancara oleh Muh. Jufri S.Si, selaku ketua Forum Taruna siaga bencana Gowa 

bahwasanya: 

“Kendalanya sebenarnya selama ini kalau dibilang masalah kendala kami 
sebenarnya tidak menemukan kendala Karena pada saat dilakukan semuanya 
kendala jadi khusus penanganan bencana inikan teman-teman tagana terdiri 
dari beberapa unsur artinya dari berbagai profesi jadi salah satu kendalanya 
adalah SDM dalam hal penanggulangan bencana kemudian selanjutnya adalah 
terkait dengan kalau bencana itu kan semua akses biasanya terputus 
komunikasi dan sebagainya Itu salah satu kendalanya akses komunikasi 
sementara teman-teman di kota dengan teman-teman dan pusat itu pada saat 
terjadi bencana butuh informasi secepat mungkin itu kendalanya kalau SDM 
tadi kan semuanya buat kendala tapi faktor pendukungnya teman-teman dan 
Sekian banyak profesi ya itulah menjadi pendukung kita dalam segala aspek”.65 

Dari penjelasan oleh forum ketua Taruna siaga bencana Kabupaten Gowa 

dapat kita simpulkan bahwa hambatan yang mungkin dialami oleh dinas sosial 

dalam penanggulangan bencana alam banjir meliputi: 

a. Keterbatasan Sumber Daya 

b. Akses Terhadap Lokasi Terdampak 

c. Koordinasi antar Instansi 

d. Komunikasi yang Terputus 

e. Kebutuhan Spesifik Korban 

f. Faktor Cuaca dan Lingkungan 

                                                             
65 Muh. Jufri, S.Si (35 Tahun), Ketua Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 

Gowa, Mako Tagana Dinas Sosial Gowa, 17 Mei 2024, Pukul 01.30 WITA. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisis data, 

penjelasan, dan keterangan yang penulis peroleh di lapangan, maka dapat 

disimpulkan:  

1. Bentuk pelayanana yang dilakukan Bidang Perlindungan Sosial dan 

Jamina Sosial terhadap Penanggulangan Korban Bencana banjir 

adalah diantaranya upaya melakukan penyelamatan kepada warga 

utamanya orang tua lansia dan anak-anak  evakuasi korban ke tempat 

daerah ketinggian, agar masyarakat bisa tertolong sehingga korban 

merasa aman dan terhindar dari bencana. Langkah yang dilakukan 

Dinas Sosial utamanya Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial 

dan Tagana dalam melakukan sosialisasi tentang antisipasi bencana 

banjir serta penanggulangan bencana banjir kepada masyarakat. 

2. Hambatan yang dialami Bidang Perlindungan Sosial Dan Jaminas 

sosial dalam penanggulangan bencana alam banjir di Kabupaten Gowa 

yaitu Keterbatasan Sumber Daya, Akses Terhadap Lokasi Terdampak, 

Koordinasi antar Instansi, Komunikasi yang Terputus, Kebutuhan 

Spesifik Korban, dan Faktor Cuaca dan Lingkungan. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan pada kesimpulan diatas terdapat beberapa implikasi 

penelitian, yaitu: 

1. Diperlukannya upaya lebih lanjut untuk merangsang partisipasi 

masyarakat agar dapat berpartisipasi dan terlibat lebih secara aktif 

dalam upaya penanggulangan bencana dengan sosialisasi dan 

pemberian motivasi serta pendekatan-pendekatan sosial secara 

intensif yang didukung oleh tindakan dan campur tangan dari 

pemerintah desa itu sendiri serta dari berbagai pihak yang memiliki 

kewenangan dalam penanggulangan bencana tersebut. 

2. Dalam pembagian bahan logistik harus seimbang bagi korban 

bencana bajir dan harus tepat sasaran.  
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