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Atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih 
dan Penyayang, buku hasil karya kolaborasi dari beberapa penulis yang 
berjudul “ Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat : Pembangunan 
dan Pemberdayaan ” telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan. 
Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan 
menambah wawasan bagi semua pihak yang tertarik terhadap bidang 
keilmuan tersebut dalam membangun dan memberdayakan masyarakat.  
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penyempurnaan karya berikutnya di waktu mendatang.  
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Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang 
telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 
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Bab 1 

Hakikat Pembangunan dan 
Pelaku Pembangunan 

 

 
1.1 Pendahuluan 
Berbagai model pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan 
sebagaimana yang dipelopori Adam Smith pada awal abad 20 tujuannya 
adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Namun model-model tersebut ternyata masih membutuhkan upaya yang lain 
untuk menemukan suatu model pembangunan yang memadukan antara 
pertumbuhan, pemerataan, dan pemberdayaan. Pembangunan masyarakat 
(community development) mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi 
dan rasa memiliki masyarakat terhadap program yang dilaksanakan, dan harus 
mengandung unsur pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah merujuk 
pada kemampuan orang, atau kelompok yang lemah untuk: (1) memiliki akses 
terhadap berbagai sumber daya yang produktif; dan (2) dapat berpartisipasi 
dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi 
mereka. 

Dalam skala nasional, untuk menghadapi tantangan pembangunan yang terus 
bergulir, konsep negara atau bangsa harus dijadikan landasan dalam 
mengadakan berbagai pembaruan yang tujuan akhirnya adalah terwujudkan 
suatu masyarakat yang sejahtera. Suatu pembangunan yang berpusat pada 
masyarakat harus memiliki ciri-ciri antara lain: (a) prakarsa dan proses 
pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara 
bertahap harus diletakkan pada masyarakat itu sendiri; (b) fokus utamanya 
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adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan 
memobilisasi sumber daya yang ada di masyarakat dan untuk memenuhi 
kebutuhan mereka; (c) pendekatan dilakukan dengan mentoleransi variabel 
lokal yang bersifat fleksibel yaitu dengan menyesuaikan dengan kondisi 
masyarakat setempat; (d) menekankan pada proses social learning dengan 
interaktif kolaboratif antara birokrasi dan komunitas masyarakat mulai dari 
proses perencanaan sampai dengan evaluasi proyek dengan mendasarkan diri 
saling belajar; dan (e) proses pembentukan networking antara birokrasi dan 
lembaga swadaya masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan 
merupakan suatu yang integral dalam pendekatan. 

 

1.2 Hakikat Pembangunan 
Pembangunan diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidup bagi individu dan masyarakat luas. 
Singkatnya, pembangunan merupakan segala upaya yang berkelanjutan yang 
bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan bangsa menuju 
suatu kondisi yang lebih baik.  

Istilah pembangunan mengalami perubahan/perkembangan sebagai suatu 
terjemahan dari beragam istilah asing sehingga kadang kala menimbulkan 
kerancuan dalam pengertian. Dalam istilah sehari-hari, kata pembangunan 
merupakan terjemahan atau padanan istilah dari development, growth and 
change, modernization, serta progress. Maka dari itu, menjadi semakin sulit 
untuk dapat mendefinisikan “pembangunan” ke dalam suatu rumusan yang 
dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, harapan, atau fungsi yang sangat 
beragam dan melekat pada istilah pembangunan itu. Pembangunan mencakup 
banyak makna, baik fisik maupun non-fisik, baik proses maupun tujuannya, 
baik yang badaniah maupun ruhaniah. Istilah pembangunan juga dapat 
melekat pada pengertian bidang ekonomi, politik, sosial budaya, serta bidang-
bidang lainnya.  

Namun demikian, meskipun tidak ada suatu definisi yang paling tepat baik 
maksud, tujuan, dan makna yang terkandung pada istilah “pembangunan”, 
kesemuanya merujuk pada sesuatu yang mempunyai arah yang lebih baik, 
positif, dan lebih bermanfaat bagi kehidupan umat manusia secara individu 
maupun dalam bermasyarakat. Sehingga istilah “pembangunan” secara umum 
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dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau proses perubahan yang dilakukan 
untuk meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidup suatu masyarakat.  

Sedangkan maksud “kesejahteraan” di sini, bukan hanya sekedar terpenuhinya 
kebutuhan pokok yang meliputi sandang (pakaian), pangan (makanan), dan 
papan (rumah tempat tinggal), namun juga terpenuhinya nilai-nilai 
kemanusiaan lainnya: 

1. Swasembada. Yaitu kemampuan suatu masyarakat untuk dapat 
memenuhi dan mencukupi semua kebutuhan dasarnya yang meliputi 
sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, pendidikan dasar, 
rekreasi/hiburan dalan lainnya. Swasembada merupakan suatu 
peningkatan harga diri masyarakat karena tumbuhnya rasa percaya 
diri untuk tidak tergantung kepada pihak lain dan mampu hidup 
mandiri, sehingga terhidar dari berbagai tekanan serta terhindar dari 
sikap/rasa penindasan oleh pihak lain.  

2. Harga diri. Yaitu memiliki kepercayaan diri agar tidak dimanfaatkan 
oleh pihak lain untuk kepentingan mereka atau hidup dalam 
penindasan. 

3. Kebebasan. Yaitu suatu suasana yang terhindar dari rasa takut dan 
tertekan dari pihak manapun di dalam memilih berbagai alternatif 
untuk mengembangkan berbagai potensi sumber daya yang 
dimilikinya di dalam mewujudkan perbaikan kualitas hidup dan 
kesejahteraan yang terus-menrus bagi setiap individu sebagai warga 
masyarakat.  

Oleh karena itu, dalam istilah pembangunan terkandung berbagai pokok  
pikiran yang antara lain sebagai berikut : 

1. Pembangunan merupakan suatu proses atas rangkaian kegiatan yang 
tidak pernah berhenti dan terus menerus untuk menciptakan 
perubahan-perubahan dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangka 
tercapainya perbaikan kualitas hidup dalam lingkungan kehidupan 
yang juga mengalami perubahan. Namun demikian, di dalam praktik 
penerapannya, perencanaan pembangunan harus  memiliki batasan 
waktu yang tegas, agar batasan-batasan tersebut dapat dijadikan 
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ukuran dan standar sesuai dengan rencana tahapan yang harus 
dilakukan, yang kemudian bisa dilanjutkan dengan tahapan 
berikutnya sesuai yang dimaksudkan untuk terus memperbaiki 
kualitas hidup masyarakat dan seluruh individu di dalamnya dalam 
suasana perubahan lingkungan yang juga akan terus mengikuti. 

2. Proses pembangunan yang terjadi, adalah suatu proses yang 
dilaksanakan dengan benar sesuai perencanaan, bukan sesuatu yang 
sifatnya alami atau kebetulan. Proses pembangunan harus 
dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan, gunanya untuk 
menganalisis masalah atau kebutuhan yang  harus diselesaikan dan 
dipenuhi, tujuan yang akan dicapai, alternatiif pencapaian tujuan, 
termasuk keputusan tentang cara mencapai tujuan, serta 
mempertimbangkan  kekuatan, kelemahan, peluang, dan risiko yang 
mungkin timbul. 

3. Proses perubahan yang akan dilaksanakan harus  menyeluruh yang 
mencangkup beragam aspek dan tatanan kehidupan masyarakat yang 
bersangkutan. Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu perubahan 
yang bukan hanya satu bidang ekonomi, namun juga mencangkup 
“dehumanisasi” kultural yang meliputi perubahan mentalitas suatu 
masyarakat dalam struktur sosial politik tertentu. Dengan demikian, 
pembangunan tidak semata bidang ekonomi yang berupa peningkatan 
pendapatan, pertumbuhan dan pemerataan serta hal-hal lain yang 
dapat diukur dengan indikator-indikator ekonomi, melainkan 
mencangkup banyak aspek non-materiil seperti identitas kultural, 
swadaya, kemerdekaan, dan pengayoman politik, partisipasi, 
kepribadian nasional, dan sebagainya. Oleh karena itu, esensi 
pembangunan adalah terjadinya perubahan sikap untuk 
memproyeksikan diri ke dalam situasi lain secara sadar dan terencana 
dengan bersiap untuk melakukan perubahan untuk memperbaiki 
kualitas kehidupan serta mampu mengantisipasi keadaan dan 
berbagai perubahan dimasa mendatang. 

4. Pembangunan yang dilakukan adalah untuk menghasilkan individu-
individu yang memiliki kepekaan tentang kondisi yang akan terjadi, 
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masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, alternatif terbaik 
yang dapat mengatasi masalah tersebut, serta dengan kemampuan 
yang dimiliki memilih alternatif-alternatif tersebut untuk perbaikan 
kualitas hidup masyarakat, individu dan keluarganya. 

5. Pembangunan adalah sesuatu yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk 
masyarakat banyak. Jadi pembangunan bukan hanya untuk memenuhi 
kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat. 
Pembangunan harus melibatkan partisipasi aktif seluruh warga 
masyarakat, dimulai saat pengambilan keputusan tentang 
perencanaan pembangunan, sampai pada pelaksanaaan dan 
pengawasan kegiatan serta pemanfaatan hasil-hasilnya oleh 
masyarakat. Proses pembangunan bukanlah kegiatan yang 
dilaksanakan hanya oleh pemerintah untuk masyarakatya, melainkan 
kegiatan yang dilaksanakan pemerintah bersama seluruh warga 
masyarakatnya. Termasuk di dalamnya adalah para tenaga penyuluh 
yang dapat berasal dari aparat pemerintah, aktivis lembaga swadaya 
masyarakat, pekerja sosial atau para inovator dan para tokoh 
masyarakat. 

6. Pembangunan adalah untuk pembangunan manusia seutuhnya, baik 
lahir maupun batin masyrakat yang bersangkutan. Pembangunan 
harus benar-benar dapat meningkatkan kualiatas hidup setiap 
individu dan masyarakatnya, bukan sebaliknya mengorbankan 
masyarakat demi tercapainya tujuan pembangunan. Pengorbanan 
dalam pembangunan memang harus terjadi, namun dengan 
pengorbanan yang diberikan tersebut  masyarakat harus memperoleh 
manfaat yang sebesar-besarnya dari hasil pembangunan (baik 
ekonomis maupun non-ekonomis).  

Untuk tercapainya berbagai tujuan pembangunan sebagaimana disebutkan di 
atas, kegiatan pembangunan memerlukan penerapan teknologi tertentu yang 
sebelumnya telah dipilih, sehingga seluruh sumber daya yang tersedia dapat 
dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 
Dengan penerapan teknologi, dimaksudkan agar pembangunan dapat 
dilaksanakan secara berkesinambungan sampai waktu yang tidak terbatas. 
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Sehingga penerapan teknologi juga harus dijaga agar sumberdaya yang 
diperlukan senantiasa tersedia sepanjang waktu, terhindar dari kerusakan yang 
bisa  menurunkan kualitas hidup masyarakat dan generasi mendatang. 

Sehingga secara lengkap dan ringkas, definisi dari pembangunan adalah segala 
upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus-menerus 
oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau 
dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan 
menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau 
memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi 
tercapainya kualitas hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari 
suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut 
(Mardikanto, 2009).  

Berdasarkan beberapa rumusan dari pengertian “pembangunan”, maka 
terdapat beberapa arahan penting yang meliputi: 

1. Pembangunan merupakan proses yang dilakukan oleh banyak pihak, 
dalam upaya untuk terus-menerus memperbaiki kualitas hidup 
masyarakat dan individu-individu yang berada di dalamnya. 

2. Kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan teknologi yang terpilih 
dan  yang paling baik. 

3. Untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan individu yang 
berada di dalamnya dengan upaya pemenuhan kebutuhan atau 
pemecahan masalah yang dihadapi dan  dirasakan oleh pelaku 
pembangunan tersebut. 

Masih terkait dengan pembangunan, di penghujung abad ke-20 yang telah lalu 
PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) telah memutuskan suatu agenda besar 
berkenaan dengan pembangunan diseluruh dunia yang dikenal sebagai 
Millenium Development Goals (MDG’s) yang meliputi:  

1. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrim (Eradicate Extreme 
Pverty and Hunger). 

2. Tercapainya pendidikan dasar secara universal (Achieve Universal 
Primary Education).  

3. Dikedepankannya kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita 
(Promote Gender Equality and Empower Women). 
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4. Pengurangan kematian anak BALITA (Reduce Child Mortality).  
5. Perbaikan kesehatan ibu (Improve Maternal Health).  
6. Peperangan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit 

lainnya (Combat HIV/AIDS, Malaria and other Disease).  
7. Kepastian keberlanjutan lingkungan (Ensure Environmental 

Sustainability).  
8. Pengembangan kemitraan global untuk pembangunan (Develop A 

Global Partnership For Development).  

Merujuk kedelapan agenda pembagunan PBB tersebut, jika dicermati ternyata 
semuanya sudah tercakup dalam rumusan pembukaan UUD 1945 khususnya 
pada alinea keempat yang berbunyi : 

“ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial.” 

Hal ini menunjukkan bahwa, apa yang telah dirumuskan oleh para pendiri 
bangsa di dalam berbangsa dan bernegara merupakan suatu cita-cita yang 
universal, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan (welfare) bagi semua warga 
negara, baik secara individual, nasional, maupun masyarakat dunia. 
Kesejahteraan yang ingin diwujudkan bukan hanya dalam bidang ekonomi 
yaitu tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, namun juga 
terpenuhinya kebutuhan yang lain bidang sosial, fisik, serta mental dan 
spiritual. Dan kondisi seperti itulah yang menjadi dambaan setiap warga 
masyarakat dari suatu bangsa, adanya suatu perubahan dalam pembangunan 
menuju  kehidupan yang semakin berkualitas dalam arti kehidupan yang 
semakin sejahtera jasmani dan ruhani. 

Pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tidak saja 
akan menimbulkan berbagai bentuk ketimpangan sosial, namun juga akan 
menimbulkan berbagai persoalan lain seperti menurunnya tingkat kepekaan 
sosial, sikap hidup hedonistik, memudarnya ikatan kekeluargaan, kekerabatan 
dan kemasyarakatan, serta tumbuhnya ketergantungan masyarakat pada 
birokrasi sentralistik yang dapat mematikan daya kreatiitas mereka dalam 
memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.  
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1.3 Pelaku-pelaku Pembangunan  
Pada setiap proses pembangunan terdapat dua kelompok sub-sistem yang 
merupakan pelaku di dalam pembangunan, yaitu: 

1. Kelompok kecil bagian dari warga masyarakat yang merumuskan 
perencanaan, mengorganisasikan dan menggerakkan warga 
masyarakat yang lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 
Namun bukan berarti segala perencanaan pembangunan termasuk  
ide-ide yang muncul hanya berasal dari kelompok kecil ini, akan 
tetapi mereka sekedar merumuskan atas ide dan aspirasi dari seluruh 
warga masyarakat melalui suatu mekanisme yang telah disepakati. 

2. Masyarakat luas yang berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik 
dalam bentuk pemberian input (berupa ide, biaya, tenaga, dan lain-
lain), pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan, serta 
pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.  

Yang dimaksud sub-sistem kelompok kecil adalah pemerintah dan penggerak 
yang meliputi semua aparat pemerintahan, penyuluh (change agent), pekerja 
sosial (relawan), para tokoh masyarakat (formal dan informal), aktivis 
LSM/LPSM yang terkait dan mempunyai kewajiban untuk : 

1. Bersama warga masyarakat merumuskan, memutuskan dan 
memberikan legitimasi tentang kebijakan dan perencanaan 
pembangunan. 

2. Menginformasikan dan/atau menerjemahkan kebijakan-kebijakan 
atas perencanaan pembangunan kepada seluruh warga masyarakat. 

3. Mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam 
kegiatan pembangunan. 

4. Bersama-sama masyarakat melakukan pemantauan dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan pembangunan. 

5. Mengupayakan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh 
warga masyarakat, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati 
oleh segenap warga masyarakat secara adil. 
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Sedang yang dimaksudkan dengan sub-sistem masyarakat luas adalah 
sebagian besar warga masyarakat yang tidak termasuk dalam sub-sistem 
kelompok kecil, yang mempunyai berkewajiban: 

1. Menyampaikan ide atau gagasan tentang kegiatan pembangunan yang 
perlu dilaksanakan, dan cara mencapai tujuan dari pembangunan, 
baik secara langsung maupun melalui perwakilannya dalam suatu 
mekanisme forum tertentu. 

2. Aktif berpartisipasi dalam pembangunan, sejak pengambilan 
keputusan tentang kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan 
dan pengawasan, dan upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan 
secara adil bagi seluruh elemen masyarakat yang ada.  

3. Memberikan saran, masukan atau umpan balik perihal kegiatan 
pembangunan yang telah dilaksanakan. 

4. Menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan untuk 
aktivitas yang positif dan membangun.  

Demi keberhasilan pembangunan masyarakat, kedua sub-sistem kelompok 
pelaku pembangunan tersebut harus bisa  menjalin hubungan psikologis yang 
baik, sehingga dapat terjalin komunikasi dan interaksi secara efektif. Dan 
setiap individu yang berada di dalam kelompok-kelompok tersebut juga harus 
menyesuaikan dan melakukan hal yang sama. 

Agar tetap terjalin harmonisasi hubungan antara kedua sub-sistem pelaku 
pembangunan, berikut beberapa hal yang harus mendapat perhatian: 

1. Pemerintah/penguasa di dalam pengambilan keputusan tentang 
kebijakan dan perencanaan pembangunan harus mendengarkan dan 
memahami aspirasi masyarakat, mengetahui kondisi dan masalah-
masalah yang dihadapi masyarakat. Untuk hal ini, terdapat tiga hal 
tidak boleh diabaikan:  
a. Adanya keterlibatan anggota masyarakat untuk mengetahui 

aspirasi, keinginan, serta kebutuhan masyarakat.  
b. Masyarakat memiliki hak tawar (bargaining power), yaitu 

masyarakat diberi kesempatan untuk menuntut atau bila perlu 
menolak kebijakan, program dan proyek pembangunan yang 
tidak sesuai kebutuhan masyarakat. 
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c. Proses perencanaan merupakan proses belajar (learning process) 
bagi perumus kebijakan atas pengalaman masyarakat untuk 
digunakan sebagai acuan sebelum pengambilan keputusan. 

2. Masyarakat harus selalu diberitahu tentang apa yang sedang dan telah 
direncanakan oleh pemerintah, serta tata cara melaksanakan 
pembangunan, dan selanjutnya, masyarakat harus aktif 
mempersiapkan diri untuk berpartisipasi di dalam proses 
pembangunan. 

3. Masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya (pengetahuan, sikap, 
dan keterampilan), serta diberi kesempatan seluas-luasnya untuk 
berpartisipasi di dalam setiap tahap kegiatan pembangunan.   

Meskipun pembangunan masyarakat selalu menjadi fokus perhatian 
pemerintah sejak lama, namun azas dan strategi pembangunan masyarakat 
seringkali mengalami perubahan. Di era reformasi telah terjadi pergeseran 
paradigma pembangunan di mana peran pemerintah tidak lagi sebagai 
“provider” (penyedia) tetapi sebagai “enabler” (fasilitator). Peran sebagai 
enabler berarti tiap usaha pembangunan harus didasarkan pada kekuatan atau 
kemampuan masyarakat itu sendiri, yang berarti pula tidak bisa selalu 
mengharapkan pemberian bantuan dari pemerintah. 

Pendampingan sosial juga sangat menentukan keberhasilan program 
pembangunan masyarakat. Peran pendamping umumnya mencakup empat 
peran utama, yaitu fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran 
teknis bagi masyarakat.  

1. Fasilitator, merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian 
motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa 
tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, 
melakukan mediasi dan negosiasi, member dukungan, membangun 
konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan 
pemanfaatan sumber. 

2. Pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi 
masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan 
pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan 
pengalaman masyarakat yang didampinginya. Beberapa tugas yang 
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berkaitan dengan peran pendidik seperti membangkitkan kesadaran, 
menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, dan 
menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat. 

3. Perwakilan masyarakat, peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan 
interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas 
nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja 
sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, 
menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan 
membangun jaringan kerja.  

4. Peran teknis, mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat 
praktis. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi “manajer 
perubahan” yang mengorganisasikan kelompok, melainkan pula 
mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai 
keterampilan dasar, seperti: melakukan analisis sosial, mengelola 
dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, 
memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana. 
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Bab 2 

Teori Pembangunan dan 
Strategi Pertumbuhan 

 

 
2.1 Pendahuluan 
Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (Indonesia, 2002) tertulis 
tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Tujuan pembangunan nasional ini harus mengakar dan menjadi pedoman 
utama dalam setiap manusia dan sektor pembangunan baik di pusat maupun di 
daerah hingga desa.  

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional pada dasarnya bukan saja 
menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah, akan tetapi melibatkan seluruh 
elemen masyarakat dan swasta tanpa kecuali. Menurut Mardiasmo (2002) 
pemerintah perlu melakukan kemitraan dengan sektor swasta (public private 
partnership) atau bisa juga bekerja sama dengan sektor ketiga yaitu organisasi 
nonprofit dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sekaitan dengan itu juga 
Arsyad (2004) menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses di mana 
pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan 
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sector swasta 
untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan 
kegiatan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. 



14 Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Setiap hasil-hasil pembangunan haruslah dapat dinikmati oleh seluruh 
masyarakat tanpa terkecuali. Nugroho dan Dahuri (2004) menyatakan bahwa 
setiap hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai 
wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Hal ini 
mengandung arti bahwa pembangunan pada umumnya menghasilkan sesuatu 
yang berguna dan dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraannya. Dengan demikian dapat dinyatakan 
bahwa hanya melalui pembangunanlah setiap kebutuhan dan kesejahteraan 
masyarakat akan terwujud. Secara umum, pembangunan dapat dibagi dengan 
beberapa tahap, baik pembangunan jangka pendek yang biasanya 1 (satu) 
tahun, menengah yaitu 5 (lima) tahun, dan pembangunan jangka panjang yaitu 
20 tahun. Tujuan pembangunan jangka panjang (20 tahun) hanya akan dapat 
tercapai melalui pembangunan jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek 
(1 tahun).  

 

2.2 Pengertian Pembangunan 
Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik. 
Pembangunan selalu bergerak dari hari ke hari,bulan ke bulan hingga dari 
tahun ke tahun dan selalu meningkat baik kualitas dan kuantitasnya. Setiap 
negara, baik negara sedang berkembang dan negara maju selalu melakukan 
pembangunan. Hal ini disebabkan karena pembangunan adalah salah satu alat 
untuk mencapai tujuan negara.  

Adapun pengertian pembangunan berdasarkan pendapat para ahli dapat dilihat 
sebagai berikut: 

1. Todaro (2000) menyatakan pembangunan merupakan suatu proses 
multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam 
struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-
lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan 
ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan 
yang absolut. 

2. Siagian (1994) mengartikan pembangunan sebagai suatu usaha atau 
rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan 
dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, 



Bab 2 Teori Pembangunan dan Strategi Pertumbuhan 15 

 

menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation 
building).  

3. Kartasasmita (1995) memberi pengertian pembangunan sebagai suatu 
proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang 
dilakukan secara terencana. 

4. Nugroho dan Dahuri (2004) memberi batasan pembangunan sebagai 
suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih 
baik secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan 
mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. 

5. Djojonegoro (1996) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses 
transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain 
yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan dalam 
proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu 
keberlanjutan (continuity) dan perubahan (change), tarikan antara 
keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat. 

Selanjutnya, Todaro (2003) menyatakan bahwa pembangunan suatu daerah 
haruslah mencakup 3 (tiga) inti nilai yaitu: 

1. Ketahanan (sustenance), yaitu kemampuan untuk memenuhi 
kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk 
mempertahankan hidup 

2. Harga diri (self esteem), yaitu pembangunan haruslah memanusiakan 
orang, dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah 
meningkatkan kebanggan sebagai manusia yang berada di daerah itu 

3. Freedom from servitude, yaitu kebebasan bagi setiap individu suatu 
negara untuk berfikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan. 

Dari beberapa definisi yang diajukan para ahli, maka dapat dinyatakan bahwa 
pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan oleh sekelompok 
orang secara sadar dan terencana serta berkelanjutan untuk mencapai tujuan ke 
arah yang lebih baik yaitu suatu modernitas.  

Pembangunan selalu bersifat dinamis, dan tidak akan pernah berhenti pada 
satu titik atau tahap. Pembangunan akan terus bergerak maju dan berjalan terus 
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untuk mencapai tujuan akhir. Dengan perkataan lain, untuk mencapai tujuan 
suatu negara, maka pembangunan adalah suatu keharusan (is a must) yang 
harus dijalankan secara berkesinambungan dan berkelanjutan tanpa akhir.  

Pembangunan mempunyai unsur-unsur yang harus dilaksanakan sebagai 
berikut:  

a. Pembangunan adalah suatu proses yang melibatkan banyak orang 
b. Pembangunan dilakukan dengan sadar yaitu berdasarkan rasionalitas 

dan logika manusia 
c. Pembangunan dilakukan secara terencana yang memiliki tahapan-

tahapan tertentu. 
d. Pembangunan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan 

dan berkelanjutan tanpa akhir 
e. Pembangunan memiliki progres atau pertumbuhan yaitu peningkatan 

kualitas dan kuantitas dari masa ke masa. 
f. Pembangunan mempunyai tujuan yaitu suatu keadaan atau kondisi 

yang lebih dari dari sebelumnya.  
g. Inti pembangunan adalah perubahan dari yang kurang baik menjadi 

baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi dan seterusnya.  
 

2.3 Model Pembangunan 
Ada beberapa model pembangunan yang dianut oleh suatu negara. Menurut 
Nawawi (2009), ada 5 (lima) model pembangunan, yaitu: model saling 
hubungan, model pertumbuhan, model pemerataan, model pembangunan 
manusia, dan model peningkatan daya saing.  

1. Model saling hubungan 
Model saling hubungan adalah adanya keterkaitan antara satu 
unsur/elemen/sektor dengan satu bagian dengan unsur/elemen/sektor 
lainnya sehingga membentuk suatu system dan kesatuan yang tidak 
dapat dipisahkan satu sama lain. Pembangunan ekonomi saling 
berhubungan dengan pembangunan sosial, politik, pertahanan 
keamanan, infrastuktur dan sebagainya dan sebaliknya untuk 
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mencapai tujuan yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Oleh 
karena itu setiap unsur harus berupaya berjalan dengan baik, sebab 
apabila satu unsur/elemen/sektor tidak bekerja dengan baik, maka 
akan mengakibatkan unsur/elemen/sektor lainnya terganggu dan tidak 
bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini disebabkan adanya 
ketergantungan satu unsur/elemen/sektor dengan unsur/elemen/sektor 
lainnya. 

2. Model pertumbuhan 
Model pertumbuhan adalah model yang menyesuaikan diri dengan 
pertumbuhan Gross Nasional Produk (GNP). Menurut model ini 
pertumbuhan dapat dicapai dengan industrialisasi dan penanaman 
modal (investasi) secara “big push”. Masyarakat dan swasta 
mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi terutama 
dengan menumbuhkan sifat-sifat “achievernent, universalism, dan 
fungtional specificity. Menurut Gomulka (2006), model pertumbuhan 
dengan mendatangkan teknologi baru yang efisien dinyakini dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Di sisi lain, 
Pratama dan Manurung (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan 
ekonomi ditentukan oleh 4 (empat) faktor yaitu barang modal, tenaga 
kerja, dan teknologi, dan uang. Semakin baik kualitas dan kuantitas 
barang modal, tenaga kerja, teknologi, dan uang, maka perekonomian 
suatu daerah akan semakin baik pula, dan sebaliknya.  

3. Model pemerataan 
Todaro dan Smith (2012) menyatakan bahwa pentingnya 
pembangunan adalah dalam rangka mengalokasikan sumber daya 
(kue produksi) secara efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan 
skala hidup masyarakat di berbagai belahan dunia. Pengalokasian 
sumber daya tersebut haruslah relatif merata diterima dan dirasakan 
oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.  
Pemerataan dalam semua aspek kehidupan menjadi model 
pembangunan yang berorientasi pada pemerataan bidang sosial, 
ekonomi, politik, hukum, lingkungan, kelembagaan dan sebagainya. 
Penanggulangan pengangguran dan kemiskinan merupakan salah satu 
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tujuan dari model pemerataan ini. Tujuan model pemerataan adalah 
membuka lapangan kerja dan menciptakan kesempatan kerja yang 
seluas-luasnya bagi masyarakat baik di desa maupun di kota serta 
mewujudkan kemandirian dan keadilan sosial bagi seluruh 
masyarakat.  

4. Model pembangunan manusia 
Model ini dikenal dengan istilah people centered development, yaitu 
pembangunan yang berpusat pada manusia. Peningkatan kapasitas 
dan kemampuan manusia sebagai pelaku atau subjek pembangunan 
adalah fokus dari model pembangunan manusia. Sumber daya 
manusia yang berkualitas akan dapat memerangi dirinya dari 
belenggu kemiskinan. Menurut Nawawi (2009) mengutip pendapat 
Harmon dan Mayer menyatakan bahwa model pembangunan manusia 
didasari pada paradigma manusia yang menekankan kegiatan dengan 
penuh tanggung jawab untuk membangkitkan kesadaran dan 
kemampuan insani. Korten (1987) menyatakan model pembangunan 
manusia dengan sebutan community based resource management. 
Hal ini mengandung arti bahwa tujuan utama pembangunan adalah 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai subjek dan 
objek pembangunan. Todaro dan Smith (2012) menyatakan 
pembangunan adalah proses untuk memperbaiki kualitas kehidupan 
manusia.  

5. Model peningkatan daya saing 
Model ini berupaya meningkatkan daya saing seluruh elemen 
pembangunan, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, sumber 
daya alam dan lingkungan, transformasi teknologi dan informasi 
dalam semua proses pembangunan, dan penerapan prinsip-prinsip 
manajemen pembangunan yang lebih baik seperti reinventing 
government, banishing bureaucracy, e-government dan sebagainya, 
sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan efisien dan 
efektif. Menurut Porter (1990) yang dimaksud dengan daya saing 
adalah kemampuan suatu negara secara ekonomi untuk menyediakan 
penduduknya dengan standar hidup yang meningkatkan dan 
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pekerjaan yang tinggi secara berkelanjutan. Model peningkatan daya 
saing percaya bahwa dengan meningkatkan kualitas kemampuan 
semua sektor kehidupan, maka tingkat kemakmuran dan 
kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Kemampuan dalam hal ini 
termasuk kemampuan sumber daya manusia, menggunakan 
teknologi, meningkatkan pangsa pasar dan sebagainya.  
 

2.4 Teori Pembangunan 
Pembangunan dapat dilakukan dengan beberapa teori yang disebut dengan 
teori pembangunan. Ada beberapa teori pembangunan yang diajukan para ahli 
sebagai berikut: 

1. Teori Pembangunan Adam Smith 
Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling 
berpengaruh dan orang yang terkemuka di tahun 1776. An Inquiry 
into the Nature and Cause of the Wealth of Nations adalah karyanya 
yang paling terkenal. Smith menyakini bahwa hukum alam tidak bisa 
dihindarkan dalam pembangunan ekonomi. Orientasi Smith adalah 
pertumbuhan total (GNP) dan pertumbuhan penduduk. Smith adalah 
penganjur prinsip laissez-faire dan free trade dalam kegiatan ekonomi 
masyarakat. Masyarakat perlu diberi kebebasan berusaha yang 
seluas-luasnya untuk mengembangkan kegiatan ekonominya serta 
melakukan pertukaran di pasar. Untuk itu setiap peraturan, hukum 
dan Undang-undang yang menghambat kegiatan ekonomi masyarakat 
agar dihilangkan.  

2. Teori Pembangunan Ricardian 
Pada dasarnya teori pembangunan Ricardian ini tidak jauh berbeda 
dengan teori Smith. Teori pembangunan Ricardian dituangkan dalam 
bukunya yang berjudul The principles of Political Economy and 
Taxation pada tahun 1917. Menurut Ricardian, perekonomian akan 
maju jika dipimpin dan dikelola oleh pemilik modal (kapitalis) 
dengan penerapan manajemen yang baik dan penggunaan tenaga 
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kerja masyarakat (padat karya) yang maksimal serta distribusi 
pendapatan yang merata. Pengunaan teknologi tidak menjadi fokus 
perhatian Ricardian, dengan maksud untuk mengurangi 
pengangguran. Teori pembanguan Ricardian disimpulkan oleh 
Jhingan (2008) dinyatakan sebagai berikut:  
a. Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan 

kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri 
b. Law of diminishing return berlaku bagi tanah 
c. Persediaan tanah adalah tetap 
d. Permintaan akan gandum benar-benar inelastic 
e. Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel 
f. Keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu (given) 
g. Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup 

secara minimal 
h. Harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap 
i. Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal. 

Harga permintaan maupun penawaran buruh tidak tergantung 
pada produktivitas marginal tenaga kerja 

j. Terdapat persaingan yang sempurna 
k. Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan. 

3. Teori Pembangunan Malthus 
Malthus menguraikan teori pembangunannya dengan artikel the 
progess of wealth dalam bukunya the principles of political economy 
tahun 1820. Menurut Malthus pertambahan jumlah penduduk 
mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan ekonomi mengikuti 
deret hitung. Mantra (2000) menyatakan jumlah penduduk akan 
melampaui jumlah bahan pangan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, 
pertumbuhan ekonomi harus dipacu semaksimal mungkin dalam 
rangka memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang semakin 
meningkat. Selain itu, Malthus menyatakan perlu menekan jumlah 
pertumbuhan penduduk, agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. 
Teori Malthus ini menjadi salah satu gagasan perlunya diterapkan 
kebijakan Keluarga Berencana (KB). 
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4. Teori Pembangunan Mill 
Mill melanjutkan teori Smith dan Riardian yang menyatakan bahwa 
spesialisasi dan pembagian kerja penting untuk meningkatkan 
pembangunan ekonomi. Dengan spesialisasi dan pembagian kerja 
yang maksimal, maka akan terciptakan keahlian yang tinggi serta 
mampu menemukan sesuai yang bari (inovasi) untuk memperbaiki 
kinerja. Namun perbedaan teori Smith dan Ricardian dengan teori 
Mill adalah terletak faktor non ekonomi seperti nilai-nilai 
kepercayaan, adat istiadat dan budaya serta kebiasaan-kebiasaan yang 
baik dari masyarakat dapat mendukung pembangunan ekonomi. 
Dengan demikian ada 2 (dua) hal yang membedakan teori Mill dari 
teori Smith dan Ricardian yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat 
dan usaha-usaha yang mengurangi atau menghilangkan faktor 
penghambat pembangunan antara lain melalui pendidikan dan 
pelatihan dan menerapkan budaya dan etos kerja yang baik untuk 
meningkatkan ekonomi masyarakat.  

5. Teori Pembangunan Marxis 
Teori pembangunan Marxis kontrasikdi dengan teori Malthus. 
Marxist menyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar dalam suatu 
negara bukanlah penyebab kekurangan bahan pangan, akan tetapi 
kurangnya kesempatan kerja. Hal ini mengandung arti apabila 
kesempatan kerja diperluas, dan masyarakat mendapatkan 
penghasilan yang cukup, maka tidak akan kekurangan pangan. 
Marxist berasumsi bahwa semakin banyak jumlah penduduk, maka 
akan semakin produk yang akan dihasilkan. Oleh karena itu menurut 
Marxis tidak perlu dilakukan pembatasan penduduk. 

6. Teori Pembangunan Schumpeter 
Schumpeter pertama sekali mencetuskan teori pembangunannya 
dalam bukunya The Theory of Economic Development yang 
dilanjutkan ditulis dalam bukunya pada tahun 1939 yang berjudul 
Business Cycle pada tahun 1939 berisi tentang proses pembangunan 
dan faktor utama yang menentukan pembangunan. Schumpeter 
menyatakan bahwa kunci utama pembangunan ekonomi adalah 
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inovasi (innovation) dan jiwa wirausaha (entrepreneurship). Dengan 
munculnya inovasi di semua sektor pembangunan diiringi dengan 
jiwa wirausaha baik di kalangan pemerintah, swasta dan masyarakat 
maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat sehingga 
kemampuran dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Inovasi 
adalah peningkatan teknologi dalam arti yang luas yaitu penemuan 
terhadap metode atau cara-cara baru yang lebih baik dari metode atau 
cara-cara yang lama, sedangkan jiwa wirausaha (entrepreneurship) 
adalah adanya tumbuhnya semangat dan kemandirian untuk 
melakukan pembangunan ke arah yang lebih baik. 

7. Teori pembangunan Rostow 
Rostow (1960) dalam bukunya The Stages of Economic Growth: A 
Non-Communist Manifes, menyatakan bahwa apabila suatu negara 
yang ingin maju khususnya negara-negara yang sedang berkembang 
harus melalui 5 (lima) tahap pertumbuhan ekonomi yaitu: 
a. The traditional society (masyarakat tradisional) yaitu masyarakat 

yang tingkat pendapatan perkapitanya rendah, dan produktivitas 
yang minim sebagai akibat rendahnya tingkat pengetahuan dan 
penguasaan teknologi. 

b. The preconditions for take off  (prasyarat untuk tinggal landas), 
adalah masyarakat yang berada pada masa peralihan dari 
tradisional menuju tinggal landas.   

c. Take off (tinggal landas), yaitu masa di mana masyarakat sudah 
dapat mengatasi hambatan dan rintangan-rintangan terhadap 
pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan nilai-nilai atau cara-
cara dan metode yang baik. 

d. The drive to maturity (dewasa). Pada periode ini tingkat 
kematangan masyarakat semakin meningkat dengan pertumbuhan 
ekonomi yang semakin baik secara terus menerus dengan 
penggunaan teknologi yang canggih. 

e. The age of high mass consumption (masa konsumsi massal).  
Tahap konsumsi massa tinggi adalah masa di mana masyarakat 
sudah dapat menghasilkan barang dan jasa yang lebih berkualitas.  
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8. Teori pembangunan Lewis 
Lewis menyatakan pembangunan ekonomi dapat dibagi atas 2 (dua) 
jenis yaitu perekonomian tradisional dan perekonomian industri. Pada 
perekomian tradional, taraf hidup masyarakat berada pada kondisi 
subsistem. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah penduduk yang 
marjinal, sedangkan untuk perekonomian industri ditandai dengan 
produktivitas yang tinggi serta tempat menampung tenaga kerja dari 
tenaga kerja yang berada pada perekonomian tradisonal atau 
pedesaan. Dengan demikian perekonomian industri merupakan tujuan 
tenaga kerja dari perdesaan. 
 

2.5 Strategi Pertumbuhan 
Perekonomian suatu negara dikatakan berkembang atau meningkat adalah 
apabila jumlah produksi yang dihasilkan masyarakat semakin meningkat. 
Suatu negara dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat,  
apabila dapat menghasilkan barang dan jasa yang meningkat baik dari hari ke 
hari dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, dalam kenyataannya 
tampak bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maju dan stabil 
tidak semudah membalikkan telapak tangan.  

Mudrajad (2004) menyatakan ada tiga masalah pokok yang harus diperhatikan 
dalam mengukur pertumbuhan pembangunan suatu negara atau daerah yaitu: 

1. Apa yang terjadi pada tingkat kemiskinan 
2. Apa yang terjadi terhadap pengangguran, dan  
3. Apa yang terjadi terhadap ketimpangan dalam berbagai bidang. 

Ketiga masalah pokok di atas pada dasarnya tidak berdiri sendiri, akan tetapi 
saling berhubungan satu sama lainnya.  

Untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan, diperlukan strategi 
pertumbuhan tertentu. Ada 2 (dua) jenis strategi pertumbuhan yaitu strategi 
pertumbuhan yang seimbang dan strategi pertumbuhan yang tidak seimbang. 
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1. Strategi pertumbuhan yang seimbang. 
Menurut Nurkse (1953), strategi pembangunan seimbang adalah 
terciptanya pertumbuhan atau pembangunan yang seimbang antara 
berbagai jenis industri secara bersama sama (simultaneous) sehingga 
setiap industri saling menciptakan pasar bagi yang lain. Strategi 
pertumbuhan pembangunan yang seimbang adalah strategi yang 
berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara satu sektor dengan 
sektor lainnya, misalnya antara sektor pertanian dengan sektor 
industri dan sektor jasa dan sebagainya. Lewis (1954) menyatakan 
perlunya pembangunan seimbang dilakukan di setiap sektor 
pembangunan yang didasarkan pada keuntungan yang diperoleh dari 
adanya saling ketergantungan antara berbagai sektor, yaitu sektor 
pertanian dan sektor industri, serta antara sektor dalam negeri dan 
luar negeri dan sebagainya. Dengan perkataan lain strategi 
pertumbuhan ini mengharapkan terciptanya pembangunan yang 
harmonis dan terpadu di berbagai sektor ekonomi sehingga tujuan 
pembangunan dapat tercapai dengan efisien dan efektif.  

2. Strategi pertumbuhan yang tidak seimbang. 
Strategi pertumbuhan tidak seimbang adalah kontradiksi dari strategi 
pertumbuhan yang seimbang. Menurut strategi pertumbuhan ini, 
setiap investasi dalam pembangunan dapat dilakukan dengan sendiri-
sendiri oleh beberapa sektor pembangunan, dan implementasinya 
dalam pembangunan tidak harus beriringan dengan sektor lainnya. 
Hirschman (1977) menyatakan bahwa bentuk pembangunan tidak 
seimbang didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:  
§ Pandangan sejarah mengungkapkan bahwa proses pembangunan 

ekonomi yang terjadi mempunyai kesan yang tidak seimbang  
§ Untuk meningkatkan daya guna dalam pemanfaatan sumberdaya 

yang ada 
§ Pembangunan tidak seimbang akan menghambat proses 

pembangunan, hal ini berusaha sebagai pendorong bagi 
pembangunan seterusnya. 
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3.1 Pendahuluan 
Pembangunan adalah proses perubahan kearah keadaan atau suasana yang 
lebih baik dengan usaha yang dilakukan dengan sadar dan terencana. 
Paradigma pembangunan didefenisikan sebagai cara pandang seseorang atau 
sekelompok orang terhadap suatu persoalan pembangunan yang meliputi 
aspek ekonomi, aspek sosial, aspek pendidikan, aspek infrastruktur, aspek 
budaya dan aspek teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan 
pembangunan, baik pembangunan dalam arti proses maupun metode yang 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat 
yang dilakukan dengan sadar dan terencana untuk memperbaiki semua aspek 
kehidupan masyarakat. Pemerataan pembangunan didefinisikan sebagai proses 
pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara adil dan merata disetiap 
wilayah agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati dan merasakan 
pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan dan 
kedamaian hidup.  

Kuhn (2002) dalam Asrudin, (2014), mendefenisikan paradigma merupakan 
bentuk atau model yang diterima dalam suatu masyarakat ilmiah tertentu dan 
keberadaannya hanya berlaku selama masyarakat ilmiah tersebut menerima 
dan mengakui. Irwan, (2018) mengatakan paradigma merupakan a set of 
assumptions and belliefe concering. Hal ini berarti bahwa dalam memilih 
paradigma harus bersifat benar dan diperlakukan dengan empirik melalui 
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pengamatan dan tindakan. Paradigma merupakan jendela mental untuk 
melakukan dan membuktikan kebenaran dalam tindakan. Russell & lson 
(1991) dalam Chambers (1994), mengatakan paradigma merupakan pola, 
konsep, nilai, metode dan tindakan yang konsisten dan saling mendukung yang 
dapat diterapkan secara luas. Menurut Aris, (2020), paradigma merupakan cara 
pandang seseorang memandang diri sendiri dan lingkungan yang akan 
memengaruhi pemikiran (kognitif), sikap (afektif) dan perilaku (konatif). 
Paradigma juga didefenisikan sebagai konsep, nilai, asumsi dan metode yang 
dipakai untuk melihat realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya 
kaum intelektual.  

Paradigma merupakan model atau pola yang digunakan untuk menjelaskan 
sebuah gagasan dengan jelas. Sebuah paradigma akan mendapatkan status 
yang lebih baik apabila sudah berhasil memecahkan persoalan yang rawan 
(Kuhn, 2002 dalam (Sabila, 2019). Menurut Bellu L.G, (2011), pembangunan 
didefenisikan sebagai suatu yang positif atau diinginkan untuk melakukan 
perbaikan. Pembangunan dapat terjadi karena beberapa tindakan yang 
disengaja dan dilakukan oleh otoritas yang ditugaskan untuk mencapai 
peningkatan kekeadaan yang menguntungkan. Pembangunan merupakan 
proses perubahan yang melibatkan semua unsur masyarakat dan sistem yang 
terdapat didalamnya, seperti sistem ekonomi, sistem sosial budaya, sistem 
nilai, sistem politik, struktur fisik dan pola hidup masyarakat (Mahadiansar et 
al., 2020). 

Siagian, (2000) mendefinisikan pembangunan sebagai proses pertumbuhan 
dan perubahan yang dialami oleh sebuah negara menuju era modenisasi 
sebagai upaya pembinaan bangsa atau nation building. Pembangunan 
merupakan sebuah perubahan kearah yang lebih maju dan lebih baik 
dibanding sebelumnya. Pembangunan tidak akan pernah berhenti atau 
dihentikan, sebab manusia hidup selalu ingin melakukan perubahan, 
pembangunan bukan hanya material atau fisik, melainkan juga terjadinya 
perubahan pola pikir dan sikap masyarakat (Jamaludin, 2016). 

Pemerataan pembangunan disemua bidang harus dilakukan, demi kemajuan 
dan berkembangnya masyarakat disektor ekonomi dan membangun 
sumberdaya manusia. Hal ini berarti bahwa pembangunan harus dilakukan 
sampai ke pelosok desa untuk membantu perkembangan sosial ekonomi 
masyarakat (Julheri, 2020).  
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Pembangunan infrastruktur yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah saat 
ini, diharapkan dapat mempercepat program pemerataan pembangunan untuk 
mengembangkan ekonomi produktif yang berpihak kepada masyarakat, 
mempercepat mobilisasi barang dan jasa antar pulau, antar wilayah dan antar 
provinsi, sehingga semua wilayah merupakan bagian penting dari rantai 
produksi regional dan global (regional and global production chain) untuk 
melakukan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah.  

Pembangunan pedesaan dan perkotaan harus segera dilaksanakan untuk saling 
membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan, sehingga 
tercipta pemerataan pembangunan daerah yang dapat dinikmati oleh 
masyarakat secara luas. Wilayah pedesaan menyuplai kebutuhan pokok seperti 
beras, jagung, gula, sayuran untuk masyarakat perkotaan, sebaliknya 
masyarakat perkotaan menyuplai hasil-hasil industri untuk masyarakat 
pedesaan seperti pakaian, mesin-mesin pertanian dan lain-lain. Pemerataan 
pembangunan segera dilakukan agar petumbuhan ekonomi suatu wilayah 
dapat berjalan dengan baik. Kuncoro (2003) mengatakan tujuan utama 
pelaksanaan pembangunan adalah untuk memperluas pertumbuhan ekonomi 
dan pemerataan, namun yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana 
dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hasil 
pembangunan dan distribusi pendapatan masih belum merata disemua 
wilayah. Hal ini akan berdampak terhadap perbedaan pertumbuhan antar 
wilayah.   

 

3.2 Aplikasi Paradigma Pembangunan 
dan Pemerataan 
Pemerataan pembangunan untuk mengentaskan kesenjangan antar wilayah. 
Ilyasa, (2018) mengatakan untuk mengurangi kesenjangan, diperlukan kerja 
sama yang baik disemua sektor dan aktor.  

Ada tiga cara yang ditempuh untuk mengurangi kesenjangan yaitu:  

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi 
selalu menjadi parameter keberhasilan pembangunan, namun 
kenyataannya pertumbuhan ekono¬mi yang tinggi tidak dapat 
menjamin peningkatan dan pemerataan bagi kesejahteraan 
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masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan tercapai apabila 
pertumbuhan tersebut dibarengi dengan pemerataan distribusi 
pendapatan, yaitu pertumbuhan yang menyentuh full employment, 
yaitu penyerapan tenaga kerja terampil dan tidak terampil secara 
maksimal dan digunakan de¬ngan efisien. Dengan demikian, 
pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan 
masyarakat secara luas. 

2. Kebijakan fiskal redistributif, yaitu mewajibkan seluruh warga negara 
untuk membayar pajak, yang kemudian hasil pajak tersebut 
digunakan untuk membangun fasilitas umum yang dibutuhkan oleh 
masyarakat, seperti sekolah, pasar, jalan, jembatan, pelabuhan, rumah 
sakit dan jaringan telekomunikasi.  

3. Investasi pada perlindungan sosial, dapat dilakukan dengan fokus 
utama pada program perlindungan sosial dengan empat fungsi yaitu 
fungsi preventif adalah mencegah terjadinya kerugian dengan 
menabung dan asuransi sosial, fungsi promotih yaitu dengan 
mendorong peningkatan pendapatan, fungsi proteksi yaitu 
menyediakan bantuan karena adanya kerugian yang diderita 
masyarakat, dan fungsi transformatif yaitu upaya 
mengimplementasikan keadilan sosial dan mendapatkan hak yang 
sama bagi semua masyarakat.   

Menurut Kartasasmita (2001), pemerataan pembangunan yaitu usaha yang 
dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan masyarakat, melaksanakan pemerataan fasilitas 
umum dan sosial serta mengembangkan pembangunan desa dalam upaya 
meningkatkan kehidupan masyarakat dengan baik dan menyeluruh.  

Dalam rangka pemerataan pembangunan, ada tiga upaya yang harus 
diperhatikan, karena adanya keterkaitan satu sama lain, yaitu: 

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu upaya meningkatkan 
kompetensi masyarakat (capacity building) untuk merubah struktur 
kearah yang lebih maju dan mandiri, agar dapat menciptakan 
lapangan pekerjaan yang layak.  
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2. Infrastruktur jalan dan jembatan, merupakan sarana prasarana yang 
sangat vital, karena sangat menentukan kelancaran pemasaran hasil-
hasil yang telah diproduksi. Apabila tidak ada infrastruktur jalan dan 
jembatan, harga komoditas pertanian akan semakin mahal, akibat 
biaya transportasi juga mahal. Hal ini akan berdampak pada kualitas 
komoditi pertanian yang menurun, karena banyak waktu yang 
terbuang, sehingga menyebabkan harga semakin murah.  

3. Salah satu yang menjadi skala prioritas adalah pemerataan 
pembangunan fasilitas umum dan sosial diseluruh wilayah, agar 
hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan dapat dinikmati oleh 
seluruh masyarakat untuk melaksanakan aktivitasnya. 

Budiman (2000), mengatakan tidak semua negara yang berhasil meningkatkan 
PNB/kapita, berhasil juga dalam melaksanakan pemerataan pembangunan. 
Tetapi tidak semua negara yang masih rendah PNB/kapitanya 
menggambarkan ketimpangan yang tinggi dalam hal pemerataan. Negara yang 
dianggap berhasil melaksanakan pembangunan yaitu negara yang 
masyarakatnya memiliki produktivitas yang tinggi, sehingga penduduknya 
akan makmur dan sejahtera. 

Pembangunan akan terus mengembangkan sektor ekonomi, termasuk usaha 
kecil menengah (UKM) yang memproduksi dan mendistribusikan barang dan 
jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Akan 
tetapi akibat dari perkembangan tersebut menyebabkan munculnya 
permasalahan di permukiman, penataaan lingkungan, kependudukan dan lahan 
hijau (Kuncoro, 2003). Dampak lain yang ditimbulkan dari pembangunan 
tersebut, yaitu terjadinya peningkatan jumlah penduduk, pengangguran, 
berkembangnya permukiman liar dan sektor informal yang tidak tertata 
dengan baik, degradasi lahan, semakin sempitnya resapan air hujan dan 
rusaknya ekosistem, memicu meningkatnya kriminalitas dan konflik berdasar 
sosial dan ekonomi. 

3.2.1 Paradigma Pembangunan Desa 
Menurut Escobar Arturo (2010) dalam Salman D (2016) tinjauan mendasar 
tentang substansi dan rancangan pembangunan desa saat ini dapat 
dikelompokkan menjadi paradigma Post-Strukturalis, Liberal dan Marxis. 
Ketiga paradigma tersebut perlu diterapkan kedalam intervensi perubahan 
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sosial pada realitas pembangunan desa di Indonesia sesuai kebenaran 
realitasnya, bagaimana hubungan ketiga paradigma tersebut dalam penerapan 
pembangunan, agar perubahan dapat lebih efisien dan efektif, lebih 
memberdayakan dan mencerahkan, serta lebih membuka panggung bagi 
choices (pilihan) dan voices (bentuk) untuk semua pihak.  

Paradigma pembangunan digunakan untuk menggambarkan dan 
mengintervensi sebuah gerak perubahan yang harus dapat mengambil makna 
keteraturan dan kesederhanaan, ketidakteraturan dan kompleksitas serta nuansa 
ketidakjelasan arah. Begitupun dengan penerapan paradigma pembangunan 
yang sedang terjadi pada setiap desa di Indonesia. Satu paradigma, belum 
mampu untuk mengelola sebuah desa sebagai objek yang didalamnya tercakup 
perihal yang mendukung eksistensinya, karena setiap desa memiliki ciri dan 
keberagaman yang tidak sama (Wasidi, 2014). 

Munculnya paradigma liberal dan paradigma marxis yang fokus membangun 
struktur yang hanya bersifat material dan fisik serta selalu ingin mengejar 
negara maju  ditentang oleh paradigma Post-Strukturalis. Post-Strukturalis 
mengarahkan desa untuk merepresentasikan diri dengan wacana ilmu 
pengetahuan (knowledge) dalam mengejar ketertinggalan pembangunan. 
Berikut penjelasan tentang paradigma Liberal, Marxis dan Post-Strukturalis. 

3.2.2 Paradigma Liberal 
Paradigma liberal dengan teori modernisasi mengusulkan perubahan pada 
semua aspek kehidupan. Agar transformasi ekonomi dapat berlangsung 
dengan baik, modernisasi mengusulkan agar negara berkembang diberi 
bantuan dana pembangunan untuk menggerakkan investasi. Pembangunan 
ekonomi menjadi prioritas utama dari proses modernisasi. Ideologi 
pembangunan yang dianut teori modernisasi yaitu pertumbuhan ekonomi, 
efisiensi dan kompetisi. Fokus utama pelaksanaan pembangunan teori 
modernisasi adalah pengembangan teknologi modern, perbaikan dan 
peningkatan kualitas sarana prasarana, pemasukan modal asing, serta 
pengembangan dasar ekonomi. Memberikan kebebasan kepada pasar/swasta 
dan investor untuk ikut mengelola sumber daya dengan memperkecil campur 
tangan pemerintah merupakan solusi Paradigma liberal dalam melaksanakan 
pembangunan (Wasidi, 2014). 

Langewiesche (2015) mengatakan liberalisme menuntut tiga jenis hak 
kewarganegaraan, yaitu (1) kesetaraan dihadapan hukum dijamin oleh aturan 
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hukum; (2) kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, yaitu 
hak untuk memilih dan dipilih untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, 
dan (3) penyediaan prasarana dasar dalam kehidupan warga negara.  

Menurut Panggabean (2015) pembangunan pedesaan berdasar pada teori 
modernisasi dan dilaksanakan dengan aplikasi satuan produksi yang padat 
modal kedalam sektor pertanian tradisional padat karya, untuk mendorong 
distribusi pendapatan melalui “trickling down effect” dan penggunaan 
teknologi modern.  

Gilbert E. (2020) dalam Purba et al. (2020) mengatakan liberalisme 
merupakan ide sosiopolitik tentang tatanan politik yang membahas tentang 
sifat manusia, pemerintahan dan ekonomi. Cita cita paham liberalisme adalah 
seruan untuk kesetaraan, kebebasan berekspresi, toleransi, hak asasi manusia, 
pemerintahan sendiri, demokrasi liberal, kewarganegaraan, ruang publik dan 
pribadi, pers bebas, persaingan, kepemilikan pribadi, perusahaan swasta, 
perdagangan bebas, pasar terbuka dan supremasi hukum. Kebebasan dalam 
liberalisme adalah kondisi ideal untuk menjadi tempat bagi individu, 
pemerintah dan pasar yang dapat bertindak tanpa hambatan, kecuali ketika 
keselamatan orang lain terancam. Ada dua prinsip ekonomi liberal yang paling 
utama, yaitu kepemilikan pribadi dan perdagangan bebas. Kaum liberal 
cenderung berasumsi bahwa individu dilahirkan secara bebas, memiliki hak 
alami yang tidak dapat dicabut. Dengan demikian manusia memiliki ontologi 
dan epistemologi, di mana manusia sudah terbentuk sebelumnya secara 
mandiri dan mampu mengetahui dan memerintah diri mereka sendiri. 
Kebebasan individu dicapai melalui peningkatan daya saing pasar, negara 
bertanggung jawab atas individu dan keluarga. 

3.2.3 Paradigma Marxis 
Teori pembebasan paradigma Marxis mengatakan bahwa pembangunan 
merupakan proses pembebasan manusia dari segala bentuk ketertindasan. 
Ideologi paradigma Marxis yaitu partisipasi masyarakat, demokratisasi, 
kebebasan dan kemandirian. Paradigma Marxis didukung oleh teori 
pemberdayaan masyarakat (community empowerment), pengorganisasian 
masyarakat (community organisation) dan pembangunan masyarakat 
(community development). Tahapan yang sangat penting untuk melakukan 
transformasi sosial adalah proses penyadaran dan pengorganisasian 
masyarakat (Wasidi, 2014). 
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Lukman (2012) mengatakan melibatkan masyarakat dalam proses 
pembangunan adalah penerapan teori pembebasan Marxis dengan 
mengaplikasikan teori pembangunan masyarakat (Community Development). 
Pembangunan masyarakat merupakan proses yang didesign untuk 
memberikan kemajuan kondisi sosial dan ekonomi untuk semua warga 
masyarakat dengan partisipasi aktif yang dapat memunculkan gagasan 
masyarakat itu sendiri. Dengan program pemberdayaan masyarakat maka 
terjadi keberlanjutan (sustainability) yang tinggi dibanding dengan proyek 
sektoral, karena ada rasa memiliki dari masyarakat. Selain itu program 
pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan proses pembangunan, lebih 
mengutamakan masyarakat miskin untuk dijadikan tenaga kerja, sekaligus 
menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat yang lain. Partisipasi 
masyarakat miskin dalam pelaksanaan pembangunan akan memotivasi 
pembentukan modal sosial serta tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance). Sadewo (2019) mengatakan pelibatan masyarakat dalam konteks 
pemberdayaan, harus dimulai sejak awal proses perencanaan sampai 
pelaksanaan pembangunan.  

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang 
menerapkan nilai-nilai sosial. Program pemberdayaan masyarakat 
menggambarkan paradigma baru pembangunan yang bersifat terpusat (people 
centred), empowering, participatory and sustainable. Pendekatan memahami 
desa secara partisipatif merupakan program dan metode yang akan membuat 
masyarakat secara partisipatif dapat menganalisa masalah kehidupan dalam 
rangka merumuskan kebijakan dan perencanaan dengan nyata (Chambers, 
1996). Pemberdayaan masyarakat (Community Empowerment) merupakan 
upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh 
masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk 
melaksanakan pembangunan secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat bukan 
hanya sebuah konsep ekonomi, akan tetapi merupakan bentuk penegakan 
demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang berasal dari rakyat, 
dilaksanakan oleh rakyat dan hasilnya juga untuk rakyat. 

Paradigma Marxis merupakan paradigma pembebasan masyarakat dalam 
melaksanakan pembangunan, baik melalui demokratisasi, partisipasi, dan 
kemandirian yang didukung dengan teori pemberdayaan masyarakat. Tetapi 
program pemberdayaan masyarakat bukan untuk membuat masyarakat 
menjadi tergantung pada program pemberian bantuan (charity), namun 
bagaimana memandirikan dan membangun kemampuan masyarakat untuk 
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memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan. Dalam 
membangun desa harus mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan 
yang mencakup struktur demografi masyarakat, letak geografis, pola kegiatan 
usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi antara desa dan kota, karakteristik  
sosial budaya, sektor kelembagaan desa serta karakteristik kawasan 
permukiman. Dengan program pemberdayaan, bantuan yang akan diberikan 
kepada masyarakat yaitu pelatihan dan pengetahuan, keterampilan maupun 
finansial yang sifatnya stimulan untuk kemudian mengajak masyarakat untuk 
berpikir dan mengedepankan partisipasi, bukan untuk membuat masyarakat 
tergantung. 

3.2.4 Paradigma Post-Strukturalis 
Arturo (2020) mengatakan Post-Strukturalis berfokus pada peran bahasa dalam 
konstruksi realitas sosial. Wacana merupakan artikulasi pengetahuan dan 
kekuatan, pernyataan dan visibilitas yang terlihat dan dapat diungkapkan. 
Wacana dapat menciptakan impian yang selanjutnya dapat diimplementasikan. 
Wacana dibutuhkan untuk melakukan transformasi radikal terhadap 
kapitalisme modern serta mencari alternatif baru bagi pengorganisasian 
masyarakat dan ekonomi. Pada aspek sosial ekonomi, fokus pada solidaritas 
dan timbal balik ekonomi, bukan pada pasar dunia. Aspek sosial politik, tidak 
berdasarkan kewenangan pusat dan lebih demokratis,. Aspek sosial budaya, 
lebih mengembangkan pengetahuan lokal daripada pengetahuan modern. 
Pengetahuan lokal merupakan pengetahuan yang memiliki pondasi yang kuat 
dalam masyarakat, karena diperoleh dari pengalaman hidup masyarakat itu 
sendiri, masyarakat tumbuh dan berkembang dari pengetahuan yang mereka 
miliki sendiri, bukan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari dunia luar. 

Gilbert E (2020) bahwa post-Strukturalis merupakan paradigma yang 
menangkap berbagai pendekatan kritis dan teoritis yang berusaha 
mengacaukan narasi kebenaran, kekuatan, akal dan struktur makna secara 
total. 

Menurut Campbell (2007), kaum Post-Strukturalis menganggap bahasa, 
budaya dan ilmu pengetahuan sebagai tema utama. Bahasa dan ilmu 
pengetahuan mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat. 
Identitas bahasa dan budaya memiliki peran penting untuk mengkonstruksi 
interpretasi manusia. Post-Strukturalis berkaitan dengan produksi historis, 
konseptual negara, konstitusi ekonomi dan eksklusi sosial. Gagasan, bahasa 
dan pengetahuan digunakan sebagai mekanisme kontrol yang utama. 
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Dalam membangun desa, paradigma Post-Strukturalis menawarkan solusi 
dengan setiap tiap desa atau wilayah memilih sendiri, program apa dan 
bagaimana cara agar desa dapat berkembang serta merepresentasikan diri 
berdasarkan identitas yang dimilikinya tanpa terpengaruh pada informasi yang 
ditawarkan. Masyarakat diharapkan dapat merepresentasikan diri untuk 
berkonstribusi dalam mengaplikasikan pengetahuannya (Wasidi, 2014). 

Paradigma Post-Strukturalis menganggap wacana merupakan artikulasi 
pengetahuan dan kekuatan, pernyataan dan visibilitas yang terlihat dapat 
diungkapkan. Wacana dapat menciptakan impian yang dapat dilaksanakan.  
Budaya tidak bisa dilepaskan dari wacana, karena wacana dihasilkan dari 
hubungan antar pengetahuan dan kekuasaan. Pengetahuan lokal merupakan 
pengetahuan yang memiliki pondasi kuat didalam masyarakat, karena 
diperoleh dari pengalaman hidup masyarakat itu sendiri, masyarakat tumbuh 
dan berkembang sesuai pengetahuan yang mereka miliki sendiri, bukan karena 
pengetahuan yang diperoleh dari dunia luar. Post-Strukturalis merupakan 
sebuah kajian tentang bagaimana sebuah wacana terbentuk, bertahan dan dapat 
diterima oleh masyarakat desa. 

Tabel 3.1: Karakteristik Paradigma Liberal, Marxis, dan Post-Strukturalis 
Dalam Pembangunan Desa (Escobar, 2010 dalam (Salman D, 2016) 

Isu 
Paradigma 

Liberal Marxis Post-Strukturalis 

Epistemo-   
logi Pospositivistik/Positivistik  Dialektik/Realistik Interpretivistik/ 

Konstruksivistik 
Konsep 
Kunci 

Individualitas/Pasar Formasi sosial/Tata 
Produksi 

Signifikasi/Makna 
bahasa 

Subyek 
Kajian 

Pasar, Hak individual dan 
Masyarakat 

Relasi sosial dan 
Ideologi/Struktur 

Representasi/wacana 
dan kekuatan 
pengetahuan 

Kontri -
butor 
perubahan 

Lembaga, Negara dan 
Individu, 

Gerakan sosial, kelas 
sosial, dan Negara 
(demokratik) 

- Organisasi non 
pemerintah 

- Komunitas 
lokal 

- Seluruh 
produsen 
pengetahuan  

Pertanyaan 
Pembangu
- nan 

Bagaimana desa dapat 
berkembang dengan 
gabungan modal dan 

- Bagaimana 
desa/warga desa 
memperjuangkan 
kelas dan formasi 

Bagaimana desa/ 
masyarakat desa 
merepresentasikan 
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teknologi serta tindakan 
individu dan negara. 

sosialnya melalui 
kesadaran kelas dan 
daya organisir diri. 

- Bagaimana 
pembangunan desa 
terputus dari 
kapitalisme  

diri/identitas dalam 
kontestasi wacana 
dan ilmu 
pengetahuan 

Parameter 
Perubahan 

Pertumbuhan ekonomi 
Kemajuan teknologi, dan 
penerimaan mekanisme 
pasar pada masyarakat desa 

Transformasi relasi 
sosial, pengembangan 
kekuatan produksi, dan 
pengembangan 
kesadaran kelas pada 
masyarakat desa 

Transformasi 
politik ekonomi 
atas definisi 
kebenaran dan 
pluralitas wacana 
dalam masyarakat 
desa  

Mekanism
e 
Perubahan 

Penggunaan teori dan data 
yang akurat serta intervensi 
yang penuh perhitungan 
pada masyarakat desa 

Perjuangan kelas sosial 
secara advokatif dan 
radikal pada masyarakat 
desa 

Perubahan dalam 
konstruksi 
pengetahuan, 
produksi wacana 
dan praktek 
tindakan pada 
masyarakat desa 

Peranan 
Kajian 
Etnografi 

Bagaimana kebudayaan 
desa memediasi 
perkembangan dan 
menyesuaikan proyek 
dengan budaya lokal desa 
setempat 

Bagaimana aktor lokal 
desa melawan 
intervensi 
pembangunan dalam 
memperjuangkan kelas 
sosial mereka 

Bagaimana desa 
sebagai produsen 
pengetahuan 
menyesuaikan dan 
melawan 
pengetahuan 
dominan dan 
membuat 
pengetahuan 
sendiri. 

Perilaku 
kritis 
terkait 
perkemba-
ngan dan 
modernitas 

Mendorong perkembangan 
yang lebih egalitarian 
(kedalaman dan 
kekomplitan Proyek 
Pencerahan atas modernitas) 

Reorientasi 
perkembangan kearah 
pemenuhan kepuasan 
atas keadilan dan 
keberlanjutan sosial 
(modernisasi kritis: 
pemutusan terhadap 
kapitalisme dan 
modernitas) 

Artikulasi etis 
terhadap 
pengetahuan 
keahlian sebagai 
praktek politik 
(Modernitas dan 
modernisasi 
alternatif; proyek 
dekolonialisasi) 

3.2.5 Paradigma Pembangunan Berkelanjutan 
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dilaksanakan secara 
terencana diseluruh aspek untuk menemukan perbandingan ideal antara 
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perkembangan penduduk dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan 
serta melakukan pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi 
kemampuan dan kebutuhan generasi yang akan datang yang dapat menopang 
kehidupan bangsa. Pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan dengan 
membina ketahanan dan kesejahteraan untuk meningkatkan kualitas 
masyarakat sejak kecil dengan memberikan akses pendidikan, penyuluhan, 
informasi dan pelayanan kesehatan dan perkembangannya (Jamaludin, 2016). 
Gevelt et al., (2018) mengatakan masyarakat sebagai pengemudi dalam 
pembangunan, hati-hati melakukan pembangunan yang tidak sesuai dengan 
keinginan dan budaya masyarakat setempat sebagai titik sentral dalam 
pembangunan berkelanjutan. 

Brundtland (1987) dalam Bellu L.G (2011), mendefinisikan pembangunan 
berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan sekarang, yang tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan 
datang. Konsep berkelanjutan juga telah diperluas untuk memperbaiki 
kehancuran lingkungan, termasuk keberlanjutan sosial dan kepemilikan 
perubahan pembangunan oleh masyarakat, organisasi dan asosiasi serta 
keberlanjutan secara finansial dan ekonomi jangka panjang tanpa 
menghabiskan modal alam. Ali and Abdelfattah (2013), mengatakan 
ketersediaan sumberdaya alam, pertumbuhan ekonomi dan lingkungan 
mempunyai hubungan yang sangat erat dan merupakan representasi dari tiga 
pilar yang sangat diperlukan untuk mencapai pembangunan yang 
berkelanjutan. 

Erlinda (2016) pembangunan berkelanjutan yang efektif memenuhi beberapa 
kaidah yaitu (a) mempunyai jaminan keberlanjutan yang jelas dengan tujuan 
yang terukur, (b) mempunyai sifat interdisiplin (sosial, ekonomi & 
lingkungan), (c) mempunyai kompetensi untuk mengurai aspek jangka 
panjang atau concern antar generasi, (d) mempunyai kompetensi untuk 
mengelola sesuatu hal yang belum pasti, (e) mempunyai kompetensi untuk 
mengurai interaksi lokal-global, (f) mempunyai kompetensi untuk menunjang 
partisipasi pembuat kebijakan (stakeholder) dan (g) mempunyai kompetensi 
untuk memperbaiki, baik process-based atau outcome based atau aspek statik 
dan aspek dinamik dari pembangunan berkelanjutan. 

Dalam aturan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2018) 
bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu meningkatkan ketahanan 
pangan dan gizi yang baik, menghilangkan kelaparan dan kemiskinan, serta 
meningkatkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan. Untuk mencapai 
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tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang prioritas 
dengan 20 parameter. Targetnya yaitu menjamin pertanian pangan 
berkelanjutan, meningkatkan produktivitas pertanian, menghilangkan 
kelaparan dan kekurangan gizi, mengembangkan kapasitas pertanian yang 
produkif dan mengelola keragaman genetik. 

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan untuk 
membangun sektor ekonomi, sosial dan lingkungan dalam memenuhi 
kebutuhan hidup manusia pada saat sekarang, tanpa merusak sumberdaya alam 
untuk kebutuhan generasi yang akan datang. Di dalam proses pembangunan, 
hendaknya masyarakat menyeleksi program yang berdampak langsung 
terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata 
untuk pemberdayaan sumberdaya manusia, sosial dan ekonomi.  
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Bab 4 

Sumber Daya Pembangunan 

 

 
4.1 Pendahuluan 
Sumber daya merupakan nilai potensi yang dimiliki oleh suatu unsur tertentu 
dalam kehidupan. Menurut sifatnya, sumber daya tidak selalu bersifat fisik, 
tetapi juga non fisik (intangible). Sumber daya ada yang dapat berubah, baik 
semakin besar ataupun hilang, serta terdapat pula sumber daya yang kekal 
(selalu tetap). Selain itu, dikenal istilah sumber daya yang dapat pulih atau 
terbarukan (renewable resources) dan sumber daya tak terbarukan (non 
renewable resources). Dalam berbagai literatur ekonomi sumber daya, 
pengertian atau konsep sumber daya didefinisikan cukup beragam. 
Ensiklopedia Webster misalnya mendefinisikan sumber daya sebagai 
kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu, sebagai sumber 
persediaan, penunjang atau bantuan, serta sarana yang dihasilkan oleh 
kemampuan atau pikiran manusia.(Fauzi, 2004) 

Dalam pengertian umum, sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang 
dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat dikatakan bahwa sumber daya 
merupakan komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa serta 
bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Grima dan Berkes (1989), 
mendefinisikan sumber daya sebagai aset untuk pemenuhan kepuasan dan 
utilitas manusia. Sedangkan Rees (1990), lebih jauh mengatakan bahwa 
sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai sumber daya harus memiliki dua 
kriteria, yakni (1) harus ada pengetahuan, teknologi/keterampilan dalam 
pemanfaatan; dan (2) harus ada permintaan (demand) untuk sumber daya 
dimaksud. 
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Dari definisi di atas sumber daya ditautkan pada kegunaan, baik masa kini 
maupun masa depan dalam mendukung kehidupan manusia. Selain dua 
kriteria tersebut, definisi sumber daya juga terkait pada dua kriteria aspek, 
yaitu aspek teknis yang memungkinkan bagaimana sumber daya 
dimanfaatkan, dan aspek kelembagaan yang menentukan siapa mengendalikan 
sumber daya dan bagaimana teknologi digunakan. Dalam pandangan Adam 
Smith, sumber daya didefinisikan sebagai semua faktor produksi yang 
dibutuhkan menghasilkan keluaran (Purba et al, 2020). 

 
Gambar 4.1: Kawasan Ciletuh Pelabuhan Ratu sebagai Kawasan Geowisata 

Berbasis Konservasi, Edukasi, dan Pendidikan.(Jabarweb, 2020) 

Dalam beragam literatur sering disebutkan sumber daya mempunyai nilai 
"intrinsik". Nilai yang terkandung di dalam sumber daya, terlepas dari apakah 
yang sumber daya yang dikonsumsi atau tidak, atau lebih ekstrem, terlepas dari 
apakah manusia ada atau tidak. Dalam ilmu ekonomi konvensional, nilai 
intrinsik ini sering diabaikan sehingga hanya menggunakan alat ekonomi 
konvensional untuk memahami pengelolaan sumber daya alam sering kali 
meleset. Alam pada dasarnya mempunyai karakteristik yang beragam, namun 
harmonis dan seimbang. Untuk itu, perlindungan dan pelestarian alam harus 
tetap dilakukan dalam menjaga keserasian dan keseimbangan.(Purba et al, 
2020). 

Pembangunan menurut Rogers (2010), adalah suatu proses perubahan sosial 
dengan partisipatoris yang luas dalam suatu masyarakat, yang bertujuan untuk 
kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya kebebasan, 
keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui 
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kontrol yang lebih besar yang didapatkan dari lingkungan. Sementara 
Shoemaker mengungkapkan bahwa pembangunan merupakan suatu jenis 
perubahan sosial di mana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem 
sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang 
lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modernisasi pada tingkat 
sistem sosial. 

Pendapat Kleinjans atas definisi pembangunan, yaitu suatu proses pencapaian 
pengetahuan dan keterampilan baru, perluasan wawasan manusia, tumbuhnya 
suatu kesadaran baru, meningkatnya semangat kemanusiaan dan suntikan 
kepercayaan diri. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 
pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam 
lingkungan masyarakat. Dalam bab ini, akan diulas sumber-sumber daya yang 
tersedia untuk dimanfaatkan dalam pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat. 

 

4.2 Sumber Daya Pembangunan 
Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan/perhitungkan dalam dinamika 
pembangunan ekonomi daerah, adalah kemampuan untuk memanfaatkan atau 
menggunakan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya 
alam dengan seefektif dan seefisien mungkin. Kemampuan untuk 
mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya dimaksud akan sangat 
ditentukan oleh kapasitas dan ketersediaan sumber daya dimaksud dengan kata 
lain, persediaan (aspek kuantitatif) dan mutu sumber daya (aspek kualitatif) 
dan dimensi penggunaannya harus dirumuskan dalam suatu kerangka 
kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang bermutu, adil, berwawasan 
lingkungan dan berkelanjutan. Kondisi ini adalah filosofi utama otonomi 
daerah yang secara tegas digariskan dalam Undang-undang nomor 22 tahun 
1999 dan Undang-undang nomor 5 tahun 1999. 

Era otonomi daerah telah mengisyaratkan perlu diadakan pengkajian yang 
mendalam yang bersifat komprehensif tentang beragam potensi sumber daya 
yang tersedia, dan akan digunakan sebagai modal dasar utama untuk 
menggerakkan dan mendorong proses pembangunan dan pertumbuhan 
ekonomi. 
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Sumber daya pembangunan atau lebih dikenal dengan potensi ekonomi daerah 
pada dasarnya dapat diartikan sebagai sesuatu atau segala sesuatu sumber daya 
yang dimiliki oleh daerah yang dapat memberikan manfaat (benefit) serta 
dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan wilayah. Secara umum 
terdapat empat pengelompokan sumber daya tersebut yaitu sumber daya alam 
(natural resources), sumber daya manusia (human resources), sumber daya 
buatan (physical resources), dan sumber daya sosial (social resources). 

Di samping hal tersebut, implementasi atas Undang-undang nomor 6 tahun 
2014 tentang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak 
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan 
kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi 
yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.  

Keberadaan sumber daya yang memiliki fungsi dan peran untuk memenuhi 
kebutuhan manusia, akan diuraikan sebagai berikut. 

4.2.1 Sumber Daya Alam 
Sumber daya alam (natural resources) adalah segala kandungan yang terdapat 
dalam bumi, sebagai sumber energy potensial, baik yang berada dalam tanah, 
air, udara yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan manusia baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 

Sumber daya alam pada prinsipnya dapat dikategorikan dalam tiga bagian, 
yaitu:  

1. Sumber Daya Alam yang Tidak Pernah Habis (renewable resources) 
Jenis sumber daya alam yang masuk dalam kategori ini selalu 
tersedia sepanjang waktu, dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. 
Contohnya: sinar matahari, angin, gelombang laut (tergolong sebagai 
sumber daya energi) dan sebagainya. Pemanfaatan jenis sumber daya 
alam seperti ini pada dasarnya dapat dieksploitasi sesuai dengan 
tingkat kebutuhan manusia sepanjang masa. Sumber daya ini secara 
umum bersifat permanen, namun demikian jenis sumber daya ini 
tidak dapat diproduksi oleh manusia. 
Sehubungan dengan itu, tingkat ketergantungan akan sumber daya 
secara struktural harus bisa dialihkan pada sumber daya alam lain. 
Misalnya, penggunaan sinar matahari, panas bumi, atau gelombang 
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laut termasuk angin, akan dapat mengurangi ketergantungan manusia 
terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 

2. Sumber Daya Alam yang Tidak Dapat Diperbaharui (non renewable 
resources) 
Jenis sumber daya ini pada dasarnya meliputi sumber daya alam yang 
dapat menyuplai energi seperti minyak, gas alam, uranium, batubara 
serta mineral yang non energi seperti misalnya: tembaga, nikel, 
alumunium dan lain-lain. Sumber daya alam jenis ini adalah sumber 
daya alam dalam jumlah yang tetap berupa deposit mineral (mineral 
deposits) di berbagai tempat dimuka bumi. Sumber daya alam jenis 
ini dapat habis baik karena sifatnya yang tidak bisa diganti oleh 
proses alam maupun karena proses penggantian alamiahnya berjalan 
lebih lamban dari jumlah pemanfaatannya. 

 
Gambar 4.2: Eksplorasi Batu Bara (Nailufar, 2020) 

3. Sumber Daya Alam yang Potensial (potentially renewable resources) 

Kategori sumber daya alam ini tergolong sumber daya alam dalam jangka 
pendek jika digunakan dan dicemari secara cepat, namun demikian lambat 
laun akan dapat diganti melalui proses alamiah misalnya; pohon-pohon di 
hutan, rumput di padang rumput, deposit air tanah, udara segar dan lain-lain 
(Suparmoko, 1994 dan Yakin, 2015). 
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Keberadaan sumber daya alam ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin 
dalam kerangka mendorong, dan mempercepat serta menunjang proses 
pembangunan daerah. Namun demikian penting untuk diperhatikan bahwa 
aspek ketersediaan termasuk daya dukungnya terhadap mobilitas 
pembangunan daerah, karena apabila sumber daya alam dengan tiga kategori 
ini dimanfaatkan dengan tidak bijaksana dan arif maka sudah barang tentu 
stagnasi dan kemunduran dinamika pembangunan ekonomi wilayah akan 
semakin cepat menjelma atau merupakan sesuatu yang tidak dapat 
dihindarkan. 

4.2.2 Sumber Daya Manusia 
Peranan sumber daya manusia saat ini pada konteks kegiatan pembangunan 
ekonomi termasuk pembangunan wilayah semakin nyata. Keberadaan sumber 
daya manusia telah menghadirkan pemikiran baru dalam telaah teori-teori 
pembangunan ekonomi, di mana sumber daya manusia ditempatkan sebagai 
tiang utama pembangunan ekonomi baik skala global, nasional maupun 
daerah. Strategi pembangunan ekonomi berbasis pada pengembangan sumber 
daya manusia (human resources development) dianggap sangat bermakna dan 
cocok dengan kondisi dan karakter pembangunan ekonomi terutama dinegara-
negara berkembang sejak era tahun 80-an.  

Strategi pembangunan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang pakar 
berkebangsaan Pakistan Mahbub UI Haq (konsultan utama United Nation 
Development Programme. Pakar tersebut menyatakan bahwa untuk 
pengembangan sumber daya manusia harus dijadikan landasan utama dalam 
kebijakan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang, dan 
hal ini dianggap penting mengingat ketertinggalan negara-negara berkembang 
terhadap negara-negara industri maju dalam tingkat kesejahteraan ekonomi 
seperti kualitas dan standar hidup hanya akan dapat diperkecil manakala 
terdapat peningkatan yang sangat signifikan dalam pengembangan kualitas 
sumber daya manusia. 
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Gambar 4.3: SDM dan Kesejahteraan Perdesaan (Sudarmojo, 2020) 

Pola pemikiran seperti diatas maka tingkatan peranan sumber daya manusia 
dalam proses pembangunan ekonomi daerah pada konteks mengurangi 
kesenjangan pembangunan antar daerah pada dasarnya harus dilihat dari aspek 
peningkatan kualitasnya. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin 
meningkat, akan dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi 
sekaligus sebagai modal dasar untuk memacu pertumbuhan ekonomi. 

4.2.3 Sumber Daya Buatan 
Di masa otonomi daerah saat ini, terdapat kecenderungan umum bahwa 
pembiayaan pembangunannya, daerah dipacu berusaha meningkatkan 
pendapatan yang sebagian besar berasal dari pemanfaatan sumber daya alam 
yang berlebihan. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam berpotensi 
merusak keseimbangan ekosistem dan mengancam keberlanjutan 
pembangunan daerah pada masa yang akan datang. 

Dalam konteks pendapatan daerah, pada dasarnya terdapat satu jenis sumber 
daya yang sebenarnya memiliki perananan sangat penting, namun sering 
terabaikan dalam pengelolaannya, yakni sumber daya buatan. Sumber daya 
buatan merupakan hasil pengembangan dari sumber daya alam untuk 
meningkatkan kualitas, kuantitas, dan/atau kemampuan daya dukung sumber 
daya alam tersebut, yang secara umum merupakan sarana dan prasarana 
daerah yang dapat menunjang pembangunan daerah. 
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Gambar 4.3: Waduk Sei Gong Pulau Galang sebagai Sumber Daya Buatan 

(Kremer, 2020) 

Sumber daya buatan yang dimanfaatkan dan dikelola secara efisien akan 
sangat membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang terancam 
oleh eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dengan terjaganya 
keseimbangan ekosistem, maka pendapatan daerah sebagai sumber utama 
biaya pembangunan wilayah juga akan tetap terpenuhi. 

4.2.3 Sumber Daya Sosial 
Selain sumber daya manusia yang umumnya mengacu pada manusia sebagai 
individu, maka terdapat modal manusia lain, yaitu manusia sebagai 
masyarakat, atau yang sering disebut sebagai modal atau sumber daya sosial 
atau social capital. Sumber daya sosial ini adalah sumber kekuatan yang 
dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat.(Kartasasmita, 1997) 
Mengacu pada sumber daya sosial, maka manusia akan dipandang sebagai 
sosok yang dilingkupi oleh nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan dan 
hubungan antar sesamanya. 

Pembangunan daerah melalui pengelolaan sumber daya alam, peningkatan 
sarana dan prasarana (sumber daya buatan), pengembangan pendidikan dan 
keterampilan penduduk (sumber daya manusia) serta membaiknya kondisi 
anggaran, seringkali tidak berarti karena hilangnya norma-norma dan 
kepercayaan sosial, hasil pembangunan kerap kali diimbangi oleh 



Bab 4 Sumber Daya Pembangunan 47 

 

meningkatnya kecurigaan maupun perbedaan pendapat yang mengarah pada 
sengketa, bahkan dibeberapa daerah berubah perang saudara. 

Berdasarkan kajian terhadap negara-negara berkembang yang gagal dalam 
pembangunannya menunjukkan bahwa kegagalan tersebut di antaranya 
disebabkan oleh adanya perpecahan karena suku atau agama, kurangnya 
perhatian kepada manusia serta lembaga-lembaga sosial yang harus 
menjalankan pembangunan itu. Sebaliknya, negara-negara berkembang yang 
berhasil dalam pembangunannya, ternyata memberikan perhatian yang besar 
terhadap pembangunan di bidang sosial. Untuk itu, Birdsall (1993), 
menyatakan “social development is economic development” untuk menggaris 
bawahi proposisi bahwa investasi di bidang sosial tidak sia-sia dari segi 
ekonomi. 

4.2.4 Dana Desa 
Lahirnya Undang-undang nomor 6 tahun 2014, menjadikan kedudukan desa 
lebih kuat. Desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai 
social budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan 
desa. Selain itu, bertujuan agar pemerintah desa dapat memberikan pelayanan 
maksimal dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif 
dalam program kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sehingga 
tercapai pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 

Pembangunan desa dapat diartikan sebagai usaha peningkatan kemampuan 
manusia untuk memengaruhi masa depannya. Terdapat lima implikasi utama 
dari pembangunan dimaksud di antaranya: (a) capacity, yang berarti 
membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun 
kelompok; (b) equity, mendorong tumbuhnya kebersamaan dan kemerataan 
nilai dan kesejahteraan; (c) empowerment, menaruh kepercayaan kepada 
masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang 
ada padanya. Kepercayaan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan 
memilih dan kekuasaan dalam memutuskan; (d) sustain ability, 
membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri; dan (e) 
interdependence, yakni mengurangi ketergantungan dari yang lain serta 
menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati 
(Suryadi, 2006). 
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Undang-undang tentang desa, telah memberikan ruang gerak yang luas untuk 
mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas 
masyarakat desa tanpa terbebani oleh program kerja dari berbagai instansi 
pemerintah yang selanjutnya disebut ‘otonomi desa’. Otonomi desa 
merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan 
pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban 
menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut (Widjaja, 2003). 

 
Gambar 4.4: Dana Desa untuk Pembangunan yang Fokus pada 

Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa.(PMK, 2020) 

Implementasi Undang-undang desa, juga memberikan dana bagi desa yang 
diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan 
berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 
desa. Pembangunan desa, meliputi: a). pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, 
termasuk ketahanan pangan dan pembangunan, b). pengembangan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan, c). 
pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi, dan/atau d). 
pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta 
kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Adapun pemberdayaan masyarakat 
desa meliputi kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau 
masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, 
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serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan 
desa. 

 

4.3 Peran Sumber Daya Pembangunan 
Kapasitas dan kapabilitas sumber daya ekonomi ditentukan oleh sejauh mana 
kecepatan dan optimalisasi pembangunan daerah. Keterbatasan pada sumber 
daya pembangunan yang berkualitas dapat menimbulkan kemunduran yang 
sangat berarti dalam dinamika pembangunan ekonomi daerah. Konsekuensi 
lain yang mungkin timbul akibat terbatasnya kapasitas dan kapabilitas sumber 
daya pembangunan oleh suatu daerah adalah ketidakleluasaan daerah yang 
bersangkutan untuk mengarahkan program dan kegiatan pembangunan 
ekonominya, dan hal ini akan menyebabkan munculnya disparitas 
pembangunan. 

Anwar dan Hadi (1996), mengungkapkan bahwa salah satu penyebab 
munculnya ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Indonesia 
adalah adanya perbedaan dalam karakteristik limpahan sumber daya alam 
(resources endowment) dan sumber daya manusia (human resources) di 
samping beberapa faktor lain yang juga sangat krusial seperti perbedaan 
demografi, perbedaan potensi lokasi perbedaan aspek aksesibilitas dan 
kekuasaan (power) dalam pengambilan keputusan serta perbedaan aspek 
potensi pasar. 

Pengelolaan, ketersediaan, dan kebijakan yang tepat, relevan serta 
komprehensif sangat dibutuhkan dalam kaitannya dengan percepatan proses 
pembangunan ekonomi daerah dan penguatan tatanan ekonomi daerah yang 
pada gilirannya dapat menjamin keberlanjutan proses pembangunan ekonomi 
dimaksud. Namun amat disayangkan, dinamika pelaksanaan pembangunan 
ekonomi dewasa ini, memiliki atau menunjukkan suatu kecenderungan di 
mana daerah yang kaya akan sumber daya ekonomi lebih cepat menikmati 
kemajuan pembangunan bila dibandingkan dengan wilayah lain yang miskin 
akan sumber daya ekonomi dalam artian luas. Bila kondisi ini terus berlanjut 
maka tidaklah terlalu mengherankan manakala isu antara wilayah (kawasan) 
yang merebak di akhir pembangunan jangka panjang tahap pertama yang lalu, 
kembali muncul dengan sosok yang semakin mengkhawatirkan. 
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Pembangunan daerah merupakan program menyeluruh dan terpadu dari semua 
kegiatan dengan memperhitungkan sumber daya pembangunan yang tersedia 
dan memberikan kontribusi kepada pembangunan suatu daerah. Dalam 
konteks ini, daerah harus memperhatikan keterpaduan penggunaan sumber 
daya pembangunan, melalui penyeimbangan dan penyerasian berbagai sumber 
daya pembangunan baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber 
daya buatan maupun sumber daya sosial, agar terlaksana kesinambungan 
pembangunan daerah. 

 



 

Bab 5 

Pembangunan Berbasis 
Masyarakat 

 

 
5.1 Pendahuluan 
Pembangunan pada hakikatnya harus dilakukan secara terus menerus atau 
berkelanjutan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera, 
sedangkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan kalau kemiskinan 
dapat dikurangi. Pengurangan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara 
pembangunan partisipatif, yaitu pendekatan pembangunan sesuai dengan 
otonomi daerah yang berlandasarkan pembangunan yang tumbuh dan 
berkembang dari masyarakat, yang diselenggarakan secara sadar dan mandiri 
oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. 

Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, maka diperlukan pengembangan 
masyarakat agar memiliki kemampuan untuk membangun dan memperkuat 
struktur masyarakat menjadi suatu kelompok yang mampu menyelenggarakan 
kehidupannya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Program pengembangan 
dilakukan untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan sebagai pelaku 
utama dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan 
memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki daerah setempat, dan dapat 
meneruskan pembangunan secara berkelanjutan. Dengan demikian, dalam 
pembangunan berbasis masyarakat harus dapat mengelola partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan agar mampu mewujudkan kemajuan, 
kemandirian dan kesejahteraan yang berkeadilan.  



52 Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Pembangunan berbasis masyarakat menciptakan masyarakat yang berdaya dan 
berbudaya. Keberdayaan memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan 
mengembangkan diri untuk mampu mencapai kemajuan. Sebagian besar 
masyarakat berdaya adalah individunya memiliki kesehatan fisik, mental, 
terdidik, kuat dan berbudaya. Untuk mendorong masyarakat berdaya dengan 
cara menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat 
berkembang. 

Strategi dalam pembangunan selalu berkembang dari masa ke masa secara 
dinamis sesuai dengan konteks peradaban. Paradigma Pembangunan yang 
menekankan pada pembangunan ekonomi mulai ditinggalkan karena tidak 
dapat menjawab masalah sosial seperti kemiskinan, kejahatan, kesenjangan, 
dan keterbelakangan (Giddens, 2013). Paradigma pembangunan kemudian 
bergeser ke arah pendekatan masyarakat yang sebelumnya sebagai obyek 
pembangunan, sekarang menjadi subyek pembangunan. Paradigma baru ini 
adalah pembangunan berbasis masyarakat dengan memberikan tempat utama 
bagi prakarsa, keanekaragaman lokal, dan kearifan lokal (Cochrane, 2010). 

Pengalaman menunjukkan pendekatan pembangunan yang dilaksanakan 
selama ini lebih menekankan pada pembangunan fisik, bukan pada 
pembangunan karakter masyarakat. Dengan demikian, pendekatan 
pembangunan yang relevan adalah pembangunan berbasis masyarakat 
sehingga diharapkan mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri, 
terdesentralisasi dan tepat sasaran. Pembangunan berbasis masyarakat sebagai 
konsep pembangunan yang lebih membuka ruang bagi masyarakat untuk 
terlibat dalam proses pembangunan sehingga pembangunan yang akan 
dilakukan dapat mengacu pada kebutuhan masyarakat setempat dengan 
memanfaatkan potensi yang ada demi perbaikan kualitas hidup masyarakat. 

 

5.2 Pengertian Pembangunan Berbasis 
Masyarakat 
Pembangunan harus harus dilihat dari konsep yang dinamis bukan hanya 
konsep statis, karena pembangunan itu berorientasi pada kegiatan usaha yang 
tanpa akhir yang tetap dilakukan secara bekelanjutan. Proses pembangunan 
sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi, yang dapat 
bergerak maju.  
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Korten (1987) mengemukakan bahwa pembangunan itu sendiri haruslah 
merupakan suatu proses belajar, yaitu untuk meningkatkan kemampuan 
masyarakat, baik secara individual maupun kolektif yang tidak hanya 
menyesuaikan diri pada perubahan, melainkan juga mengarahkan perubahan 
itu agar dapat sesuai dengan tujuan. Pembangunan diartikan bahwa perubahan 
masyarakat yang berlangsung secara terus menerus sehingga mampu 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal (Rahman, 2011).  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dinyatakan pembangunan merupakan 
suatu kenyataan fisik sekaligus tekad dari masyarakat untuk dapat berupaya 
dengan baik melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan 
institusional, demi mencapai kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang 
lebih baik. Pembangunan berbasis masyarakat, sebenarnya secara tidak 
langsung berbicara mengenai pembangunan yang berpusat pada manusia 
(people centered development). Hal ini dapat terjadi karena kata masyarakat 
bukanlah hanya sebagai suatu institusi sosial, tetapi juga sebagai manusia yang 
merupakan individu dalam masyarakat. Korten (1987) mengatakan people 
centered development adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan 
kemakmuran manusia, meningkatkan keadilan serta berkesinambungan. 
Pemikiran yang mendominasi paradigma ini adalah pembangunan yang 
memerhatikan keseimbangan ekologi manusia. Berdasarkan pernyataan 
tersebut, dapat dinyatakan bahwa konsep pembangunan yang berpusat 
manusia memandang inisiatif, kreatif masyarakat sebagai sumber daya 
pembangunan yang utama dan memandang bahwa kesejahteraan material dan 
spiritual masyarakat sebagai tujuan dari pembangunan tersebut. 

Pada dasarnya pembangunan yang berpusat pada manusia adalah dengan 
memanfaatkan potensi manusia sebagai sumber daya masyarakat, yang 
diartikan sebagai usaha memanfaatkan atau memobilisasi sumber daya yang 
sebelumnya belum pernah disentuh, tetapi dapat juga berarti meningkatkan 
daya manfaat atau optimalisasi sumber daya yang sebelumnya. Artinya, 
pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat sesungguhnya berasal 
dari masyarakat dan dikelola masyarakat itu sendiri, karena partisipasi dengan 
melibatkan masyarakat merupakan tujuan yang harus dicapai dalam suatu 
proses demokrasi.  
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Conyers (1991) mengatakan bahwa ada 3 (tiga) alasan mengapa partisipasi 
masyarakat sangat penting dalam pembangunan berbasis masyarakat, yaitu: 

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh 
informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat 
setempat yang tanpa kehadirannya, maka program-program 
pembangunan akan gagal; 

2. Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika 
merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, 
karena masyarakat akan lebih mengetahui seluk beluk program 
tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program 
tersebut; 

3. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam 
pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 

Pada intinya, istilah partisipasi masyarakat dalam pembangunan sering 
digunakan dalam tiga bentuk, yaitu: 

1. Partisipasi sebagai label domestik: agar terlihat lebih cantik sehingga 
lembaga donor ataupun pemerintah mau membiayai proyek tersebut; 

2. Partisipasi menggambarkan coopting practice: memobilisasi tenaga-
tenaga di tingkat lokal dan mengurangi pembiayaan proyek; 

3. Partisipasi digunakan untuk menggambarkan proses pemberdayaan: 
memampukan masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah 
mereka, memikirkan cara mengatasinya, percaya diri dalam 
mengatasi masalah dan dapat mengambil keputusan sendiri tentang 
alternatif pemecahan masalah yang dihadapi (Arora & Romijn, 
2012). 

Partispasi masyarakat dalam proses pembangunan berbasis masyarakat akan 
dapat memerhatikan kebutuhan masyarakat yang merupakan realisasi dari 
aspirasi masyarakat yang disampaikan ketika Musrebangdes sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat setempat serta program tersebut akan memanfaatkan 
potensi lokal yang ada, khususnya potensi sumber daya manusia, dan sumber 
daya alam. Theresia, dkk (2014) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat 
sangat penting dalam proses pembangunan sebagai wujud dari kesadaran, 
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kepedulian, dan tanggung jawab segenap elemen masyarakat mengenai 
pentingnya pembangunan untuk perbaikan kualitas hidup bersama. 

Soetomo (2006) mengatakan bila diberikan peranan yang lebih besar kepada 
masyarakat untuk terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan, maka akan 
memberikan dampak positif bagi proses pembangunan yang berkelanjutan, 
karena pelaksanaan pembangunan tidak menjadi sangat bergantung pada 
program program pemerintah dan bersifat menunggu intruksi.  

Pengertian pembangunan berbasis masyarakat berdasarkan pendapat para ahli, 
sebagai berikut: 

1. Sumbi dan Firdausi (2016) mengatakan bahwa pembangunan 
berbasis masyarakat dikenal sebagai konsep pembangunan yang lebih 
membuka ruang untuk masyarakat agar dapat terlibat dalam proses 
pembangunan sehingga pembangunan dapat mengacu dengan 
kebutuhan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi untuk 
perbaikan kualitas hidup masyarakat. 

2. Theresia, dkk (2014) mengatakan pembangunan berbasis masyarakat, 
berangkat dari kebutuhan masyarakat bukan dirumuskan oleh ‘orang 
luar’ atau ‘elit’ masyarakat yang merasa lebih tahu dan lebih pandai. 
Pembangunan berbasis masyarakat berarti pembangunan harus 
berbasis pada sumber daya lokal, berbasis pada modal sosial, berbasis 
pada budaya lokal, berbasis pada kearifan lokal, dan berbasis pada 
modal spiritual yang dimiliki atau diyakini oleh masyarakat setempat 
untuk merumuskan pembangunan yang lebih cocok bagi masyarakat.  

3. Hart (2013) mengatakan bahwa pembangunan berbasis masyarakat 
menempatkan posisi masyarakat sebagai aktor/manajer pembangunan 
dan hanya sedikit melibatkan intervensi pihak lain, seperti LSM 
maupun pemerintah. 

4. Dilla (2010) mengartikan pembangunan berbasis masyarakat adalah 
pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, 
direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-
besarnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya (alam, manusia, 
kelembagaan, nilai-nilai sosial budaya, dan lain-lain) yang ada dan 
dapat dilaksanakan oleh masyarakat setempat. 



56 Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

5. Utama dan Bawole (2017) menyatakan bahwa pembangunan berbasis 
masyarakat adalah konsep terjadinya peningkatan kapasitas individu 
dan masyarakat dalam kesadaran, partisipasi, dan perbaikan kualitas 
hidup. 

Berdasarkan pernyataan para ahli tersebut dapat disimpulkan pembangunan 
berbasis masyarakat adalah merupakan pemanfatan potensi masyarakat 
sebagai pelaku dalam pembangunan dan berupaya memaksimalkan peran 
masyarakat untuk merealisasi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan 
sumber daya (alam, manusia, kelembagaan dan nilai-nila sosial budaya) 
karena. kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai jika hanya bergantung 
pada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga sangat 
diperlukan keterlibatan masyarakat dan berperan aktif di dalam usaha 
pembangunan yang dilakukan.  

Lovell & Taylor (2013), menyatakan bahwa melalui pembangunan berbasis 
masyarakat akan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk 
memahami karakteristik masyarakat, terkait kondisi geografis daerah 
lingkungan, dan teknologi dapat diberdayakan masyarakat menjadi tepat guna, 
sehingga hasil yang diharapkan selain mendapatkan kesejahteraan masyarakat 
juga pelestarian lingkungan ekologi akan tetap terjaga. 

 

5.3 Tujuan Pembangunan Berbasis 
Masyarakat 
Pembangunan berbasis masyarakat pada hakikatnya merupakan proses 
perubahan yang terencana. Oleh sebab itu, kegiatan perencanaan dalam 
penyelenggaraan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat menjadi suatu 
keharusan yang harus dilakukan oleh para administrator dan fasilitator. Selain 
itu, pembangunan berbasis masyarakat menuntut adanya kesadaran, kesiapan, 
kemauan dan kemampuan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan agar 
tujuan yang dicapai dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.   

Theresia, dkk (2014) mengatakan tujuan pembangunan berbasis masyarakat 
adalah untuk perbaikan kualitas hidup manusia yang terdapat dalam: perbaikan 
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kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, 
perbaikan kehidupan, dan perbaikan masyarakat. 

Sedangkan, Dilla (2010) mengatakan bahwa tujuan pembangunan berbasis 
masyarakat adalah untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf 
hidupnya, sehingga perlu dilakukan pendampingan untuk menyiapkan 
masyarakat agar mampu mengelola sendiri kegiatannya. 

 

5.4 Pentingnya Pembangunan Berbasis 
Masyarakat 
Pentingnya pembangunan berbasis masyarakat karena pada dasarnya peran 
individu-individu dalam suatu komunitas masyarakat sangat terkait dengan 
pembangunan sosial yang dibutuhkan untuk menciptakan tatanan lingkungan 
dan masyarakat yang lebih baik. Dalam pembangunan berbasis masyarakat, 
diharapkan masyarakat dapat dikembangkan dan diberdayakan sehingga 
masyarakat akan merasa memiliki pembangunan tersebut. Tanpa adanya rasa 
memiliki dari masyarakat terhadap pembangunan tersebut, maka tidak akan 
mungkin pembangunan yang telah dilaksanakan akan berfungsi dan 
terpelihara dengan baik.  

Pentingnya pembangunan berbasis masyarakat akan menuntut kemampuan 
dan kemamuan masyarakat berbuat untuk pengembangan masyarakat agar 
diharapkan dapat membangun dan memperkuat struktur masyarakat menjadi 
suatu kelompok yang mampu menyelenggarakan kehidupannya dalam 
pemenuhan kebutuhan hidup.  

Program pengembangan masyarakat dilakukan dengan berbasis pada, yaitu: 

1. Masyarakat sebagai pelaku utama, yaitu masyarakat sebagai subyek 
perencanaan dan pelaksanaan utama,  

2. Pemanfaatan sumber daya setempat, yaitu penciptaan kegiatan 
dengan melihat potensi sumber daya setempat, dan  

3. Pembangunan berkelanjutan, yaitu program berfungsi sebagai 
penggerak awal pembangunan yang berkelanjutan (Suharto, 2009).  
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Berdasarkan pendapat tersebut, pengembangan masyarakat diperlukan untuk 
memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, baik 
dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan sampai pemeliharaan 
pembangunan karena masyarakat itu sendiri yang menjadi subjek dari 
pembagunan tersebut. 

Pembangunan tanpa memerhatikan karakteristik dan kebutuhan lokal akan 
banyak membuang sumber daya secara sia-sia. Sedangkan, faktor lain yang 
perlu mendapat perhatian adalah kearifan lokal yang ada di sekitarnya 
sehingga perlu untuk diinventarisasi, reorientasi, dan reinterpretasi. Untuk itu, 
perlu dilakukan identifikasi kebutuhan dari setiap daerah. Pembangunan yang 
dilakukan secara nasional berasumsi bahwa kebutuhan dari masyarakat sama 
untuk seluruh daerah atau sama dengan kebutuhan dari penyusun kebijakan. 
Inilah penyebab utama pembangunan tidak dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat, artinya terjadi penghamburan sumber daya, sehingga berakibat 
pada masyarakat tidak menghiraukan pembangunan yang dilaksanakan 
pemerintah. Selain pembangunan yang telah dilaksanakan dianggap tidak 
bermanfaat, generalisasi seperti ini mereduksi kebudayaan lokal yang dapat 
menjadi modal sosial pembangunan (Storper, 2005). 

Hasil penelitian yang dilakukan Utama dan Bawole (2017) menemukan 
pengaruh kegiatan pembangunan berbasis masyarakat dapat meningkatkan 
kesadaran potensi dan masalah masyarakat, muncul kemauan untuk 
berpartisipasi, dan terbentuk lembaga untuk melakukan usaha demi perbaikan 
kualitas hidup. Dengan demikian, pembangunan berbasis masyarakat sangat 
dibutuhkan agar hasil dari pembangunan itu dapat dinikmati dan dirasakan 
masyarakat. 

 

5.5 Keunggulan dan Hambatan 
Pembangunan Berbasis Masyarakat 

5.5.1 Keunggulan Pembangunan Berbasis Masyarakat 
Keunggulan pembangunan berbasis masyarakat adalah adanya kesadaran dari 
masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat terlibat di dalam 
pembangunan. Kesadaran merupakan kunci utama dari suatu tindakan yang 
sistematis dan rasional yang dilakukan oleh masyarakat. Setidaknya dari 
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kesadaran ini dapat terbentuk konsep pemikiran masyarakat mengenai hak 
asasi, keadilan dan kepastian hukum dalam proses pembangunan yang tengah 
berlangsung (Utama, 2008).  

Merry & Conley (2011) mengatakan bahwa keunggulan dari pembangunan 
berbasis masyarakat akan mengarahkan perkembangan pada: 

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses 
pembangunan; 

2. Konsep teknologi tepat guna, indigenous technology, indigenous 
knowledge dan indigenous institutions sebagai akibat kegagalan 
konsep transfer teknologi; 

3. Tuntunan masyarakat dunia tentang hak asasi, keadilan, dan 
kepastian hukum dalam proses pembangunan; 

4. Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yang 
merupakan suatu alternatif paradigma pembangunan baru; 

5. Lembaga swadaya masyarakat; 
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendekatan 

pengembangan masyarakat dalam pembangunan. 

5.5.2 Penghambat Pembangunan Berbasis Masyarakat 
Pembangunan yang bersifat people centered atau berpusat kepada masyarakat 
sebagai subjek dan pelaku pembangunan diharapkan dapat meningkatkan 
harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap 
kemiskinan dan keterbelakangan dengan merencanakan dan melaksanakan 
pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat setempat. 
Kecenderungan pembangunan yang bersifat nasional telah mewajibkan 
keterlibatan masyarakat dan merupakan salah satu prasyarat utama. Kemauan 
pemerintah dalam memahami pentingnya pembangunan berbasis masyarakat 
adalah merupakan suatu langkah maju untuk menuju kesejahteraan 
masyarakat.  

Akan tetapi dalam penerapannya di lapangan masih cukup banyak ditemukan 
permasalahan maupun hambatan, yaitu: 

1. Belum dipahaminya makna yang sebenarnya dari konsep partisipasi 
oleh pihak perencana dan pelaksana  pembangunan (Selznick, 2011). 
Dalam kenyataannya, partisipasi yang berlaku di kalangan pihak 
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perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan rakyat untuk 
mendukung secara mutlak program-program yang dilakukan yang 
dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah sehingga 
proyek-proyek perdesaan yang berasal dari pemerintah diistilahkan 
sebagai proyek pembangunan yang dibutuhkan oleh rakyat, 
sedangkan proyek yang diusulkan masyarakat desa dianggap sebagai 
keinginan bukan kebutuhan sehingga proyek yang diusulkan oleh 
masyarakat menjadi prioritas yang rendah. 

2. Reaksi balik yang datang dari masyarakat sebagai akibat dari 
diberlakukannya pembangunan sebagai ideologi baru (Cantle, 2018). 
Sebagai ideologi maka pembangunan harus diamankan dan dijaga 
dengan ketat. Pengamanan yang ketat terhadap pembangunan 
menimbulkan reaksi balik dari masyarakat yang merugikan usaha 
untuk dapat membangkitkan kemauan rakyat berpartisipasi dalam 
pembangunan. 
 

5.6 Tahapan dalam Pembangunan 
Berbasis Masyarakat 
Pada hakikatnya dalam proses pembangunan selalu ada tahapan-tahapan yang 
akan dilakukan agar proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan 
efisien dengan menggunakan sumber daya yang tepat sehingga proses 
pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan prosedur dan mencapai tujuan 
yang diharapkan. Pembangunan berbasis masyarakat merupakan suatu proses 
pembangunan perubahan yang terencana sehingga diperlukan tahapan yang 
harus dilakukan.  

Menurut Sari (2018) adapun tahan-tahapan yang dilakukan, yaitu: 

1. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan 
memperbaiki yang merupakan titik awal perlunya pembangunan 
berbasis masyarakat. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan 
memperbaiki, maka semua upaya pembangunan berbasis masyarakat 
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yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati atau 
partisipasi masyarakat. 

2. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari 
kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang 
dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti 
pembangunan berbasis masyarakat demi terwujudnya perubahan dan 
perbaikan yang diharapkan. 

3. Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian 
dalam kegiatan pembangunan berbasis masyarakat yang memberikan 
manfaat atau perbaikan ke arah yang lebih baik. 

4. Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pembangunan 
berbasis masyarakat yang telah dirasakan manfaat perbaikannya. 

5. Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pembangunan 
berbasis masyarakat, yang terlihat dari semakin meningkatnya 
motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan. 

6. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembangunan berbasis 
masyarakat. 

7. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui 
kegiatan pembangunan berbasis masyarakat. 
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Pembangunan Berbasis 
Kebudayaan, Kearifan lokal, 
dan Spiritual 

 

 
6.1 Pendahuluan 
Istilah pembangunan memang telah sangat populer terdengar ditelinga kita, 
namun ternyata intensitas tersebut tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk 
mendapatkan kesepahaman dan kepakatan bulat tentang pemaknaannya. Oleh 
sebagian ahli makna iatilah tersebut belum jelas bahkan terdapat keraguan dan 
kekeliruan tentang apakah sebenar yang dimaksud dengan pembangunan. 
Misalnya pandangan seperti itu dikemukakan oleh Rahimah Abdul Aziz 
(1989), bahwa pembangunan itu sendiri masih belum jelas, bahkan terdapat 
keraguan dan kekeliruan tentang apakah sebenar yang dimaksud dengan 
pembangunan. Terdapat dua sudut pandang berkenaan dengan pembangunan, 
antara lain: 1) sudut filsafatnya yang berkaitan dengan pemahaman tentang 
kemajuan (evolusi), yang akhirnya melahirkan pelbagai teori sosial tentang 
perubahan sosial, 2) sudut prakteknya atau kenyataannya yang menunjuk 
kepada kemajuan yang dicapai di Eropa, terutama kemajuan dalam aspek sains 
dan teknologi yang akhirnya mencorakkan semula hubungan antara manusia 
dengan alam sekitar. Pandangan yang hampir sama ditegaskan pula oleh Amir 
Hussin Baharuddin (1984), bahawa bidang pembangunan, kemiskinan dan 
pertumbuhan ekonomi merupakan satu bidang penuh dengan kekeliruan.  
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Bahkan pembangunan itu sendiri merupakan satu konsep yang sangat susah 
untuk didefinisikan. Secara umum, ditegaskan oleh Amir Hussin Baharuddin 
(1984), pembangunan sering mempunyai disamaratakan dengan maksud 
pertumbuhan, kemajuan dan pemoderan. Meskipun demikian, dalam 
prakteknya, menurut Rahimah Abdul Aziz (2000), dan Mohamad Fauzi 
Sukimi (2000), memandang pembangunan sebagai proses transformasi dalam 
segala aspek kehidupan masyarakat, sekaligus merupakan satu fenomena abad 
ke-20, serta dianggap sebagai salah satu cara utama untuk mengadakan 
perubahan di sesebuah negara. Keadaan semacam itu memberikan makna 
bahwa pembangunan adalah sesuatu yang diperlukan, ia tidak akan wujud 
melainkan digerakkan oleh manusia dan mempunyai impak secara langsung 
atau tidak langsung kepada manusia. Oleh Junainah Sulehan et. all (2005), 
bahawa pembangunan adalah agenda dan matlamat penting setiap negara yang 
mahukan kemakmuran, kesejahteraan dan kualiti hidup yang dikehendaki dan 
diperlukan masyarakat. Keadaan sedemikian itu dinyatakan sebagai kemajuan 
yang dicapai, ia boleh ditakrifkan sebagai perubahan daripada mundur kepada 
keadaan maju dan moderen.  

Meskipun beberapa pihak dengan asas sudut pandang yang berbeda, sehingga 
masih mempermasalahkan makna pembangunan, namun pengkaji memiliki 
pandangan bahwa pembangunan sebagai sesuatu yang melekat pada diri 
seseorang ataupun berkumpulan, sebagai salah cara yang dianggap paling 
sesuai untuk dijalankan bagi memperolehi perubahan yang diinginkan atau 
dikehendaki, yang merangkum aspek sosiobudaya, ekonomi mahupun politik. 
Untuk memperoleh kejelasan lebih maksimal, sekaligus sebagai alternatif 
memperkecil jurang perbedaan antara pandangan berbagai pihak, berikut 
dikemukakan berbagai formulasi konsep pembangunan, sebagaiman uraian 
berikut ini.  

 

6.2 Konsep Pembangunan 

6.2.1 Konsep Pembangunan Dalam Berbagai Terminologi 
Realitas Sosial 
Pembangunan oleh Iwan Febryanto & Wijatnika (2019), tidak memiliki 
konsep dan makna tunggal. Namun demikian, pembangunan selalu identik 
dengan aspek ekonomi di mana mengurangi kemiskinan harus disertai dengan 
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meningkatkan pendapatan si miskin agar tidak lagi menjadi miskin. 
Pembangunan bersifat multidimensi di mana perubahan direncanakan, 
diupayakan dan diharapkan berhasil di banyak aspek seperti ekonomi, struktur 
sosial, pendidikan, infrastruktur, budaya hingga institusi.  

Karena bersifat multidimensi, maka proses pembangunan dijalankan oleh 
multipihak baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta, organisasi masyarakat 
sipil hingga dukungan organisasi asing. Dalam konteks kesejahteraan dan 
keadilan, pembangunan harus mampu mengubah wajah kemiskinan dan 
ketimpangan antara negara maju dan berkembang melalui prinsip keadilan 
sosial baik secara nasional maupun global. Model yang dominan selama 
beberapa dekade terakhir yakni pembangunan yang mempromosikan 
pertumbuhan ekonomi, liberalisasi pasar, globalisasi, dan industri karbon 
secara intensif. Namun demikian, dari aspek pengawasan publik dan institusi 
masih dihadapkan dengan kondisi umum dan lemahnya pengawasan 
demokratik terhadap kekuasaan (rezim yang memerintah). 

Dalam konteks yang lebih luas, pembangunan juga berkaitan erat dengan 
kemudahan akses pada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas 
hidup. Misalnya, dalam bidang pendidikan adalah semakin berkurangkan 
angka buta huruf, naiknya partisipasi anak perempuan untuk sekolah dan 
meningkatnya jumlah rata-rata usia sekolah hingga ke perguruan tinggi. 
Sementara dalam bidang kesehatan publik ditandai dengan akses ke pelayanan 
kesehatan yang mudah dan terjangkau; menurunnya angka kematian bayi dan 
ibu melahirkan, serta naiknya angka harapan hidup; meningkatnya akses pada 
sanitasi dan air bersih; hingga menurunnya prevalensi stunting. 

Sedangkan dalam level yang lebih ekspansif, pembangunan berkaitan erat 
dengan kebebasan (social and political freedom), di mana setiap warga negara 
memiliki kebebasan penuh mengatur hidupnya. Hal ini juga secara signifikan 
berhubungan dengan kebebasan dalam berpolitik; terjaminnya kebebasan pers 
dan rasa aman dari tindakan represif aparat keamanan; terjaminnya hak atas 
tanah dan kekayaan milik pribadi; serta terjaminnya hak menjalankan 
kehidupan berbudaya dari ancaman konflik sosial berbasis SARA serta 
ekstremisme dan terorisme. Capaian pembangunan diukur setiap tahunnya, 
sehingga kita jadi tahu perubahan seperti ayang yang terjadi setelah adanya 
intervensi melalui kebijakna dan program pembangunan.  

Capaian pembangunan salah satunya dituangkan daalam Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) atau Human Developmnet Index (IDM) yang pertama kali 
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dikembangkan oleh Amartya Sen, ekonom India bersama sejumlah ekonom 
lainnya, termausk dari Yale University dan London School of Economics. 
IPM ini mengukur perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan 
dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk 
mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara 
berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari 
kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM memiliki tiga dimensi 
yang digunakan sebagai dasar perhitungannya: 1) Umur panjang dan hidup 
sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran; 2) Pengetahuan 
yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah; 
dan 3) Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB 
(keseimbangan kemampuan berbelanja) perkapita.  

Menurut Badan Pusat Statisitik (BPS), IPM memiliki beberapa manfaat 1) 
merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya 
membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk): 2) dapat 
menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara: dan 3) 
bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran 
kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan 
Dana Alokasi Umum (DAU). Evaluasi atas kegagalan ekonomi liberal 
merekomendasikan bahwa pembangunan membutuhkan pendekatan 
multidimensi di mana pembangunan ekonomi harus diimbangi pembangunan 
sosial, kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam serta keadilan dalam 
distribusi hasil pembangunan.  

Dengan kata lain diperlukan kerjasama berbagai pemangku kepentingan 
seperti pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, universitas dan elemen 
lainnya guna saling melengkapi satu sama lain.Tantangan saat ini adalah 
menegakkan keadilan sosial dalam mewujudkan pemerataan hasil 
pembangunan agar bisa dirasakan seluruh warga negara tanpa seorangpun 
merasa ditinggalkan (leave no one behind). Namun, disrupsi teknologi menjadi 
tantangan tersendiri. Di satu sisi, teknologi menciptakan perbedaan peluang 
dan kemampuan membangun tatanan yang lebih baik, dan di sisi lain teknologi 
mampu mendorong perubahan transformatif ke arah yang lebih baik. Dengan 
demikian, perubahan progresif dan transformatif harus digerakkan dan berlaku 
pada setiap orang di manapun berada.  

Tujuan pembanguan berkelanjutan telah dicanangkan tidaklah semata-mata 
untuk mencapai satu tujuan dan meninggalkan tujuan lainnya. Lebih dari itu 
dibutuhkan kerjasama komunitas internasional agar berbuat lebih dari 
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universalitas kekuatan guna menggerakkan pembangunan yang menciptakan 
keadilan dan perubahan bagi setiap orang.Dalam beberapa dekade terakhir, ada 
peningkatan signifikan dalam IPM di hampir setiap negara; namun jutaan 
orang belum mendapatkan manfaat dari kemajuan ini. Siapa yang tertinggal 
dan mengapa? Oleh karena ini, United Nation Developmnet Porgram (UNDP) 
meluncurkan Human Development Report 2016 dalam menjawab kedua 
pertanyaan tersebut.  

Laporan ini mengidentifikasi hambatan substansial pembangunan sekaligus 
mengakui bahwa dalam setiap masyarakat ada kelompok-kelompok tertentu 
yang jauh lebih mungkin menderita kerugian (dan terpinggirkan dari 
pembangunan) daripada yang lain. Laporan ini juga melihat apa yang harus 
dilakukan masyarakat untuk memajukan pembangunan manusia untuk semua 
orang (no one leave behind). Juga terdapat sejumlah rekomendasi kebijakan di 
tingkat nasional dan juga melihat cara di mana lanskap pembangunan global -
khususnya organisasi multilateral dapat dibuat lebih efektif dalam perjuangan 
mencapai SDGs pada 2030. Pendekatan pembangunan yang berpusat pada 
manusia sebagai analytical approach berfokus pada kekayaan dalam diri dan 
kehidupan manusia dari pada kekayaan ekonomi, sebagai proses memperbesar 
pilihan setiap orang.  

Pembangunan manusia juga dijadikan tujuan, sehingga merupakan proses 
sekaligus hasil pembangunan. Pendekatan ini menyiratkan bahwa manusia 
harus memengaruhi proses yang membentuk kehidupan mereka. Sehingga, 
pertumbuhan ekonomi tidak menjadi fokus utama pembangunan, melainkan 
merupakan sarana penting untuk pembangunan manusia. Dalam 
meningkatkan kemampuan manusia, mereka harus dibantu agar ikut 
berpartisipasi dalam proses yang membentuk kehidupan mereka agar lebih 
baik. 

6.2.2 Konsep Pembangunan Dalam Pandangan Para Ahli 
Pembangunan adalah sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara 
terukur dan alami. Perubahan terukur ditentukan oleh dimensi dari ekonomi, 
sosial, politik, atau hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang 
berperan dalam perubahan itu.  
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Berikut beberapa pengertian pembangunan dari beberapa pandangan para ahli, 
berikut ini. 

1. Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah (2005), pembangunan 
bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah 
yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara 
lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa 
pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. 

2. Siagian (1994), pembangunan suatu usaha atau rangkaian usaha 
pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara 
sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas 
dalam rangka pembinaan bangsa “nation building”. 

3. Ginanjar Kartasasmita (1994), pembangunan sebagai suatu proses 
perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan 
secara terencana.  

4. Alexander (1994), pembangunan “development” ialah proses 
perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, 
ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, 
kelembagaan dan budaya. 

5. Portes (1976), pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial 
dan budaya.  

6. Deddy T. Tikson (2005), diartikan sebagai transformasi ekonomi, 
sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi 
menuju arah yang diinginkan. 

7. Sukirno (1995), pembangunan ialah suatu usaha proses yang 
menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam 
jangka panjang.  

8. Rogers, suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang lauas 
dalam suatu masyarkat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan 
material “termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan dan 
kualitas lainnya yang dihargai” untuk mayoritas rakyat melalui 
kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan 
mereka.  
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9. Inayatullah, pembangunan ialah perubahan menuju pola-pola 
masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-
nilai kemanusian yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai 
kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap tujuan 
politiknya dan yang memungkinkan pada warganya memperoleh 
kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.  

10. Shoemaker, pembangunan merupakan suatu jenis perubahan sosial di 
mana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk 
menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih 
tinggi melalui metode produksi yang labih modernisasi pada tingkat 
sistem sosial.  

11. Kleinjans, pembangunan ialah suatu proses pencapian pengetahuan 
dan keterampilan baru, perluasan wawasan manusia, tumbuhnya 
suatu kesadaran baru, meningkatnya semangat kemanusian dan 
suntikan kepercayaan diri.  

12. Mohammad Ali, pembangunan merupakan setiap upaya yang 
dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang 
memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikan taraf hidup, 
kesejahteraan dan kualitas manusia 

13. Seers, pembangunan dapat dipastikan sebagai sebuah istilah teknik 
yaitu seni dalam membangitkan masyarakat di berbagai negara 
berkembang dari kemiskinan, tingkat melek huruf yang rendah, 
tingginya angka pengangguran da ketidakadilan dalam bidang sosial.  

14. Rogers Dan Shoemaker, pembangunan merupakan suatu jenis 
perubahan sosial yang mana terdapat berbagai ide baru yang 
diperkenalkan di sebuah sistem sosial yang bertujuan agar bisa 
menghasilkan pendapatan per kapita dan level kehidupan yang lebih 
baik dengan menggunakan metode produski yang lebih canggih dan 
organisasi sosial yang lebih terarah. 

15. Joko Untoro, pembangunan merupakan pertumbuhan ekonomi yang 
diikuti oleh perubahan di dalam stuktur ekonomi dan pola kegiatan 
ekonomi ataupun upaya menaikkan pendapatan perkapita 
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16. H. Hoed, pembangunan dapat diartikan setiap upaya sistematis yang 
dilaksanakan untuk melepaskan diri dari ketertinggalan dan upaya 
untuk meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. 

17. Dissaynake, pembangunan merupakan sebagai sebuah proses menuju 
perubahan sosial yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik 
dari seluruh ataupun mayoritas masyarakat tanpa merusaka 
lingkungan ataupun budaya/kultur lingkungan mereka dan berusaha 
melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini, 
serta membuat mereka menjadi penentu untuk tujuan mereka sendiri.  

18. Fakih (2001), pembangunan adalah kata benda netral yang 
maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan 
proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, 
budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya. 

19. Galtung Dalam Trijono (2007), pembangunan merupakan upaya 
untuk memenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual 
maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan 
kerusaka, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam. 

20. Katz “Dalam Yuwono (2001), pembangunan yang besar dari suatu 
keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai “pada 
umumnya tujuan-tujuan pembangunan ialah pembinaan bangsa 
(national building) atau perkembangan sosial ekonomi. Maka untuk 
mencapai pembangunan yang telah dicangkan selama ini bahwa 
dapat berjalan sesuai harapan bersama bahwa kepentingan 
kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan di 
mana pelaksanaan pembangunan masyarakatlah yang menentukan 
tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahan proses-proses 
pelaksanaan pembangunan 

21. Effendi (2002), pembangunan ialah suatu upaya meningkatkan 
segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan 
berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. 
Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada 
pembangunan masyarakat, di mana pendidikan menempati posisi 
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yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran 
warga akan arah, cita-cita yang lebih baik. 
 

6.3 Ciri, Tujuan, dan Model serta Faktor 
Penghambat Pembangunan 

6.3.1 Ciri-Ciri Pembangunan 
1. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan 

merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara 
berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak 
independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu 
yang bersifat tanpa akhir (never ending). Banyak cara yang dapat 
digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti 
berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan 
akan 

2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai 
sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat 
kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi tidak 
ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau 
insidental, maka kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai 

3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka 
panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Seperti dimaklumi, 
merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal 
yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan 

4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan 
perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan 
kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak 
sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan 
eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara 
bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi 
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tuntutan situasi yang berbeda dari jangka waktu tertentu ke jangka 
waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu dapat 
diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan perkatan lain, suatu 
negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya 
mampu mempertahankan status quo 

5. Pembangunan mengarah pada moderntias. Modernitas di sini 
diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik 
daripada sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya 
yang kuat tetapi 

6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan 
pembangunan perdefinisi bersifat multidimensional, artinya 
modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta 
pertahan dan 

7. Semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha 
pembinaan bangsa, sehingga negara bangsa yang bersangkutan 
semakin kokoh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya. 
Kemudian bagaimanapun ciri-ciri pembangunan itu berkaitan erat 
dengan pergerakan yang terjadi pada aspek ekonomi. Jadi untuk 
mengedepannya ciri-ciri pembangunan tidaklah salah dengan 
mengedepankan berbagai kemajuan yang terjadi dalam aspek 
ekonomi sebuah negara. Dalam konteks negara Indonesia, prestasi 
aspek ekonomi secara langsung atau tidak langsung  menunjukkan 
ciri pembangunan itu sendiri.  Menurut M. Latief (2020), terdapat 
beberapa ciri pertumbuhan ekonomi, antara lain: 1) lajau 
pertumbuhan penduduk dan produk perkapita, 2) peningkatan 
produktivitas, 3) laju perubahan struktural yang tinggi, 4) urbanisasi, 
5) ekspansi negara maju, 6) arus barang, modal, orang antarbangsa.  

6.3.2 Tujuan Pembangunan 
Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan 
berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan 
negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Hal itu sesuai 
dengan Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh 
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tumpah darah Indonesia. Selain itu juga mewujudkan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam 
pelaksanaan pembangunan ini turut melibatkan segala aspek kehidupan 
bangsa, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan 
keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan 
berkelanjutan. Tujuannya untuk memacu peningkatan kemampuan nasional 
dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan 
bangsa lain yang lebih maju. 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber 
daya manusianya. Kekayaan alam dan sumber daya manusia yang dimiliki 
oleh Indonesia ini tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Kekayaan itu patut 
untuk dijaga agar terjadi keharmonisan di antara kedua sumber dayanya. 
Dengan perkembangan zaman yang mendorong munculnya globalisasi ini, 
tidak melulu memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Perlu diketahui, 
dengan adanya globalisasi di Indonesia dapat mendorong Indonesia dalam hal 
pembangunan di berbagai aspek dan bidang guna mensejahterakan penduduk 
yang tinggal di Indonesia.  

Karena itu, pembangunan nasional ini untuk mewujudkan masyarakat 
Indonesia yang damai, berkeadilan, demokratis, berdaya saing, maju, dan 
sejahtera. Tentunya didukung oleh masyarakat Indonesia yang mandiri, sehat, 
beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan 
lingkungan, disiplin dan mempunyai etos kerja yang tinggi serta mengusai 
IPTEK (Ilmu Pengetahuan Teknologi). 

Selain pandangan di atas, tujuan pembangunan juga dikemukakan oleh Siagian 
dalam Nawawi (2009), pada umumnya komponen yang dicita-citakan dalam 
keberhasilan pembangunan adalah bersifat relatif dan sukar membayangkan 
tercapainya “titik jenuh yang absolut”, dan yang sudah tercapai tidak mungkin 
ditingkatkan lagi, seperti: keadilan sosial; kemakmuran yang merata; perlakuan 
yang sama dimata hukum; kesejahteraan material, mental, dan spiritual; 
kebahagian untuk semua; ketentraman; serta keamanan. Untuk mencapai 
tujuan ini, maka masyarakat harus lebih berpartisipasi dalam kegiatan 
pembangunan yang meliputi keterlibatan aktif, keterlibatan dalam memikul 
beban dan tanggung jawab, serta keterlibatan dalam memetik hasil dan 
manfaatnya. 
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6.3.3 Model pembangunan 
Menurut Nawawi (2009), berdasarkan paradigma pembangunan yang 
berkembang (intergrating Development Paradigma) pada empat dasawarsa 
pertama sejak awal 1950-an hingga sekarang, sedikitnya terdapat lima model-
model pembangunan, yaitu: model saling hubungan, model pertumbuhan, 
model pemerataan, model pembangunan manusia, dan model peningkatan 
daya saing.  

Model saling hubungan adalah model pembangunan yang mempunyai 
relevansi antara paradigma administrasi publik dengan paradigma 
pembangunan sosial ekonomi politik. Dalam model ini, tercatat perkembangan 
model-model pembangunan lainnya yang memengaruhi proses pembangunan 
di negara-negara berkembang dan terbagi ke dalam tiga model, yaitu:   

1. Model pertumbuhan Gross Nasional Produk (GNP) 
2. Model pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pokok 
3. Model pembangunan kualitas manusia. 

Model pertumbuhan merupakan suatu model pembangunan yang sesuai 
dengan paradigma pertumbuhan yang melandasi strategi pembangunan yang 
berorientasi pada peningkatan pertumbuhan Gross Nasional Produk (GNP). 
Model ini beranggapan bahwa hal tersebut dapat dicapai dengan menempuh 
industrialisasi dan penanaman modal secara “big push” dengan semangat 
modernisasi dan superioritas. Untuk itu, maka peranan yang dilakukan adalah 
melakukan perencanaan dan langkah-langkah kebijakan guna petumbuhan 
ekonomi yang diinginkan yang mempunyai sasaran pada adanya perubahan 
sosiokultural dan institusional, sehingga masyarakat memiliki orientasi dan 
sifat-sifat “achievernent, universalism, dan fungtional specificity. 

Model pemerataan dipandang sebagai pemerataan dalam berbagai aspek 
sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Model ini berawal pada pengembangan 
delivery service system yang berhubungan langsung dengan kelompok sasaran 
pada organisasi lokal dan sektoral. Pemberantasan pengangguran dan 
ketidakmerataan merupakan tujuan eksplisit pembangunan dalam model ini. 
Hal tersebut disebabkan karena mekanisme pasar terganjal oleh ketimpangan 
dalam pembagian pendapatan. Pembangunan yang berorientasi pada 
pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pokok, termasuk kesempatan kerja dan 
berusaha, air bersih dan perumahan, dipandang sebagai strategi yang lebih 
baik, yang nantinya akan berdampak pada kemandirian dan keadilan sosial. 
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Model pembangunan manusia didasari pada paradigma manusia yang 
menekankan kegiatan dengan penuh tanggungjawab untuk membangkitkan 
kesadaran dan kemampuan insani (Harmon dan Mayer dalam Nawawi, 2009) 
dan peningkatan sumber daya manusia, baik secara individual maupun kolektif 
(UNDP dalam Nawawi, 2009). Korten sendiri menyebutkan jenis manajemen 
dan administrasi yang cocok dalam rangka pelaksanaan model pembangunan 
kualitas manusia ini sebagai community based resource management. Model 
peningkatan daya saing merupakan model pembangunan yang dilakukan 
melalui transformasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, 
penguatan frofesionalisme informasi, modernisasi manajemen usaha, serta 
pembaruan kelembagaan, reinventing frofession, banishing bureauracy, 
deregulasi dan debirokrasi, perkembangan ek-commece, e-goverment dan lain 
sebagainya, yang secara keseluruhan mengacu pada peningkatan efisiensi dan 
kualitas pelayanan yang didukung oleh kemampuan dan keterampilan 
frofessional, interaksi budaya, dan kegiatan bisnis antar bangsa. 

6.3.4 Faktor Penghambat Pembangunan 
Pembangunan merupakan proses perubahan secara sengaja untuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan banyak 
dipengaruhi oleh kondisi fisik dan nonfisik dari suatu masyarakat, sehingga 
akselerasi (percepatan) pembangunan disetiap negara tidak sama. Menurut 
Tjokroamidjojo dalam Nawawi (2009), faktor yang memengaruhi 
pembangunan dan mempunyai relevansi dengan kondisi masyarakat antara 
lain: 1) Masyarakat yang masih tradisional; 2) Masyarakat yang bersifat 
peralihan; 3) Masyarakat maju (modern). 

Menurut Didin S. Damanhuri (2010), berdasarkan problema empiris ekonomi 
politik dan pembangunan di negara-negara sedang berkembang, faktor-faktor 
yang menjadi tantangan, masalah, dan hambatan dalam menjalankan agenda 
pembangunan yang dapat dijadikan peluang atau ancamannya adalah:  

1. Globalisasi 
2. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan 
3. Industrialisasi, pertanian, dan informalisasi ekonomi 
4. Korupsi, kebocoran, dan inefisiensi 
5. Utang luar negeri 
6. Lingkungan (ekologi) 
7. Birokrasi. 
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6.4 Konsep Pemberdayaan 
Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan 
membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau 
kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). 
Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu  
sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu 
rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009). Dalam beberapa kajian 
mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering 
dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka 
didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan 
yang memengaruhi komunitasnya (Foy, 1994). Menurut Mubarak (2010) 
pemberdayaan  masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan 
atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai 
dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan 
tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Pada Pemberdayaan 
pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang 
memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam 
pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk 
mobilisasi. 

Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak 
semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai 
produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan 
perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut 
dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi 
yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya. 

6.4.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat 
Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), 
berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep 
pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosisl di masyarakat (kelompok) 
yang meliputi penguatan penguatan modal social. Apabila kita sudah mem 
Kepercayaan (trusts), Patuh Aturan (role), dan Jaringan (networking) memiliki 
modal sosial yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur 
(direct) masyarakat serta mudah mentransfer knowledge kepada masyarakat. 
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Dengan memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan dapat menguatkan 
Knowledge, modal (money), dan people. Konsep ini mengandung arti bahwa 
konsep pemberdayaan masyarakat adalah trasfer kekuasaan melalui penguatan 
modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai 
kesejahteraan social. Modal sosial yang kuat akan menjamin suistainable di 
dalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota 
kelompok (how to build thr trust). 

Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep 
mengenai modal soaial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan 
dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu 
melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. 

Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat  individu dan 
sosial (Sipahelut, 2010). Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, 
khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan  
atau kemampuan dalam beberapa hal: 

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan 
(freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan 
pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, 
bebas dari kesakitan 

2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka 
dapat  meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang 
dan  jasa-jasa yang mereka perlukan 

3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan 
yang memengaruhi mereka (Suharto 2005) 

Selnjutnya Jimmu, (2008) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat 
tidak hanya sebatas teori tentang bagaimana mengembangkan daerah pedesaan 
tetapi memiliki arti yang kemungkinan perkembangan di tingkat masyarakat. 
Pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan tindakan masyarakat dan 
kesadaran atas identitas diri. Oleh karena itu, komitmen untuk pengembangan 
masyarakat harus mengenali keterkaitan antara individu dan masyarakat di 
mana mereka berada 

Masyarakat adalah sebuah fenomena struktural dan bahwa sifat struktural dari 
kelompok atau masyarakat memiliki efek pada cara orang bertindak, merasa 
dan berpikir. Tapi ketika kita melihat struktur tersebut, mereka jelas tidak 
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seperti  kualitas fisik dari dunia luar. Mereka bergantung pada keteraturan 
reproduksi sosial, masyarakat yang hanya memiliki efek pada orang-orang 
sejauh  struktur diproduksi dan direproduksi dalam apa yang orang lakukan. 
Oleh karena itu pengembangan masyarakat memiliki epistemologis logis dan 
yang dasar dalam kewajiban sosial yang individu memiliki terhadap 
masyarakat yang  mengembangkan bakat mereka 

Menurut Adedokun, et.all., (2010), menunjukkan bahwa komunikasi yang 
efektif akan menimbulkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat  dalam 
pengembangan masyarakat. Ia juga mengungkapkan bahwa ketika kelompok 
masyarakat yang terlibat dalam strategi komunikasi, membantu mereka 
mengambil kepemilikan inisiatif pembangunan masyarakat dari pada melihat 
diri mereka sebagai penerima manfaat pembangunan. Berdasarkan temuan 
tersebut, direkomendasikan bahwa para pemimpin masyarakat serta agen 
pengembangan masyarakat harus terlibat dalam komunikasi yang jelas 
sehingga dapat meminta partisipasi anggota masyarakat dalam isu-isu 
pembangunannya. 

Bahwa pengembangan masyarakat tidak khususnya masalah ekonomi, teknis 
atau infrastruktur. Ini adalah masalah pencocokan dukungan eksternal yang 
ditawarkan oleh agen pembangunan pedesaan dengan karakteristik internal 
sistem pedesaan itu sendiri. Shucksmith (2013), menyatakan pendekatan 
bottom-up untuk pembangunan pedesaan (didorong dari dalam atau kadang-
kadang disebut endogen) berdasarkan pada asumsi bahwa sumber daya 
spesifik daerah alam, manusia dan budaya memegang kunci untuk 
perkembangannya. Sedangkan pembangunan pedesaan top-down melihat 
tantangan utamanya sebagai mengatasi perbedaan pedesaan dan kekhasan 
melalui promosi keterampilan teknis universal dan  modernisasi infrastruktur 
fisik, bawah ke atas Pengembangan melihat tantangan utama sebagai 
memanfaatkan selisih melalui memelihara khas lokal kapasitas manusia dan 
lingkungan itu.  

Model bottom-up terutama menyangkut mobilisasi sumber daya lokal dan 
aset. Artinya, masyarakat pembangunan harus dianggap bukan sebagai teori 
pembangunan, tetapi praktek pembangunan yang menekankan emansipasi dari 
lembaga yang tidak pantas dan setiap melemahkan situasi yang mengarah pada 
perias partisipasi, pengembangan masyarakat harus menjadi mekanisme untuk 
menarik  kekuatan kolektif anggota masyarakat tertentu–yang terdiri dari laki-
laki dan  perempuan, kaya dan miskin, mampu dan cacat, dll–untuk mengubah  
di wilayah mereka. 
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Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu 
kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat 
dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. 
Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat 
kekuasaa atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk 
individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka 
pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh 
sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan 
atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki 
kepecayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 
pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam 
melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Sipahelut, 2010). 

Konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan 
alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan 
keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada 
sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran 
sosial melalui pengamatan langsung. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah 
konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini 
mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people 
centred, participatory, empowering, and sustainable”. Jika dilihat dari proses 
operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, 
antara lain : pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang 
memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau 
kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. 

Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna 
mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, 
kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses 
memberikan stimulasi,mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai 
kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan 
hidupnya melalui proses dialog. Konsep pemberdayaan menekankan bahwa 
orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup 
untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi 
perhatiannya (Pearson et al, 1994 dalam Sukmaniar, 2007). 

Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari 
pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada 
hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk 
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menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah 
kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak 
bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan 
tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus 
meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya (Mubarak, 2010). 

Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan 
masyarakat, antara lain:  

1. Keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik 
2. Masyarakat diharapkan mampu melepaskan  halangan-halangan atau 

faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam 
dirinya dan komunitasnya 

3. Masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan 
merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan 
komunitasnya 

4. Upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang 
lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk 
melakukan pekerjaan dengan lebih baik 

5. Hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, di mana 
peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran 
kinerja yang lebih baik 

6. Telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, di mana 
keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan 
perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya 

7. Masyarakat yang telah berhasil dalam  memberdayakan dirinya, 
merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna  mendapatkan 
hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan  
proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti 
perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang 
lebih tinggi. 

6.4.2 Teori Pemberdayaan Masyarakat 
Sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan 
sistematis melalui pengkhususan hubungan antar variabel dengan tujuan 
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menjelaskan dan meramalkan/menduga. Teori pemberdayaan masyarakat 
memberikan petunjuk apa yang sebaiknya dilakukan di dalam situasi tertentu. 
Teori dapat dalam bentuk luas atau ringkas mengenai pola pola interaksi dalam 
masyarakat menggambarkan pola yang terjadi dalam situasi tertentu (contoh : 
masyarakat, organisasi, atau kelompok populasi tertentu).  

Sebuah teori dalam pemberdayaan masyarakat dapat ditemukan atau diungakp 
menggunakan 2 pendekatan, yaitu: 

1. Deductive Theory Construction yaitu teori yang sudah ada atau 
ditemukan diawal kemudian dilakukan penelitian pemberdayaan pada 
masyarakat 

2. Constructive theory yaitu teori yang belum ada atau masih di duga 
dan untuk menyusunnya dilakukan penelitian pemberdayaan pada 
masyarakat.  

Teori dalam praktek pemberdayaan masyarakat menggambarkan distribusi 
kekuasaan dan sumberdaya dalam masyarakat, bagaimana fungsi fungsi 
organisasi dan bagaimana sistem dalam masyarakat mempertahankan diri. 
Teori di dalam pemberdayaan masyarakat mengandung hubungan sebab dan 
pengaruh yang harus dapat di uji secara empiris. Hubungan sebab dan 
akibat/outcome yang terjadi karena kejadian/aksi tertentu akan dapat 
memunculkan jenis intervensi yang dapat digunakan oleh pekerja sosial/LSM 
dalam memproduksi outcome. 

Untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam, berikut dikemuakkan 
beberapa teori pemberdayaan masyarakat, berikut ini: 

1. Teori Ketergantungan Kekuasaan (power-dependency). Power 
merupakan kunci konsep untuk memahami proses pemberdayaan. 
Pemikiran modern tentang kekuasaan dimulai dalam tulisan-tulisan 
dari Nicollo Machiavelli (The Prince, awal abad ke-16) dan Thomas 
Hobbes (Leviathan abad, pertengahan-17). Tujuan dari kekuasaan 
adalah untuk mencegah kelompok dari  berpartisipasi dalam proses 
pengambilan keputusan dan juga untuk  memperoleh persetujuan 
pasif kelompok ini untuk situasi ini. Power merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari interaksi sosial 
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Kekuasaan adalah fitur yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. 
Hal ini selalu menjadi bagian dari hubungan, dan tanda-tanda yang 
dapat dilihat bahkan pada tingkat interaksi mikro. Lebih lanjut 
(Abbot, 1996), menyatakan bahwa pengembangan masyarakat perlu 
memperhatikan kesetaraan (equality), konflik dan hubungan 
pengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat 
keberhasilannya rendah. Setelah kegagalan teori modernisasi muncul 
teori ketergantungan, di mana teori ketergantungan pada prinsipnya 
menggambarkan adanya suatu hubungan antar negara yang timpang, 
utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran (tidak 
maju).  
Menurut Abbot (1996), dari teori ketergantungan muncul pemahaman 
akan keseimbangan dan kesetaraan, yang pada akhirnya membentuk 
sebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat 
dikenal sebagai teori keadilan. Sebagai contoh: Teori ketergantungan-
kekuasaan (power-dependency) mengatakan kepada kita bahwa 
pemberi dana (donor) memperoleh kekuasaan dengan memberikan 
uang dan barang kepada masyarakat yang tidak dapat membalasnya. 
Hal ini memberikan ide bahwa lembaga/organisasi (non profit 
organization)/LSM sebaiknya tidak menerima dana dari hanya satu 
donor jika ingin merdeka/bebas. Pada konteks pemberdayaan maka 
teori ketergantungan dikaitkan dengan kekuasaan yang biasanya 
dalam bentuk kepemilikan uang/modal. Untuk mencapai suatu 
kondisi berdaya/ kuat/mandiri, maka sekelompok masyarakat harus 
mempunyai keuangan/ modal yang kuat. Selain uang/modal, maka 
ilmu pengetahuan/ knowledge dan aspek people/sekumpulan orang/ 
massa yang besar juga harus dimiliki agar kelompok tersebut 
mempunyai power. Kelompok yang memiliki power maka kelompok 
itu akan berdaya. 

2. Teori Sistem (The Social System), Talcott Parsons (1991), 
melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Seperti para 
pendahulunya, Parsons juga menganalogikan perubahan sosial pada 
masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada mahkluk hidup. 
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Komponen utama pemikiran Parsons adalah adanya proses 
diferensiasi. Parsons berasumsi bahwa setiap masyarakat tersusun 
dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya 
maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang 
lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat 
tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk 
menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan Parsons 
termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses 
perubahan. Parsons (1991) menyampaikan empat fungsi yang harus 
dimiliki oleh sebuah sistem agar mampu bertahan, yaitu:  
a. Adaptasi, sebuah sistem hatus mampu menanggulangu situasi 

eksternal yang gawat. Sistem harus dapat menyesuaikan diri 
dengan lingkungan 

b. Pencapaian, sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai 
tujuan utamanya 

c. Integrasi, sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian 
yang menjadi komponennya. Sistem juga harus dapat mengelola 
hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya 

d. Pemeliharaan pola, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara 
dan memperbaiki motivasi individual maupun pola-pola kultural 
yang menciptakan dan menopang motivasi. Apabila dimasukkan 
dalam aspek pemberdayaan masyarakat, maka teori system social 
ini mengarah pada salah satu kekuatan yang harus dimiliki 
kelompok agar kelompok itu berdaya yaitu memiliki sekumpulan 
orang/massa. Apabila kelompok itu memiliki massa yang besar 
dan mampu bertahan serta berkembang menjadi lebih besar maka 
kelompok itu dapat dikatakan berdaya. 

3. Teori Ekologi (Kelangsungan Organisasi), organisasi merupakan 
sesuatu yang telah melekat dalam kehidupan kita, karena kita adalah 
makhluk sosial. Kita hidup di dunia tidaklah sendirian, melainkan 
sebagai manifestasi makhluk sosial, kita hidup berkelompok, 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Struktur organisasi 
merupakan kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi yang 
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di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-
masing mempunyai peranan tertentu. Struktur organisasi akan tampak 
lebih tegas apabila dituangkan dalam bentuk bagan organisasi 
Seseorang masuk dalam sebuah organisasi tentu dengan berbagai 
alasan karena kelompok akan membantu beberapa kebutuhan atau 
tujuannya seperti perlindungan, cinta, kasih sayang, pergaulan, 
kekuasaan, dan pemenuhan sandang pangan. Berbagai tujuan tersebut 
memperlihatkan bahwa kehidupan saling pengaruh antar orang jauh 
lebih bermanfaat daripada kehidupan seorang diri. Seseorang pada 
umumnya mempunyai kebutuhan yang bersifat banyak yang 
menginginkan dipenuhinya lebih dari satu macam kebutuhan, 
sehingga keberadaan kelompok merupakan suatu keharusan. 
Menurut Lubis dan Husaini (1987) bahwa teori organisasi adalah 
sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicaraan mekanisme 
kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai 
tujuan yang telah ditentukan. Teori organisasi merupakan sebuah 
teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu. Hakekat 
kelompok  dalam individu untuk mencapai tujuan beserta cara-cara 
yang ditempuh dengan menggunakan teori yang dapat menerangkan 
tingkah laku, terutama motivasi, individu dalam proses kerjasama. 
Pada teori ekologi, membahas tentang organisasi sebagai wadah 
untuk sekumpulan masyarakat dengan tujuan yang sama agar tertatur, 
jelas, dan kuat. Orientasi organisasi mengacu pada sekumpulan 
orang/massa yang harus dimiliki kelompok untuk dapat memiliki 
power/daya. Kelompok yang memiliki organisasi dengan kuat dan 
berkelanjutan maka kelompok ini dikatakan berdaya.  

4. Teori Konflik, konflik akan selalu muncul dan akan selalu dapat 
ditemukan dalam semua level kehidupan masyarakat. Dalam 
interaksi, semua pihak bersinggungan dan sering malahirkan konflik. 
Belajar dari konflik yang kemudian disadari menghasilkan kerugian 
para pihak akan memunculkan inisiatif meminimalisir kerugian itu. 
Caranya adalah mengupayakan damai untuk kembali hidup bersama. 
Dalam konteks demikian, konflik didefinisikan bukan dari aspek para 
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pelaku konflik, tetapi merupakan sesuatu yang givendalam interaksi 
sosial. Malahan konflik menjadi motor pergaulan yang selalu 
melahirkan dinamika dalam masyarakat. 
Dikenal beberapa pendekatan teoritis untuk menjelaskan konflik. 
Sebagai kenyataan sosial. Diantaranya pendekatan ketimpangan 
dalam dunia ekonomi yang menjelaskan bahwa munculnya konflik 
dikarenakan ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan 
yang menciptakan kelangkaan. Sementara disisi lain, individu 
bersifat individualis, mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan 
surplus yang ada. Adanya kesamaan antara individu membuka 
peluang terjadinya perebutan pada satu komoditi dan sebaliknya juga 
membuka kerjasama di antara para pelaku (Chalid, 2005).  
Pada proses pemberdayaan yang dilakukan di suatu lingkungan social 
(masyarakat) akan sangat sering menemui konflik. Konflik yang 
terjadi berkaitan erat dengan ketidakpercayaan dan adanya perubahan 
kepada mereka. Perubahan terhadap kebiasaan, adat istiadat dn 
berbagai norma social yang sudah tertanam sejak lama di dalam 
masyarakat. Hal ini sesuai pendapat Stewart, 2005 dalam Chalid 
(2005), terdapat tiga model penjelasan yang dapat dipakai untuk 
menganalisis kehadiran konflik dalam kehidupan masyarakat, 
pertama penjelasan budaya, kedua, penjelasan ekonomi, ketiga 
penjelasan politik. Perspektif budaya menjelaskan bahwa konflik 
dalam masyarakat diakibatkan oleh adanya perbedaan budaya dan 
suku.  
Dalam sejarah, konflik cenderung seringkali terjadi karena persoalan 
perbedaan budaya yang melahirkan penilaian stereotip. Masing-
masing kelompok budaya melihat sebagai anggota atau bagian dari 
budaya yang sama dan melakukan pertarungan untuk mendapatkan 
otonomi budaya. Terdapat perdebatan tentang pendekatan primordial 
terhadap realitas konflik. Sebagian antropolog ada yang menerima 
dan sebagian menolak. Argumentasi kalangan yang menolak 
beralasan bahwa terdapat masalah serius bila hanya menekankan 
penjelasan konflik dari aspek budaya semata. Pendekatan budaya 
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tidak memasukkan faktor-faktor penting dari aspek sosial dan 
ekonomi. 
Pandangan teori konflik mengacu pada dua aspek, yang pertama 
tentang ekonomi/uang yaitu berkaitan dengan modal sebagai sarana 
untuk kelompok dapat dikatakan berdaya dan mandiri. Aspek kedua 
menyangkut tentang organisasi, apabila kelompok dapat 
memanajemen konflik dengan baik, maka keutuhan dan kekuatan 
organisasi/ kelompok orang akan terus kuat dan lestari sehingga 
mereka akan memiliki daya dari sisi finansial dan sisi keanggotaan 
massa. 

5. Teori Mobilisasi Sumberdaya, Jasper (2010),  menyatakan  gerakan 
sosial terdiri dari individu-individu dan  interaksi di antara anggota 
suatu masyarakat. Pendekatan pilihan rasional (rational choice) 
menyadari akan hal ini, tetapi versi mereka memperhitungkan 
individu sebagai yang abstrak  untuk menjadi realistis. Pragmatisme, 
feminisme, dan yang  terkait dengan berbagai tradisi yang mendorong 
lahirnya  studi tentang aksi-aksi individu (individual action) dan 
aksiaksi kolektif (collective action) sejak tahun 1960-an, yakni  
penelitian tentang perlawanan (social resistence), gerakan sosial  
(social movement) dan tindakan kolektif (collective behavior)  
berkembang di bawah inspirasi dari teori-teori besar tersebut.  Dua 
dari mereka di antaranya dipengaruhi oleh pandangan  Marxisme, 
terutama sosiologi makro versi Amerika yang  menekankan teori 
mobilisasi sumber daya (resource mobilization  theory) dan interaksi 
dengan negara.  
Oleh Rusmanto (2013), menyimpulkan bahwa untuk mengetahui 
keinginan seseorang akan sangat terkait dengan tujuan di akhir orang 
tersebut.  Seseorang dari pertanyaan tersebut  mengarah kepada 
sebuah tujuan. Dalam hal ini, maka tujuan adalah pusat pendekatan 
yang strategis sebagai taktik, meskipun dalam pemahaman umum,  
telah keliru memahami bahwa strategi merupakan instrumen tujuan 
yang bersifat sementara mencerminkan budaya dan emosi. Pada 
konteks pemberdayaan masyarakat maka teori mobilisasi menjadi 
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salah satu dasar yang kuat, karena untuk menjadi seorang atau 
kelompok masyarakat yang berdaya/ memiliki power selain uang, 
knowledge maka people juga mempunyai peranan yang penting. 
Kumpulan orang akan memberikan kekuatan, kekuatan itu akan 
memberikan power pada orang atau masyarakat itu. 

6. Teori Constructivist, Glasersfeld (1987), menyatakan 
konstruktivisme sebagai teori pengetahuan dengan akar dalam 
filosofi, psikologi dan cybernetics. Von Glasersfeld mendefinisikan 
konstruktivisme radikal selalu membentuk konsepsi pengetahuan. Ia 
melihat pengetahuan sebagai sesuatu hal yang dengan aktip 
menerima yang apapun melalui pikiran sehat atau melalui 
komunikasi. Hal itu secara aktip teruama dengan membangun 
pengetahuan. Kognisi adalah adaptif dan membiarkan sesuatu untuk  
mengorganisir pengalaman dunia itu, bukan untuk menemukan suatu 
tujuan kenyataan. Konstruktivisme pada dasarnya adalah suatu 
pandangan yang didasarkan pada aktivitas siswa dengan untuk 
menciptakan, menginterpretasikan, dan mereorganisasikan 
pengetahuan dengan jalan individual. 
Teori Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang 
bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa 
yang dipelajari. Beda dengan teori behavioristik yang memahami 
hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara 
stimulus dan respon, sedangkan teori kontruktivisme lebih 
memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau 
menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada 
pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Teori 
konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang 
lebih menekankan pada proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai 
tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi 
dalam belajar juga dinilai penting. 
Pada proses pemberdayaan masyarakat pendekatan teori belajar 
secara konstructivisme perlu di tanamkan dan diupayakan agar 
masyarakat mampu menkonstruksi pemahaman untuk berubah. 
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Pemberdayaan masyarakat hendaknya tetap mempertahankan nilai-
nilai yang sudah melekat di masyarakat selam nilai tersebut baik dan 
benar. Nilai-nilai kebersamaan, keikhlasan, gotong-royong, 
kejujuran, kerja keras harus dibangun dan di konstruksikan sendiri 
oleh masyarakat untuk menciptakan perubahan agar lebih berdaya. 
Keseluruhan uraian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa konsep pemberdayaan adalah sebuah proses berkelanjutan 
yang mengupayakan transfer kekuasaan yang didasari penguatan 
modal sosial yakni kepercayaan (trusts), patuh aturan (role), dan 
jaringan (networking)), disambut partisipasi dan komunikasi aktif 
dengan metode bottom-up yang dilandasi sikap saling percaya dari 
masyarakat untuk mengubah dan mementukan nasibnya untuk 
pencapaian suatu tujuan tertentu (kesejahteraan ekonomi), dan bahwa 
teori pemberdayaan adalah sekumpulan konsep, definisi, dan 
proposisi yang menyajikan pandangan sistematis melalui 
pengkhususan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan 
dan meramalkan/menduga suatu poses pemberdayaan di dalam 
masyarakat. 
 

6.5 Pembangunan Berbasis Kebudayaan 
dan Kearifan Lokal, Serta Spiritual 

6.5.1 Pembangunan Berbasis Kebudayaan 
Menurut Kornelius Sumbi dan Firman Firdausi (2016), pembangunan berbasis 
masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan dengan 
melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Pengembangan 
sumber daya manusia melalui pendidikan meliputi pendidikan formal, 
program sekolah lapang untuk para petani, pelatihan untuk karang taruna dan 
pelatihan untuk ibu PKK serta pelatihan kader kesehatan melalui posyandu 
dilakukan secara rutin. Strategi pengembangan sumber daya manusia 
dilakukan melalui pendidikan dan kesehatan melalui pendidikan pra sekolah, 
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membuka peluang kerjasama dengan instansi luar baik instansi pemerintah 
maupun berbagai organisasi kemasyarakatn lainnya 

Selain pandangan di atas, Theresia Aprilila, dkk (2014), pembangunan 
berbasis masyarakat, secara sederhana diartikansebagai pembangunan yang 
mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh 
masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dapat diakses 
oleh masyarakat setempat. Karena itu, pembangunan berbasis masyarakat 
seharusnya pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat dan 
bukannya dirumuskan oleh elit masyarakat yang merasa tau dan lebih pandai 
untuk merumuskan pembangunan yang lebih cocok bagi masyarakat. 

Potensi sumberdaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat 
dapat diartikan sebagai usaha mengubah sumberdaya yang bersifat potensial 
menjadi aktual.Pada dasarnya pemanfaatan potensi sumberdaya masyarakat ini 
harus diartikan sebagai usaha memanfaatkan atau memobilisasi sumberdaya 
yang sebelumnya belum pernah disentuh, tetapi dapat juga berarti 
meningkatkan daya manfaat atau optimalisasi sumberdaya yang sebelumnya 
belum digarap.  Untuk memanfaatkan potensi sumberdaya 
masyarakatdiperlukan kualitas manusia yang memiliki keterampilan yang 
inovatif.Sehingga sumberdaya manusia merupakan sumber daya 
pembangunan dalam mencapai kesejahteraan. Sumber daya manusia (human 
capital) menempati kedudukan dan peran yang sangat penting dalam 
pembangunan sebagai pengelola dan pelaku pembangunan yang dapat 
memberikan manfaat dan perbaikan kehidupan dan kesejahteraan manusia. 

Pelaksanaan program pembagunan berbasis masyarakat berperan sangat 
penting dan menentukan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat serta potensi sumber daya yang ada, sehingga program 
pembangunan merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang diusulkan 
melalui Musrebangdes dan menjadi prioritas pembangunan. Beberapa 
program meliputi: pembangunan saluran irigasi untuk pertanian, pembangunan 
plesengan, pembangunan masjid, pembangunan gedung sekolah paud, 
pembangunan pipanisasi untuk pemenuhan air bersih, serta pembangunan 
pengembangan desa wisata 

Dalam program tersebut peran serta masyarakat untuk ikut menyukseskan 
program pembangunan berbasis masyarakat sangat tinggi,masyarakat 
dilibatkan dalam setiap proses pembangunan dari perencanaan dalam forum 
musyawarah masyarakat tahlilan, kelompok tani, karang taruna serta forum 
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PKK, pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat dilaksanakan secara 
antusias untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk tenaga, materi maupun 
pemikiran dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan. Partispasi masyarakat 
dalam proses pembangunan berbasis masyarakat memperhatikan kebutuhan 
masyarakat yang merupakan realisasi dari aspirasi masyarakat yang 
disampaikan ketika Musrebangdes sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
setempat serta program ini pula telah memanfaatkan potensi lokal yang ada, 
khususnya potensi sumber daya manusia, dan sumber daya alam. 

Pengembangan sumber daya manusia dijalankan melalui proses perencanaan 
pendidikan, pelatihan, dan pengolahan tenaga untuk menjadi lebih baik dalam 
rangka mempersiapkan suatu tanggungjawab dimasa mendatang dalam 
mencapai tujuan dan hasil yang optimal, program inimerupakan hasil integrasi 
program dari Pemerintah Desa berdasarkan hasil Musrebangdes dan program 
yang murni lahir dari kelompok masyarakat meliputi kelompok tani, karang 
taruna, dan PKK, sebagai bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya peran 
masyarakat dalam pembangunan 

Menurut Soetomo (2012), cara untuk meningkatkan sumber daya manusia 
dapat dilakukan melalui pendidikan dan kesehatan.Kedua aspek ini dipercaya 
mampu meningkatkan sumber daya manusia, sehingga untuk mengetahui 
pengembangan sumber daya manusia di desa Selorejo dapat ditinjau melalui 
dua aspek tersebut yaitu pendidikan dan kesehatan. Pengembangan sumber 
daya manusia melalui pendidikan ditandai dengan adanya unsur kreativitas dan 
produktivitas yang direalisasikan dengan hasil kerja atau kinerja yang baik 
secara perorangan maupun kelompok. 

Persoalan ini dapat diatasi dengankemampuan menampilkan hasil kerja 
produktif secara rasional yang diantanya adalah pengetahuan, keterampilan, 
dankemampuan yang diperoleh melalui pendidikan , baik pendidikan formal 
maupun non formal. Dampaknya pengetahuan masyarakat menjadi meningkat, 
wawasannya lebih luas, kemampuan antisipasi masalah lebih tinggi serta 
kemampuan skill yang lebih tinggi dan tentunya kualitas sumber daya menjadi 
lebih baik. Berhubungan dengan hal tersebut maka dalam pengembangan 
sumber daya manusia melalui pendidikan, pemerintah desa berdasarkan hasil 
Musrebangdes telah memprioritaskan program pengembangan sumber daya 
manusia menjadikan agenda utama agar mampu berdikari dalam mengelolah 
potensi sumber daya masyarakat. 
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Adapun upaya yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia 
melalui pendidikan meliputi:  

1. Pendidikan Formal yaitu berupa pendidikan pra sekolah seperti 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TK dan RA serta pendidikan 
keagamaan seperti Sekolah Minggu (SEKAMI) bagi yang beragama 
Katolik dan Daniah bagi yang beragama Islam 

2. Sekolah Lapang, untuk masyarakat umum yang dominan adalah 
petani berupa Sekolah Lapang Good Agriculture Practice (SL-GAP) 
serta Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). 
Program tersebut merupakan wahana bagi para petani untuk saling 
belajar dan bertukar pengalaman antar anggota dan interaksi antara 
petani dan pemandu lapang tentang budidaya yang baik suatu 
komoditas yang diusahakan oleh petani agar dapat menghasilkan 
produk yang bermutu, sesuai dengan permintaan pasar dan aman 
dikonsumsi.  

3. Pelatihan untuk Karang Taruna, merupakan upaya peningkatan 
kemampuan dan keterampilan masyarakat khususnya anggota 
KarangTaruna agar dapat dan mampu menciptakan lapangan kerja 
baru bagi masyarakat sehingga tidak ketergantungan dan membebani 
orang tua 

4. Pelatihan Ibu PKK yaitu berupa pelatihan pembuatan sari jeruk, 
pelatihan pembuatan kripik jeruk, pelatihan pembuatan dodol jeruk, 
pelatihan masak-memasak, pelatihan kecantikan dan pelatihan 
menjahit, dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat 
yang memiliki kemampuan khusus serta mengundang orang luar 
yang profesional dalam bidangnya untuk memberikan pelatihan 
sehingga ibu-ibu PKK dapat memiliki pengetahuan yang baru. 

Pengembangan sumber daya manusia bidang kesehatan dalam upaya 
meningkatkan sumber daya manusia berdampak dan mampu memengaruhi 
pendapatan ekonominya juga berpengaruh pada tingkat pendidikan 
maksudnya dapat dikatakan bahwa kesehatan merupakan harta yang paling 
berharga bagi seseorang dalam memperbaiki kualitas hidupnya sebab dapat 
memengaruhi kemampuan kerja dan produktivitas kerja seseorang. 
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Berhubungan dengan hal tersebut pemerintah bersama masyarakat telah 
menfokuskan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang 
meliputi; 

1. Penyediaan Posyandu, terdapat 4 (empat) posyandu baik posyandu 
ibu dan balita maupun posyandu Lansia. Dalam meningkatkan derajat 
kesehatan Posyandu telah memainkan peranan penting dalam 
melakukan mobilitasmasyarakat terutama dikalangan bawah untuk 
ikut serta dalam program-program kesehatan masyarakat selain itu 
Posyandu juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk tukar menukar 
informasi, pendapat dan pengalaman serta bermusyawarah untuk 
memecahkan berbagai masalah yang dihadapi baik masalah keluarga 
ataupun masyarakat itusendiri 

2. Penyuluhan tentang Kesehatan, yang difasilitasi oleh dinas kesehatan 
melalui puskesmas serta beberapa lembaga pendidikan perguruan 
tinggi yang telah bekerjasama dengan pemerintahan seperti Poltekes, 
melalui program kegiatan PKL, KKN, dan Baksos selalu memberikan 
sosialisasi dan penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat. 
Pembangunan berbasis kebudayaan sesungguhnya dapat 
dipraktekkan dalam berbagai kegiatan atau usaha yang melibatkan 
masyarakat dalam arti luas. Berbicara masyarakat tentu akan sama 
artinya memberdayakan potensi yang ada, termasuk potensi budaya. 
Pernyataan ini sejalan dengan pembangunan berbasis kebudayaan 
yang dikemukakan oleh Oman Sukmana (2010), dalam konteks 
pemberdayaan Masyarakat Melalui pengembangan Komunitas 
Berbasis Potensi Lokal (Studi Di Desa Wisata Bunga Sidomulyo, 
Kota Batu-Jawatimur), bahwa Pengembangan desa wisata bunga, 
merupakanbagian dari pengembangan ekowisata. Memang secara 
konseptual ekowisata dapat dikatakan sebagaisuatu konsep 
pengembangan pariwisata berkelanjutandengan tujuan untuk 
mendukung upaya pelestarian lingkungan alam maupun budaya dan 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, 
sehinggamemberi manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. 
Dari segi pengelolaannya, ekowisata dapat dikatakan suatu 
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penyelenggaraan kegiatan wisatayang bertanggungjawab di tempat 
alami atau daerahyang dibuat berdasarkan kaidah alam, dan secara 
ekonomi berkelanjutan untuk mendukung upaya pelestarian 
lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 
Salah satu identitas kota Batu adalah kota yangidentik dengan kota 
bunga, oleh karena itupengembangan kawasan wisata bunga 
mendapatperhatian dari pemerintah dan masyarakat setempat. Desa 
Sidomulyo secara geografis dan sosiologis sangat mendukung dalam 
pengembangan kota Batu sebagaikota Bunga, oleh karena potensinya 
tersebut maka desa Sidomulyo secara khusus dikembangkan sebagai 
desa wisata bunga dan kawasan pengembangan budidaya bunga hias. 
Pariwisata memiliki peluang besar menjadi media yang aplikatif dan 
efektif untuk menanggulangi kemiskinan 
Pendekatan pariwisata berbasis masyarakat (community-based 
tourism) dapat membuka jalan lebih lebar bagi kelompok masyarakat 
miskin untuk ikut menikmat peluang dan hasil pengembangan 
pariwisata (Damanik, 2005). Pengembangan kawasan binaan desa 
wisatabunga di daerah wisata kota Batu, Malang, adalah merupakan 
model konsep yang baik dalam programpemberdayaan masyarakat 
(komunitas) berbasis kearifan nilai lokal. Selain itu, program ini juga 
dapat meningkatkan daya tarik Daerah Tujuan Wisata (DTW) dalam 
mendukung program pengembanganKota Batu sebagai kota 
Pariwisata 
Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk 
melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan 
penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, 
pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan 
lingkungan binaan wisata bunga pada kawasan daerah ekowisata kota 
Batu, Malang adalah merupakan suatu model konsep pengelolaan 
lingkungan yang baik yang dikelola oleh masyarakat  berbasis 
kearifan nilai sosial lokal, yang dapat  memberikan dampak positif 
timbal-balik bagi masyarakat dan lingkungan setempat 
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Dalam mendukung program pariwisata, pengelolaan  lingkungan 
sosial desa binaan wisata bunga dapat meningkatkan daya tarik 
Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga mampu menarik wisatawan. 
Pertanyaan dasar yang muncul adalah: Bagaimana Konsep 
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Komunitas 
Binaan DesaWisata Bunga Berbasis Kearifan Nilai Lokal Dalam 
Rangka Meningkatkan Daya Tarik Daerah TujuanWisata (DTW) 
Pada Kawasan Daerah Ekowisata? Menurut Sunartiningsih (2004), 
pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk membantu 
masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga 
bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil 
keputusan secara mandiri. 
Dengan demikian pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk 
mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga 
masyarakat untuk secaramandiri mampu mengelola dirinya sendiri 
berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta mampu 
mengatasi tantangan persoalan di masa yang akandatang. Usaha 
pemberdayaan harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya 
yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-
langkah yang lebih positif dan tidak hanya sekedar menciptakan 
iklim dan suasana. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan 
individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya 

6.5.2 Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal 
Pembangunan berbasis kearifan lokal adalah, memanfaatkan kekayaan alam 
yang dimiliki wilayah setempat dan bertujuan untuk pembangunan serta 
pengembangan wiliyah tersebut dan berdasarkan tingkat kebudayaan warga 
setempat. Menurut Syafrizal (2019), Local Wisdom (kearifan Lokal) adalah 
semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat 
kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di 
dalam komunitas ekologisnya. Kearifan Lokal dapat didefinisikan sebagai 
kebenaran yang telah mentradisi pada suatu kawasan atau daerah, sebagai nilai 
yang dianggap baik dan benar yang berlangsung secara turun-temurun dan 
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dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai akibat dari adanya 
interaksi antara manusia dengan lingkungannya. 

Gambaran pembangunan berbasis kearifan lokal pada tulisan ini, akan 
mengedepan dinamika masyarakat orang Ocu berkaitan local wisdom: 
eksistensi dan degradasi tinjauan antropologi sosial (ekplorasi kearifan lokal 
etnik Ocu di Kampar Riau), serta beberapa hasil peninjauan di daerah lainnya. 
Kearifan lokal itu tentu tidak muncul serta-merta, Syafrizal (1993), akan tetapi 
memerlukan proses yang cukup lama. Berbagai seleksi sosial (social selection) 
mesti dilalui sehingga akhirnya terbukti,hal itu mengandung kebaikan bagi 
kehidupan mereka.  

Keterujiannya dalam sisi ini membuat kearifan lokal menjadi budaya yang 
mentradisi, melekat kuat pada kehidupan masyarakat.Namun dari waktu ke 
waktu nilai-nilai luhur itu mulai meredup, memudar, kehilangan makna 
substantifnya. Lalu yang tertinggal hanya kulit permukaan semata, menjadi 
simbol yang tanpa arti. Bahkan akhir-akhir ini budaya masyarakat hampir 
secara keseluruhan mengalami reduksi, menampakkan diri sekadar pajangan 
yang sarat formalitas. Kehadirannya tak lebih untuk komersialisasi dan 
mengeruk keuntungan. Banyak faktor yang membuat kearifan lokal dan 
budaya masyarakat secara umum, kehilangan geliat kekuatannya. 

Menurut Bakti Setiawan (2006), Jatna Supriatna (2008), selain 
kekurangmampuan masyarakat dalam memaknai secara kreatif dan 
kontekstual kearifan lokal mereka, faktor lainnya adalah akibat arus 
globalisasi, dan kepentingan subjektif dari sebagian elit masyarakat.Dari sisi 
etimologi, kearifan lokal (local wisdom) ini, dipahami sebagai kemampuan 
seseorang dengan menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap 
sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek atau peristiwa yang terjadi. 
Sebagai sebuah istilah wisdom kemudian diartikan sebagai 
kearifan/kebijaksanaan. Sementara Local secara spesifik menunjuk pada ruang 
interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai wilayah yang 
digunakan dalam berinteraksi dengan desain yang dibuat bersama anggota 
masyarakat di suatu wilayah tertentu, di dalamnya melibatkan suatu pola-pola 
hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan 
fisiknya 

Di antara pola-pola hubungan yang diperankan oleh masyarakat, yaitu: pola 
hubungan antar personal, dan pola hubungan antara personal dengan 
kelompok sosial, serta pola hubungan antara kelompok sosial dengan 
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kelompok sosial lainnya. Pola-pola hubungan sosial yang diperankan oleh 
seluruh anggota masayarakat tersebut, secara langsung maupun tidak langsung 
akan menghasilkan berbagai aturan-aturan yang harus disepakati bersama. 
Pelnggaran kepada aturan tersebut akan mendapatkan sanksi sosial (social 
panicment), dalam bentuk peniadaan, pengurangan perhatian masyarakat 
kepada keberadaannya di dalam masyarakat. 

Nilai-nilai tersebut yang akan menjadi landasan hubungan mereka atau 
menjadi acuan tingkah-laku mereka. Jim Ife (2002), menyatakan bahwa 
kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang diciptakan, dikembangkan dan 
dipertahankan dalam masyarakat lokal dan karena kemampuannya untuk 
bertahan dan menjadi pedoman hidup masyarakatnya. Di dalam kearifan lokal 
tercakup berbagai mekanisme dan cara untuk bersikap, berprilaku dan 
bertindak yang dituangkan dalam tatananan sosial.Kearifan lokal merupakan 
semua kecerdasan-kecerdasan lokal yang ditranformasikan ke dalam cipta, 
karya dan karsa sehingga masyarakat dapat mandiri dalam berbagai iklim 
sosial yang terus berubah-ubah. Cipta, karya dan karsa itu disebut juga budaya 

Kebudayaan bukan merupakan istilah baru, namun yang dimaksudkan dengan 
kebudayaan adalah semua pikiran, perilaku, tindakan, dan sikap hidup yang 
selalu dilakukan orang setiap harinya. Proses pembudayaan atau 
Institusionalization adalah proses belajar yang dilalui setiap orang selama 
hidupnya untuk menyesuaikan diri di alam pikirannya serta sikapnya terhadap 
adat, sistem norma dan semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan dan 
masyarakatnnya. Dengan demikian secara umum, kearifan lokal dianggap 
pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang 
berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab 
berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. 

Berbagai uraian tentang hal ehwal kearifan lokal yang dikemukkan di atas, 
tentunya tidak akan jauh berbeda dengan keberadaan kearifan lokal yang 
terdapat pada masyarakat Ocu di Kampar Riau. Secara umum, kearifan lokal 
pada masyarakat Kampar Riau, bermakna sebagai seperangkat pengetahuan, 
nilai-nilai, perilaku, serta cara bersikap terhadap objek dan peristiwa tertentu di 
lingkunganya yang diakui kebaikan dan kebenarannya oleh komunitas 
tersebut. Namun, ketegaran nilai yang menjadi anutan bahkan telah mentradisi 
seperti itu, mulai dihadapkan dengan realitas sosial (social reality) dalam 
mengimplementasikan rencana besar pembangunan nasional, yaitu polisi 
pembangunan transmigrasi, dengan melakukan pemindahan secara besaran-



Bab 6 Pembangunan Berbasis Kebudayaan, Kearifan lokal, dan Spiritual 97 

 

besaran orang Jawa ke berbagai daerah, karena padatnya penduduk di pulau 
Jawa 

Salah satu tujuan pemindahan tersebut adalah di daerah Kampar Riau.Berikut 
ini akan kita bahas kearifan lokal yang tetap eksis dalam masyarakat Ocu Di 
Kampar Riau serta berbagai aspeknya. Secara teoritis bahwa setiap kelompok 
etnik memiliki kearifan lokal sendiri. Kepemilikan kearifan lokal ini berawal 
dari proses interarksi suatu kepompok etnik tersebut dengan kehidupan di 
mana mereka berada. Pola interaksi sesama mereka dan dipertajam oleh pola 
lain apabila berhubungan dengan kelompok etnik lainnya, dalam masa yang 
lama, secara terus menerus 

Selain itu, perilaku dan pola hubungan suatu kelompok dengan alam 
sekitarnya, yang diazazkan oleh oleh pola laku penghambaan mereka terhadap 
sang pencipta, terhadap apa yang dipercayai dan diyakini. Salah satu aspek 
kearifan lokal yang paling mudah diketahui adalah berbagai pola lau 
keseharian yang ditunjukkan oleh kelompok masyarakat yang dianggap 
menjadi ciri khas kelompok bersangkutan. Katakan saja suku Batak kental 
dengan keterbukaan, Jawa nyaris identik dengan kehalusan, suku Madura 
memiliki harga diri yang tinggi, dan etnis Cina terkenal dengan keuletan 

Lebih dari itu, masing-masing memiliki keakraban dan keramahan dengan 
lingkungan alam yang mengitari mereka.Namun, secara praktis, dapat 
dikemukakan bahawa keberagaman kearifan lokalyang terdapat pada setiap 
kelompok etnik, memiliki segi-segi kesamaan tujuan yang ingin dicapai, 
memiliki tantangan yang sama yaitu tantangan yang datang dari internal 
kelompoknya, maupun yang bdatang dari eksternal kelompoknya. Selain itu, 
secara praktikal kearifan lokal yang ada pada setiap kelompok etnik, sedang 
dan selalu akan berhadapan proses degradasi akibat multi kondisi, yang 
bersumber kepada berbagai inovasi ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang 
semakin berkembangan. 

Akan demikian pula dengan kelompok orang Ocu, sebagaimanayang 
diketengah dalam penguraian di atas. Hasil eksplorasi terhadap ciri, bentuk, 
serta tantangan terhadap kearifan lokal etnik ini, secara nyata dapat 
diklasifikasi ke dalam dua bentuk, yaitu:  

1. Kearifan lokal pada kelompok etnik Ocu tidak lagi dijadikan satu-
satunya dasar berpijak oleh komunitas ini, bahkan nilai kearifan yang 
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dimiliki oleh kelompok sendiri tidak dipakai di dalam mengatur 
proses kehidupan sehari-hari secara berkelompok. 

2. Proses degradasi aspek kearifan lokal orang Ocu sesungguhnya telah 
berlangsung lama, namun tidak ada kepedulian kelompok untuk 
mengambil langkah-langkah preventif (pencegahan) maupun kuratif 
(pengobatan, atau perbaikan) 

3. Terdapat beberapa aspek kearifan lokal orang Ocu antara masih 
terpelihara, akan tetapi bersifat parsial. Hal ini disebabkan karena 
kearifan lokal seperti telah menjadi koleksi budaya pihak 
berkepentingan seperti pemerintah. Namun secara nyata kearifan 
lokal seperti itu tidak ditemukan lagai dalam aktivitas anggota 
masyarakat seharian yang tinggi, dan etnis Cina terkenal dengan 
keuletan.  
Lebih dari itu, masing-masing memiliki keakraban dan keramahan 
dengan lingkungan alam yang mengitari mereka.Namun, secara 
praktis, dapat dikemukakan bahawa keberagaman kearifan lokalyang 
terdapat pada setiap kelompok etnik, memiliki segi-segi kesamaan 
tujuan yang ingin dicapai, memiliki tantangan yang sama yaitu 
tantangan yang datang dari internal kelompoknya, maupun yang 
bdatang dari eksternal kelompoknya. Selain itu, secara praktikal 
kearifan lokal yang ada pada setiap kelompok etnik, sedang dan 
selalu akan berhadapan proses degradasi akibat multi kondisi, yang 
bersumber kepada berbagai inovasi ilmu pengetahuan dan tekhnologi 
yang semakin berkembangan. 
Akan demikian pula dengan kelompok orang Ocu, sebagaimana yang 
diketengah dalam penguraian di atas. Hasil eksplorasi terhadap ciri, 
bentuk, serta tantangan terhadap kearifan lokal etnik ini, secara nyata 
dapat diklasifikasi ke dalam dua bentuk, yaitu 
a. Kearifan lokal pada kelompok etnik Ocu tidak lagi dijadikan 

satu-satunya dasar berpijak oleh komunitas ini, bahkan nilai 
kearifan yang dimiliki oleh kelompok sendiri tidak dipakai di 
dalam mengatur proses kehidupan sehari-hari secara 
berkelompok 
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b. Proses degradasi aspek kearifan lokal orang Ocu sesungguhnya 
telah berlangsung lama, namun tidak ada kepedulian kelompok 
untuk mengambil langkah-langkah preventif (pencegahan) 
maupun kuratif (pengobatan, atau perbaikan) 

c. Terdapat beberapa aspek kearifan lokal orang Ocu antara masih 
terpelihara, akan tetapi bersifat parsial. Hal ini disebabkan karena 
kearifan lokal seperti telah menjadi koleksi budaya pihak 
berkepentingan seperti pemerintah. Namun secara nyata kearifan 
lokal seperti itu tidak ditemukan lagai dalam aktivitas anggota 
masyarakat seharian. 
Oleh karena itu, berbagai proses negatif sering terjadi baik di 
antara sesama orang Ocu bahkan dalam keluaarga sendiri, 
maupun di dalam proses menjalankan interaksi sosial dengan 
kelompok lain. Kecenderungan ini, dapat terjadi akibat terjadinya 
kekosongan nilai dan norma mana ayang harus diikuti secara 
berkumpulan, nilai dan norma yang lama telah mulai 
ditinggalkan sedangkan nilai dan norma yang baru belum 
terseleksi secara baik tentang benar salah, sesuai atau tidak 
sesuainya dengan alampemikiran orang secara berkelompok. 
Gambaran ini, sesungguhnya berkaitan erat dengan kedatangan 
orang Jawa yang menjadi transmigrasi di kawasan ini. 
Gambaran tentang pembangunan berbasis kearifan lokal lainnya, 
dikemuakkan oleh Aliong Mus (2018), berkenaan dengan 
Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal di Pulau Taliabu: Potensi 
dan Aktualisasinya bagi Pembangunan Daerah. Dikemukakannya 
kearifan lokal menjadi wacana dan perbincangan yang kian 
meningkat oleh pelbagai pihak belakangan ini. Tidak hanya di 
kalangan ilmuwan/akademisi, tetapi para perencana dan praktisi 
pembangunanpun menunjukkan perhatian besar terhadap hal ini. 
Salah satu pemicunya adalah adanya berbagai kajian yang 
menunjukkan bahwa sebagian besar kegagalan program-program 
pembangunan selama ini yang lebih berorientasi pada pencapaian 
di bidang ekonomi belaka disebabkan oleh rendahnya perhatian 
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terhadap berbagai pengetahuan dan praktik-praktik lokal dari 
kelompok masyarakat atau komuniti.  
Sebelumnya, berkembang anggapan bahwa pengetahuan ‘ilmiah’ 
atau sains lebih sahih, valid, dari pengetahuan lokalyang 
sebenarnya telah ada sejak berabad-abad lamanya. Sementara itu, 
bagi para perencana dan praktisi pembangunan, pemahaman 
tentang kearifan lokal akan menjadi awal pemahaman yang 
memadai dalam merangsang dan meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam setiap program-program pembangunan. 
Demikian pula dengan pengelolaan sumber daya alam dan hayati 
secara berkelanjutan yang berlandaskan kearifan lokal menjadi 
perhatian menarik kalangan ini. Metodologi pemanfaatan 
kearifan lokal dalam merancang program-program intervensi 
yang akan dilaksanakan juga menekankan betapa pentingnya 
pengetahuan kelompok sasaran.  
Secara sistematis, makalah ini terbagi ke dalam empat bagian. 
Pertama, makalah dimulai dengan pemahaman tentang kearifan 
lokal dan kebudayaan. Bagian ini penting untuk meletakkan dasar 
pemahaman bersama tentang disikusi kearifan lokal dan 
kebudayaan itu sendiri. Bagian keduamakalah ini membentang 
gambaran umum tentang masyarakat dan kebudayaan Pulau 
Taliabu sebagai konteks di mana kearifan lokal didiskusikan. 
Selanjutnya, pada bagian ketigamakalah dipaparkan tentang 
transformasi dan aktualisasi kearifan lokal dalam pembangunan 
Pulau Taliabu 
Kearifan lokal mencakup berbagai bentuk pengetahuan dan 
praktik yang dimiliki dan diperoleh manusia sebagai anggota 
suatu kelompok masyarakat atau komuniti, melalui proses 
belajar, dan diwariskan secara turun-temurun. Pelbagai 
pengetahuan dan praktik ini digunakan sebagai pedoman 
berperilaku dan bertindak dalam kerangka interaksi sosial 
antarwarga atau kelompok masyarakat, termasuk dalam 
memodifikasi lingkungan alamnya. Tentu saja, semua 
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pengetahuan dan praktik ini mencakup nilai-nilai luhur dan 
praktik arif yang menjamin terbangun dan tertatanya kehidupan 
sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hukum, yang lebih optimal.  
Kearifan lokal, dengandemikian, menyangkut hal luas dalam 
berbagai aspek kehidupan manusia.Mendefinisikan kearifan lokal 
dengan cara seperti di atas, akan mengantarkan kita kepada 
pemahaman terhadap kebudayaan. Kearifan lokal hanya dapat 
dipahami secara memadai jika diselami dalam bingkai 
kebudayaan, baik dalam batasan-batasan konseptual (teori) 
maupun operasionalisasinya (empiris) di masyarakat. Lalu 
apakah sesungguhnya kebudayaan itu? Koentjaraningrat (1985), 
seorang ahli antropologi di Indonesia, mengartikan konsep 
kebudayaan secara amat luas karena meliputi hampir seluruh 
aktivitas manusia dalam kehidupan, yaitu sebagai keseluruhan 
total dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak 
berakar kepada nalurinya, yang dicetuskan dan diperoleh melalui 
proses belajar 
Sebelumnya, kebudayaan hanya dilihat sebagai pikiran, karya, 
dan hasil karya manusia yang ditujukan untuk memenuhi 
hasratnya akan keindahan. Kebudayaan, menurut 
Koentjaraningrat, dengan pengertian ini hanya mencakup 
kesenian saja. Padahal, kesenian hanyalah salah satu unsur dari 
ketujuh unsur universal kebudayaan, yang meliputi: 
1. Sistem religi dan upacara keagamaan 
2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan 
3. Sistem pengetahuan 
4. Bahasa 
5. Kesenian 
6. Sistem mata pencaharian hidup 
7. Sistem teknologi dan peralatan 

Jika dikelompokkan lebih jauh lagi, maka ketujuh unsur universal kebudayaan 
ini terwujud ke dalam tiga bentuk, yakni: pertama, wujud kebudayaan sebagai 
kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, 



102 Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

dsb.Kedua, wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola 
dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-
benda hasil karya manusia. Jika wujud pertama disebut juga sebagai sistem 
budaya, maka wujud kedua lazim dikenal sebagai sistem sosial. Wujud ketiga 
merupakan artefak atau benda-benda hasilkarya manusia. Berdasarkan uraian 
singkat di atas, maka dapat dikatakan bahwa kearifan lokal pada dasarnya 
merasuk dan terwujud ke dalam tujuh unsur budaya universal di atas, baik 
dalam, bentuk sistem budaya (nilai budaya), sistem sosial (tata kelakuan), 
maupun melalui benda-benda hasil karya (artefak) suatu kelompok masyarakat 
di dalam kompleksitas kebudayaannya. Kearifan lokal (local wisdom) sering 
juga disebut dengan istilah ‘pengetahuan asli (indigenous knowledge), 
pengetahuan lokal (local knowledge). 

Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal di Pulau Taliabu, maupun praktisi 
pembangunan, seolah-olah hanya yang berkaitan dengan tradisi yang berasal 
dari masa lalu belaka. Pemahaman mengenai kearifan lokal dengan cara ini 
akan mengabaikan nilai-nilai dan praktik yang muncul dan berkembang 
seiring perkembangan zaman. Awal kesalah-pahaman tentang kearifan lokal 
ini bermula ketika melepaskan kearifan lokal dari kebudayaan yang bersifat 
dinamis.  

Dalam konteks ini, kebudayaan dan lingkungan di mana manusia 
menyelenggarakan, melangsungkan dan memperkembangkan kehidupannya 
mutlak dicermati.Kearifan lokal yang tumbuh dan hidup di masa lalu bukanlah 
sesuatu yang turun dari langit, melainkan hasil kreasi budaya dari komunitas 
tempatan (native people; indigenous people) yang lahir (masyarakat lokal) 
sebagai bentuk adaptasi mereka terhadap kondisi lingkungan alam dan 
lingkungan sosial yang eksis pada masa itu.Seiring dengan perkembangan 
zaman dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tantangan 
kehidupan manusia kian kompleks dan beragam. Manusia merupakan aktor 
aktif yang senantiasa merespons atau menanggapi setiap gejala atau peristiwa 
yang berlangsung dalam kehidupannya 

Cara-cara manusia (masyarakat) manusia mengolah atau menanggapi 
lingkungan dan rangsangan-rangsangan (stimulus) berakar atau diilhami 
olehkebudayaan mereka. Dengan akalnya, manusia memodifikasi atau 
mengembangkan kebudayaannya sehingga menjadi lebih kompleks sesuai 
dengan tuntutan situasi pada tempat (lingkungan) dan waktu demi tercapainya 
tujuan mereka. Singkatnya, manusia beradaptasi dengan lingkungannya 
melalui kebudayaan (Kutanegara, 2014; Bennet, 1976). Berdasarkan 
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pemikiran di atas, maka kearifan lokal, seperti halnya kebudayaan secara 
umum, berkembang seiring kebutuhan dan tantangan kehidupan masyarakat 
manusia 

Artinya, kearifan lokal tidak melulu tentang nilai-nilai atau tradisi kuno yang 
bersumber dari endapan masa lalu. Ia dapat saja berupa nilai dan praktik yang 
muncul di masa kini sepanjang mencakup keluhuran hidup,keharmonisan 
sosial, harkat dan martabat hidup manusia. dalam cara yang luas, Chambers & 
Richards (1995) mengemukakan bahwa kearifan lokal sebagai pengetahuan 
suatu kelompkk masyarakat atau komuniti dapat mencakup pengetahuan asli 
yang dimiliki suatu komunitas tersebut. Dalam bidang lingkungan, kearifan 
lokal misalnya berkenaan dengan model-model pemanfaatan dan pengelolaan 
sumberdaya alam secara lestari (Zakaria 1994), atau aturan-aturan dan norma-
norma tentang keseimbangan alam atau ekosistem dan menjadi sistem 
pengetahuan bagi masyarakat pendukung kebudayaan tersebut (Pritchell, 
2000). 

Pembangunan Berwawasan Budaya: Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial dan 
Kultural, menegaskan bahwa Wawasan Budaya untuk Pembangunan, 
memiliki keterkaitan yang amat besar dengan nilai-nilai kearifan lokal yang 
ada dalam kelompok masyaralat. Menoleh Kearifan Lokal yang merupakan 
hasil lokakarya di tujuh daerah di Indonesia, yakni Medan, Padang, Bandung, 
Yogyakarta, Denpasar, Samarinda, dan Makassar sepanjang Februari 2004. 
Penggalian dan perumusan pembangunan berwawasan budaya diawali oleh 
sikap kritis para ahli sosial budaya di Indonesia terhadap kurangnya kesadaran 
tentang pemosisian kebudayaan dalam pembangunan sebagai bidang yang 
sangat penting dalam keberhasilan bersama kita sebagai negara-bangsa (nation 
state 

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata R.I sebagai insitusi negara yang 
membidangi kajian inidalam periode reformasi kala itu.Rumusan hasil dan 
simpul kajian para ahli dalam buku itu menyatakan bahwa pembangunan 
berwawasan budaya menunjuk pada suatu politik pembangunan yang 
mengedepankan penguatan harkat dan martabat manusia dalam proses-proses 
pembangunan, dan yang tiada henti-hentinya mencari alternatif masyarakat 
baru yang lebih membebaskan, lebih mencerahkan, lebih adil, dan lebih 
manusiawi. 

Ada dua istilah yang digunakan dalam menilik proses pembangunan 
Indonesia, yakni pembangunan konvensional (PK) dan pembangunan 
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berwawasan budaya (PWB).PK mengacu pada rancangan pembangunan sejak 
Orba dengan Repelita-nyadan dengan orientasi yang tinggi pada pembangunan 
di bidang ekonomi. PWB merupakan istilahyang diacukan pada suatu gagasan 
berkaitan paradigma pembangunan dengan perhatian besar pada aspek budaya 
sebagai hal penting, hal yang kurang mendapat perhatian atau malah diabaikan 
dalam paradigma pembangunan konvensional selama ini 

Secara khusus diketengahkan kearifan lokal masyarakat pulau Taliabu: analisis 
nilai, praktik, dan aktualisasinya untuk pembangunan. Kajian mengenai orang 
Taliabu menunjukkan adanya berbagai nilai dan praktik budaya yang 
mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini bisa dijumpai dalam berbagai 
aspek kehidupan sosial, agama (religi), politik, ekonomi.  

Berbagai nilai dan praktik budaya dimaksudkan dapat diringkas, berikut ini; 

1. Terbuk, sebagaimana telah digambarkan sebelumnya, keragaman 
masyarakat Taliabu ditunjukkan denganberbagai latar belakang 
sosial, budaya dan ekonomi. Sebagai gambaran, kelompok 
masyarakat migran di pulau Taliabu di antaranya adalah orang Buton, 
Bugis, Flores, dan Jawa. Sejak awal kedatangan kelompok-kelompok 
migran ke Taliabu, warga lokal (orang Taliabu) menyambut dengan 
ramah dan sangat terbuka. Penerimaan warga lain dan sikap terbuka 
masyarakat lokal ini ditunjukkan dalam bentuk tindakan nyata. 
Sebuah kisah dari masyarakat Sahu, Kecamatan Taliabu Utara, dapat 
dikemukakan di sini untuk menunjukkan keterbukaan ini.Bapak Solo 
Tonja, seorang tetua adat, di Rumah Empat, Desa Air Bulan, pada 
awalnya adalah penghuni asli di kampung Sahu 
Dikisahkan bahwa kondisi Sahu pada masa itu belum seramai saat 
ini. Solo Tonja dan keluarganya bermukim di sahu dan sekitarnya. 
Lahan pertanian yang ia buka bersama keluarganya terbilang luas. 
Kedatangan orang Buton di Sahu menjadikan kampung itu kian ramai 
dari waktu ke waktu. Para migran Buton yang sudah relatif kompleks 
teknologi pertaniannya melihat adanya peluang baik untuk 
mengembangkan pertanian di Sahu. Hubungan baik dijalin dengan 
warga lokal. Melihat terbatasnya lahan pertanian untuk kalangan 
migran, dan itikad baik yang ditunjukkan kalangan migran, 
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menggugah Solo Tonja dan orang lokal lainnya untuk memberikan 
sebagian lahan pertaniannya kepada mereka.  
Awalnya diberikan begitu saja. Lama kelamaan, mereka menjual 
berdasarkan permintaan kalangan migran untuk membelinya. 
Cuplikan singkat kisah di atas menunjukkan kerelaanberbagi (lahan 
pertanian), keterbukaan(menerima kalangan migran), dan 
kesanggupan berbagi harta milik pribadi pada masyarakat lokal di 
Taliabu kepada pihak luar. Hingga tahun 1990-an fenomena serupa 
ini masih marak. Penelitian hibah skala kecil yayasan bakti Makassar, 
dipraktikkan di Taliabu. Belakangan ini, pada tahun 2000-an, 
sumberdaya tanah (lahan pertanian) kian terbatas. 
Tuntutan kebutuhan hidup semakin tinggi. Sistem ekonomi pasar 
merasuk hingga ke pelosok, termasuk di Taliabu. Lahan-lahan 
pertanian, sebagai implikasinya, kian jauh dari pemukiman. 
Sementara lahan-lahan baru terbatas untuk dibuka lagi dari hutan-
hutan negeri ini. Dalam cara yang lain, keterbukaan masyarakat lokal 
di Taliabu ditunjukkan dengan sambutan yang ramah kepada setiap 
tamu ke daerah ini. Tak ada kecurigaan dari masyarakat lokal kepada 
siapa saja yang masuk ke kampung mereka. Tentu saja sepanjang 
‘tamu’ tak mengusik atau menampilkan perilaku atau tindakan 
mencurigakan, apalagi sampai mengganggu ketertiban di kampung. 

2. ToleransiDalam kondisi masyarakat yang beragam, salah satu nilai 
penting untuk dimiliki dan dilestarikan oleh warganya adalah sikap 
toleransi. Sumber-sumber keragaman dapat mencakup asal-usul, 
sukubangsa, agama, ras, golongan, dan lain-lain. Berbagai hal ini 
sudah jelas mengelompokkan masyarakat ke dalam persamaaan dan 
perbedaan di antara kelompok yang ada. Kondisi ini menuntut 
pengelolaan kebudayaan melalui kebijakan pemerintah yang 
mengakui dan memposisikan setiap kelompok masyarakat secara 
setara. Dalamkajian kebudayaan, inilah kebijakan multikultural. 
Perbedaan agama atau asal-usul sukubangsa di pulau Taliabu tidak 
memicu timbulnya konflik atau perpecahan di antara warga 
masyarakat 
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Hasil studi “Pemetaan Konflik Sosial di Maluku Utara” menunjukkan 
bahwa berbagai perselisihan yang terjadi di pulau Taliabu terutama 
disebabkan oleh minuman keras (miras). Penelusuran ke akar 
konfliknya menunjukkan bahwa hal itu sama sekali tidak 
didipenagruhi oleh sentimen-sentimen keagamaan atau 
kesukubangsaan. Hal penting dalam kehidupan sosial masyarakat di 
Taliabu adalah meresapnya nilai-nilai toleransi dalam penghayatan 
warganya. Toleransi mensyaratkan kesiapan berbeda antara satu 
pihak dengan pihak lain tanpa mencampuri urusan masing-masing 
pihak. Hal ini terutama dipraktikkan dalam kehidupan antarumat 
beragama 
Demikian pula halnya dengan pelaksanaan ritual atau upacara 
menurut tradisi masing-masing kelompok masyarakat. Dalam 
kebanyakan ritual orang lokal Taliabu, pengaruh agama 
Kristensangat kuat dalam beberapa bagian ritual, jika bukan 
seluruhnya.Warga masyarakat kampung lainnya seringkali terdapat 
juga yang beragama Islam.Sepanjang tidak menyangkut keimanan 
(keyakinan keagamaan), warga lokal kerap mengundang warga 
muslim ke acara tertentu dalam ritual mereka. Hidangan khusus yang 
halal disajikan dan dikerjakan sendiri oleh kalangan muslim. Semua 
pihak ikut beramai-ramai dalam acara adat itu. Jika hal ini diterapkan 
dan dilestarikan secara luas di Maluku Utara, niscaya kehidupan 
sosial akan berlangsung damai dan tak perlu koyak seperti konflik 
horizontal pada penghujung 1999 silam 

3. Kerjasama dan Gotong-Royong, tidak semua kebutuhan manusia 
dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Inilah yangmenyebabkan 
manusia disebut sebagai makhluk sosial. Untuk maksud itu, 
masyarakat menggelar berbagai bentuk kerjasama ataupun ritual 
(upacara) dengan maksud meringankan beban ekonominya. Hal ini 
bisa disadari atau tidak oleh wargamasyarakatnya.Ritual pesta 
perkawinan atau kelahiran yang melibatkan keluarga luas 
menunjukkan bahwa solidaritas sosial tidak hanya membantu 
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terawatnya tata hidup sosial, melainkan juga meringankan beban 
ekonomi warga penyelenggara ritualnya. 
Partisipasi warga lain berupa tenaga, waktu, dan materi adalah peran 
serta menurut tradisi mereka. Kehadiran seseorang atau barang yang 
dibawa ke suatu hajatan akan mendapata balasan suatu waktu saat ia 
melaksanakan hajatan. Inilah yang disebut dengan resiprositas.Dalam 
tradisi membuka lahan terdapat kebiasaan saling membantu (mangka 
rio)pada orang Taliabu.Begitu pula saat mengupas kelapa yang telah 
dipanen untuk diolah menjadi kopra. Pekerjaan yang sebenanrnya 
dapat memakan waktu berhari-hari akhirnya hanya dikerjakan sehari 
saja karena kebiasaan saling membantu ini. Tradisi ini tidak hanya 
mempererat solidaritas sosial di kalangan masyarakat, tetapi juga 
meringankan biaya bagi pemiliknya.  

4. Budaya Berpikir PositifWujud kebudayaan dalam bentuk perilaku 
atau tindakan dan benda-benda karya budaya suatu kelompok 
masyarakat pada hakikatny adapat ditelusuri idenya hingga ke dalam 
pikiran pemiliknya. Hal ini didasarkan pada asumsi dasar kebudayaan 
yang secara abstrak dituntun oleh dunia pikiran atau ide 
masyarakatnya. Pikiran mendorong lahirnya perilaku atau tindakan. 
Hanya saja, tidak semua perilaku atau tindakan budaya tadi selalu 
disadari oleh pelaku (aktor). Hal ini disebabkan oleh melekat atau 
tertanamnya gagasan dari kebudayaan tersebutsehingga terlihat 
berlangsung secara ‘otomatis’ begitu saja oleh pelakunya. 
Ahli budaya kemudian yang dapat melacak, menemukan, 
memaparkan, dan mengkonstruksi alasan-alasan budaya (cultural 
reasons) di balik setiap perilaku budaya.Sikap terbuka dan kerelaan 
berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat atau program 
masyarakat merupakan wujud dari budaya berpikir positif masyarakat 
bersangkutan. Tingginya rasa percaya (trust) masyarakat terhadap 
pihak lain merupakan modal sosial (social capital) penting 
masyarakat tsb.5)Folklor Folklor dalam berbagai bentuknya: lisan 
(verbal folklore), sebagian lisan (partly verbal folklore), bukan lisan 
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(non-verbal folklore) merupakan kekayaan budaya yang sangat 
bernilai bagi masyarakat pemiliknya. 
Bentuk folklor dapat berupa ungkapan tradisional, teka-teki, pusi 
rakyat, nyanyian rakyat, cerita rakyat, gelar kebangswanan, 
kepercayaan rakyat, teater rakyat, permainan rakyat, tari rakyat, adat 
istiadat, upacara atau ritual, pesta rakyat, arsitektur rakyat, kerajian 
tangan, pakaian dan perhiasan tubuh (adat), makanan dan minuman 
tradisional, obat-obatan tradisional, gerak isyarat tradisional, bunyi 
isyarat untuk komunikasi rakyat dan musik rakyat (Sibarani, 2013) 
Masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu memiliki kekayaan folklor 
yang cukup banyak. Berbagai bentuk kategori folklor yang telah 
ditunjukkan di atas banyak terdapat dalam kebudayaan masyarakat 
pulau Taliabu. Nilai-nilai yang terkandung dalam folklor, menurut 
Endraswara (2011) berfungsi sebagai pendidikan, pelipur lara, protes 
sosial, merupakan proyeksi keinginan yang terpendam.Nilai 
pendidikan dan unsur pelipur lara atau mengisi waktu saat istrahat 
malam hari banyak terdapat dalam folklor masyarakat Taliabu, 
seperti dalam ‘pangarame’ atau lirik-lirik nyanyian rakyat lainnya 
Pantun yang dilantunkansaat prosesi perkawinan juga banyak 
mengandung keindahan bahasa dengan teknik pengungkapan yang 
khas. 6) Ramah LingkunganSistem pengetahuan dan teknologi 
tradisional salah satunya dicirikan dengan dampaknyayang ramah 
terhadap lingkungan alam. Berbagai bentuk teknologi orang Taliabu 
masih bertahan dalam bentuknya yang sederhana. Di bidang 
pertanian, beberapa teknologi seperti parang, linggis, pacul, dan lain-
lain 
Untuk menyuburkan tanaman, menghindari atau membasmi 
hama,mereka menggunakan tanaman dari hutan sekitar mereka 
dengan ritual yang membingkisnya. Tingginya respons magis 
terhadap berbagai fenomena menuntun perilaku mereka untuk tidak 
segera menempuh langkah modern melalui penggunaan pestisida atau 
zat kimia lainnya dalam aktivitas produksi mereka, baik untuk 
pertanian maupun perikanan. Pada kalangan nelayan, alat dan saranan 
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tangkap juga masih sederhana. Perahu, pancing, bubu, tombak, panah 
ikan, dan lain-lain adalah beberapa contoh di antara teknologi 
sederhana dimaksud. Beberapa contoh teknologi ini sangat ramah 
lingkungan 
Berkaitan dengan aktualisasinya, Aliong Mus (2018), menegaskan 
aktualisasi nilai kearifan lokal bagi pembangunan di pulau Taliabu, 
seperti pandangan Friedman (1992) mengemukakan delapan 
prasyarat dalam pemberdayaan masyarakat lokal, yakni: ruang hidup 
yang memadai, pengelompokan sosial, keikutsertaan dalam jaringan 
sosial, alokasi waktu yang mencukupi, penguasaan informasi, 
peralatan produksi, keterampilan, akses terhadap sumber finansial. 
Hal ini sejalan dengan empat dimensi kebudayaan yang perlu 
diperhatikan dalam pembangunan masyarakat lokal menurut 
Kutanegara (2014), yang meliputi: 
a. Pelibatan konsepsi lokal tentang status-status dan peran sosial 

yang terdapat di masyarakat 
b. Pola pengaturan hak yang berlaku dalam masyarakat lokal 
c. Akses dan kontrol dalam masyarakat lokal (bersifat terbuka dan 

komunal) berbeda dengan yang dibentuk oleh negara 
d. pengaturan kekuasaan dan pola pengambilan keputusan 

(partisipatif; pemimpin bukan penguasa, melainkan ‘wakil’, atau 
‘representasi). 

e. Pandangan kedua ahli di atas dapat digunakan sebagai jalan 
menuju transformasi dan aktualisasi kearifan lokal dalam proses 
pembangunan. Masih bertahannya berbagai tradisi dalam adat 
istiadat masyarakat pulau Taliabu merupakan modal dasar 
penting dalam pembangunan berbasis budaya lokal dan 
partisipatif di Taliabu. Masih bertahan dan berfungsinya adat 
istiadat dalam masyarakat Taliabu akan membuat adat istiadat 
tersebut tetap hidup (Soekamto, 1988). Berbagai kebijakan 
pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu hingga saat ini 
mendapatkan dukungan dari masyarakat lokal daerah ini. 
Pertimbangan tradisi dan nilai budaya lokal senantiasa mendapat 
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perhatian penting melalui pelibatan masyarakat lokal dalam 
penyusunan dan implementasi program pembangunan. 

Demikianlah sehingga partisipasi masyarakat lokal dalam program-
program pemerintah sangat mudah digerakkan. Tentu saja karena 
adanya pemahaman yang baik terhadap program pemerintah oleh 
masyarakat dan tingginya kesadaran warga terhadap pentingnya 
dukungan yang mereka berikan demi pembangunan dan kemajuan 
daerahnya. Beberapa waktu lalu, pemerintah Kabupaten Pulau 
Taliabu telah melakukan penyusunan sejarah dan budaya masyarakat 
Pulau Taliabu (saat ini sedang proses pencetakan) sebagai wujud 
komitmen pemda dalam melestarikan kebudayaan. Selain itu, wujud 
pelestarian dan sosialisasi nilai budaya Taliabu juga akan 
diselenggarakan secara formal di sekolah-sekolah dasar melalui 
kurikulum muatan lokal di sekolah dasar. Iniadalah beberapa bentuk 
nyata dukungan pemerintah terhadap upaya pelestarian budaya di 
Taliabu.  

6.5.3 Pembangunan Berbasis Spiritual 
Meskipun secara digit kita dapat menunjukkan perbedaan antara spiritual 
dengan agama, yakni dalam spiritual tak ada ketentuan khusus tentang 
bagaimana seseorang itu menjalankan praktek-praktek spiritualnya. Sedangkan 
di dalam agama, untuk menjalankan tiap-tiap bagian dari ajarannya terdapat 
ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan khusus untuk menjalankannya. 
Akan tetapi dengan penuh kesadaran dalam tulisan ini penulis mencoba tidak 
terlalu digit menempatkan perbedaan antar keduanya. Penulis berkeinginan 
antara makna spiritual dan agama adalah dua kosa kata yang memiliki aspek-
aspek yang boleh dipersamakan sebagai suatu nilai penghambaan kepada sang 
Pencipta dan nilai hakiki yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat, 
berinteraksi sosial, mengupayakan mencapai kehidupan yang sejahtera, bagi 
manusia  yang mengakui adanya sang pencipta itu. 

Sesungguhnya Agama memiliki andil yang amat besar dalam proses 
pembangunan di suatu negara. Pernyataan ini dipertegas oleh Eddy Kristiyanto 
(2008), bahwa gama memiliki peran penting dalam pembangunan di 
masyarakat. Banyak pihak menyetujui pendapat ini. Namun yang menjadi 
permasalahannya adalah cara yang dipakai oleh agamawan untuk membangun 
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masyarakat melalui agama. Banyak pendapat mengatakan bahwa agama 
terlalu memfokuskan dirinya terhadap pikiran tentang ilahi melulu. Agama 
memiliki suatu fundamentalisme yang menganggap dirinya tidak dapat 
diganggu gugat dan selalu benar adanya baik melalui sikap dan tindakan 
agama tersebut. Namun hal inilah yang menjadi dasar pokok pembicaraan kita. 

Menurut kelompok, agama memang bertanggungjawab dalam pembangunan 
masyarakat. Hal ini dikarenakan visi dan misi agama–melalui nilai-nilai luhur 
yang terkandung di dalamnya–dalam kepercayaannya memang berfungsi 
demikian. Namun apabila melihat pernyataan diatas, terkesan bahwa agama 
tidak memainkan perannya dalam masyarakat. Agama hanya ada sebatas 
sebagai pembangun spiritualitas masyarakat tanpa ada tindakan konkret yang 
dapat dirasakan masyarakat. Kelompok setuju apabila dikatakan bahwa harus 
ada perubahan diskursus teologi khususnya di Indonesia dari yang 
supranaturalis menjadi teologi yang berorientasikan dan berwajahkan dunia. 

Maksudnya disini adalah agama dalam peranannya dalam pembangunan 
masyarakat bertindak secara konkret dalam masyarakat itu sendiri. Semua 
dikarenakan objek yang sebenarnya agama harus tangani adalah manusia yang 
mengalami penderitaan. Mereka adalah bagian dari dunia, mereka itu dunia. 
Oleh karena itu sering ditekankan bahwa walaupun manusia harus 
memisahkan dirinya dari dunia menolak segala kenikmatan yang 
menjerumuskannya ke dalam dosa namun sebenarnya dunia yang seperti 
itulah objek kerasulan agama. Agama dalam teologinya yang berwajahkan 
dunia menggumuli kerepotan dunia, kesejahteraan umum rakyat. 

Apabila agama hanya diam saja atas segala tindakan yang mengguncang dan 
mengganggu kesejahteraan umum rakyat, hal tersebut menandakan bahwa 
agama sama sekali tidak menjalankan fungsinya di dunia dan sudah tidak 
relevan lagi bagi dunia. Agama sebaiknya mulai lebih memperhatikan rakyat 
di negaranya dengan bertindak secara konkret dalam dunia. Namun yang 
menjadi pertanyaan bagi kelompok adalah bagaimanakah yang dimaksud 
dengan bertindak konkret dalam dunia? Kelompok menjawab bahwa salah 
satu anggota kelompok teringat tentang khotbah seorang pendeta saat 
melakukan Ibadah senin pagi di Universitas Kristen Duta Wacana yang 
bertemakan terbuka yang menyakitkan. Disini ia mengatakan bahwa, gereja 
harus mulai terbuka dengan segala tantangan dunia yang ada. 

Memang terbuka begitu menyakitkan, misalnya apabila kita terbuka untuk 
menerima dan bersedia membangun relasi yang baik dengan agama lain atau 
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bahkan masyarakat yang memiliki tingkat sosial yang berbeda, sedikit banyak 
hal ini akan memengaruhi diri kita sendiri. Belum lagi kecemasan-kecemasan 
lain yang menjadi momok menakutkan bagi beberapa orang, misalnya anak 
mereka menikah dengan orang beragama bersebrangan dengan mereka akibat 
mengijinkan anaknya bergaul dengannya, dan lain-lain. Namun pendeta 
tersebut menekankan bahwa memang tanggungjawab gereja untuk melayani di 
dunia yang penuh dengan tantangan ini, bukan hanya sibuk mengurusi dan 
memperhatikan jemaatnya sendiri karena siapa lagi yang harus melayani 
mereka apabila bukan gereja. 

Menurut kelompok, kurangnya perhatian agama Kristen terhadap rakyat kecil 
menjadikan agama Kristen agama yang borjuis. Bahkan agama sering 
melupakan tanggungjawab sosial dan politisnya. Agama memang sudah 
memiliki poin-poin penting yang menjadi nilai luhur mereka yang sebenarnya 
harus dilakukan secara konkret. Aplikasi agama dalam hiduplah yang menurut 
kelompok lebih penting daripada hanya membicarakan pikiran tentang 
keilahian dan membuat orang terjebak dalam teologi klasik yang spekulatif. 

Kelompok juga menyetujui apabila lembaga-lembaga agama menjalankan 
peranannya dalam dunia dengan cara berelasi bersama lembaga-lembaga 
lainnya (berpolitik). Menurut kelompok, hal inilah jalan yang baik untuk 
membangun masyarakat agar tercipta suatu kehidupan bermasyarakat yang 
sejahtera, berkeadilan dan damai. Melaluinya, agama mendorong  masyarakat 
untuk peduli akan lingkungan sekitarnya, tidak hanya dirinya sendiri. Dengan 
contoh konkret tersebut, agama benar-benar menjalankan dan 
memperjuangkan hukum cinta kasihnya kepada dunia. 

Secara tegas sebenarnya kelompok menyetujui bahwa agama dalam 
peranannya di dunia tidaklah masalah apabila menggunakan jalur politik untuk 
mengaplikasikan cinta kasihnya kepada dunia. Bagaimanapun jalurnya yang 
digunakan agama dalam mengatasi penderitaan rakyat menurut kelompok 
tidaklah menjadi masalah apabila digunakan dengan baik tanpa ada unsur-
unsur yang sifatnya merusak agama itu sendiri. Berpolitik menjadi tantangan 
besar bagi agama dalam menyampaikan visi dan misinya dalam dunia 
sehingga menciptakan kesejahteraan umum rakyat. 

Selanjutnya bagaimana sesungguhnya Peranan  agama dalam pembangunan 
ilmu dan teknologi nasional, seperti yang dikemukakan oleh Arief Furchan 
(2008), bahwa dalam membahas peranan agama dalam pengembangan iptek 
nasional ini, saya tidak akan berbicara secara teoritik umum.  Mengingat iptek 



Bab 6 Pembangunan Berbasis Kebudayaan, Kearifan lokal, dan Spiritual 113 

 

yang kita bicarakan adalah iptek dalam konteks nasional, maka peranan yang 
dimainkan oleh agama dalam hal ini pun berada dalam konteks nasional pula.  
Dengan demikian, pertanyaan yang ingin saya jawab dalam bagian ini adalah: 
Bagaimanakah peran yang diharapkan oleh bangsa Indonesia dari agama 
dalam kaitannya dengan pengembangan iptek nasional 

Ada beberapa kemungkinan hubungan antara agama dan iptek 

1. Berseberangan atau bertentangan 
2. Bertentangan tapi dapat hidup berdampingan secara damai 
3. Tidak bertentangan satu sama lain 
4. Saling mendukung satu sama lain, agama mendasari pengembangan 

iptek atau iptek mendasari penghayatan agama. 

Pola hubungan pertama adalah pola hubungan yang negatif, saling tolak.  Apa 
yang dianggap benar oleh agama dianggap tidak benar oleh ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Demikian pula sebaliknya. Dalam pola hubungan seperti ini, 
pengembangan iptek akan menjauhkan orang dari keyakinan akan kebenaran 
agama dan pendalaman agama dapat menjauhkan orang dari keyakinan akan 
kebenaran ilmu pengetahuan.  Orang yang ingin menekuni ajaran agama akan 
cenderung untuk menjauhi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
dikembangkan oleh manusia. Pola hubungan pertama ini pernah terjadi di 
zaman Galileio-Galilei. Ketika Galileo berpendapat bahwa bumi mengitari 
matahari sedangkan gereja berpendapat bahwa matahari lah yang mengitari 
bumi, maka Galileo dipersalahkan dan dikalahkan.  Ia dihukum karena 
dianggap menyesatkan masyarakat 

Pola hubungan ke dua adalah perkembangan dari pola hubungan pertama.  
Ketika kebenaran iptek yang bertentangan dengan kebenaran agama makin 
tidak dapat disangkal sementara keyakinan akan kebenaran agama masih kuat 
di hati, jalan satu-satunya adalah menerima kebenaran keduanya dengan 
anggapan bahwa masing-masing mempunyai wilayah kebenaran yang 
berbeda. Kebenaran agama dipisahkan sama sekali dari kebenaran ilmu 
pengetahuan. 

Konflik antara agama dan ilmu, apabila terjadi, akan diselesaikan dengan 
menganggapnya berada pada wilayah yang berbeda. Dalam pola hubungan 
seperti ini, pengembangan iptek tidak dikaitkan dengan penghayatan dan 
pengamalan agama seseorang karena keduanya berada pada wilayah yang 
berbeda. Baik secara individu maupun komunal, pengembangan yang satu 
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tidak memengaruhi pengembangan yang lain. Pola hubungan seperti ini dapat 
terjadi dalam masyarakat sekuler yang sudah terbiasa untuk memisahkan 
urusan agama dari urusan negara/masyarakat. 

Pola ke tiga adalah pola hubungan netral. Dalam pola hubungan ini, kebenaran 
ajaran agama tidak bertentangan dengan kebenaran ilmu pengetahuan tetapi 
juga tidak saling memengaruhi. Kendati ajaran agama tidak bertentangan 
dengan iptek, ajaran agama tidak dikaitkan dengan iptek sama sekali. Dalam 
masyarakat di mana pola hubungan seperti ini terjadi, penghayatan agama 
tidak mendorong orang untuk mengembangkan iptek dan pengembangan iptek 
tidak mendorong orang untuk mendalami dan menghayati ajaran agama. 
Keadaan seperti ini dapat terjadi dalam masyarakat sekuler. Karena 
masyarakatnya sudah terbiasa dengan pemisahan agama dan 
negara/masyarakat, maka. ketika agama bersinggungan dengan ilmu, 
persinggungan itu tidak banyak mempunyai dampak karena tampak terasa 
aneh kalau dikaitkan.  Mungkin secara individu dampak itu ada, tetapi secara 
komunal pola hubungan ini cenderung untuk tidak menimbulkan dampak apa-
apa. 

Pola hubungan yang ke empat adalah pola hubungan yang positif. Terjadinya 
pola hubungan seperti ini mensyaratkan tidak adanya pertentangan antara 
ajaran agama dan ilmu pengetahuan serta kehidupan masyarakat yang tidak 
sekuler.  Secara teori, pola hubungan ini dapat terjadi dalam tiga wujud: ajaran 
agama mendukung pengembangan iptek tapi pengembangan iptek tidak 
mendukung ajaran agama, pengembangan iptek mendukung ajaran agama tapi 
ajaran agama tidak mendukung pengembangan iptek, dan ajaran agama 
mendukung pengembangan iptek dan demikian pula sebaliknya. 

Dalam wujud pertama, pendalaman dan penghayatan ajaran agama akan 
mendukung pengembangan iptek walau pengembangan iptek tidak akan 
mendorong orang untuk mendalami ajaran agama.  Sebaliknya, dalam wujud 
ke dua, pengembangan iptek akan mendorong orang untuk mendalami dan 
menghayati ajaran agama walaupun tidak  sebaliknya terjadi.  Pada wujud ke 
tiga, pengembangan iptek akan mendorong orang untuk lebih mendalami dan 
menghayati ajaran agama dan pendalaman serta penghayatan ajaran agama 
akan mendorong orang untuk mengembangkan iptek. 

Hubungan Agama dan Pengembangan Iptek Dewasa Ini, apakah peranan 
agama terhadap pengembangan iptek seperti yang diharapkan itu telah 
terjadi?" Dari pengamatan selama ini, saya rasa peranan seperti itu belum 
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terjadi.  Pola hubungan antara agama dan iptek di Indonesia saat ini baru pada 
taraf tidak saling mengganggu. Pengembangan iptek dan pengembangan 
kehidupan beragama diusahakan agar tidak saling tabrak pagar masing-
masing. Pengembangan agama diharapkan tidak menghambat pengembangan 
iptek sedang pengembangan iptek diharapkan tidak mengganggu 
pengembangan kehidupan beragama. Konflik yang timbul antara keduanya 
diselesaikan dengan kebijaksanaan. 

Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu ada polemik di surat kabar tentang 
tayangan televisi swasta yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama 
(misalnya, penonjolan aurat wanita, cerita perselingkuhan, ds.).  Fihak yang 
berkeberatan mengatakan bahwa hal itu dapat merusak mental masyarakat.  
Tetapi, fihak yang tidak berkeberaan dengan acara seperti itu mengatakan 
bahwa 'kalau anda tidak senang dengan acara itu, matikan saja televisinya. 

Perusahaan  televisi swasta adalah perusahaan yang harus memikirkan 
keuntungan dan ia akan berusaha menayangkan film yang digemari 
masyarakat.  Kalau masyarakatnya senang film sex dan sadis, maka film itu 
pulalah yang akan memperoleh rating tinggi dan diminati oleh pemasang iklan.  
Ini adalah pemikiran yang sekuler, yang memisahkan urusan dagang dari 
agama.  Tugas pengusaha adalah mencari untung sebanyak-banyaknya, sedang 
mendidik kehidupan beragama masyarakat adalah tugas guru agama dan 
ulama. Kasarnya, tugas setan memang menggoda manusia sedang 
mengingatkan manusia adalah tugas nabi. Polemik ini diselesaikan dengan 
penerapan sensor intern dari perusahaan televisi swasta. 

Kini adegan ciuman bibir antara lelaki perempuan, yang biasa kita lihat di 
bioskop, tidak akan kita temukan di televisi. Film "Basic Instinct" yang 
ditayangkan di televisi beberapa waktu yang lalu telah dipotong sedemikian 
rupa sehingga steril dari adegan sex yang panas.Ada pula konflik antara ajaran 
agama dan ajaran ilmu pengetahuan yang diselesaikan dengan cara 
menganggapnya "tidak ada atau sudah selesai" padahal ada dan belum 
diselesaikan. Sebagai contoh adalah teori tentang asal usul manusia yang 
diajarkan di sekolah 

Guru biologi mengajarkan bahwa menurut sejarahnya, manusia itu berasa dari 
suatu jenis tertentu yang kemudian pecah menjadi dua cabang: yang satu 
mengikuti garis pongid yang akhirnya menjadi kera modern, yang lain 
mengikuti garis manusia yang berkembang mulai dari manusia kera purba 
sampai ke manusia modern. Guru agama Islam mengajarkan bahwa, 
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berdasarkan dalil-dalil naqli, manusia itu diciptakan oleh Allah s.w.t. dalam 
bentuknya seperti sekarang. (Lihat buku teks Biologi SMU untuk kelas tiga 
dan bandingkan dengan buku teks Pendidikan Agama Islam di SMU). 

Ini adalah pertentangan teori yang klasik, antara teori evolusi dan teori ciptaan, 
yang pernah melanda Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu. Di dunia 
ilmu pengetahuan, konflik itu tetap berlangsung sampai sekarang walaupun 
kelompok pendukung teori ciptaan ini jumlahnya makin sedikit jika 
dibandingkan dengan mereka yang mempercayai teori evolusi. Di bidang ilmu, 
konflik antara teori yang satu dengan yang lain adalah wajar dan merupakan 
rahmat (Konflik semacam inilah yang menimbulkan paradigma baru dalam 
ilmu pengetahuan dan menghasilkan teori-teori baru. Akan tetapi, jika konflik 
semacam ini diajarkan di sekolah tanpa diselesaikan, maka kebingungan lah 
yang akan menjadi akibatnya. Di Amerika, konflik ini diselesaikan dengan 
melarang diajarkannya teori ciptaan di seluruh sekolah negeri. 

Di Indonesia, konflik di sekolah ini tidak diselesaikan dan dianggap tidak ada.  
Pelajaran Biologi hanya mengajarkan teori evolusi dalam bidang biologi dan 
pura-pura tidak tahu bahwa ajaran agama Islam, Kristen, dan Katolik 
menganut faham creationism (manusia diciptakan). Sebaliknya, Pendidikan 
Agama Islam mengajarkan teori ciptaan dan menyalahkan teori evolusi tanpa 
menjelaskan di mana letak kesalahan teori evolusi itu (padahal, sampai saat ini, 
teori evolusi ini masih menjadi tulang punggung ilmu hayat (biologi).  Secara 
teoritis, keadaan seperti ini akan menghasilkan lulusan SMA yang bingung di 
bidang asal usul manusia (barangkali gurunya pun bingung). 

Kemudian Anwar Firmansyah1dan Tiffany Setyo Pratiwi (2019), menjelaskan 
bahwa introduksi mengenai modernisasi mulai mengalami reorientasi pasca 
pertengahan abad ke-20. Keterlibatan pengaruh agama dalam narasi 
pembangunan mulai dikesampingkan, bahkan diasumsikan bahwa 
pengaruhnya dalam proses pembangunan sebagai ancaman. Dalam narasi 
modern, agama lebih dipandang sebagai private matters, bukan sebagai public 
matters untuk diturut sertakan dalam kemaslahatan umum. 

Topik-topik pluralism dapat dikatakan bangkit menjadi salah satu isu utama 
yang terus digulirkan pasca reformasi. Hal ini setidaknya mengindikasikan dua 
kemungkinan. Pertama, ada keinginan kuat bangsa ini untuk meningkatkan 
kerukunan antar golongan masyarakat sebagai bangsa dengan identitas yang 
multikultural dan heterogen. Kedua, hal ini dapat pula menjadi pertanda bahwa 
masih bermasalahnya aspek pluralisme di tataran masyarakat akar rumput 
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sehingga harus terus digodok agar segera berada pada level ideal yang 
diharapkan.  

Sepertinya, kemungkinan kedua inilah yang harus mendapatkan perhatian 
yang lebih serius. Jika kita refleksikan dari hasil-hasil studi terkini mengenai 
topik terkait pluralisme, terlebih yang berangkat dari motif keagamaan, sebagai 
contoh hasil studi Ali-Fauzi tentang Pola-pola Konflik Keagamaan di 
Indonesia (1990-2008) yang menemukan bahwa dalam rentang periode 
tersebut, setidaknya terjadi 832 insiden konflik keagamaan di Indonesia, 
dengan 34 persen di antaranya berakhir dengan kekerasan. 

Dalam kurun waktu 19 tahun tersebut, tercatat pula konflik beragama telah 
memakan setidaknya 55 ribu korban jiwa serta rusaknya 1.993 bangunan, 
termasuk di antaranya 70 rumah ibadah. Secara akumulatif, isu-isu berbasis 
sektarian, isu komunal dan pemahaman yang berujung pada aksi terorisme 
menjadi pemicu utama terjadinya konflik keagamaan yang menimbulkan 
kerugian cukup masif tersebut. Merujuk pada data yang lebih kontemporer, 
sepertinya permasalahan ini tidak pula mengalami perbaikan yang signifikan. 
Berangkat dari laporan Komnas HAM tentang Kebebasan Beragama dan 
Berkeyakinan, selama 2016 saja terdapat 97 pengaduan mengenai pelanggaran 
kebebasan beragama dan berkeyakinan. Angka tersebut naik dari tahun 
sebelumnya yang hanya berjumlah 87 pengaduan. Klaim kebenaranyang 
diperkokoh oleh aspek solidaritas afektif sering menjadi landasan bagi 
kelompok-kelompok beragama untuk kemudian bersikap permisif dan 
menjustifikasi aksi-aksi kekerasan yang dilakukan.3Memprihatinkannya lagi, 
dua aspek ini pula yang sering dijadikan komoditas untuk tujuan-tujuan politis. 
Sebagai gambaran, kita ambil saja kontestasi dinamika kampanye & Pilkada 
DKI sepanjang 2016-2017 lalu. Dalam sebuah seminar berjudul Analisis 
Demografis Pilkada di Indonesia, Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan 
UGM mengungkapkan bahwa kampanye berbasis agama menjadi pola 
kampanye paling potensial dalam meningkatkan dukungan elektoral dan 
tercatat paling sering digunakan oleh masing-masing kontestan. 

Penggunaan isu-isu segmental untuk kepentingan politik semacam ini tentu 
saja berpeluang mempertegas politik identitas berlandaskan keagamaan yang 
memiliki kecenderungan buruk untuk berujung pada sikap intoleransi dan 
saling mengintimidasi antar golongan umat. Dari rentetan konflik keagamaan 
yang ada, kita tidak perlu pula bersikap naif untuk melihat bahwa umat muslim 
sebagai kelompok pemeluk agama  mayoritas di Indonesia menjadi kelompok 
yang paling sering terseret ke dalam arus konflik tersebut. Meskipun secara 
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ideal, perihal nilai kebenaran (truth) dan solidaritas sebagai doktrin yang 
digunakan untuk berkonflik atau dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan 
yang berujung pada konflik-konflik horizontal, dapat menjadi energi yang luar 
biasa pula jika diarahkan untuk kepentingan-kepentingan pembangunan. 

Namun,secara institusional maupun konstitusional terdapat semacam 
hubungan canggung antara entitas Islam dengan entitas Negara yang sering 
kali ditemukan di negara-negara dengan muslim sebagai masyarakat 
mayoritasnya. Hubungan canggung yang dimaksud adalah pemerintah dan 
organisasi Islam misalnya yang sering berbeda pandangan dalamsebuah 
kebijakan hingga ketegangan-ketegangan. Hal ini berangkat dari apatisme—
baik dari perspektif modernisme Barat bahkan tak jarang pula dari kelompok 
masyarakat muslim  itu sendiri mengenai sejauh mana Islam dapat dijadikan 
sebagai fondasi membangun negara  melalui tawaran yang empiris. 

Konsepsi kecanggungan antar kedua entitas ini terlihat pula dari tesis Geertz 
dari studinya di Jawa dan Maroko yang mengungkap bahwa berkembangnya 
paham sufisme di kedua kawasan tersebut menimbulkan tendensi untuk 
mensakralkan jabatan politik yang ironisnya memicu stagnansi bagi 
perkembangan politik itu sendiri. Lalu adakah kemungkinan untuk 
mengarahkan energi yang luar biasa besar tersebut untuk tujuan yang lebih 
produktif, seperti halnya guna memotori pembangunan? Berikut kita coba kaji 
secara lebih lanjut. Mengurai Keberkaitan Agama dan Pembangunan: Konflik 
atau Kooperatif, hal merupakan sebuah wacana yang sudah lama ada dalam 
pembahasan ilmu sosial. Bahkan boleh dikatakan rasionalitas yang menjadi 
salah satu pilar pembangunan lahir dari dialektika keagamaan, seperti yang 
dituangkan Max Weber dalam esainya berjudul The Protestant Ethic And The 
Spirit Of Capitalism. 

Pengamatan Weber terhadap tradisi Judeo Christian dari era ide-ide Katolisme, 
Lutherianisme, terutama fokusnya pada etika Calvinisme sebagai masyarakat 
Kristen Puritan yang doktrinnya mulai muncul pada abad ke-16an 
memberikan sumbangsih luar biasa dalam perdebatan di lingkup akademik 
mengenai berlangsungnya transformasi tatanan masyarakat dari era 
tradisionalis menuju masyarakat baru yang hidup berlandaskan rasionalitas. 
Diketahui dari tesis Weber setidaknya terdapat dua doktrin utama kepercayaan 
yang diinisiasi oleh John Calvin tersebut yang pada akhirnya 
memposisikannya pada etika rasionalitas. Pertama, Calvinisme, layaknya 
aliran agama lainnya, tetap percaya bahwa Tuhan sebagai zat yang 
menciptakan alam semesta. Yang membedakannya ialah, Calvinisme 
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meyakini bahwa setelah proses penciptaan selesai, Tuhan tidak memiliki 
kepentingan lagi untuk bermanifestasi terhadap perkembangannya (no longer 
manifesting an overweening interest in its development). 

Tidak ada lagi pengamatan Tuhan secara lebih lanjut terhadap setiap kejadian 
yang dilakukan, yang didengar, bahkan yang diucapkan dan yang menjadi 
pikiran ummat-Nya. Oleh karena itu, Weber menyimpulkan bahwa penganut 
aliran Calvinisme memiliki kebebasan untuk berfikir & bertindak mengenai 
urusan-urusan duniawi, fisik dan perihal material lainnya. Kedua, Calvinisme 
percaya bahwa setiap  perilaku individu pada akhirnya memiliki ganjarannya 
masing-masing yang dipredeterminasikan sejak lahir dan tak terungkap hingga 
setelah kematian (salvation or damnation in the afterlife). 

Manusia manapun tidak akan mengetahui bagaimana takdir Tuhan yang telah 
ditetapkan terhadap mereka, bahkan bagi yang taat beragama sekalipun. 
Namun, bukannya terjebak dalam hedonisme duniawi untuk menghindar dari 
takdir yang telah ditentukan tersebut, penganut aliran Calvinisme malah 
terbentuk secara disiplin untuk berusaha keras di dunia, bukan untuk tujuan 
keduniaan, melainkan untuk terpilihagar termasuk ke dalam golonganorang-
orangsuci (saints) yang mendapatkan takdir kebahagian di akhirat. Weber 
mengamati bahwa dua prinsip inilah yang akhirnya memunculkan etos 
dikalangan penganut aliran Calvinisme yang ia istilahkan sebagai ‘inner-
worldly asceticism’ Inner-worldy menunjukkan perilaku keterbukaan 
penganut Calvinisme terhadap realitas sosial-ekonomi dan asceticism merujuk 
pada usaha dan kerja keras bukan untuk tujuan duniawi semata sebagai 
fundamen utamanya, namun lebih kepada kepentingan religius-transendental. 

Prinsip inilah yang sedikit banyak juga bersinggungan dengan semangat 
kapitalisme di mana terdapataspek investasi dan penumpukkan keuntungan 
yang dihasilkan dari proses investasi tersebutyang menjadikan penganut 
Calvinisme cenderung merepresentasikan ‘manusia ekonomi modern’ melalui 
basis kepercayaannya. Konsolidasi para elite politik, tokoh keagamaan dan 
aktor yang memiliki akses terhadap sumber informasi dapat menjadipilar 
dalammentransformasikan isu-isu identitas keagamaanyang masihberada pada 
tataran klaim kebenaran (truth claim) danpotensial memicu konflik untuk 
diarahkan kepada hal-hal yang lebih konstruktif  melalui pemanfaatan ikatan 
afektif (ummat) yang telah tersedia. 

Memang kita tak bisa menyangkal fakta bahwa sejak awal reformasi, ragam 
konflik yang boleh dikatakan mencuat dengan bernuansa agamaterjadi. 
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Konflik di Poso, Ambon, Ketapang, Mataram merupakan beberapa bukti 
konflik yang bernuansa agama.Adanya potensi kerawanan konflik-konflik 
bernuansa agama bisa ditekan dengan adanya  kegiatan dialog yang diprakasai 
pemuka-pemuka agama, dengan menitikberatkan untuk menyumbang 
pemikiran-pemikiran yang konstruktif bukan malah sebaliknya kepada 
masyarakat. Karena pemerintah membutuhkan dukungan seluruh elemen 
bangsa untuk mampu mencapai tujuan positif dalam keberkaitan agama 
terhadap pembangunan dan modernisasi. 

Padahal kondisi di masyarakat Indonesia sendiri yang kesehariannya tak 
terlepas dari ritual keagamaan tentu membentuk pola interaksi yang cenderung 
menekankan pada dinamika religiusitas, baik Islam, Kristen, Hindu, maupun 
Buddha. Agama nyatanya memang memiliki peran penting dalam mendukung 
pembangunan berkelanjutan di Indonesia “Kota Santri” adalah metafora yang 
ditujukan untuk beberapa kota di Indonesia yang memiliki banyak pondok 
pesantren 

Fenomena tersebut bukan saja dipahami dalam kacamata sosiologis, apalagi 
sekedar simbolistik semata. Keberadaan mereka harus dimaknai lebih filosofis 
dan secara intelektualitas berkontribusi bagi pembangunan negeri 
ini.Pembangunan yang membutuhkan proses yang terus menerus ke arah yang 
lebih baik pada hakekatnya sangat bergantung pada fungsi-fungsi elemen 
bangsa yang beragama secara matang, berdemokrasi secara berkeadilan, dan 
penuh kepedulian terhadap sesama. Namun, adanya aksi Bela Islam di 
penghujung tahun 2016 yang awalnya berakhir dengan chaos (‘411’) berbalik 
180 derajat menjadi aksi damai pada aksi selanjutnya (‘212’), adalah aksi yang 
melibatkan dua unsur besar religiusitas dan unsur nasionalisme. 
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7.1 Pendahuluan 
Pemberdayaan masyarakat memiliki konsep dasar sebagai dasar dalam 
menjalankan pemberdayaan masyarakat. Istilah konsep merupakan 
generalisasi suatu gagasan atau gambaran mental yang dinyatakan sebagai 
simbol atau kata. Konsep dapat juga diasumsikan sebagai komponen dari 
pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Definisi 
konsep yaitu penyusun utama dalam filsafat pemikiran manusia dan 
pembentukan pengetahuan ilmiah. Istilah konsep berasal dari bahasa latin 
conceptum, yang artinya suatu yang telah dimengerti. Konsep merupakan 
penjabaran dari suatu gagasan atau gambaran mental yang diasumsikan 
menjadi simbol atau kata (Prasetyo, 2015). Pemberdayaan masyarakat 
mencakup beberapa konsep, seperti pembangunan yang berpijak  pada 
masyarakat (community-based development) dan pembangunan masyarakat 
(community development) serta pada tahap berikutnya timbul istilah 
pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat (driven development).  

Batliwala, (2007) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses yang 
menggeser kekuatan sosial dalam tiga cara kritis, yaitu: (a) menantang ideologi 
(seperti kasta dan gender) yang membenarkan dan menopang ketidaksetaraan 
sosial; (b) mengubah pola akses dan kontrol yang ada diatas sumber daya 
ekonomi, alam dan intelektual; dan (c) mengubah struktur kelembagaan yang 
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memperkuat dan menopang ketidaksetaraan kekuasaan yang ada, seperti 
keluarga, pasar dan negara bagian.  

Pemberdayaan merupakan paradigma pembangunan yang perhatiannya fokus 
pada semua aspek penting dari manusia dan lingkungannya, yakni aspek 
intelektual (pengembangan sumberdaya manusia), aspek material dan fisik 
serta aspek manajerial (Mulyawan, 2016). Maiorano et al, (2020) 
pemberdayaan adalah fenomena multi-domain yang dapat terjadi pada derajat 
yang berbeda di-berbagai bidang kehidupan seseorang atau sekelompok orang.  

Asal kata masyarakat dari bahasa inggris yaitu society yang artinya 
masyarakat, istilah society berasal dari bahasa latin yaitu societas yang artinya 
kawan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat berarti sekumpulan manusia 
yang hidup secara bersama, memiliki kepentingan yang sama, bekerja sama 
dan sudah mempunyai tatanan kehidupan, norma, sikap serta adat istiadat yang 
ditaati dalam lingkungannya (Dwi, 2016). Masyarakat merupakan sekumpulan 
manusia yang hidup secara bersama dalam satu kesatuan dan saling 
berinteraksi menurut sistem budaya tertentu yang bersifat berkesinambungan 
dan terikat oleh perasaan bersama (Koentjaraningrat, 2010). Masyarakat 
didefinisikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki hubungan 
dan berbagai kesamaan seperti adat istiadat, sikap, perasaan dan budaya yang 
membentuk suatu kelembagaan.  

Pada program pendekatan pemberdayaan, proses pelaksanaan pembangunan 
dilakukan dengan menghargai masyarakat, karena melibatkan masyarakat 
mulai proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan dalam  bentuk 
partisipasi, bukan mobilisasi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam  
pembangunan yaitu ikut merumuskan, merencanakan, melaksanakan dan 
mengawasi pelaksanaan program pembangunan. Masyarakat tidak hanya 
sebagai subyek, tetapi juga merupakan sebagai obyek pembangunan. Sebagai 
subyek pembangunan masyarakat  sebagai penerima manfaat pembangunan, 
dan sebagai obyek, masyarakat merupakan sasaran yang harus dipenuhi 
kebutuhan dan kesejahteraan-nya melalui pembangunan. Hal ini akan 
mengakibatkan masyarakat merasa  ikut memiliki dan bertanggung jawab 
untuk memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang telah dibuat. 
Mubarak (2010) dalam (Prasetyo, 2015), mengatakan program pemberdayaan 
tidak boleh dilaksanakan hanya dalam satu siklus saja dan diberhentikan pada 
suatu tahapan tertentu, tetapi harus terus berkelanjutan dan kualitasnya terus 
ditingkatkan dari satu tahapan ke-tahapan selanjutnya.  
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Tujuan pemberdayaan adalah melatih masyarakat agar mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan agar mampu mandiri untuk keluar dari 
kesenjangan, kemiskinan dan ketidakberdayaan. Indikator kemiskinan yaitu 
pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan. Indikator 
keterbelakangan yaitu rendahnya produktivitas dan sumberdaya manusia yang 
lemah (Rakhman, 2020). 

Menurut Sumarjo et al (2008) dalam Siregar (2012) ada beberapa ciri-ciri 
masyarakat yang sudah berdaya, yaitu:  

a. Sudah dapat mengerti tentang diri dan potensi yang dimilikinya 
b. Dapat merencanakan dan mengantisipasi dampak perubahan yang 

akan terjadi ke depan 
c. Dapat mengarahkan dirinya sendiri 
d. Mempunyai kemampuan untuk berembuk atau berunding 
e. Mempunyai posisi tawar untuk melakukan kerjasama dengan pihak 

lain yang saling menguntungkan 
f. Bertanggungjawab atas segala perbuatan dan tindakan yang telah 

dilakukan. 
 

7.2 Pengertian Pemberdayaan 
Masyarakat 
Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang 
menerapkan nilai-nilai sosial. Program pemberdayaan masyarakat 
menggambarkan paradigma baru pembangunan yang bersifat terpusat (people 
centred), empowering, participatory and sustainable (Chambers, 1996). 
Program pemberdayaan masyarakat bukan untuk membuat masyarakat selalu 
tergantung pada program pemberian bantuan (charity), akan tetapi 
memberikan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kepada mereka 
untuk belajar mandiri agar dapat membangun dan memajukan diri kearah 
kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan. Program pemberdayaan 
masyarakat mempunyai prinsip bahwa setiap apa yang kita nikmati, sebaiknya 
dihasilkan dari usaha sendiri (Kartasasmita, 1996; Mulyawan, 2016).  
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Sipahelut, (2010) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses 
pemindahan kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok masyarakat 
untuk menjadikan kelompok masyarakat menjadi produktif dalam mencapai 
kesejahteraan hidup. Pada prinsipnya,  pemberdayaan  diletakkan pada 
kekuatan individu maupun sosial. Undang Undang Republik Indonesia No. 6, 
2014) tentang desa, pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk 
meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui 
pengembangan keterampilan, sikap, pengetahuan, perilaku, kemampuan, 
kesadaran dengan menggunakan sumberdaya untuk menetapkan program, 
kebijakan, kegiatan dan pendampingan yang memprioritaskan kebutuhan 
masyarakat.  

Pemberdayaan masyarakat sebagai proses di mana orang atau sekelompok 
orang secara aktif dan terlibat dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi 
dan mampu membuat keputusan dalam menghadapi berbagai faktor yang 
memengaruhi kehidupan mereka untuk merumuskan dan melaksanakan 
kebijakan dalam perencanaan, pengembangan dan pemberian layanan serta 
mengambil tindakan untuk mencapai perubahan yang diinginkan (Luisi and 
Hamel, 2020). Foy (1994) mengatakan pemberdayaan masyarakat merupakan 
upaya untuk memberikan kewenangan kepada seseorang atau sekelompok 
orang agar suara mereka didengar untuk memberikan konstribusi terhadap 
perencanaan dan keputusan yang memengaruhi komunitas-nya.  

 
Gambar 7.1: Model-Model Pemberdayaan Masyarakat (teori-

politik.blogspot) 
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Gambar 7.1 menggambarkan model-model pemberdayaan masyarakat yang 
terdiri dari 3 model yakni  

1. Model daun, merupakan model pemberdayaan yang menunjukkan 
tindakan kreatif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang 
tidak berdaya 

2. Model Batang, merupakan model pemberdayaan untuk meningkatkan 
sumberdaya manusia (sikap & mental), mempermudah masyarakat 
untuk mendapatkan akses kesehatan, pendidikan & informasi.  

3. Model Akar, merupakan model pemberdayaan yang merumuskan 
tentang kebijakan, perubahan sistem dan perubahan struktur yang 
akan terjadi. Model ini yang sangat memihak kepada masyarakat, 
karena terdapat pembuatan kebijakan atau regulasi yang mengatur 
tentang program pemberdayaan yang akan dilaksanakan. 

Pemberdayaan masyarakat (Community Empowerment) merupakan usaha 
untuk meningkatkan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat sehingga 
masyarakat mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan 
pembangunan secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan 
bentuk penegakan demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang berasal 
dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan hasilnya juga untuk dinikmati oleh 
rakyat. Konsep ekonomi yang dimaksud adalah kepemilikan modal, 
penguasaan teknologi, akses pasar serta keterampilan. Kegiatan pembangunan 
yang dilakukan pemerintah harus dibarengi dengan membangkitkan partisipasi 
masyarakat yang lebih besar pada kegiatan yang dilakukan. Maksud dari 
pemberdayaan masyarakat adalah untuk mengembangkan kemandirian dan 
kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya dengan 
kesadaran dan partisipasi dalam pembangunan.  

Mardikanto (2014) dalam Riadi (2017) mengatakan ada enam tujuan 
pemberdayaan masyarakat, yaitu : 

1. Memperbaiki kelembagaan (better institution). Lembaga masyarakat 
berperan penting dalam proses kehidupan suatu kelompok sosial. 
dengan hadirnya kelembagaan suatu, maka masyarakat mempunyai 
aturan dan norma untuk melakukan perbaikan kegiatan pembangunan 
dan bisa menjadi wadah menjalin jaringan kemitraan usaha dengan 
pihak lain.  
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2. Memperbaiki usaha (better business), melaksanakan pelatihan untuk 
meningkatkan keterampilan dan produktivitas sumberdaya manusia 
atau karyawan.  

3. Memperbaiki pendapatan (better income), dengan melibatkan 
masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, maka akan 
menambah pendapatan masyarakat, karena masyarakat akan 
memperoleh upah. 

4. Memperbaiki lingkungan (better environment), partisipasi 
masyarakat dalam melakukan pembangunan merupakan cara terbaik 
untuk memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan 
lingkungan seringkali disebabkan teknologi yang digunakan oleh 
manusia.  

5. Memperbaiki kehidupan (better living), pemberdayaan masyarakat 
akan membuat pendapatan masyarakat meningkat apabila seluruh 
proses pelaksanaan kegiatan memakai skema padat karya, karena 
akan melibatkan banyak tenaga manusia, pada akhirnya kan 
memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.  

6. Memperbaiki masyarakat (better community), pemberdayaan 
masyarakat akan memperbaiki kehidupan masyarakat apabila setiap 
ada pembangunan selalu melibatkan masyarakat pada proses 
pelaksanaan, hal ini dapat mengurangi  kriminalitas. 
 

7.3 Teori Pemberdayaan Masyarakat 
Menurut Sutrisno (2005) dalam Ulumiyah, Gani and Mindarti (2020), terdapat 
lima kategori utama dalam pengembangan konsep pemberdayaan masyarakat 
yaitu: 

1. Perencanaan dari bawah (buttom up planning), yaitu proses 
perencanaan pembangunan yang selalu melibatkan dan memberikan 
peran kepada masyarakat, mulai dari proses perencanaan sampai 
pelaksanaan kegiatan. 
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2. Partisipasi (participation), keikutsertaan semua actor dalam setiap 
kegiatan, yang dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. 

3. Berkelanjutan, yaitu melakukan keerjasama dengan masyarakat, agar 
program pembangunan yang telah direncanakan dapat dilakukan 
secara berkesinambungan. 

4. Keterpaduan, yaitu kegiatan menyelaraskan antara kebijakan dengan 
strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.  

5. Keuntungan sosial dan ekonomi, setiap kegiatan yang dilakukan 
berdampak positif positif, baik secara sosial maupun ekonomi kepada 
masyarakat  

Menurut Prasetyo (2015), ada beberapa teori pemberdayaan yaitu: 

1. Teori Ketergantungan 
Teori ketergantungan berhubungan dengan kekuasaan dalam bentuk 
kepemilikan modal. Untuk menggapai kondisi berdaya, kuat dan 
mandiri, maka masyarakat harus memiliki ilmu pengetahuan atau 
knowledge sebagai modal yang kuat. orang yang memiliki 
knowledge dan modal, maka kelompok itu akan berdaya dan 
mempunyai kekuasaan.  
Teori ketergantungan berasumsi bahwa keterbelakangan dan 
kemiskinan merupakan akibat dari penghisapan surplus atas negara 
pinggiran, karena negara pinggiran wajib mengembalikan bantuan 
kapital atau modal dan teknologi kepada negara pendonor (Dos 
Santos, 1971 dalam (Wasidi, 2014). Teori ketergantungan 
memberikan rekomendasi kepada negara pinggiran yaitu untuk keluar 
dari kemiskinan dan keterbelakangan, maka negara pinggiran harus 
memutuskan kerjasama berupa bantuan investasi maupun teknologi 
dengan negara pendonor. Negara pinggiran harus berani mengambil 
keputusan mengelola sendiri sumberdaya alam secara mandiri dengan 
memberdayakan masyarakat dalam setiap proses pembangunan 
(Wasidi, 2014) 
Menurut Rakhman, (2020) terdapat tiga model ketergantungan yakni 
1) ketergantungan modal, yaitu negara berkembang selalu bergantung 
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kepada negara maju untuk membiayai pelaksanaan pembangunan 
dinegaranya, 2) ketergantungan industri, yaitu pengendalian 
dilakukan dengan kekuasaan ekonomi dalam bentuk industri, 3) 
ketergantungan teknologi, yaitu penguasaan terhadap suplus industri 
dilakukan dengan monopoli teknologi industri. 

2. Teori Sistem 
Teori sistem merupakan teori yang menggambarkan interaksi antara 
sub-sub sistem dengan sistem sebagai suatu unit seperti serikat buruh, 
masyarakat dan organisasi pemerintah. Jika terdapat beberapa bagian 
yang berbeda dalam melakukan hubungan fungsional yang tetap, 
membuat suatu kesatuan, dan membentuk bagian-bagian tersebut 
saling berinteraksi satu sama lain, maka kerusakan yang terjadi pada 
satu bagian akan mengakibatkan kerusakan secara keseluruhan, hal 
ini disebut sistem (Saniyyah, 2015). 
Parsons (1991) dalam Zaman et al (2018) mengatakan teori sistem 
yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari banyak elemen/sub sistem yang 
saling saling tergantung satu sama lain. Suatu sistem sosial dapat 
bertahan (survive), apabila mempunyai empat fungsi AGIL yaitu : A 
(Adaptation), G (Goal), I (Integration), L (Latency). Skema AGIL 
menjelaskan empat fungsi dasar yang harus ada dalam suatu sistem 
sosial agar tercipta keseimbangan di antara bagian-bagian tersebut. 

3. Teori Ekologi 
Krisis ekologi telah melanda dunia termasuk Indonesia. Persoalan 
lingkungan hidup merupakan masalah yang diakibatkan oleh 
pembangunan ekonomi yang liberalistik dan aplikasi teknologi yang 
begitu maju. Secara tidak langsung, apa yang telah diperbuat oleh 
manusia, telah memunculkan persoalan lingkungan, seperti 
pencemaran air dan udara, krisis keanekaragaman hayati, kekeringan, 
erosi tanah maupun degradasi lahan. Untuk mengatasi agar kerusakan 
lingkungan tidak bertambah parah, maka masyarakat maupun 
pemerintah harus belajar paradigma dan etika ekologi yang akan 
menjadi inspirasi untuk membuka ruang tumbuhnya gerakan 
pertanian organik, gerakan pemberdayaan masyarakat dalam 
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pelaksanaan pembangunan dan gerakan untuk menjaga kelestarian 
lingkungan yang akan kita wariskan kepada generasi yang akan 
datang (Adiwibowo, 2007).  

4. Teori Konflik 
Konflik akan selalu ada selama manusia juga masih ada, begitupun di 
dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam saling berinteraksi, semua 
orang akan saling bergaul dan bersinggungan, dari pergaulan tersebut 
sering terjadi konflik. Akibat konflik yang kemudian disadari 
menghasilkan kerugian bagi pihak yang berkonflik (Chalid, 2005). 
Bagi orang yang menyadari bahwa konflik itu tidak baik, maka orang 
tersebut akan menempuh cara damai untuk kembali hidup bersama. 
Timbulnya konflik karena terjadinya tidak seimbangnya antara 
permintaan dan ketersediaan yang menciptakan kelangkaan. Banyak 
orang yang selalu mementingkan diri sendiri dan menempuh segala 
cara untuk mendapatkan keinginannya, disisi lain ada orang yang 
tidak senang apabila tidak senang dengan cara seperti itu, hal seperti 
ini bisa menjadi pemicu konflik.  
Zaman et al., (2018), dalam teori konflik Karl Marx mengatakan, 
untuk mencapai suatu tujuan, seringkali suatu individu atau 
kelompok mengorbankan individu atau kelompok yang lain, ketika 
hal itu terjadi, maka muncullah konflik. Kelompok yang tergolong 
kuat akan selalu selalu berusaha meningkatkan posisi dan menjaga 
dominasinya. Perubahan akan terjadi, karena akibat kontradiksi 
antara kekuatan-kekuatan dengan hubungan-hubungan produksi. 
Hasil dari kontradiksi adalah revolusi.  

5. Teori Konstruktivisme 
Arti dari konstruktivisme adalah bersifat membangun. Dalam ilmu 
filsafat pendidikan, konstruktivisme merupakan upaya membangun 
tata hidup dengan budaya modern yang mengembangkan 
kemampuan, pemahaman dan keterampilan dalam proses 
pembelajaran. Istilah  konstruktivisme memiliki pengertian tentang 
belajar yang lebih mengutamakan proses daripada hasil. Hasil yang 
diperoleh dari belajar merupakan hasil yang sangat penting, akan 
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tetapi proses yang digunakan dengan cara dan strategi dalam belajar 
jauh lebih penting. Manusia, perilaku dan lingkungan akan 
berinteraksi secara timbal balik merupakan asumsi dari teori 
Konstuktivisme dan teori kognitif sosial (Suparlan, 2019). 
Di dalam proses pemberdayaan masyarakat, pendekatan belajar 
dengan teori konstruktivisme perlu diupayakan dan diterapkan agar 
masyarakat mampu mengkonstruksi pemahaman untuk berubah 
kearah yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat tetap menegakkan 
aturan atau norma yang baik dan benar yang sudah menyatu 
dimasyarakat, yaitu gotong-royong, keikhlasan, kebersamaan, saling 
memahami, kerja keras yang harus diterapkan dan dikonstruksi 
sendiri oleh masyarakat untuk mendapatkan perubahan yang 
memberikan kekuata. Hubungan antara konstruktivisme dengan 
pemberdayaan yaitu masyarakat dapat belajar untuk mendapatkan 
ilmu (knowledge) yang kemudian diaplikasikan kepada masyarakat 
yang lain agar lebih kuat dan berdaya. 

Menurut Noor (2011)terdapat tiga aspek yang dapat dikaji dalam upaya untuk 
memberdayakan masyarakat yaitu : 

1. Enabling, yaitu membuat masyarakat mempunyai potensi untuk dapat 
berkembang. Semua masyarakat mempunyai kemampuan untuk 
mandiri dan bisa dikembangkan lebih lanjut.   

2. Empowering, yaitu mengelola  dan memanfaatkan potensi yang 
dimiliki masyarakat dengan menyediakan sarana prasarana yang 
dibutuhkan dan membuka peluang (opportunities) usaha yang akan 
membuat masyarakat mendapatkan penghasilan. Cara yang ditempuh 
yaitu dengan melakukan pelatihan atau peningkatan kapasitas untuk 
meningkatkan keterampilan dan kemampuan manajerial. 

3. Protecting, yaitu melakukan perlindungan dan berpihak kepada 
masyarakat yang tidak berdaya. Membuat regulasi yang jelas dan 
tegas untuk melindungi golongan yang lemah, untuk mencegah 
terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat 
atas yang lemah. 
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7.4 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat 
Dalam kegiatan program pemberdayaan masyarkat perlu ada prinsip-prinsip 
yang harus dipegang dalam memberdayakan suatu masyarakat baik di deda 
maupun diperkotaan. Banyaknya masyarakat yang belum bisa 
memberdayakan dirinya padahal mereka memiliki potensi baik dari segi SDM 
(Sumber Daya Manusia) maupun SDA (Sumber Daya Alam) yang ada 
disekitar mereka. Umumnya prinsip pemberdayaan masyarakat sebagaimana 
pengalaman penulis sebagai fasilitator perlu ada ada beberapa  prinsip yang 
harus diterapkan dalam pembedayaan masyarakat yakni kesetaraan, 
partisipatif, swadaya, berkelanjutan, transparansi dan akuntabilitas.  

Menurut Najiati (2005) dalam Riadi (2017), untuk mensukseskan sebuah 
program pemberdayaan masyarakat, terdapat empat prinsip yang harus 
disosialisasikan yakni : 

1. Kesetaraan, yaitu semua masyarakat mempunyai kedudukan yang 
sama dengan lembaga dan pemangku kepentingan baik pria maupun 
wanita dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Setara berarti 
sejajar atau sederajat. Dinamika yang dibangun adalah 
mengembangkan dan berbagi pengalaman, pengetahuan, serta 
keahlian masing-masing yang kemudian digunakan secara bersama. 
Masing-masing pihak saling menghargai dan belajar bersama. 

2. Partisipatif, merupakan suatu dorongan mental dan emosional dari 
seseorang atau sekelompok orang yang menggerakkan mereka secara 
bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan ikut 
bertanggungjawab di dalamnya. Pembangunan yang efektif 
membutuhkan partisipasi masyarakat dan pembuat kebijakan 
(stakeholders) dalam menyusun rancangan program sampai 
pelaksanaan kegiatan 

3. Swadaya, merupakan kekuatan sendiri. Prinsip swadaya yaitu 
mengutamakan kemampuan masyarakat dan sumberdaya lokal dalam 
melaksanakan pembangunan. Masyarakat mempunyai kemampuan, 
keterampilan, pengetahuan tentang kendala dan masalah yang 
dihadapi, mengetahui keadaan lingkungannya, serta mampu bekerja 
secara mandiri dalam mengatasi masalahnya, karena masyarakat 
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mempunyai kemauan, tenaga kerja dan budaya yang sudah lama 
dipatuhi. Hal ini harus diimplementasikan dan dijadikan modal dasar 
untuk proses pemberdayaan. Bantuan dari pihak lain yang bersifat 
materil hanya dijadikan penunjang bukan sebagai prioritas. 

4. Berkelanjutan, kegiatan pemberdayaan didesain untuk terus berjalan, 
meskipun awalnya kedudukan atau peran pendamping lebih 
berpengaruh dibanding masyarakat, akan tetapi secara perlahan, 
peran pendamping akan semakin berkurang, bahkan akhirnya 
dihapus, karena masyarakat sudah bisa mengelola kegiatannya 
sendiri. 



 

Bab 8 

Pembangunan Berbasis 
Pemberdayaan 

 

 
8.1 Pendahuluan 
Tulisan ini bertujuan buat menguraikan tentang pemberdayaan warga untuk 
tingkatkan kesejahteraan. Banyaknya isi berkaitan dengan pengembangan serta 
pemberdayaan warga akhir-akhir ini lumayan menyita atensi publik bertepatan 
dengan menguatnya uraian warga buat mengambil peran secara lebih 
partisipatif dan tentunya emansipatif dalam proses pembangunan. Keadaan ini 
berimplikasi pada terus terbukanya kesempatan aktivis- aktivis sosial buat turut 
dan dalam kegiatan pembangunan berbasis komunitas.  

Ekspansi yang diketahui dari konsepsi pembangunan yang kian memberi celah 
bagi masyarakat hendaknya mampu berperan serta saat dalam proses 
pembangunan sehingga ketercapaian pembangunan mengacu pada kebutuhan 
dengan cara menggunakan kemampuan yang tersedia guna pembaharuan 
kecakapan hidup masyarakat. Langkah pembangunan bermula berkembang 
secara dinamis cocok dalam keadaan kemajuan era. Matriks update yang 
menonjolkan pembangunan ekonomi sejak ditinggalkan sebab tidak bisa 
menanggapi perkara sosial semacam kemelaratan, kekejian, disparitas, serta 
keterbelakangan (Giddens, 2000). Pola pembangunan sehabis itu bergeser ke 
arah pendekatan warga yang tadinya bagaikan obyek pembangunan, saat ini 
jadi poin Pembangunan. Cara pandang ini agar komunitas memberikan tempat 
utama buat prakarsa, pluralitas teritorial, serta kearifan lokal (Cochrane, 2010). 
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Pembangunan berbasis warga menciptakan warga yang berdaya serta 
berbudaya. Keberdayaan membolehkan suatu warga bertahan serta tingkatkan 
diri buat menggapai kesuksesan. Beberapa warga berdaya dalam hal kesehatan 
raga, mental, terdidik, kokoh serta berbudaya. Tradisi tersebut diupayakan agar 
tingkatkan harkat serta martabat lapisan masyarakat untuk meredam angka 
kemiskinan, ketidaktahuan, ketidaksehatan, serta ketertinggalan. Buat 
mendesak warga berdaya dengan metode menghasilkan hawa ataupun 
atmosfer yang membolehkan kemampuan warga tumbuh. Pengembangan 
energi tersebut dicoba dengan mendesak, memotivasi, serta membangkitkan 
pemahaman hendak kemampuan yang dipunyai warga. Validasi tertera 
mencakup pengadaan bermacam masukan dan merambah jalan masuk pada 
beranekaragam peluang yang ada. Penduduk selaku pelaku aktor intelektual 
pembangunan, dengan inti pemberdayaan bahwa perubahan manajemen 
kelompok menuju kesejahteraan bersama (Seyfang & Haxeltine, 2012) Cara 
jitu dalam pemberdayaan dijadikan buat keluar dari skema kemiskinan, 
ketidaktahuan serta kemunduran  mengarah pada kesejahteraan. Mengawali 
berwirausaha wajib mempunyai kejelian dalam memandang kesempatan usaha 
serta sanggup bertahan di seluruh masa pertumbuhan dunia usaha. Kreativitas 
yang dibentuk bersumber pada inovasi buat mempunyai nilai tambah, berikan 
khasiat, menghasilkan lapangan pekerjaan, buat menciptakan sesuatu produk 
yang baru dan bisa bermanfaat untuk orang lain. 

 

8.2 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 
Partisipatif 
Kemampuan sumberdaya warga dalam pembangunan berbasis warga bisa 
dimaksud bagaikan usaha mengganti sumberdaya yang bertabiat potensial jadi 
aktual. Pada dasarnya pemanfaatan kemampuan sumberdaya warga ini wajib 
dimaksud bagaikan usaha menggunakan ataupun memobilisasi sumberdaya 
yang tadinya belum sempat dijamah, namun bisa pula berarti tingkatkan energi 
khasiat ataupun optimalisasi sumberdaya yang tadinya belum digarap. Buat 
menggunakan kemampuan sumberdaya warga dibutuhkan mutu manusia yang 
mempunyai keahlian yang inovatif. Sehingga sumberdaya manusia ialah 
sumber energi pembangunan dalam menggapai kesejahteraan. Sumber energi 
manusia (human capital) menempati peran serta kedudukan yang sangat berarti 
dalam pembangunan bagaikan pengelola serta pelakon pembangunan yang 
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bisa membagikan khasiat serta revisi kehidupan serta kesejahteraan manusia 
(Theresia, et al., 2014). Contoh lain pada hal ekonomi hijau saat ini menjadi 
fokus, karena masalah-masalah lingkungan disebabkan oleh kondisi 
masyarakat yang miskin, lemahnya peran serta masyarakat dan komitmen 
institusi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan itu sendiri (Faried, 
2020). 

Fokus ini berhubungan dengan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. 
Dalam pandangan ini pemberdayaan menjadi hasil dari partisipasi masyarakat 
yang dibuktikan melalui pemberdayaan. Bagi sebagian orang hubungan 
tersebut diperebutkan atau bahkan bertentangan. Mereka memegang partisipasi 
itu dapat menyebabkan pemberdayaan tetapi lebih biasanya menandakan co-
option atau berfungsi untuk menutupi paksaan. Sepertiga pendekatan melihat 
partisipasi dan pemberdayaan sebagai perjalanan pada lintasan yang sama dari 
margin ke pusat pembangunan. Masyarakat optimis mempertimbangkan 
bahwa ini menandakan transformasi progresif pembangunan menjadi lebih 
humanis dan demokratis. Versi yang lebih pesimistis menemukan perubahan 
dalam konsep mereka sendiri, dengan alasan bahwa mereka bergeser dari 
menyuarakan tantangan radikal ke pembangunan ortodoksi untuk merupakan 
sarana penggabungan instrumental. 

Hubungan antara pemberdayaan dan partisipasi, maka, tidak dapat dihindari 
politik. Nilai yang berbeda memengaruhi bagaimana istilah didefinisikan dan 
bagaimana pengembangan itu sendiri dipahami. Entri ini mengasumsikan 
definisi pembangunan sebagai upaya yang disengaja untuk melakukan 
perubahan sosial dan ekonomi melalui aparatur administrasi proyek, program, 
dan kebijakan yang mungkin dapat di sebut sebagai industri pengembangan. 
Pandangan alternatif lain mengatakan bahwa pembangunan diperuntukkan 
bagi seluruh proses perubahan, tapi ini nampaknya mengambil terlalu luas area 
yang mau direalisasikan.  

Ini berarti bahwa jumlah total daya dapat meningkat dengan keberhasilan 
pengejaran individu dan tujuan kolektif, sehingga pemberdayaan yang tidak 
berdaya dapat dicapai dalam ketertiban sosial yang ada tanpa efek negatif yang 
signifikan pada yang kuat. Beberapa pekerjaan feminis membedakan 
kekuasaan atas orang lain dari kekuasaan dalam diri sendiri atau kekuasaan 
untuk mewujudkan potensi seseorang sendiri, dan menunjukkan bahwa 
kekuasaan mungkin positif dan memungkinkan, seperti kekuatan kreativitas 
atau kemampuan untuk menyelesaikan konflik. 
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Pemberdayaan semakin banyak diidentifikasi dengan perempuan. Sebagai 
pengakuan gender menjadi lebih utama, sehingga pemahaman pemberdayaan 
bergeser menjadi lebih sejalan dengan liberalisme politik dan ekonomi yang 
dominan lembaga pengembangan (Batliwala, 2007). Untuk mengidentifikasi 
pemberdayaan sebagai adanya pilihan, penggunaan pilihan, dan pencapaian 
pilihan.  

Ketika pemberdayaan dan partisipasi begitu sering bercampur bersama, itu 
layak mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa berbedanya 
mereka. Apakah pemberdayaan dipandang sebagai proses atau hasil, sebagai 
kolektif atau individu, fokusnya adalah pada orang-orang dan perbedaan nyata 
yang dicapai untuk mereka. Sebaliknya, partisipasi hanya menunjukkan 
keterlibatan dengan institusi, gerakan, atau acara: fokusnya adalah pada 
tindakan, bukan aktor. Yang telah dikatakan, tindakan dijiwai dengan makna. 
Partisipasi dapat dilihat menganugerahkan legitimasi, komitmen sinyal, 
meningkatkan rasa kepemilikan, dan memberikan berbagi dalam kekuasaan.  

Ada dua pandangan perkembangan sebagai industri yang bertujuan untuk 
mempromosikan perubahan sosial, ekonomi, dan politik atau, secara lebih 
luas, proses perubahan sejarah itu sendiri. Mengambil defenisi yang lebih 
sempit, seperti yang telah dilakukan menarik perhatian ke tiga poin. Yang 
pertama adalah bahwa ini adalah wilayah rumah partisipasi tetapi belum tentu 
pemberdayaan. Masuk akal untuk berbicara tentang memperluas dan 
pendalaman tingkat partisipasi dalam proyek, program, dan kebijakan. 
Minimal, entitas ini membutuhkan partisipasi untuk berfungsi. Mereka juga 
membutuhkannya untuk menunjukkan legitimasi. Proyek, program, dan 
kebijakan membutuhkan populasi. Jika orang-orang terlibat, maka penting 
bahwa mereka diperlakukan dengan cara-cara yang menghormati pengetahuan 
dan martabat mereka dan yang memberi mereka kesempatan untuk tumbuh, 
berkembang, bersenang-senang, dan berolahraga, jika mereka ingin 
melakukannya. Penting juga bahwa mereka dapat menarik diri setiap kali 
mereka ingin dan bahwa mereka diminta untuk melakukan waktu dan sumber 
daya hanya untuk tingkat di yang mereka merasa nyaman. Ini mungkin disebut 
partisipasi yang bertanggung jawab. 

Pemberdayaan menjadi konsep yang sama sekali berbeda, dan tidak jelas 
bahwa struktur administrasi adalah rumah alaminya. Hal ini, tentu saja, 
ditebang agar sesuai, sehingga pemberdayaan ekonomi berarti mendapatkan 
penghasilan yang lebih tinggi. Perpaduan pribadi dan politik, individu dan 
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kolektif, pemikiran dan tindakan yang menjanjikan pemberdayaan tampaknya 
sesuatu yang sama sekali lebih besar.  

Poin kedua yang mengidentifikasi pembangunan dengan aparatur administrasi 
kebijakan, program, dan proyek memperjelas adalah bahwa ada batasan-
batasan di sekitar itu bisa mencapai. Beberapa visi pemberdayaan adalah 
utopis, membayangkan perubahan struktural revolusioner, penggulingan 
sistem kapitalis dunia. Ini bukan sesuatu yang akan pernah dicapai melalui 
cara-cara administratif. Partisipasi dalam sistem seperti itu pasti akan dibatasi. 
Pemberdayaan, jika itu terjadi sama sekali, akan bertahap, masalah mengintai 
wilayah baru, bukan penggulingan sistemik. Mungkin saja menjadi baik untuk 
menghadapi ini dengan kerendahan hati dan kejujuran yang lebih besar.  

Poin ketiga, bagaimanapun, menunjukkan mengapa kejujuran seperti itu sulit 
dicapai. Pembangunan dapat, yang menjadi masalah administrasi dan birokrasi 
tetapi juga memiliki sesuatu untuk dijual. Partisipasi menjadi bagian penting 
dari ini karena industri perlu menjual dagangannya kepada publik, untuk 
mendaftarkan masyarakat dalam program-programnya dan rencana, dan 
bagian dari apa yang dijualnya adalah gagasan demokratis tentang 
pembangunan itu sendiri. Tapi, lebih dari sini, apa yang industri 
pengembangan harus menjual adalah masa depan, visi dunia bebas dari 
kelaparan tanpa ketakutan.  

Akan selalu memiliki kecenderungan untuk berbicara tentang pemberdayaan 
ekonomi ketika benar-benar mengacu pada beberapa perdagangan kecil. Dan, 
dalam menggalang orang untuk visi itu, itu akan selalu berusaha untuk 
mengendalikan mereka dan menggunakannya untuk tujuannya sendiri. 
Munculnya konsepsi pemberdayaan masyarakat, bermula pada pandangan 
yang memposisikan masyarakat sebagai subyek dari keberhasilan suatu 
pembangunan. Maka, wajar saja jika motif ini menggambarkan keinginan 
bilamana pemberdayaan menitikberatkan dari cara bagaimana kontribusi atau 
alihkan sebagian kekuasaan, kekuatan ataupun kapabilitas warga, organisasi 
ataupun perindividu hendaknya jadi lebih berdaya.  
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8.3 Dilema Pembangunan Masyarakat: 
Benarkah Efektif? 
Tidak mudah untuk mengatakan apa yang benar-benar memberdayakan dalam 
pekerjaan pengembangan masyarakat.  Setiap definisi operasional akan selalu 
membawa bias tertentu tergantung pada kacamata konseptual yang dipakai.  
Yang jelas bahwa dalam sebagian besar pemberdayaaan, sebagian besar 
waktu, memerlukan pemberdayaan orang lain biasanya pemegang kekuasaan 
saat ini. Selain itu, konteks lokal yang berbeda dapat membuat tindakan yang 
sama kadang-kadang memberdayakan, di lain waktu tidak. Juga, 
memberdayakan orang-orang dalam pekerjaan develpoment komunitas 
kadang-kadang berbahaya; dapat memicu tindakan represif oleh pihak 
berwenang.  

Pemberdayaan bukanlah hasil dari satu peristiwa; ini adalah proses 
berkelanjutan yang memungkinkan orang untuk memahami, meningkatkan, 
dan menggunakan kapasitas mereka untuk mengontrol dan mendapatkan 
kekuasaan dengan lebih baik atas kehidupan mereka sendiri. Ini memberi 
orang pilihan dan kemampuan untuk memilih, serta untuk mendapatkan lebih 
banyak kontrol atas sumber daya yang mereka butuhkan untuk meningkatkan 
kondisi mereka.  Ini memperluas 'ruang politik (Akatiga, 2010) di mana proses 
penilaian, analisis, serta tindakan beroperasi di komunitas mana pun. 

Yang berikut adalah dalam pendekatan pengembangan masyarakat yang 
mapan mulai dari pengiriman layanan, peningkatan kapasitas dan mobilisasi 
sosial ketika menilai tingkat yang mereka dapat benar-benar memberdayakan 
orang seperti yang terlihat melalui kacamata penulis.  

Ada beberapa hal menjadi catatan penulis : 

1. Mereka harus disesuaikan dengan setiap situasi individu yang 
digadingkan dan dapat diubah dan digunakan sesuai kebutuhan.   

2. Tidak adanya informasi praktis, jaringan dan pelatihan, kegiatan yang 
menghasilkan pendapatan seringkali tidak layak. 

3. Kegiatan pendukung untuk membantu pemasaran atau pembelian 
barang secara massal umumnya tidak ada. Akibatnya, dana kredit 
mikro untuk perempuan mampu meningkatkan pendapatan rumah 
tangga. 
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4. Awalnya pinjaman bertujuan untuk tujuan produktif seperti 
perdagangan kecil, pengembangan ternak, produksi kue atau industri 
rumah tangga lainnya, atau untuk membeli input pertanian. Namun, 
mengingat kurangnya sumber kredit lain di banyak komunitas, 
beberapa responden telah menggunakan dana tersebut untuk tujuan 
yang tidak produktif seperti membeli kulkas atau ubin lantai.  
 

8.4 Sinergi Pemberdayaan Melalui 
Pertumbuhan Dan Pemerataan Bagi 
Perempuan 
Pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi pusat untuk mewujudkan hak-
hak perempuan dan kesetaraan gender. Pemberdayaan ekonomi perempuan 
mencakup kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara merata di pasar 
yang ada; akses mereka ke dan kontrol atas sumber daya produktif, akses ke 
pekerjaan yang layak, kontrol atas waktu, kehidupan, dan tubuh mereka 
sendiri; dan peningkatan suara dan partisipasi yang bermakna dalam 
pengambilan keputusan ekonomi di semua tingkatan dari rumah tangga ke 
lembaga. Kesetaraan gender tidak hanya menjadi hak asasi manusia yang 
mendasar, tetapi juga fondasi yang diperlukan untuk dunia yang damai, 
makmur, dan berkelanjutan. 

 
Gambar 8.1: Perkembangan Indeks Perempuan Gender Tahun 2010-2018 

(Kemenpppa & BPS, 2019) 
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Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menaksir keikutsertaan antusias aktif 
wanita dalam tiingkatkan aktivitas ekonomi keluarga. Memberdayakan 
perempuan dalam ekonomi dan menutup kesenjangan gender di dunia kerja 
adalah kunci untuk mencapai Agenda 2030 untuk Pembangunan 
Berkelanjutan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya 
pada tujuan 5, untuk mencapai kesetaraan gender, dan tujuan 8, untuk 
mempromosikan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak 
untuk semua; juga tujuan 1 untuk mengakhiri kemiskinan, tujuan 2 tentang 
ketahanan pangan, tujuan 3 tentang memastikan kesehatan dan tujuan 10 
dalam mengurangi ketidaksetaraan. 

 
Gambar 8.2: Indeks Pembangunan Gender Provinsi Tahun 2018. 

(Kemenpppa & BPS, 2019) 

Ilustrasi data di atas bahwa IPM perempuan dan pria semakin mendekati 100, 
maka semakin baik kesetaraan gender suatu wilayah. Capaian IPG tahun 2018 
terendah pada Provinsi Papua dengan 80,11% serta tertinggi terletak di 
Provinsi Sulawesih Utara, sedangkan 19 provinsi IPG nya masih dibawah 
nasional. Ketika lebih banyak wanita bekerja, ekonomi tumbuh. 
Pemberdayaan ekonomi perempuan mendorong produktivitas, meningkatkan 
diversifikasi ekonomi dan kesetaraan pendapatan selain hasil pembangunan 
positif lainnya. (International Monetary Fund, 2018) Sebagai contoh, 
meningkatkan tingkat ketenagakerjaan perempuan di negara-negara OECD 
agar sesuai dengan Swedia, dapat meningkatkan PDB lebih dari USD 6 triliun. 
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Meningkatkan pencapaian pendidikan perempuan dan anak perempuan 
berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi perempuan dan pertumbuhan 
ekonomi yang lebih inklusif. Pendidikan, peningkatan, dan keterampilan 
kembali selama kursus kehidupan - terutama untuk mengimbangi transformasi 
teknologi dan digital yang cepat yang memengaruhi pekerjaan sangat penting 
bagi kesehatan dan kesejahteraan wanita dan gadis, serta peluang dan 
partisipasi generasi pendapatan mereka di pasar tenaga kerja formal.  Tetapi, 
bagi sebagian besar wanita, keuntungan signifikan dalam pendidikan belum 
diterjemahkan ke dalam hasil pasar tenaga kerja yang lebih baik (UN Women, 
2016).  

Kesetaraan ekonomi perempuan baik untuk bisnis. Perusahaan sangat 
diuntungkan dengan meningkatnya peluang kerja dan kepemimpinan bagi 
perempuan, yang terbukti meningkatkan efektivitas dan pertumbuhan 
organisasi. Diperkirakan bahwa perusahaan dengan tiga wanita atau lebih 
dalam fungsi manajemen senior mencetak skor lebih tinggi di semua dimensi 
kinerja organisasi. Dalam jumlah tersebut perempuan menjadi kekuatan yang 
luar biasa dalam menunjang pembangunan serta perkembangan ekonomi. 
Dalam perihal ini dibutuhkan komitmen bersama terhadap upaya 
menanggulangi masalah-masalah yang dihadap wanita dalam menghapus 
kendala-kendala yang membatasi terwujudnya kesetaraan serta keadilan 
gender dalam bermacam bidang tercantum pada bidang ekonomi baik dari 
pihak lain ataupun wanita bagaikan pelakon ekonomi (Budiarto & Budiarto, 
2019). 

Partisipasi ekonomi perempuan membantu mendorong pertumbuhan di tingkat 
nasional dan mengurangi kemiskinan di masyarakat dan rumah tangga. 
Masyarakat yang memanfaatkan keterampilan, bakat, dan waktu dengan lebih 
baik akan lebih mungkin makmur. Wanita sering lebih mungkin daripada pria 
untuk menggunakan pendapatan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan 
keluarga. Meningkatkan penghasilan perempuan dapat memperkuat tangan 
mereka dalam pengambilan keputusan di rumah tangga mereka. 

Perempuan tetap lebih miskin daripada pria secara global, sehingga dalam 
mempromosikan pertumbuhan ekonomi secara internasional, pekerjaan 
diperlukan untuk memastikan perempuan dapat berpartisipasi dalam 
kehidupan ekonomi dan mendapat manfaat yang adil dari melakukannya. Ini 
dapat mempromosikan kesetaraan dan mengarah pada pemberdayaan, 
meskipun seringkali hanya meningkatkan beban waktu perempuan dan 
berkontribusi pada peningkatan eksploitasi dan kekerasan. Analisis yang 
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cermat dan intervensi yang dipertimbangkan partisipasi ekonomi perempuan 
memberdayakan dan tidak memperburuk ketidaksetaraan atau tempat tidak 
adil beban pada wanita dan anak-anak mereka. 

Mempercepat partisipasi perempuan dalam tenaga kerja berbayar 
mencerminkan komitmen G20 untuk menutup kesenjangan antara tingkat 
partisipasi wanita dan pria sebesar 25 persen pada tahun 2025. Fokus pada 
sektor formal perempuan partisipasi tenaga kerja dalam program 
pemberdayaan penting untuk mendukung hal ini dan memastikan bahwa 
negara-negara berkembang tidak tertinggal lebih jauh.  

Pemberdayaan ini berarti karena situasi, atmosfer, dapat diciptakan, yang 
memungkinkan orang untuk bangkit dan berkembang. Berbagai strategi, 
termasuk desain sesuai era hari ini yang merujuk upaya transformasi bentuk 
kemasyarakatan, ekonomi dan tradi yasing bersumber malalui lingkungan dan 
manusia, dapat dicoba untuk tercapainya harapan pemberdayaan. Fokus utama 
dalam pemberdayaan adalah pengembangan kemandirian. Ini berarti bahwa 
wanita dituntut untuk dapat membantu diri mereka sendiri dalam hal yang 
berbeda, tidak sedikit menyangkut kelangsungan hidup mereka, sebagai bagian 
dari kelompok. Pengalaman, keterampilan, sikap dan ambisi inovatif yang 
rendah adalah status perempuan saat ini, topik yang menyebabkan banyak 
wanita hidup dalam kemiskinan dan marginalisasi. Oleh karena itu di bidang 
ekonomi, perempuan perlu termotivasi untuk menyelesaikan kemiskinan yang 
dihadapi wanita dalam rangka peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan 
ekonomi, seperti promosi modal usaha, promosi tabungan dan peminjaman, 
pengembangan koperasi, dan sebagainya. 
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9.1 Pendahuluan 
Kata pemberdayaan (empowerment) secara dapat dinyatakan sebagai usaha 
memberikan bantuan kepada masyarakat agar berdayaguna dan mampu 
mengoptimalkan segala kemampuan yang dimilikinya agar dapat hidup secara 
mandiri dalam komunitas dan masyarakat tempat tinggalnya. Pemberdayaan 
masyarakat dapat dinyatakan sebagai sebuah usaha yang dilakukan dalam 
mengubah masyarakat dari yang pasif menjadi aktif, masyarakat didorong 
untuk menjadi masyarakat yang mandiri, memiliki pola pikir kritis serta 
mampu mengendalikan dan bertanggungjawab atas peningkatan kualitas 
hidupnya (Adenansi, Zainuddin and Rusyidi, 2015). 

Pembangunan masyarakat pada dasarnya memiliki orientasi dan sasaran lebih 
pada penciptaan kemandirian dan keberdayaan dengan mengedepankan 
aktivitas dari bawah ke atas (bottom up) dan partisipatif. Salah satu bentuk 
alternatif pembangunan masyarakat dapat berupa pemberdayaan masyarakat 
atau pembangunan patisipatif yang berbasis komunitas yang dikenal dengan 
istilah pembangunan berbasis masyarakat (community based development) 
(Nasrullah, Novita and Yusmanizar, 2020). Pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat ini dilakukan agar masyarakat dapat menjadi lebih berdaya dengan 
melakukan penguatan masyarakat melalui prinsip keadilan dan kebersamaan, 
hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan dalam alternatif pembangunan. 
Pembangunan yang tidak mengarah pada pembangunan yang sifatnya terpusat 
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(sentralistik) dan/atau dari atas kebawah (top down) tetapi lebih mengarah 
pada pembangunan partisipasf dan kolaboratif dengan tujuan untuk 
menyatukan kondisi dan potensi lokal adalah bentuk pendekatan yang 
digunakan dalam pengembangan model pembangunan alternatif ini (Hadi, 
2015). 

Dalam pembangunan masyarakat lebih mengarah dan menitikberatkan pada 
kondisi pengimplementasian dari sebuah konsep pemberdayaan masyarakat, 
baik secara substansial maupun secara praktis program pemberdayaan 
masyarakat dalam semua bidang keilmuan untuk dapat memberikan 
pemahaman secara baik oleh semua pihak dan pemangku kepentingan 
(stakeholder) yang ikut terlibah dalam program-program pembangunan 
masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu pemahaman 
terhadap prinsip-prinsip dalam program pemberdayaan masyarakat beserta 
ruang lingkup pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara konsisten 
dan terus menerus terhadap seluruh pihak-pihak terkait dan atau pemangku 
kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam program-program pembangunan 
masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. 

 

9.2 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan 
Masyarakat 
Dalam program pemberdayaan masyarakat dibutuhkan suatu nilai atau kaidah 
dan atau sebuah prinsip yang dapat dijadikan rujukan atau patokan dalam 
pelaksanaannya. Menurut (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2019) 
menyatakan bahwa ada 4 (empat) prinsip yang pada umumnya digunakan 
dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang berbasis masyarakat, yaitu:  

1. Prinsip Kesetaraan,  
2. Prinsip Kemandirian/Keswadayaan,  
3. Prinsip Kolaborasi/Partisipatif, dan  
4. Prinsip Keberlanjutan/Kesinambungan 

Prinsip 4 (empat) ”K” inilah yang dapat dijadikan landasan dalam program  
pembangunan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat, berikut 
ini akan dijabarkan mengenai keempat prinsip tersebut.  
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1. Prinsip Kesetaraan  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Qtmedia kata kesetaraan 
berasal dari ”setara” atau sejajar (sama tingginya dan sebagainya), 
sama tingkatannya (kedudukannya dan sebagainya), dan sepadan atau 
seimbang. 
Makna kata kesetaraan atau kesederajatan mengandung makna bahwa 
memiliki tingkat yang sama, kedudukan yang sama, tidak ada yang 
lebih tinggi ataupun tidak ada yang lebih rendah antara satu sama 
lain. Dibutuhkan suatu pemahaman bersama akan makna kesetaraan 
ini, karena kesetaraan merupakan salah satu prinsip dasar yang 
penting dalam program pemberdayaan masyarakat. Kesetaraan, 
kesederajatan dan atau kesejajaran kedudukan dalam konteks 
pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yakni merujuk pada 
adanya tuntutan kesamaan akan derajat dan kedudukan antara pihak 
masyarakat dengan organisasi ataupun lembaga yang melaksanakan 
program-program pemberdayaan masyarakat ataupun dengan para 
pihak yang ikut terlibat dalam sebuah program pembangunan 
masyarakat. Menghindarkan adanya kesan dominasi kedudukan 
ataupun sub ordinasi kedudukan di antara semua pihak yang akan 
terlibat dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat. Melainkan 
satu tujuan dalam upaya menegakkan dan membangun adanya 
kesamaan derajat dan kesetaraan kedudukan sebagai dasar 
pelaksanaan suatu program. 

Kesetaraan dengan upaya pengembangan berbagai mekanisme seperti: 
pengetahuan, pengalaman dan keahlian serta keterampilan satu sama lain 
merupakan bagian dari dinamika yang diusung. Proses saling belajar akan 
timbul jika masing-masing pihak yang terlibat dalam program 
pemberdayaan mampu untuk saling mengakui akan kelebihan dan 
kekurangan masing-masing. Semua saling memahami adanya kesetaraan 
kedudukan, menghindari adanya anggapan bahwa ada salah satu pihak 
yang diperintah dan pihak lainnya memerintah. Meniadakan adanya kesan 
arahan atau petunjuk, meniadakan kesan atasan dan bawahan, meniadakan 
kesan mengajar dan diajar, meniadakan kesan pembina dan dibina, serta 
meniadakan adanya kesan penguasa dan ada yang dikuasai. Kurang 
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mampu dalam menempatkan diri dalam suatu program akan membawa 
suatu kesalahan dalam program pemberdayaan.  

 
Gambar 9.1: Empat Prinsip Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Terkadang seorang pendamping atau pelaksana suatu program 
memposisikan dirinya sebagai seorang guru yang dan untuk menggurui 
dan ingin terlihat seperti serba tahu akan semua hal. Dan dilain pihak 
terkadang masyarakat dianggap dan dikondisikan sebagai seorang murid 
yang belum memiliki suatu ilmu pengetahuan dan mereka berkewajiban 
untuk mengisi dengan berbagai ilmu pengetahuan yang dimilikinya 
dengan cara didengarkan segala apa yang disampaikan serta menjalankan 
apa yang menjadi perintah. Inilah bentuk kekeliruan yang sering terjadi 
dalam proses pelaksanaan suatu program pemberdayaan. Hal ini kerap 
terjadi dalam program pemberdayaan karena adanya keinginan 
pendamping untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan yang telah 
dimilikinya secara cepat dan diukur serta didasarkan pada kemampuan 
yang dimilikinya dengan tidak menghiraukan kemampuan dan apa yang 
dibutuhkan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri terkadang dalam beberapa 
hal masyarakat justru memiliki pemahaman dan pengetahuan yang banyak 
akan daerahnya, sebab mereka yang telah tinggal, dan hidup disana selama 
ini, mereka sudah mampu menemu kenali dan merasakan segala bentuk 
masalah yang terjadi di daerah tempat tinggalnya.  Hal inilah yang dikenal 
dan sering disebut dengan kearifan lokal (local wisdom). 

Bentuk kesetaraan ini juga berlaku untuk jenis kelamin (gender) untuk 
laki-laki dan perempuan, golongan usia untuk golongan masyarakat yang 
tua dan golongan masyarakat yang muda. Semua lapisan masyarakat 
memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab yang sama dalam kebutuhan 
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akan suatu kebijakan dalam sebuah program pembangunan masyarakat, 
sebagai bentuk adanya kesetaraan dan kesederajatan semua individu 
dalam kehidupan bermasyarakat.   

2. Prinsip Kemandirian/Keswadayaan 

Makna kata kemandirian yang berasal dari kata ”mandiri” adalah keadaan 
dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. 

Pemberian dan pembagian bantuan secara gratis atau cuma-cuma atau 
caritas sering muncul dalam banyak program pembangunan di masyarakat 
sekarang ini. Bahkan bentuk kegiatan semacam ini pada kenyataannya 
terkesan jauh lebih mendominasi jika dibandingkan dengan bentuk 
program berupa bantuan yang sifatnya berupa penguatan kapasitas dan 
peningkatan keterampilan dalam upaya untuk menumbuhkembangkan 
kemandirian dan keberdayaan masyarakat. Terdapat perbedaan 
pemahaman antara bantuan yang bersifat caritas dan yang bersifat 
penguatan kapasitas. Di mana pemahaman bahwa sebuah bantuan yang 
sifatnya caritas akan berdampak langsung dan bisa dengan mudah 
dinikmati oleh semua masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut, 
sedangkan sebuah bantuan yang sifatnya berupa penguatan kapasitas akan 
lebih memakan waktu dan cenderung buruh proses secara lambat dan 
tidak bisa langsung dilihat dan dirasakan hasilnya oleh elemen masyarakat 
yang mendapatkan bantuan tersebut. 

Pada dasarnya bantuan yang sifatnya caritas akan dijadikan bantuan 
alternatif dibandingkan dengan bantuan yang sifatnya penguatan kapasitas. 
Hal ini dikarenakan oleh kondisi bahwa walaupun dalam program 
pemberdayaan, bantuan ataupun dukungan dalam upaya pengembangan 
kapasitas dan kemandirian akan memakan waktu yang lebih lama untuk 
melihat dan merasakan hasilnya namun akan berdampak lebih berjangka 
panjang bagi masyarakat. Stimulan (trigger) diberikan dengan pembekalan 
dukungan dan bantuan dalam program pemberdayaan masyarakat, 
sedangkan yang akan menjadi pelaku dan sumber daya utamanya untuk 
pengembangan kapasitas dan kemandirian masyarakat akan lebih 
dititikberatkan pada kekuatan masyarakat itu sendiri. Keswadayaan 
merupakan bentuk dari adanya upaya untuk menumbuhkembangkan 
kapasitas dan kemandirian yang asalnya utamanya dari sumber daya 
masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, keswadayaan ini menjadi salah satu 
prinsip dalam program pemberdayaan masyarakat yang sangat penting. 
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3. Prinsip Kolaborasi/Partisipatif  

Nilai penting atau hal yang esensial dalam program pemberdayaan 
masyarakat adalah patisipatif dan kolaborasi. Meskipun demikian, 
ditekankan pula bahwa perlu diberikan sebuah unsur ruang kewenangan 
atau  sebagian kewenangan dan diberikan dorongan kepada masyarakat 
agar mampu berdaya barulah dapat dikatakan bahwa program 
pemberdayaan masyarakat sudah menyentuh prinsip partisipasi 
masyarakat. 

Dalam praktiknya dilapangan selama ini, program-program pemberdayaan 
masyarakat yang ada dan dilakukan belum mampu sepenuhnya 
memberikan unsur ruang kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat 
dalam menentukan kehendak dan menentukan nasibnya mereka sendiri 
melalui pemberian program dan kegiatan pembangunan yang 
dibutuhkannya. Mayoritas dari semua program pembangunan yang 
ditawarkan dan ditetapkan adalah program-program yang telah dikemas, 
dirancang dan ditentukan oleh para penentu kebijakan (stakeholders), baik 
program yang pendanaannya bersumber dari pemerintah ataupun lembaga 
mandiri. Di mana masyarakat hanya akan dilibatkan terbatas pada tahapan 
mobilisasi dan belum mampu menyentuh pada tahapan partisipasi terlebih 
untuk berkolaborasi. 

4. Prinsip Keberlanjutan/Kesinambungan 

Dalam program pemberdayaan masyarakat yang sifatnya berupa bantuan 
penguatan kapsitas dibutuhkan rentang waktu yang lama dan berproses, 
program pemberdayaan yang berkualitas bukanlah sebuah program 
pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan secara instan, impulsive 
atau bahkan sekedar hanya untuk menyelesaikan suatu program 
pembangunan semata.  

Program pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah program yang 
membutuhkan proses secara berkesinambungan, terus-menerus dan 
berkelanjutan. Terkadang alasan akan pembatasan waktu dan pendanaan 
yang mengarahkan pada lahirnya sebuah program pemberdayaan 
masyarakat yang berorientasi pada program pembangunan yang instan dan 
dikejar waktu penyelesaian yang singkat. Dan akan berdampak pada masa 
depan program pemberdayaan yang dilakukan, bilamana program 
pemberdayaan telah selesai dilaksanakan, pelaksana program dan 
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masyarakatpun sudah tidak memikirkan akan nasib dan keberlanjutannya. 
Hal ini menggambarkan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang 
sesungguhnya masih belum tercapai, bahkan akan lebih cenderung 
menggambarkan bahwa kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat 
yang dilakukan lebih bersifat pelaksanaan sebuah proyek (project based) 
semata. Prinsip keberlanjutan merupakan salah satu unsur penanda bahwa 
kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah 
sebuah pemberdayaan yang sesungguhnya. 

Empat prinsip di atas harus mampu untuk diterapkan secara simultan sehingga 
rangkaian program pemberdayaan dapat betul-betul memberikan kekuatan dan 
kemandirian kepada masyarakat secara berkesinambungan. Dalam 
mewujudkan rangkaian dan proses pemberdayaan yang sesungguhnya, 
diperlukan pegangan bahwa dibutuhkan pemberian kekuatan (power) kepada 
yang tidak memiliki kekuatan (powerless).  

Adapun beberapa indikator keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip 
pemberdayaan tersebut diatas antara lain: 

1. Dalam pembangunan, masyarakatlah yang betul-betul memegang 
peran sebagai dalangnya. 

2. Program Pembangunan berbasis partisipasi masyarakat, di mana 
pelibatan masyarakat mampu dilakukan pada semua tahapan kegiatan 
mulai dari tahap penetapan kebijakan, tahap perencanaan, tahap 
pelaksanaan sampai tahap pengelolaan hasil pembangunan 

3. Kontribusi nyata masyarakat yang disesuaikan dengan kapasitas dan 
kemampuannya, baik berupa sumbersdaya alam, sumber daya 
manusia maupun sumber daya keuangan/pembiayaan. 

4. Program pembangunan bukan program berbasis proyek (project 
based), akan tetapi dilaksanakan secara berkesinambungan dan 
berkelanjutan. 

Selain indikator diatas menurut Widjajanti dalam (Haqqie, 2016) keberdayaan 
masyarakat ialah kondisi di mana masyarakat telah memiliki daya, kekuatan 
atau kemampuan agar mereka mampu untuk melakukan identifikasi akan 
potensi, masalah dan mampu untuk menentukan alternatif pemecahan masalah 
secara mandiri.  
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Tingkat keberdayaan masyarakat ini dapat dilihat diukur melalui 3 (tiga) aspek 
yaitu: 

1. Masyarakat mampu mengambil keputusan, 
2. Masyarakat telah mandiri dan; 
3. Masyarakat mampu untuk memanfaatkan usaha untuk masa depan. 

Menurut Suhendra yang di kutip oleh (Haqqie, 2016) menyatakan bahwa ada 
beberapa indikaor tentang masyarakat yang berdaya yaitu:  

1. Mampu siapkan dan gunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di 
masyarakat,  

2. Perencanaan “battom up” dapat terlaksana,  
3. Mampu beraktivitas dalam bidang ekonomi,  
4. Mampu siapkan masa depan yang baik untuk keluarganya,  
5. mampu menyuarakan pendapat dan aspirasi diluar tekanan.  

Oleh sebab itu, masyarakat yang sudah bisa dikatakan berdaya yaitu ketika 
masyarakat telah mampu dan kuat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam 
pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga 
menikmati hasil dari kegiatan pembangunan yang telah dilakukan. 

 

9.3 Ruang Lingkup Pemberdayaan dan 
Partisipasi Masyarakat 
Program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang 
mencakup berbagai bidang dan berbagai ranah pembangunan kemasyarakatan. 
Namun, secara umum dapat dinyatakan bahwa ruang lingkup dari program 
pemberdayaan masyarakat dapat dibuat ruang berdasarkan berbagai bidang 
yang sering dijadikan objek dan sasaran dalam program-program 
pemberdayaan masyarakat. Dalam Ndraha (2003) dinyatakan bahwa ruang 
lingkup pemberdayaan masyarakat dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bidang 
antara lain: 

1. Bidang Politik; 
2. Bidang Ekonomi;  
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3. Bidang Sosial Budaya; dan  
4. Bidang Lingkungan.  

Keempat bidang inilah yang sering dijadikan landasan dalam penentuan dan 
perancangan program-program pemberdayaan masyarakat melalui berbagai 
tahapan-tahapan kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat, berikut ini 
akan dijabarkan mengenai keempat bidang tersebut.  

 
Gambar 9.2: Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat 

1. Bidang Politik 
Kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang politik merupakan 
program pemberdayaan yang berada pada lingkungan politik yang 
muaranya berorientasi pada upaya peningkatan dan penguatan 
kedudukan daya tawar (bargaining position) masyarakat yang tinggi 
jika diperhadapkan dengan pihak-pihak terkait dalam bidang 
perpolitikkan.  
Pihak-pihak yang terkait dalam program pemberdayaan masyarakat 
dibidang politik antara lain: 
a. Pemerintah 
b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  
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c. Kalangan Swasta yang mempunyai agenda atau proyek di 
wilayah tertentu tempat tinggal masyarakat. 

Peningkatan dan penguatan akan daya tawar dari masyarakat ini sangat 
dibutuhkan dengan tujuan agar posisi dan kedudukan masyarakat tidak 
jadikan sebagai pihak sub ordinat dihadapan para pemangku kepentingan 
(stakeholder) yang lain. 

2. Bidang Ekonomi 

Program pemberdayaan masyarakat di dalam bidang ekonomi merupakan 
program pemberdayaan yang berada dan bersentuhan dengan lingkup 
ekonomi. Pemberdayaan masyarakat pada lingkup ekonomi ini pada 
umumnya berhubungan dan bersinggungan dengan serangkaian usaha 
untuk meningkatkan keswadayaan dan atau kemandirian dalam kehidupan 
perekonomian masyarakat berdasarkan pada daya dan upaya mereka 
sendiri. Dalam program pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi ini 
dapat dilakukan berbagai upaya yang sifatnya mendorong dan merangsang 
peningkatan produktifitas dari masyarakat. Upaya-upaya produktif yang 
dilakukan dapat berupa pembukaan usaha untuk menjadikan sebagai 
sumber pendapatan atau menjadi tumpuan hidup menjadi fokus dalam 
lingkup pemberdayaan masyarakat di dalam bidang ekonomi. 

3. Bidang Sosial Budaya 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang sosial budaya merupakan 
suatu program pemberdayaan yang berada pada lingkup sosial budaya. 
Program pemberdayaan masyarakat pada lingkup bidang sosial budaya ini 
berkaitan dan berhubungan dengan usaha peningkatan kapasitas 
masyarakat, baik yang sifatnya perseorangan/individual maupun 
berkelompok/kolektif. Pada dasarnya program pemberdayaan masyarakat 
pada bidang sosial budaya ini berorientasi pada program pemberdayaan 
yang fokus pada 3 (tiga) upaya penguatan utama yaitu: 

1. Penguatan solidaritas masyarakat; 
2. Penguatan kerentanan terhadap konflik serta; 
3. Penguatan solidaritas sosial 

Program pemberdayaan masyarakat dalam lingkup bidang sosial budaya 
ini termasuk juga tentang kesadaran masyarakat terhadap kondisi 
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masyarakat yang plural, baik secara etnik, kepercayaan/agama maupun 
status sosialnya.  

4. Bidang Lingkungan 

Program pemberdayaan masyarakat di dalam lingkup bidang lingkungan 
merupakan program pemberdayaan yang berhubungan dengan lingkup 
bidang lingkungan. Pada dasarnya program pemberdayaan masyarakat 
bidang lingkungan ini memiliki fokus dan mengarah pada upaya-upaya 
untuk melindungi dan mengelola lingkungan agar dapat tetap terjaga 
kelestarian dan keberlangsungan dengan baik ekosistem yang ada di 
dalamnya. Tingkat pemahaman dan kepedualian masyarakat akan kondisi 
lingkungan dan keberlanjutan lingkungan sangat bergantung kepada 
sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan dan dijalankan secara konsisten 
dan terus-menerus. Peningkatan pemahaman dan tingkat kepedulian 
masyarakat ini hanya dapat bertumbuh dan berkembang salah satunya 
dengan melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang 
lingkungan ini.  

Selain pembagian ruang lingkup pemberdayaan masyarakat diatas, jika 
ditinjau dari lingkup program pemberdayaan masyarakat didasarkan pada 
prosesnya. Maka program pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan ke 
dalam 3 (tiga) tahapan (Eko, 2002), yakni:  

1. Pra Pemberdayaan  
Tahap pra pemberdayaan masyarakat ini merupakan tahapan yang 
menunjukkan usaha dalam menciptakan suatu ruang untuk 
melakukan hubungan/interaksi yang kondusif agar masyarakat 
merasa percaya diri dan mampu untuk menjadi pelaku pembangunan;  

2. Pelaksanaan Pemberdayaan 
Pada tahap pelaksanaan pemberdayaan ini bertujuan untuk 
menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan dengan 
memegang prinsip kesetaraan masyarakat dengan pemangku 
kepentingan lainnya; 

3. Pasca Pemberdayaan  
Tahap pasca pemberdayaan merupakan tahapan yang menunjukkan 
bahwa lingkup ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 
terus berproses dalam pemberdayaan meskipun keterlibatan 
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pemangku kepentingan lain sudah berakhir, karena keterbatasan 
waktu, penganggaran dan kegiatan. Namun, keberlanjutan dari 
program pemberdayaan masyarakat harus tetap berjalan secara terus-
menerus dan berkelanjutan. Dalam hal ini, para pemangku 
kepentingan (stakeholder) di luar masyarakat secara institusional 
tetap terlibat dalam memberi dukungan dan fasilitasi dalam proses-
proses pemberdayaan masyarakat yang terus menerus berlangsung. 



 

Bab 10 

Tujuan dan Filosofis 
Pemberdayaan Masyarakat 

 

 
10.1 Pendahuluan 
Pemberdayaan menurut makna bahasa adalah suatu proses atau perbuatan 
yang mendorong berdaya atau dapat melakukan dan bertindak yang dilandasi 
atas dasar akal dan ikhtiar. Masyarakat adalah sekelompok orang yang 
membentuk komunitas dengan kesatuan hidup yang senantiasa berinteraksi 
dalam suatu adat istiadat tertentu yang dilakukan terus menerus dan 
mengikatkan diri dalam suatu identitas bersama.  

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha dan upaya menguatkan 
(strengthening), penciptaan iklim atau suasana yang memungkinkan 
masyarakat bisa berkembang (enabling), memberikan perlindungan 
(protecting) dan memberdayakan (empowerment) masyarakat yang dilakukan 
dengan cara berbaur di dalamnya untuk menemukan alternatif, inovasi dan 
berkreasi dalam rangka kemajuan dan perkembangan masyarakat. 
Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan untuk 
memperkuat kelompok-kelompok masyarakat dan individu yang mengalami 
atau yang rentan terhadap masalah kemiskinan, agar masyarakat bangkit dan 
menjadi mampu atau bahkan dengan mengubah masyarakat menjadi mandiri 
minimal dalam bidang ekonomi (Abas, 2015). 

Makna empower, mengandung dua pemahaman, yakni memberikan 
kekuasaan atau mengalihkan serta mendelegasikan otoritas kepada pihak lain 
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atau usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat kurang mampu untuk 
berpartisipasi aktif dan bernegosiasi untuk memengaruhi dan mengendalikan 
kelembagaan masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk perbaikan 
kehidupannya (Dina, 2015).  

Hakikat pemberdayaan masyarakat ialah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat yang dilakukan dengan terorganisir yang dilandasi oleh 
rasionalitas, akal dan ikhtiar sebagai hasil dari kompromi atau pencocokan 
sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Pengembangan masyarakat adalah suatu 
proses yang bergerak dinamis dari satu tahap ke tahap berikutnya dengan 
menjalankan metode atau prosedur tertentu untuk mencapai tujuan. Tujuan 
pemberdayaan masyarakat dapat dicapai dengan melibatkan berbagai 
kemampuan yang multidisipliner atau dilakukan secara holistik untuk 
meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut memerlukan 
intervensi terhadap masyarakat, mengingat bahwa mereka adalah individu dan 
komunitas yang bergerak dinamis karena pada dasarnya mereka senantiasa 
berupaya untuk menuju kepada pencapaian kebenaran. Berangkat pada hal 
tersebut, masyarakat dipandang sebagai kelompok yang senantiasa dinamis 
yang tidak pernah mencapai suatu titik selesai atau tamat pada kondisi yang 
dicapai saat itu. Sifat dan karakter dinamis masyarakat dapat menyentuh pada 
pembahasan masalah sejarah dan evolusi (Faizal, 2015).  

Historikal pemberdayaan masyarakat dalam tataran global dimulai sejak 
zaman Renaissance, Latar belakang pemberdayaan masyarakat di masa 
tersebut, di mana Bangsa Eropa yang mengalami kegelapan akibat unsur 
kepentingan yang sangat dominan dan dikuasai oleh para pemimpin Gereja 
dengan doktrinisasi untuk tujuan menguasai kembali masyarakat dengan 
berbagai teknik atas dasar semangat Renaissance. Terdapat setiadaknya dua 
perubahan di Zaman Renaissance, yakni perubahan pola pikir dan pola 
kebudayaan (Hermanto et al., 2012). 

Awal munculnya revolusi hijau didasari atas naluri dan semangat manusia 
yang senantiasa tumbuh begitu cepat dan perkembangan yang pesat, 
melampaui kecepatan produksi pangan, sehingga mendorong manusia untuk 
berupaya mengatasi masalah ketersediaan pangan dengan mengembangkan 
sumber daya alam yang menjadi cikal bakal  munculnya Revolusi Hijau 
(Abas, 2015).   

Arti dan makna revolusi hijau adalah perubahan dengan cepat dalam 
memproduksi bahan pangan atau makanan dengan melakukan dua metode, 
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yakni: penyediaan bahan pangan dengan cara memperluas lahan bercocok 
tanam untuk menghasilkan pangan dan bahan makanan (ekstensifikasi) dan 
meningkatkan  atau mengintensifkan produktivitas lahan pertanian yang ada  
(intensifikasi). Gerakan revolusi hijau di Indonesia, tampak pada dekade 1980-
an, yang memberikan perubahan drastis petani secara global untuk 
membudayakan menanam memanfaatkan potensi alam untuk menyediakan 
kebutuhan pangan manusia, namun gerakan revolusi hijau di Indonesia sedikit 
bergeser dari tujuan yang hakiki, karena pemerintah dan masyarakat 
memaknai pertumbuhan ekonomi hal utama, sehingga terjadi eksploitasi lahan 
kurang terkendali, akibatnya kearifan petani seolah dimatikan dengan alasan 
penyeragaman, kemandirian diganti dengan ketergantungan dan keseimbangan 
lingkungan terganggu bahkan cenderung merusak tatanan sosial dalam 
masyarakat karena timbulnya persaingan (Mulyawan, 2016). 

Beberapa sasaran pemberdayaan dalam masyarakat ialah: (1) meningkatkan 
kualitas dan mutu sumber daya masyarakat dan aparatur pemerintahan tingkat 
desa, lingkungan/dusun atau kelompok yang lebih kecil, (2) melakukan 
observasi, evaluasi dan penilaian desa-desa yang dianggap memiliki potensi 
dan sumber daya untuk berprestasi, (3) meningkatkan data potensi desa, (4) 
peningkatan program dengan penerapan metode dalam upaya pemberdayaan 
masyarakat desa (5) meningkatkan kerja sama dan membuka akses kerja sama 
antar lembaga (Mulyawan, 2016).   

 

10.2 Tujuan, Filosofis dan Prinsip 
Pemberdayaan 

10.2.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan serampangan dan berjalan tanpa 
arah yang jelas, karena pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan hakiki yang 
dapat menyentuh pada banyak aspek. Pemberdayaan masyarakat dilakukan 
dengan perencanaan yang jelas ke arah mana yang akan di tujuh dalam 
pengembangan, sehingga pemberdayaan dilakukan dengan perencanaan, 
pentahapan dan strategi yang jelas.  
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Tujuan pemberdayaan masyarakat hendaknya menyentuh pada beberapa 
aspek, yakni: 

1. Perbaikan usaha (better business), termasuk di dalamnya adalah 
perbaikan pendidikan dengan mengantar pada dalam menumbuhkan 
semangat belajar, perbaikan aksesibilitas, adanya kegiatan yang jelas, 
perbaikan kelembagaan, sehingga diharapkan akan berdampak pada 
perbaikan bisnis dan ekonomi masyarakat (Abdullah, 2019). 

2. Perbaikan kelembagaan (better institution), dilakukan dengan 
perbaikan kegiatan atau tindakan termasuk dalam pengembangan 
jejaring kemitraan dalam berusaha. Sinergi, kolaborasi dan kerja 
sama penting dilakukan agar tujuan dari pemberdayaan dapat dicapai 
secara bersama-sama. Pemberdayaan yang dibangun tidak boleh 
menekan komunitas masyarakat lainnya termasuk terhadap alam dan 
segara yang ada di dalamnya. 

3. Peningkatan dan perbaikan pendapatan (better income), di mana 
adanya perbaikan bisnis, juga akan memberi dampak pada 
peningkatan dan perbaikan pendapatan, termasuk pendapatan 
keluarga dan masyarakat. Salah satu unsur pemberdayaan adalah 
adanya peningkatan dan perbaikan pendapatan dengan usaha-usaha 
yang berorientasi pada kekuatan yang ada.  

4. Perbaikan lingkungan (better environment), bahwa dengan perbaikan 
pendapatan diharapkan memberi dampak positif pada perbaikan 
lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 
Perbaikan lingkungan penting dilakukan untuk menghindari 
terjadinya penurunan produktivitas lahan dalam penyediaan bahan 
pangan. Salah satu strategi dalam perbaikan lingkungan adalah 
dengan meningkatkan pendapatan masyarakat (Abdullah, 2007). 

5. Peningkatan dan perbaikan tarap hidup masyarakat (better living), hal 
ini dapat terjadi jika terjadi peningkatan pendapatan dan perbaikan 
lingkungan memberi pengaruh positif pada perbaikan tatanan sosial 
dan peningkatan kehidupan setiap masyarakat dan keluarga. 

6. Perbaikan masyarakat (better community), dapat diwujudkan apabila 
di dahului dengan perbaikan dan peningkatan pendapatan, lingkungan 
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dan kehidupan, sehingga tatanan dan harapan kehidupan yang lebih 
baik dari sekelompok masyarakat dapat terwujud.  

10.2.2 Filosofi dalam Pemberdayaan Masyarakat 
Dinamika kehidupan yang terjadi dalam masyarakat cukup dinamis dan 
berlangsung tanpa henti. Kondisi ini lahir dari rasa dan keinginan kuat setiap 
individu untuk mendapatkan sesuai yang lebih baik dari sebelumnya. Gejolak, 
hasrat dan sikap radikal individu untuk maju dan memiliki nilai tawar 
menggema dan disalurkan di saat individu tersebut berinteraksi dengan 
individu lainnya dalam menjalani sendi-sendi untuk segera keluar dan terbebas 
dari apa yang menjadi penghalang mereka untuk maju. Pemberdayaan 
sesungguhnya merupakan gejolak yang timbul dari hati dan jiwa seseorang 
untuk dapat keluar dari segala bentuk yang membatasi dirinya yang 
membelenggu dan dirasakan dalam jangka waktu lama (Aulya, 2020).  

Gejolak ini juga dirasakan oleh individu lainnya yang kemudian individu-
individu tersebut saling berinteraksi yang pada akhirnya mereka menemukan 
korelasi dan silogisme membentuk suatu komunitas, lalu kemudian mereka 
berkolaborasi dengan melakukan upaya dan usaha bersama untuk berdaya dan 
memiliki nilai tawar baik terhadap komunitas masyarakat lainnya, lingkungan 
dan tatanan sosial yang ada di antara mereka. Semangat, dan hasrat untuk 
mencapai sebuah tujuan hidup yang lebih baik memunculkan energi baru, 
kewibawaan dan rasa percaya diri serta adanya keyakinan untuk segera 
bergeser pada pola dan kehidupan yang serba terbatas ke tatanan hidup baru 
yang lebih baik (Hermanto et al., 2012).  

Pemberdayaan merupakan upaya mencapai kehidupan yang lebih baik 
dilakukan dengan sekuat tenaga tanpa atau dengan bantuan pihak luar dalam 
rangka memperbaiki kehidupannya yang berorientasi pada daya dan potensi 
mereka sendiri agar mereka memiliki posisi tawar dan nilai serta pengaruh 
yang lebih dominan dalam mengendalikan berbagai aspek kehidupannya, baik 
terhadap diri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya. Modal utama 
pemberdayaan kekuatan yang dimiliki masyarakat sasaran, dengan demikian 
penggalian dan pemberian peran atas potensi dan kekuatan masyarakat adalah 
amunisi penting. Hal ini pula bertujuan untuk menghindari rekayasa dan 
intervensi pihak luar yang tidak jarang justru dapat mematikan kemandirian 
masyarakat, akibatnya terbentuk tatanan kehidupan yang menggantungkan diri 
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pada pihak lain. Mereka tidak memiliki daya dan upaya karena jiwa mereka 
terbelenggu oleh dimensi ketergantungan (Kurniati and Kuswarsantyo, 2018). 

Kunci dalam mewujudkan masyarakat mandiri atau memberdayakan 
masyarakat adalah adanya fasilitator yang dapat menggali potensi dan 
kekuatan masyarakat untuk segera digerakkan agar kebutuhan dan harapan 
masyarakat dapat dipenuhi oleh diri mereka sendiri. Pemberdayaan harus 
menghindari terbentuknya tatanan ketergantungan dengan melakukan inovasi 
dan kreativitas yang dapat mendorong masyarakat untuk menumbuhkan 
kemampuan untuk berswakarsa, swadana, swadaya dan juga swakelola atas 
potensi yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat harus senantiasa mengacu 
pada terwujudnya ekonomi yang lebih baik dan meningkatnya harkat mereka 
sebagai manusia yang berkualitas, berkarakter dan berperadaban (Kurniati and 
Kuswarsantyo, 2018). 

10.2.3 Prinsip dalam Pemberdayaan Masyarakat 
Prinsip pemberdayaan adalah bentuk pernyataan kuat tentang kebijaksanaan 
dan kebijakan yang dijadikan panduan dalam menempuh dan mengambil 
keputusan sebagai pegangan dalam menjalankan aktivitas secara konsisten. 
Beberapa prinsip pemberdayaan yang harus dimiliki oleh setiap individu dan 
masyarakat, yakni: (1) mengerjakan, berarti melakukan pemberdayaan 
masyarakat dengan melibatkan secara langsung masyarakat sasaran 
pemberdayaan, (2) memiliki konsekuensi dan akibat serta pengaruh yang baik 
terhadap masyarakat, (3) berasosiasi, yang berarti bahwa setiap pemberdayaan 
yang dilakukan harus memiliki kaitan dengan kegiatan lainnya, sehingga 
secara paralel terjadi aktivitas bersama dan tertanam rasa kebersamaan yang 
ada di dalamnya (Natasya Virginia Leuwol et al., 2020). 

Kesuksesan dan keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan 
oleh beberapa hal, di antaranya: (1) ada minat dan keinginan kuat untuk 
mengadakan suatu yang dibutuhkan, (2) terbentuk secara alami organisasi dan 
kelembagaan dalam masyarakat, (3) dinamika yang ada semakin baik apabila 
di dalamnya di penuhi oleh keberagaman budaya dan adat, (4) kemauan untuk 
mengubah pola hidup dan budaya yang kurang produktif, misalnya budaya 
malas, egois dan lainnya, (5) ada kerja sama dan partisipasi masyarakat, (6) 
demokratis dan adil dalam melaksanakan setiap kegiatan, (7) senantiasa 
mengisi diri untuk belajar baik dari pengalaman sebelumnya maupun melalui 
orang lain atau mengikuti pendidikan dan latihan, (8) memilih dan 
menggunakan model dan metode yang sesuai, (9) menghadirkan 
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kepemimpinan, (10) ada spesialisasi, (11) dukungan segenap keluarga, (12) 
memunculkan rasa kebersamaan, keadilan, kepuasan dan saling menghargai 
(Zaman et al., 2020). 

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan akan berhasil jika dapat 
menerapkan minimal empat unsur, yakni:  

1. Prinsip kesetaraan sebagai prinsip utama harus hadir dalam proses 
pemberdayaan masyarakat. Kesetaraan yang dimaksud adalah 
kesetaraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga atau pihak 
yang melakukan program pemberdayaan dengan tidak membedakan 
jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Program pemberdayaan 
masyarakat harus menerapkan dinamika hubungan kesetaraan dengan 
menentukan mekanisme yang didasarkan atas pengetahuan, 
pengalaman, keahlian dan kemampuan yang dimiliki dan setiap 
individu/komponen harus saling mengakui kelebihan dan 
kemampuan di antara mereka serta mengakui kekurangan untuk 
menumbuhkan proses saling belajar (Widjajanti, 2011). 

2. Prinsip partisipatif hendaknya dihadirkan dalam program 
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk menstimulasi 
kemandirian masyarakat dengan melaksanakan program-program 
partisifatif, terencana, ada realisasi, ada pengawasan dan evaluasi 
yang semuanya dilakukan oleh masyarakat inti sendiri sebagai 
kelompok sasaran pemberdayaan. Mewujudkan hal tersebut di atas 
tentu perlu waktu, proses dan terpenting adalah hadirnya pendamping 
sebagai fasilitator pemberdayaan yang sudah terlati dan 
berpengalaman (Widjajanti, 2011).  

3. Prinsip kemandirian atau keswadayaan, yaitu prinsip yang 
mengedepankan dan menghargai kemampuan yang dimiliki 
masyarakat apa pun tingkatannya sebelum meminta bantuan pihak 
lain. Konsep kemandirian tidak boleh memandang orang miskin 
sebagai objek yang tidak memiliki kemampuan, melainkan mereka 
adalah subjek yang akan di stimulasi untuk menumbuhkan potensi 
yang mereka miliki dan digali sebagai modal dasar dalam 
pemberdayaan masyarakat. 
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4. Prinsip berkelanjutan dengan perancangan yang baik dan sistematis 
yang melibatkan peran pendamping sebagai fasilitator, dan secara 
berlahan peran pendamping secara masif berkurang bahkan pada titik 
tertentu peran fasilitator di hapus, karena masyarakat sudah di anggap 
mampu mengelola kegiatannya sendiri.        

5. Prinsip penyadaran, di mana masyarakat sadar bahwa menemukan 
peluang dan memanfaatkannya. Masyarakat yang sadar biasanya 
semakin tajam dalam merumuskan segala bentuk kebutuhan dan 
aspirasinya.  

6. Membangun dinamika bagi masyarakat berkekurangan dalam bidang 
ekonomi perlu melakukan terobosan untuk dapat mengambil 
keputusan untuk memastikan dirinya akan berhasil dengan 
melaksanakan program tertentu (Sutarto et al., 2018 

 

10.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat 
Kata ”konsep” berasal dari bahasa Latin, yakni conception, artinya hal yang 
dimengerti dan dipahami. Konsep adalah bentuk sistematis dari ide yang telah 
di abstraksikan atau gambaran/pelukisan yang telah dinyatakan dalam bentuk 
kata atau simbol. Konseptual pemberdayaan atau empowerment, diartikan 
sebagai kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan muncul dari 
kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang ada di suatu kelompok atau 
masyarakat yang meliputi penguatan. \ Konsep pemberdayaan masyarakat 
dapat dijalankan dengan baik dan akan berhasil jika pelaksana program 
pemberdayaan memiliki modal sosial yang kuat dan telah mendapatkan 
kepercayaan (trusts) masyarakat, tertanam kepatuhan pada aturan (role), baik 
oleh pelaksana maupun oleh masyarakat sasaran, dan memiliki jaringan 
(networking) (Sulastriyono, 2014). Modal sosial tersebut dengan mudah 
mengarahkan dan mengatur masyarakat. Pelaksana program akan mudah 
mentransfer pengetahuan untuk menguatkan pengetahuan masyarakat. Konsep 
pemberdayaan pada dasarnya adalah transfer kekuasaan melalui penguatan 
modal pada kelompok untuk menjadikan kelompok tersebut produktif dan 
menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif seperti konsumtif, 
malas, hura-hura dan kebiasaan lainnya, sehingga masyarakat dapat mencapai 
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tingkat kesejahteraan sosial dan akan terpelihara terus sebagai kebiasaan atau 
suistainable di dalam membangun rasa kepercayaan di masyarakat (Sugiarta et 
al., 2019). 

Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan 
kekuatan kelompok rentan miskin dan lemah. Pemberdayaan masyarakat 
tersebut merujuk pada keberdayaan masyarakat agar memiliki setidaknya tiga 
kemampuan, yakni: (1) kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, 
sehingga memiliki kebebasan (freedom) dari ancaman kelaparan, kebodohan, 
kesakitan dan juga menyatakan pendapat, (2) memiliki kemampuan dalam 
menjangkau dan mengakses sumber produktif yang menstimulasi mereka 
untuk dapat meningkatkan pendapatannya serta kemampuan untuk memiliki 
dan memiliki barang dan jasa sesuai yang mereka butuhkan, (3) mempunyai 
kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, kebijakan dan 
kegiatan yang memengaruhi kehidupannya (Natasya Virginia Leuwol et al., 
2020). 

Pembangunan dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat tidak 
hanya dilihat pada partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek peningkatan 
pendapatan, perbaikan lingkungan dan menyediakan berbagai fasilitas 
keluarga dan desanya, namun lebih pada kemampuan masyarakat menata 
kehidupannya secara mandiri, atau mencerminkan perencanaan dan adanya 
konsep serta tindakan dan kesadaran identitas diri dan saling mengenal sesama 
individu. Karakter dan model struktural dalam masyarakat sangat menentukan 
mereka untuk bertindak yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kemampuan 
fisik dan ekonomi mereka. Umumnya masyarakat tergantung pada ketentuan 
dan kebiasaan yang terjaga dan terpelihara di dalam komunitas mereka, 
sehingga pemberdayaan masyarakat dikatakan memiliki epistemologi logis 
dan dijadikan dasar dalam pengembangan diri mereka (Zaman et al., 2020).   

Konsep pemberdayaan masyarakat umumnya memiliki tujuan, yaitu pertama, 
melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, dan kedua, 
memperkuat nilai tawar dan posisi dalam lapisan masyarakat dan juga struktur 
keuangannya, sehingga dapat dikatakan bahwa hakikat dalam pemberdayaan 
memiliki aspek pembangunan alternatif yang menekankan pada arus politik 
melalui otonomi pengambilan keputusan yang dapat melindungi kepentingan 
rakyat yang didasarkan pada kekuatan sumber daya pribadi dan keluarga atau 
kelompok (Haris, 2014). 
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Gagasan pemberdayaan masyarakat merujuk pada dua kecenderungan, yaitu, 
pertama, kecenderungan primer adalah kecenderungan proses yang 
mengalihkan dan memberikan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan 
individu dan masyarakat. Proses yang akan dituju oleh masyarakat kadang-
kadang diikuti dengan pembangunan asset material guna menopang 
keberdayaan mereka yang berkelanjutan, kedua, kecenderungan sekunder yang 
menekankan pada proses pemberian stimulus atau motivasi setiap individu 
agar mampu dan berdaya untuk menentukan sesuatu yang menjadi pilihan 
hidupnya yang dilakukan melalui proses musyawarah (Haris, 2014 

  

10.4 Teori Pemberdayaan Masyarakat 
Teori pemberdayaan masyarakat adalah sekumpulan ide, konsep dan gagasan 
yang memberikan petunjuk untuk mencermati dan memilih berbagai model 
dalam mengatasi masalah tertentu yang berkaitan dengan pola=pola interaksi 
di dalam masyarakat. Teori pemberdayaan masyarakat dapat digunakan untuk 
mengungkap kondisi yang dihadapi dalam masyarakat dengan pendekatan-
pendekatan penggunaan atas temuan yang sudah ada sebelumnya atau 
penggunaan teori yang sebelumnya belum ada atau belum diungkapkan 
sebelumnya (Dwiyanto and Jemadi, 2013). Peranan teori dalam pemberdayaan 
masyarakat yaitu memberikan gambaran dan menuntun adanya distribusi 
kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat. Gambaran bagaimana fungsi 
organisasi dan sistem dalam masyarakat dalam mempertahankan diri dan 
mungkin beradaptasi pada model dan kemajuan yang ada, sehingga ekosistem 
mereka tidak tergerus menuju pada hal-hal yang dipandang sebagai suatu 
kemunduran dalam kehidupannya (Kurniati and Kuswarsantyo, 2018). 

Beberapa hasil kajian teoritis terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang 
disimpulkan dalam suatu materi untuk memberikan pencerahan dan 
pengetahuan kepada masyarakat dengan memahami tujuh siklus 
pemberdayaan masyarakat, yaitu: 

10.4.1 Teori Ketergantungan pada kekuasaan  
Kekuatan adalah kunci untuk menjalankan proses pemberdayaan. Pemikiran 
modern tentang kekuasaan lahir dari gagasan Nicollo Macheavelli dalam 
tulisannya berjudul The Prince, yang ditulis di awal abad ke 16 dan Thomas 
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Hobbes dengan tulisan Leviathan, pertengahan abad 17, yang pada intinya 
keduanya mengatakan bahwa tujuan kekuasaan adalah mencegah kelompok 
untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan juga untuk 
memperoleh persetujuan semu dan pasif atas suatu situasi. Kekuasaan adalah 
suatu trend yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sosial sebagai tanda yang 
dapat dilihat hingga pada tingkat interaksi mikro (Karsidi, 2007). 

Teori ketergantungan dalam konteks pemberdayaan masyarakat senantiasa 
dikaitkan dengan penguasaan dan kekuasaan yang umumnya diwujudkan 
dalam bentuk kepemilikan modal atau uang.Mencapai kondisi mandiri, 
berdaya, kuat, maka biasanya masyarakat atau sekelompok masyarakat 
berusaha dan berupaya untuk memiliki sejumlah modal dalam bentuk uang, 
sehingga ilmu pengetahuan dan kekuatan massa besar juga menjadi target 
yang harus dimiliki untuk tetap berdaya.  

Teori ketergantungan mencuat atas kesadaran dari tingginya ketimpangan 
antara negara maju dan negara miskin. Teori ketergantungan dapat di bagi atas 
dua macam, yaitu: pertama, teori depensi klasik, di mana kapitalisme akan 
memperkuat ketergantungan masa lalu dan sekarang, sehingga negara yang 
kurang maju dan tidak berkembang harus memutuskan hubungan tidk 
menguntungkan dengan negara maju, kedua, teori depensi modern yang 
membedakan tiga bentuk ketergantungan negara miskin dan baru berkembang, 
yaitu ketergantungan kolonial, finansial-industri dan ketergantungan teknologi-
industri (Kurniati and Kuswarsantyo, 2018). 

10.4.2 Teori konflik 
Setiap level kehidupan masyarakat senantiasa muncul konflik dalam 
interaksinya. Hal ini disebabkan karena dalam komunitas masyarakat selalu 
ada dinamika yang menyebabkan masyarakat bersinggungan. Persinggungan 
ini potensial melahirkan konflik dan selanjutnya melahirkan kerugian dan 
kemunduran dan pada dampak berantai yang lebih luas. Mencermati hal ini 
juga memunculkan inisiatif  untuk meminimalisir kerugin tersebut, sehingga 
konflik dipandang sebagai kondisi yang menstimulus lahirnya cara dan upaya 
rekonsiliasi untuk memupuk kembali kebersamaan (Muhtamar and Ashri, 
2020).  

Konflik di definisikan sebagai motor pergaulan yang senantiasa melahirkan 
dinamika dalam masyarakat. Beberapa hal yang memicu konflik adalah 
ketimpangan ekonomi yang berdampak pada munculnya kecemburuan sosial 
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antara masyarakat. Demikian pula jika terdapat kesamaan antara individu yang 
dapat memunculkan persaingan dan rebutan suatu komoditas, sehingga perlu 
ada kerja sama di antara sesama pelaku. 

10.4.3 Teori Sistem Dunia 
Perubahan sosial dalam masyarakat identik dengan pertumbuhan dan 
perkembangan makhluk hidup atau dikenal dengan teori diferensiasi. Konsep 
ini didasarkan atas pemahaman bahwa setiap masyarakat tersusun atas 
sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan struktur dan makna 
fungsionalnya, berbeda terhadap masyarakat yang lebih luas. Setiap perubahan 
yang terjadi di dalam masyarakat umumnya mengarah kepada model 
kehidupan yang lebih baik dan senantiasa bertindak berdasarkan atas 
pengalaman masa lalu. Model ini senantiasa memandang perubahan sebagai 
suatu optimisme yang akan diraih melalui proses (Sabarisman, 2017). 

Terdapat empat fungsi yang harus dimiliki oleh sistem untuk mampu bertahan, 
yaitu: (1) adaptasi, yang dapat menanggulangi situasi eksternal dan 
menyesuaikan diri dengan lingkungan, (2) sistem harus dapat mendefinisikan 
arah dan tujuan yang akan dicapai, (3) sistem harus mampu menginteraksikan 
dan mengatur hubungan antar komponen dan mengelola hubungan dengan 
fungsi-fungsi lainnya dalam sistem, dan (4) sistem harus mampu melengkapi, 
memperbaiki dan memelihara motivasi individu dan pola kultur yang ada 
untuk dapat menopang motivasi. Dengan demikian dikatakan bahwa jika 
seseorang memiliki kekuatan massa, tentunya memiliki kemampuan untuk 
berkembangan lagi, sehingga mereka dikatakan berdaya (Siswanto, 2010). 

10.4.4 Teori ekologi (Kelangsungan Organisasi)  
Kerja sama, kolaborasi dan sinergi pada prinsipnya selalu ada dalam diri kita, 
karena manusia adalah perwujudan dari makhluk sosial yang tidak dapat hidup 
sendiri-sendiri. Hal ini merupakan suatu yang melekatkan pada diri manusia 
untuk berorganisasi sebagai bagian dari manifestasi dalam kehidupan. Struktur 
organisasi merupakan kerangka antar hubungan satuan organisasi lainnya yang 
di dalamnya terdapat pejabat, tugas, wewenang serta tanggung jawab 
(Setyowati, 2013).  

Teori organisasi dapat diartikan sekumpulan ilmu pengetahuan yang 
membicarakan model dan bentuk kerja sama dua atau lebih secara terstruktur. 
Teori organisasi membicarakan kerja sama antara individu, kelompok yang 
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hakikatnya untuk mencapai tujuan serta menentukan cara yang dapat ditempuh 
dengan menggunakan teori tertentu yang dipandang dapat menerangkan 
tingkah laku, motivasi individu dalam proses kerja sama yang di dalamnya 
terdapat aturan dan dilakukan dengan teratur dan jelas (Seran and Mardawani, 
2020). 

10.4. 5 Teori Mobilisasi Sumber Daya 
Konteks pemberdayaan masyarakat adalah dasar kuat untuk menentukan 
model-model pergerakan sosial dari sekelompok masyarakat agar berdaya dan 
memiliki kekuatan selain modal atau uang dan pengetahuan, sehingga 
kelompok-kelompok tersebut memiliki peran yang penting dalam masyarakat. 
Gerakan sosial dan tindakan kolektif berkembang di bawah inspirasi dari teori 
besar seperti (social resistence), di mana gerakan –gerakan ini dipengaruhi oleh 
pandangan Marxisme terutama sosiologi makro versi Amerika yang 
menitikberatkan pada teori mobilisasi sumber daya dan interaksinya dengan 
negara (Sartini and Luwiyanto, 2020). 

10.4.6 Teori konstruktivisme 
Konstruktivisme adalah suatu teori pengetahuan yang telah mengakar dan 
bermetamorfosis dalam filosofis. Konstruktivisme radikal biasanya 
membentuk konsepsi pengetahuan. Pandangannya terhadap pengetahuan 
dianggap sebagai suatu yang aktif dan menerima sesuatu dengan pikiran-
pikiran rasional dan sehat atau melalui komunikasi dan dialog. Teori 
konstruktivisme adalah model pembelajaran yang bersifat mencipta suatu 
makna dan generatif dari sesuatu yang mereka pelajari. 

Teori konstruktivisme lebih memahami bahwa belajar adalah kegiatan 
manusia untuk membangun atau mencipta pengetahuan dengan memberikan 
makna atas pengetahuan yang dimilikinya sesuai dengan pengalamannya. 
Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman dalam belajar yang lebih 
mengutamakan pada proses dari pada hasil, namun proses yang dimaksud 
adalah proses yang melibatkan strategi dalam belajar (Sulastriyono, 2014). 

Proses pemberdayaan masyarakat perlu menerapkan dan menekankan proses 
belajar sebagai suatu yang penting untuk dimiliki agar masyarakat memiliki 
kemampuan dalam merekonstruksi pemahaman agar dapat berubah ke arah 
yang lebih baik. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, keikhlasan,  
kejujuran, kerja keras tentunya dapat diadopsi di dalam masyarakat agar 
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masyarakat tersebut memiliki konsep dan dapat memahami untuk segera 
membuka diri pada hal-hal yang bersifat kemajuan dan keberdayaan dalam 
kehidupan (Sopandi, 2010).  

10.4.7 Teori Modernisasi 
Teori modernisasi lebih menitikberatkan pada cara masyarakat para modern 
berkembang menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan 
perubahan struktur sosial, budaya dan politik. Teori modernisasi 
berkembangan dalam tiga fase, yakni fase tahun 1950-1960-an, fase kedua 
1970-1980, dan fase ketiga terjadi di 1990-an. Tahapan modernisasi 
pengembangan masyarakat, yakni: (1) masyarakat tradisional dengan ciri 
utama masyarakat bertani dan barter,  (2) menuju ke era tinggal landas, yang 
ditandai dengan adanya spesialisasi, meningkatkan produksi barang dan 
menggalakkan perdagangan, adanya infrastruktur dan transportasi, sehingga 
mendorong munculnya investasi, (3) menuju kematangan yang ditandai 
dengan diversifikasi ekonomi pada sentra-sentra pertumbuhan di daerah baru, 
namun sedikit ketergantungan pada barang impor, (4) masyarakat konsumtif, 
di mana tahapan ini masyarakat diperhadapkan pada masalah konsumsi massal 
dan adanya pelayanan dan pertumbuhan pada sektor jasa (Seran and 
Mardawani, 2020). 

 

10.5 Tahapan Pemberdayaan 
Masyarakat 
Tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara runtut 
dan terencana dengan baik agar tujuan pemberdayaan dapat dicapai dengan 
baik, tentunya dengan kerja sama, dan adanya integritas dan komitmen kuat 
keberyadaan masyarakat. 

Tahapan pemberdayaan masyarakat secara runtut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan dengan dua aktivitas yang harus dikerjakan, yakni 
penempatan petugas atau tenaga pemberdayaan yang dapat dilakukan 
oleh organisasi atau pekerja kemasyarakatan dan penyiapan lapangan 
yang dilakukan secara non-direktif. 
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2. Tahap pengkajian (assesment), yaitu proses pengkajian dapat 
dilakukan sendiri-sendiri melalui kelompok dalam masyarakat. 
Fungsi petugas pemberdayaan adalah harus mampu mengidentifikasi 
kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan masyarakat dan juga sumber 
daya yang dimiliki oleh masyarakat. 

3. Tahapan perencanaan alternatif dan program yang secara teknis 
adalah kegiatan, di mana petugas secara partisiptif mencoba 
melibatkan masyarakat memikirkan terkait masalah yang mereka 
hadapi dan solusi yang dapat di tempuh dalam mengatasinya 

4. Tahap formulasi rencana aksi, di mana peran tenaga pemberdayaan 
untuk membantu kelompok-kelompok agar dapat merumuskan dan 
menetapkan program kerja dan jenis kegiatan yang dapat dilakukan 
dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat. Tenaga 
pemberdayaan dituntut untuk dapat memformulasikan dan 
memformalisasikan gagasan baru dalam bentuk tertulis, khususnya 
yang berkaitan dengan penyusunan proposal kegiatan yang akan 
diajukan kepada penyandang dana (Muhtamar and Ashri, 2020). 

5. Tahap implementasi program, di mana peran masyarakat sebagai 
kader sekaligus penerima manfaat pemberdayaan diharapkan dapat 
berperan aktif dalam keberlangsungan program yang telah 
dikembangkan, sehingga kerja sama antara tenaga pemberdayaan 
dengan masyarakat penting terjalin kontinyu dengan menghidupkan 
jalur koordinasi dan komunikasi aktif. 

6. Tahap evaluasi sebagai proses pengawasan petugas dan warga. 
Pengawasan dengan melibatkan masyarakat setempat sangat penting 
dilakukan agar terjadi keseimbangan dan keberlanjutan program. 
Harapan ini perlu ditindak-lanjuti pada tingkat masyarakat dengan 
membentuk komunikasi  untuk pengawasan internal dan jangka 
panjang dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang 
dimiliki. 

7. Tahap terminasi sebagai tahap pemutusan hubungan secara formal 
dengan komunitas sasaran. Tahapan ini dilakukan sesuai dengan 
kondisi yang ada di lapangan ketika dipandang bahwa masyarakat 
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setempat sudah dapat menjalankan secara mandiri semua tahapan 
kegiatan pemberdayaan mulai dari tahap penggalian permasalahan, 
potensi, perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi (Kurniati and 
Kuswarsantyo, 2018). 

   

10.6 Strategi dan Perencanaan Pember-
dayaan Masyarakat  
Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai suatu 
strategi yang tepat  untuk memberdayakan dan peningkatan kesejahteraan 
hidup masyarakat luas. Dalam tubuh masyarakat terdapat adat istiadat yang 
dapat dijadikan sebagai sumber potensi atau pun mungkin sebagai penghambat 
keberhasilan pemberdayaan. Hal ini dapat terjadi jika dalam struktur 
masyarakat adat istiadat tersebut telah di tetapkan sebagai budaya yang tidak 
boleh diganggu gugat karena dipercaya oleh masyarakat setempat 
menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang dapat terjadi pada komunitas 
tersebut, misalnya akan ada kutukan, dapat dikenal penyakit tertentu dan 
kepercayaan-kepercayaan lainnya.  

10.6.1 Strategi Pemberdayaan Masyarakat 
Pendekatan dan bentuk-bentuk partisipasi yang dapat dilakukan dalam 
mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengembangan dan 
pemberdayaan desa dan lingkungannya yang dipandang dapat menstimulasi 
dan memicu adanya perbaikan pola kehidupan dalam masyarakat termasuk 
pencapaian kesejahteraan yang secara garis besarnya meliputi: (1) mendorong 
agar terjadi proses interaksi dan hubungan manusia dengan manusia lainnya 
yang berorientasi pada bagaimana mengatasi setiap permasalahan yang 
dihadapi dapat di atasi, (2) tenaga pembinaan dalam pemberdayaan 
masyarakat hanya bertindak sebagai fasilitator, bukan sebagai instruktur, harus 
mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat, bukan ketergantungan 
masyarakat, (3) melakukan mobilisasi dan penggalangan dukungan kebijakan 
dari pemimpin wilayah, termasuk lintas sekter dan berbagai organisasi 
masyarakat lainnya seperti organisasi media massa, lembaga kesehatan, (4) 
fasilitator dapat mempasilitasi agar terlaksana berbagai kegiatan yang 
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mengarah pada peningkatan kemampuan masyarakat dengan menggali dan 
menggerakkan swadaya yang dimiliki, (5) mendorong agar individu;tokoh 
masyarakat yang berpengaruh untuk terlibat aktif dalam upaya dan usaha 
pemberdayaan yang dilakukan (Haris, 2014). 

Kondisi ini memerlukan strategi dalam pengembangan dengan pendekatan-
pendekatan persuasif dan intensif termasuk jaminan bahwa adat istiadat 
tersebut justru merupakan kekuatan sosial yang dapat dikembangkan guna 
meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh warga, termasuk dengan 
menempuh cara-cara alternatif dalam pelaksanaannya. Terdapat tiga model 
strategi pengembangan masyarakat yang dapat dilakukan, yakni: (1) rational 
empirical, yaitu pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan bada hasil 
yang berbasis pada riset yang telah dilakukan oleh para ahli yang sesuai 
dengan bidangnya, (2) normative reeducative, adalah suatu model 
pengembangan masyarakat yang lebih condong pada sikap dan sistem nilai 
yang ada dalam masyarakat, dan modal (3) power coercive, yakni model 
pemberdayaan yang menempuh jalan pada hubungan relasi kekuasaan, di 
mana model ini cenderung memaksakan pada komunitas yang ada dalam 
masyarakat (Dwiyanto and Jemadi, 2013). 

Strategi utama pemberdayaan masyarakat sebagai model dalam perubahan 
sosial, yaitu: 

1. Strategi tradisional, adalah suatu bentuk dan upaya yang 
menyarankan masyarakat dapat memilih dan mengetahui kepentingan 
apa yang terbaik dan dapat dilakukan dengan bebas, atau mendorong 
agar semua individu dan komponen masyarakat dapat menentukan 
kepentingannya untuk kehidupannya sendiri dan tidak ada pihak lain 
yang terganggu. 

2. Strategi direct action, adalah model pemberdayaan masyarakat yang 
melibatkan tokoh atau pihak tertentu yang berpengaruh dan dihormati 
untuk membuat keputusan dan dapat diterima oleh semua lapir=san 
masyarakat yang ada. 

3. Strategi transformatif, yaitu model pemberdayaan yang 
membutuhkan persiapan dan kepemilikan pendidikan dan penguasaan 
massa dalam jangka panjang yang dapat melakukan identifikasi 
mandiri pada kondisi internal sebelum dilakukan identifikasi yang 
lebih luas di masyarakat  
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Berbagai asumsi dasar strategi pengembangan masyarakat menyebutkan 
bahwa asumsi tentang masyarakat dipandang sebagai komunitas tradisional 
dan mempunyai pengetahuan yang rendah, sehingga dalam memajukannya, 
diperlukan pengetahuan eksternal dan perencanaan bersifat top-down, 
sentralistik, dan tentunya harus dilaksanakan oleh tenaga yang ahli. Model 
seperti ini mungkin memiliki kekurangan, karena secara alamiah akan 
memposisikan tenaga ahli tersebut sebagai pihak yang akan dilayani oleh 
masyarakat, akibatnya akan ada implikasi pada masalah kehidupan sosial yang 
cenderung menutup diri pada hal-hal yang sifatnya rasional dan kurang 
realistis (Haris, 2014).  

Model pengembangan masyarakat dianggap bahwa pemberdayaan masyarakat 
dilakukan bukan dipandang sebagai subjek atau pun objek yang bodoh atau 
kurang mampu, namun kemampuan yang mereka miliki akan di optimalkan 
sesuai dengan pengetahuan lokal dengan penerapan dan sentuhan teknologi 
tepat guna sebagai basis utama agar kesejahteraan masyarakat dapat 
ditingkatkan, terbentuk sikap dan motivasi untuk maju, ada keberanian, 
sehingga pada rentang waktu tertentu dengan pendampingan maksimal akan 
tercipta masyarakat kemandirian. Konsekuensi pada model ini menekankan 
pada aspek lokalitas, penyusunan dan perencanaan dilakukan secara otonomi 
berdasarkan partisipasi dan lokalitas masyarakat dengan mengutamakan 
pemikiran pengembangan ekonomi dalam skala mikro. Oleh karena itu 
keterlibatan tenaga ahli akan dipandang masyarakat sebagai fasilitator. Kondisi 
ini akan melahirkan kehidupan sosial yang terbuka pada keadaan yang realistis 
dalam masyarakat (Kurniati and Kuswarsantyo, 2018).   

10.6.2 Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat 
Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan 
dengan menetapkan berbagai program pengembangan masyarakat yang secara 
garis besarnya dilakukan dalam enam langka berikut: 

1. Identifikasi dan merumuskan masalah yang ada dalam masyarakat 
atau perencanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang 
dilakukan dengan metode usulan dari masyarakat setempat. 

2. Penyusunan dan penetapan program kegiatan dan rencana aksi 
berdasarkan skala prioritas dan diumumkan kepada masyarakat 

3. Merumuskan tujuan, manfaat, sasaran dan metode pelaksanaan, target 
dan waktu pelaksanaan, sehingga masyarakat dapat memahami dan 
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mengerti mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan, juga agar kegiatan 
tersebut dapat diukur dan dievaluasi 

4. Menentukan kelompok sasaran yang akan menerima manfaat untuk 
ditingkatkan kemampuan dan kualitas hidupnya melalui program 
yang telah ditetapkan bersama. 

5. Identifikasi semua sumber yang dapat digunakan dan dilibatkan 
dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, termasuk sumber dana, 
sarana dan prasarana dan SDM yang dilakukan dengan senantiasa 
mengedepankan potensi setempat. 

6. Penentuan metode dan cara implementasi (strategi) pelaksanaan 
kegiatan, termasuk jadwal. 

7. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dilakukan monitoring dan 
evaluasi untuk mengukur ketercapaian, manfaat termasuk ketepatan 
sasaran atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. 

8. Semua tahapan perencanaan sampai implementasi dan pasca kegiatan 
dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat disetiap tahapan 
dan langka agar masyarakat merasa puas dan termotivasi serta 
menumbuhkan kepercayaan dirinya untuk dapat melakukan kegiatan 
pemberdayaan secara mandiri (Muhtamar and Ashri, 2020; 
Mulyawan, 2016).  

  

10.7 Landasan Filosofis dan Sosiologi 
Pemberdayaan Masyarakat 

10.7.1 Meningkatkan dinamika masyarakat 
Langka-langka dalam pengembangan dan menumbuhkan dinamika 
masyarakat dapat dilakukan dengan cara: (1) menciptakan kondisi yang 
bertujuan untuk memunculkan potensi yang dimiliki masyarakat setempat, (2) 
melakukan upaya dalam meningkatkan mutu potensi yang ada dalam 
masyarakat, (3) melakukan upaya dan usaha maksimal untuk memastikan agar 
kegiatan yang sudah ada tetap berjalan dan bahkan semakin meningkat, (4) 
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berupaya agar ada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan 
(Prayitno et al., 2013).  

Langka-langka di atas dalam operasional penjabarannya dalam bentuk 
program pengembangan masyarakat sebagai berikut: (1) memberikan 
kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan dan mengidentifikasi 
masalah yang dihadapi, (2) memberi kesempatan kepada masyarakat untuk 
dapat melakukan analisis atas permasalahan yang mereka hadapi, (3) 
memberikan kesempatan pada masyarakat untuk dapat mengorganisir dirinya 
dalam melaksanakan usaha dan jenis kegiatan perbaikan atas masalah yang 
dihadapinya (Sopandi, 2010). 

10.7.2 Landasan filosofis pemberdayaan masyarakat 
Landasan filosofis pemberdayaan masyarakat, yakni:  

1. Pembebasan dalam proses pemberdayaan masyarakat dengan 
melakukan proses pendidikan sebagai daur melakukan tindakan dan 
dilaksanakan terus menerus dengan melibatkan setiap komponen 
masyarakat termasuk seluruh anak agar terlibat dalam proses 
pembelajaran tersebut. 

2. Penyadaran yang diharapkan muncul setelah masyarakat merasa 
memiliki kebebasan, karena mereka secara bertahap akan menyadari 
realita dirinya dan lingkungan sekitarnya (Abas, 2015).  

Landasan normatif pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan 
petunjuk tentang bagaimana kita harus bertindak dalam masyarakat, serta 
perbuatan dan tindakan apa yang dapat dilaksanakan dan juga menentukan 
perbuatan yang tidak boleh dilaksanakan dalam masyarakat tersebut. Selain 
landasan normatif, juga terdapat landasan yuridis dalam masyarakat yang 
mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosial 
yang mereka dapat raih, karenanya pemerintah wajib melindungi kehidupan 
dan penghidupan masyarakat untuk mencapai hak kesejahteraan(Abdullah, 
2007).  

Berangkat pada kedua landasan di atas, maka secara filosofis model 
pemberdayaan masyarakat diarahkan pada; (1) masyarakat harus dipandang 
sebagai subjek yang akan menjadi fokus pengembangan, (2) menjadikan 
musyawarah sebagai model dan cara untuk menentukan keputusan, (3) 
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pembebasan dan penyadaran sebagai proses dalam mencapai kesejahteraan. 
Landasan filosofis memiliki implikasi dalam menangani kemiskinan absolut 
dan kemiskinan relatif untuk mengubahnya menjadi kesejahteraan masyarakat   

10.7.3 Proses dan Bias dalam Aplikasi Pemberdayaan 
Masyarakat 
Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat khususnya di Indonesia lebih 
dominan diarahkan pada masyarakat pedesaan dengan latar belakang sebagai 
petani dan nelayan, sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat  dapat 
dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang dimiliki. Pada aspek 
sosio-kultur pengenalan dan aplikasi teknologi sederhana pedesaan merupakan 
suatu hal yang mungkin baru di masyarakat dikaitkan dengan latar belakang 
pengalaman, pendidikan, pengetahuan dan wawasan yang dimiliki. Namun 
demikian bahwa pemberdayaan masyarakat penting dilakukan karena 
memiliki implikasi besar pada peningkatan kesejahteraan mereka (Aulya, 
2020).  

Manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam pemberdayaan dengan 
menggerakkan potensi yang mereka miliki di antaranya; (1) hasil dari kegiatan 
yang mereka telah kerjakan adalah menjadi rintisan untuk kegiatan berikutnya, 
misalnya perbaikan pendapatan, terbentuk kelembagaan, adanya pengalaman 
dan keberanian untuk maju, (2) kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh 
masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber belajar awal, (3) program atau 
kegiatan mereka dapat menjadi media komunikasi untuk menghubungkan 
antar kelompok masyarakat dan keluarga, (4) memicu dan potensi membuka 
peluang kerja baru dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang 
dimiliki, (5) meningkatkan pendapatan dan kepercayaan diri masyarakat akan 
fungsi dan peran mereka terhadap keluarga, desanya, lingkungan dan daerah 
(Dwiyanto and Jemadi, 2013).  

10.7.4 Partisipasi pemberdayaan masyaraka 
Konsep pengembangan masyarakat adalah adanya partisipasi dan 
pemberdayaan pada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memiliki arti yang 
luas, sehingga memungkinkan adanya variasi model pemberdayaan di tingkat 
lokalitas yang merupakan tantangan sekaligus peluang dalam tataran 
pembangunan di Indonesia. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui 
partisipasi dengan melakukan penyusunan program kegiatan dalam rangka 
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pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah dapat 
dilakukan dengan cara:  

1. Menciptakan suasana dan iklim yang menunjang munculnya potensi 
masyarakat yang dapat dikembangkan 

2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dengan menerapkan 
langka nyata dan penyediaan berbagai sarana yang dapat menunjang 
untuk berkembangnya potensi tersebut. 

3. Mengembangkan masyarakat dalam arti melindungi dan membela 
kepentingan masyarakat yang lemah atau tidak berdaya dengan 
mempasilitasi agar mereka bangkit dari ketak-berdayaan mereka 
menjadi masyarakat yang produktif. (Gedeona, 2008)  

10.7.5 Landasan sosiologis pemberdayaan masyarakat 
Landasan sosiologis merupakan gambaran kebijakan yang dijalankan 
merupakan bentuk pemenuhan atas kebutuhan masyarakat setempat dalam 
berbagai aspek kehidupan. Fakta empiris atas masyarakat mengenai 
perkembangan, kebutuhan adalah gambaran dari landasan sosiologis suatu 
daerah yang menjadi barometer dalam mengukur tingkat kesejahteraan. 
Sebagai contoh adalah tingkat kemiskinan merupakan fakta empiris yang 
memiliki implikasi dan landasan sosiologis terhadap negara dan bangsa, 
sehingga lahirlah kebijakan berupa pembagian klaster kemiskinan dalam 
masyarakat untuk selanjutnya dilakukan intervensi penanggulangan (Aulya, 
2020).  

Struktur dan tingkat kemiskinan masyarakat di bagi dalam tiga klaster, yakni: 
klaster satu, meliputi program perlindungan sosial melalui berbagai bentuk 
batuan dan skema pengembangan, klaster dua, adalah pemberdayaan 
masyarakat dengan menjalankan berbagai bentuk skema program dalam 
rangka mengubah masyarakat menjadi lebih berdaya. Skema program 
dimaksud misalnya PNPM, CBD, sekolah teknik desa, pengembangan desa 
wisata, dan sejenisnya, dan klaster tiga, adalah menjalankan program bantuan 
usaha, misalnya bantuan permodalan usaha kecil, bantuan teknologi dan 
keterampilan, bantuan pengelolaan keuangan mikro, bantuan peralatan 
produksi dan jenis bantuan lainnya (Kurniati and Kuswarsantyo, 2018). 



Bab 10 Tujuan dan Filosofis Pemberdayaan Masyarakat 177 

 

10.7.6 Bidang dan keterampilan yang harus dimiliki dalam 
Pemberdayaan Masyarakat 
Pencapaian tujuan dan manfaat pemberdayaan masyarakat tidak dengan 
mudah dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan karena berbagai kendala bukan 
hanya pada tataran masyarakat sebagai penerima manfaat, kelembagaan, biaya 
dan pengetahuan tenaga pemberdayaan. Beberapa bidang yang sebaiknya 
dimiliki oleh fasilitator pemberdayaan sebagai motor dan penggerak kemajuan 
dan pengembangan masyarakat, di antaranya: kemampuan dalam 
pengorganisasian kelompok, penguasaan dalam melihat kebutuhan dan profil 
wilayah, kemampuan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, 
kemampuan bekerja sama dalam tim dan kelompok masyarakat, kemampuan 
negosiasi dan komunikasi, kemampuan dan keterampilan konseling, 
menguasai manajemen dalam memperoleh akses dan pemanfaatan sumber 
daya dan kemampuan menyusun laporan, monitoring dan evaluasi capaian dan 
keberhasilan program (Marwah, 2018; Prayitno et al., 2013). 
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Komunikasi dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

 

 
11.1 Pendahuluan 
Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang 
merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam 
pembangunan yang bersifat people-centered, participatory (Rahmawati, 
Farida Nurul Nikmah Suryandari, 2013). Dalam pemberdayaan masyarakat 
tersebut dibutuhkan komunikasi sebagai jembatan dalam menghadapi berbagai 
permasalahan. Beberapa contoh yang menunjukkan berbagai permasalahan 
yang sering menunjukkan bahwa negara ini tidak siap menghadapi masalah 
dan salah satu penyebabnya dari aspek komunikasi. Penanganan bencana di 
NAD terdapat kelemahan dalam proses komunikasi dan informasi yang 
mengakibatkan koordinasi penanganannya menjadi tumpang tindih. Terus 
kondisi masyarakat pesisir masih belum terlepas dari persoalan klasik yang 
dihadapi nelayan kecil yakni keterbatasan aset, akses, dan peluang untuk 
meningkatkan produktivitas dan daya saing.  

Upaya peningkatan kualitas hidup nelayan kecil sulit terwujud tanpa adanya 
perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia. 
Menghadapi permasalahan tersebut, komunikasi pembangunan diperlukan 
peran utamanya sebagai sebuah proses yang dialogis dalam penyampaian ide, 
informasi, dan inovasi, oleh pihak-pihak terkait guna menunjang terjadinya 
proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. 
Perubahan tersebut dampaknya dapat dilihat pada tingkat individu, keluarga, 
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kelompok, organisasi, komunitas dan masyarakat yang lebih luas. Proses-
proses komunikasi pembangunan akan memiliki dampak luas apabila 
dilaksanakan secara sistemik dan berkelanjutan (Amanah, 2008).  

Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana 
diperlukan komunikasi timbal balik antara pelaksana penanganan bencana 
dengan pemuka pendapat. Pemuka pendapat sebagai orang yang mewakili 
anggota masyarakat diharapkan berfungsi sebagai mediator antara masyarakat 
dengan pelaksana penanganan bencana. Komunitas dan pihak berwenang di 
tingkat lokal harus diberdayakan dalam mengelola dan meredam risiko 
bencana dengan mempunyai akses terhadap informasi, sumber daya dan pihak 
berwenang yang diperlukan dalam melaksanakan aksi-aksi pengurangan 
risiko-risiko bencana (Badri, Hubeis and Maksum, 2008).  

 

11.2 Komunikasi dan Pemberdayaan 
Masyarakat 
Pengertian komunikasi secara etimologis menyebutkan komunikasi 
berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat komunikasi terdapat 
kesamaan makna. Secara terminologis, komunikasi berarti proses 
penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain.Komunikasi 
adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain 
untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik 
langsung secara lisan, maupun tidak langsung melalui media. Paradigma 
Lasswel menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur yaitu 
komunikator (communicator, source, sender), pesan (message), media 
(channel, media), komunikan (coomunicant, communicatee, receiver, 
recipient) dan efek (effect, impact, influence) (Effendy, 2004). 

Ada tiga kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi 
sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi dan komunikasi 
sebagai transaksi. Komunikasi sebagai tindakan satu arah mengisyaratkan 
penyampaian pesan searah dari seseorang (atau suatu lembaga) kepada 
seseorang (sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung (tatap muka) 
ataupun melalui media, seperti surat (selebaran), surat kabar, majalah, radio, 
atau televisi. Komunikasi sebagai interaksi menyetarakan komunikasi dengan 
suatu proses sebab akibat atau aksi reaksi, yang arahnya bergantian. Dalam 
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komunikasi transaksional, komunikasi dianggap telah berlangsung bila 
seseorang telah menafsirkan perilaku orang lain, baik perilaku verbal maupun 
perilaku non verbalnya (Mulyana, 2001).  

Komunikasi merupakan proses interaksi antara manusia dengan manusia dan 
juga antara manusia dengan lingkungan. Dua atau lebih individu berinteraksi 
dan memengaruhi gagasan, opini, kepercayaan dan sikap satu sama lain. 
Mereka bisa saling tukar menukar informasi melalui berbicara, gerakan bagian 
badan, tanda dan lambang, ekspresi dan lain-lain. Pada beberapa decade ini 
bahasa yang dikembangkan adalah berbentuk sarana komunikasi yang paling 
kompeten tetapi sebenarnya bukan satu-satunya. Penulis juga memakai cara 
yang berbeda untuk penyampaian informasi yang efektif (Purba et al., 2020)  

Komunikasi sendiri mempunyai empat fungsi utama yaitu satu; kontrol di 
mana fungsi untuk mengontrol perilaku anggota dalam suatu organisasi 
diperlukan cara-cara dalam bertindak. Yang kedua motivasi di mana 
komunikasi menjaga motivasi dilakukan dengan cara menjelaskan kepada 
anggota tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik pekerjaan mereka 
dan apa yang haru dilakukan untuk memperbaiki kinerja sekitarnya yang 
dinilai kurang baik, Yang ketiga ekspresi emosional di mana fungsi 
komunikasi ini adalah sebagai jalan keluar dari perasaan-perasaan anggotanya 
dalam memenuhi kebutuhan social; Keempat yaitu informasi di mana 
komunikasi mempunyai peran sebagai pemberi informasi yang dibutuhkan 
baik oleh individu maupun kelompok yang digunakan untuk mengambil 
keputusan dengan cara menyampaikan data untuk mengidentifikasi dan 
mengevaluasi pilihan-pilihan yang ada (Robbins & Judge, 2011) dalam (Purba 
et al., 2020). 

Komunikasi merupakan upaya sistematis yang bukan hanya sebatas pertukaran 
informasi tetapi juga dapat meliputi pembentukan pendapat dan sikap publik 
yang memegang peranan penting dalam kehidupan sosial manusia. 
Keberadaan manusia secara sosiologis adalah berupa hubungan kebersamaan 
yang hanya bisa diwujudkan dengan berkomunikasi. Dalam proses 
kebersamaan tersebut, terjadi proses saling memengaruhi dalam memberi dan 
menerima gagasan yang berbentuk lambang tertentu yang memiliki pengertian 
yang sama.  

Di era infromasi saat ini, komunikasi telah menjadi komoditas untuk 
kepentingan ekonomi. Manusia terus mengembangkan kemampuan untuk 
menguasai dan mengembangkan komunikasi kemudian menjadikannya 
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sebagai bagian penting dalam kehidupan. Kini begitu banyak bermunculan 
aktivitas manusia yang ditunjang dengan kemampuan komunikasi yang baik. 
Berbagai profesi dalam bidang komunikasi juga terus bertumbuh di mana 
kemampuan komunikasi dibutuhkan pada hampir semua bidang pekerjaan. 

Minimnya pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan 
strategi baru dalam pendekatan pelayanan. Masyarakat yang kompleks 
memiliki kebutuhan yang beraneka ragam sehingga memerlukan pendekatan 
baru dalam pembangunan yang partisipatif. Salah satu bentuk pendekatannya 
adalah pemberdayaan yang berbasis komunitas. (Kusumadinata, 2017) 
Komunikasi merupakan salah satu alat yang dapat berperanan penting dalam 
mengoptimalkan pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu 
dikomunikasikan dengan baik dan benar.  

Istilah pemberdayaan (empowerment) telah lahir semenjak pertengahan abad 
ke-17 dengan makna menanamkan kewenangan (to invest with authority) atau 
memberi kewenangan (authorize). Dalam pengertian umum pemberdayaan 
berarti untuk memungkinkan (to enable) atau mengijinkan (to permit), atau 
mengajarkan kepada seseorang untuk belajar memimpin dirinya sendiri 
(leading the people to learn to lead themselves). Dari banyak batasan, ada yang 
memfokuskan kepada pemberdayaan individu, yang berarti suatu proses untuk 
meningkatkan kemampuan individu. Seseorang dikatakan telah empowered 
adalah ketika ia telah dapat memimpin dirinya sendiri (Syahyuti, 2006). 

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata “power” 
(kekuasaan atau keberdayaan). Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan 
konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan 
kemampuan membuat orang lain melakukan apa yang diinginkannya, terlepas 
dari keinginan dan minatnya yang berkaitan dengan pengaruh dan control. 
Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang memenuhi kebutuhan 
dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas 
mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, dan 
kesakitan (Suharto, 2005). 

Pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada 
pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang 
mengorganisir dirinya sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang 
demikian diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sebagai 
objek, tetapi justru sebagai subjek pelaku pembangunan yang ikut menentukan 
masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum (Setiana, 2005).  



Bab 11 Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat 183 

 

Pemberdayaan masyarakat (community empowerment ) adalah perwujudan 
dari pengembangan kapasitas (capacity building) masyarakat yang bernuansa 
pada pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan 
kelembagaan pembangunan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan 
seiring dengan pembangunan sosial ekonomi rakyat, prasarana dan sarana, 
serta pengembangan sistem 3 P: Satu; pendampingan yang dapat 
menggerakkan partisipasi total masyarakat; dua; penyuluhan yang dapat 
merespons dan memantau perubahan yang terjadi di masyarakat; dan tiga; 
Pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi asset 
sumber daya fisik dan non fisik yang diperlukan oleh masyarakat.  

Untuk konteks Indonesia saat ini, menurut (Setyowati, 2005) dibutuhkan 
strategi komunikasi sistematis berorientasi pada masyarakat dengan 
menyerahkan produksi, pengelolaan dan pengendalian media kepada 
masyarakat, sehingga aspirasi, kebutuhan dan masalahnya tercermin dalam 
media itu dan akan lebih banyak berkesempatan untuk memperoleh sumber-
sumber komunikasi yang ada. Strategi ini merupakan upaya yang sungguh-
sungguh untuk memberdayakan masyarakat yang paling bawah sekalipun 
(Badri, Hubeis and Maksum, 2008). Strategi komunikasi yang demikian lebih 
condong pada komunikasi massa. Di mana berpusat pada kajian bagaimana 
organisasi media memproduksi dan menyebarluaskan informasi secara luas 
serta bagaimana pesan dibentuk, dekelola dan diterima oleh khalayak.  

Komunikasi massa menggunakan media massa yang melembaga. Pesan yang 
disajikan bersifat umum, disebarkan secara cepat, serentak dan sekilas kepada 
khalayak yang anonim dan heterogen (Mulyana, 2002). Komunikasi massa 
sering juga dikatakan sebagai perluasan dari komunikasi publik. Komunikasi 
massa umumnya dirancang dengan tujuan lebih formal kepada khalayak yang 
kerap menitikberatkan pada pertimbangan ekonomi di mana pesan diproduksi 
kemudian didistribusikan kepada khalayak untuk dikonsumsi dengan tujuan 
persuasi, mengubah pola pikir, hingga mengubah perilaku khalayak dengan 
biaya yang jauh lebih murah dibandingkan kontek komunikasi lainnya.  

Terdapat empat fungsi dasar komunikasi massa yakni : Satu. Pengawasan, di 
mana media menyampaikan informasi secara terus menerus yang membangun 
kesadaran kahlayak terhadap kondisi lingkungan yang mungkin akan 
memengaruhi mereka. Dua. Korelasi, di mana media mengemukakan 
keterkaitan dan menerjemahkan peristiwa yang terjadi melalui informasi yang 
menuntun khalayak menentukan hubungan pesan yang berguna bagi mereka. 
Tiga. Sosialisai, merupakan perluasan fungsi pengawasan dan korelasi di mana 
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media menunjukkan ruang-ruang partisipasi dalam masyarakat bagi tiap 
individu seperti menyajikan pengalaman dan harapan bersama, serta sebagai 
saluran bagi warisan budaya dari tiap generasi. Empat. Hiburan, di mana 
media merupakan sumber mendapatkan informasi yang sifatnya hiburan bagi 
khalayak. Disamping itu, komunikasi massa juga memiliki fungsi sebagai 
sarana membentuk dan menyebarkan budaya yang berlandaskan pengetahuan 
serta fungsi menunjukkan popularitas dan pengabsahan budaya (Ruben and 
Stewart, 2014) dalam (Purba et al., 2020). 

Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) 
dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek: Pertama, enabling yaitu menciptakan suasana 
yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, 
empowering yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui 
langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan 
pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin 
berdaya. Ketiga, protecting yaitu melindungi dan membela kepentingan 
masyarakat lemah (Rahmawati, Farida Nurul Nikmah Suryandari, 2013).  

Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi 
pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada 
sumber daya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social. 
Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 
martabat lapisan masyarakat bawah (grass root) yang dengan segala 
keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, 
kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak 
hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. 
Menanamkan nilai-nilai buaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, 
tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan 
(Rahmawati, Farida Nurul Nikmah Suryandari, 2013). 

Pemberdayaan juga melibatkan aspek kognitif, psikomotorik, psikologis, 
ekonomi dan politik. Kemudian akses pada pengetahuan dan keterampilan 
(internal maupun eksternal) untuk menjaga stok modal alami dan lingkungan 
secara sinambung. Selanjutnya akses pada pelatihan keterampilan, 
teknikteknik pemecahan masalah, teknologi tepat guna dan informasi. 
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Tiga aspek komunikasi dan pembangunan yang berkaitan dengan tingkat 
analisisnya menurut Nasution (2004) yang mengutip pernyataan Hedebro 
dalam (Amanah, 2008) hal berikut yaitu:  

1. Pendekatan yang berfokus peran komunikasi pembangunan dalam 
pemberdayaan masyarakat pesisir pada pembangunan suatu bangsa, 
dan peran media massa menyumbang upaya tersebut. Di sini, politik 
dan fungsi-fungsi media massa dalam pengertian yang umum 
merupakan objek studi, sekaligus masalah-masalah struktur 
organisasional dan pemilikan, serta kontrol terhadap media. Untuk 
studi jenis ini, digunakan istilah kebijakan komunikasi dan 
merupakan pendekatan yang paling luas dan bersifat umum  

2. Pendekatan untuk memahami peranan media massa dalam 
pembangunan nasional, namun lebih jauh spesifik. Persoalan utama 
dalam studi ini adalah penggunaan media agar dapat dipakai secara 
efisien, untuk mengajarkan pengetahuan tertentu bagi masyarakat 
suatu bangsa; dan  

3. Pendekatan yang berorientasi kepada perubahan yang terjadi pada 
suatu komunitas lokal atau desa. Studi jenis ini mendalami 
bagaimana aktivitas komunikasi dapat dipakai untuk mempromosikan 
penerimaan yang luas akan ide-ide dan produk baru.  

Program penyuluhan dapat membentuk perubahan perilaku melalui prinsip 
berbagi pengetahuan, dan pengalaman dengan masyarakat. Bersama-sama 
masyarakat, dapat dilakukan berbagai kegiatan yang mengarah pada 
pembentukan perilaku masyarakat. Pemberdayaan sebagai sebuah program 
mempunyai makna bahwa pemberdayaan merupakan tahapan-tahapan 
kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dalam kurun waktu tertentu (Amanah, 
2008).  

Keimbangan pemberdayaan merupakan suatu proses yang muncul dari dalam 
pengelola pembangunan. Pemberdayaan merupakan suatu proses sosial yang 
multidisiplin dalam membantu komunitas atau masyarakat untuk mendapatkan 
kendali atas kehidupannya. Pemberdayaan yang berbasis komunitas 
memberikan peluang kepada pelayanan publik yang baik. Pelayanan kepada 
masyarakat berbasis pemberdayaan memberikan kendali atas kehidupan 
masyarakat dengan memberikan keterampilan dan kecakapan.  
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Perlu adanya pemberdayaan di dalam kegiatan kemasyarakatan di tingkat lokal 
baik di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga tingkat rukun warga dan rukun 
tetangga. Oleh karena itu posisi komunikasi merupakan transisi yang 
menjembatani antara masyarakat dan pemerintah maupun korporasi yang 
menyelenggarakan komunikasi pelayanan. Hal ini membutuhkan strategi 
untuk dapat membina masyarakat menjadi masyarakat yang berdaya saing, 
saring dan sanding dalam melakukan aktivitas pemberdayaan tersebut. 
Meningkatnya aktivitas komunikasi masyarakat menunjukkan peningkatan 
keberdayaan masyarakat yang tentunya diselaraskan dengan peran 
pendamping dan pemanfaatan media bagi masyarakat.  

Untuk mewujudkan kemandirian dalam program pemberdayaan diperlukan 
sinergi antara pihak inisiator, fasilitator, regulator serta warga masyarakat yang 
menjadi sasaran pembangunan. Agar program dapat berkelanjutan dengan 
sinergi masing-masing stakeholder perlu strategi layanan yang efektif dalam 
meningkatkan kualitas layanan publik dan pemberdayaan. Sehingga 
diperlukan suatu strategi komunikasi yang mampu memberikan pelayanan 
kepada masyarakat khususnya melalui proses pemberdayaan kepada 
masyarakat (Kusumadinata, 2017). 
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Perencanaan dan Evaluasi 
Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

 

 
12.1 Pendahuluan 
Pembangunan yang bertumpu pada keberadaan masyarakat merupakan agenda 
negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kawasan 
berbasis masyarakat merupakan kebijakan yang mengedepankan manusia 
sebagai agent pembangunan di wilayahnya. Kebijakan pembangunan dengan 
melibatkan masyarakat sebagai instrumen untuk menjalankan agenda 
pembangunan secara utuh melalui proses penyusunan perencanaan, 
pelaksanaan dan pembiayaan yang terpadu dan terukur, sehingga akan 
terwujud pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan 
kemakmuran masyarakat. 

Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya 
partisipasi anggota masyrakatnya,  baik sebagai kesatuan sistem maupun 
sebagai anggota individu yang sangat penting dalam proses dinamika 
pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna 
mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab 
berhasil tidaknya pembangunan tidak saja di tangan pemerintah tetapi juga di  
tangan masyarakat. Kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan 
salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini mencapai target 
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pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah.(Akbar, 
Suprapto dan Surati, 2018). 

Agar tercapainya keberhasilan pembangunan tersebut maka segala program 
perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan 
masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan 
dalam rangka membangun wilayahnya serta mereka juga yang nantinya akan 
memanfaatkan dan menilai tentang berhasil tidaknya pembangunan di wilayah 
mereka. 

 

12.2 Perencanaan Pembangunan dalam 
Pemberdayaan Masyarakat 

12.2.1 Konsep Perencanaan Pembangunan 
Pembangunan pada dasarnya adalah suatu usaha untuk memperbaiki pada 
kondisi yang lebih baik bagi suatu masyarakat untuk menuju ke arah 
kemajuan. Maju mundurnya suatu masyarakat dapat dilihat dari hasil-hasil 
pembangunan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. 
Pembangunan fisik belum dapat dijadikan sebagai suatu jaminan bahwa 
masyarakatnya sudah maju, demikian pula sebaliknya kemajuan suatu 
masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya 
(Sigalingging, 2014). 

Strategi program pembangunan muncul sebagai alternatif dalam penyusunan 
rencana pembangunan menggantikan model perencanaan lama (konvensional) 
menuju perencanaan jangka panjang (long-range planning) maupun 
perencanaan yang berbasis pada tujuan. Kebutuhan sebuah perencanaan 
strategis disebabkan perubahan eksternal yang terjadi dengan cepat dan tidak 
menentu. Hal ini menuntut sebuah organisasi atau komunitas untuk melakukan 
adaptasi terhadap perubahan itu secara internal agar mampu mempertahankan 
fungsi dan peranannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada 
kelompok sasaran. Oleh karena itu, organisasi harus mampu mengatasi 
lingkungan eksternal dan secara berkelanjutan melakukan kajian terhadap 
kapasitas internal sebagai prasyarat untuk tetap memelihara dan 
mempertahankan eksistensinya (MH Dardiri, 2019). 
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Konsep perencanaaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat dalam 
merumuskan perencanaan pembanguan yang disingkat dengan perencanaan 
partisipatif, prinsip dari melibatkan. Untuk melibatkan hal yang ideal tersebut 
hendaknya masyarakat memahami tentang konsep perencanaan pembangunan 
yang berbasis kepada kepentingan rakyat dapat dilakukan secara optimal dan 
semaksimal mungkin. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan 
partisipasitif merupakan sebagai strategi pembangunan dan proses penentuan 
keputusan publik, hal ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk 
mau melibatkan diri dalam proses pembangunan.(Akbar, Suprapto dan Surati, 
2018) 

Menurut Margono Slamet (2003), menegaskan bahwa usaha pembangunan 
dengan melibatkan masyarakat di pedesaan melalui proses perencanaan 
partisipatif perlu didekatkan dengan berbagai cara yaitu:  

1. Pengendalian potensi-potensi yang dapat dibangun oleh masyarakat 
setempat,  

2. Penggunaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan,  
pengembangan, penyebaran sampai digunakannya teknologi itu oleh 
masyarakat pedesaan.  

3. Pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang melaksanakan 
penerapan berbagai teknologi tepat gunan untuk mencapai tujuan 
pembangunan.  

4. Pembinaan organisasi pembina/pendukung, yang menyambungkan 
usaha pembangunan yang dilakukan oleh individu-individu 
masyarakat pedesaan dengan lembaga lain atau tingkat yang lebih 
tinggi (kecamatan,  kabupaten, provinsi, nasional)  

5. Pembinaan kebijakan pendukung, yaitu yang mencakup input, biaya, 
kredit, pasaran, dan lain-lain yang memberi iklim yang serasi untuk 
pembangunan. 

Pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan 
dan memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Menurut Sjafri Sairin 
Sairin (2002), sekurangnya terdapat tiga komponen penting yang selalu terlibat 
dalam perencanaan dan pembinaan pedesaan yaitu perencana, agents dan 
masyarakat yang dijadikan sasaran.  
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1. Perencana  
Perencana adalah mereka yang secara teoritis mengembangkan 
konsep, strategi dan metodologi, yang dipandang dapat diandalkan 
dalam upaya mencapai tujuan pembinaan masyarakat itu. Mereka ini 
adalah kumpulan orang yang duduk di belakang meja, berpikir, 
merumuskan dan kemudian mencoba melaksanakan pikiran dan 
gagasan itu untuk agents yang telah mereka siapkan lebih dahulu.  

2. Agents  
Agents ini umumnya adalah petugas yang berusaha menerjemahkan 
ide dan pikiran pada perencanaan itu kepada masyarakat yang 
menjadi sasaran pembinaan. Para agents ini umumnya adalah kaki 
tangan perencana yang mungkin berasal dari luar atau dari dalam 
masyarakat yang dijadikan sasaran, sedangkan masyarakat yang 
menjadi sasaran pembinaan adalah unsur penerima gagasan. 
Umumnya mereka menunggu dan seringkali bersifat pasif 

3. Masyrakat yang dijadikan sasaran 
Masyarakat yang dijadikan sasaran yang akan menikmati hasil 
pembangunan yang dilakukan oleh agents. Untuk mencapai 
kesejahteraan maka agent harus melibat masyarakat dalam 
pembangunan. 

12.2.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat  
Pengertian pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata 
“empowerment”, yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah 
dimiliki oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam 
pengembangan masyarakat pedesaan adalah penekanan pada pentingnya 
masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri 
mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian 
tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai 
obyek, tetapi sebagai pelaku atau aktor yang menentukan hidup mereka sendiri 
(Makmur, 2015). 

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan 
membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau 
kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2002). 
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Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari 
pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada 
hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk 
menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah 
kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak 
bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan 
tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus 
meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya (Fetterman, 2007). 

Memberdayakan orang lain pada hakikatnya merupakan perubahan budaya, 
sehingga pemberdayaan tidak akan jalan jika tidak dilakukan perubahan 
seluruh budaya organisasi secara mendasar. Perubahan budaya sangat 
diperlukan untuk mampu mendukung upaya sikap dan praktik bagi 
pemberdayaan yang lebih efektif (Sumaryadi, 2005). 

Menurut Ratna Sari Dewi (2016), bahwa memberdayakan rakyat mengandung 
makna mengembangkan, memandirikan, menswada-yakan dan memperkuat 
posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap keku-atan-kekuatan 
penekan di segaia bidang dan sektor, juga mengandung arti melindungi dan 
membela dengan berpihak pada yang lemah, untuk mencegah terjadi 
persaingan yang tidak seimbang dari eksploitasi atas yang lemah. Artinya 
memberdayakan masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk 
meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi 
sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 
keterbelakangan. Konsep pemberdayaan masyarakat ini menyangkut 
penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber-
sumber informasi, serta ketrampilan manajemen. Kunci perubahan struktur 
masyarakat dilakukan dengan pengembangan kelembagaan dan 
pengembangan individu (personil) dengan mengembangkan tingkat usaha 
ekonomi, tingkat swadaya masyarakat dan nilai-nilai fisik. 

Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari 
pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat 
menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, 
bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian 
masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang 
ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan 
sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang 
dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. 
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Menurut I Nyoman Sumaryadi (2005), mengemukakan 5 prinsip dasar dari 
konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut : 

1. Pemberdayaan masyarakat memerlukan break-even dalam setiap 
kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari 
organisasi bisnis, di mana dalam pemberdayaan masyarakat 
keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk 
program atau kegiatan pembangunan lainnya. 

2. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat 
baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan. 

3. Dalam melaksanakan program pember-dayaan masyarakat, kegiatan 
pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha 
pembangunan fisik. 

4. Dalam implementasinya, usaha pember-dayaan harus dapat 
memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik 
yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber 
lainnya. 

5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai 
penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro 
dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro 

Jadi, pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk 
membuat masyarakat menjadi berdaya. Untuk menggerakkan kembali 
kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka 
diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali 
peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat. Proses 
penyadaran masyarakat tersebut dilakukan melalui konsep-konsep 
pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas masyarakat pada 
hakikatnya merupakan usaha meningkatkan kemampuan masyarakat itu 
sendiri. Apabila masyarakat sebagai pihak yang paling berkepentingan belum 
memahami secara betul makna dari pengembangan kapasitas itu sendiri dan 
tidak memberikan tanggapan secara positif terhadap upaya-upaya 
pengembangan kapasitas yang dilaksanakan maka bisa dipastikan upaya 
tersebut tidak akan berdaya guna dan berhasil sesuai tujuan yang ingin dicapai 
(Dwiyanto dan Jemadi, 2013). 
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12.2.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan 
Pembangunan 
Untuk mencapai keberhasilan pembangunan maka banyak aspek atau hal-hal 
yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di 
dalam pembangunan. Asumsi para pakar yang berpendapat semakin tinggi 
kepedulian atau partisipasi masyarakat pada proses-proses perencanaan akan 
memberikan output yang lebih optimal. Semakin tinggi tingkat partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat 
keberhasilan yang akan dicapai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
partisipasi masyarakat merupakan indikator utama dalam menentukan 
keberhasilan pembangunan. Pendapat atau teori tersebut secara rasional dapat 
diterima, karena secara ideal tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu sangatlah pantas masyarakat terlibat 
di dalamnya (Easterly, 2007). 

Partisipasi masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam perencanaan 
pembangunan, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling 
mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri Oleh karena itu perencanaan 
pembangunan yang partisipatif menjadi amanat undang-undang yang harus 
dilaksanakan oleh pelaku pembangunan yang diregulasikan melalui Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional. Pada penjelasan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan pada tahap 
perencanaan pembangunan yang diawali proses penyusunan rencana yang 
berbunyi: “Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana 
pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui 
musyawarah perencanaan pembangunan. Diawali dengan penyelenggaraan 
musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan hingga musrenbang 
tingkat kabupaten” (Sigalingging, 2014). 

Sedangkan strategi pemberdayaan salah satunya dapat dilakukan melalui pem-
berdayaan masyarakat dalam komunitas. Strategi pemberdaya-an komunitas 
merupakan salah satu proses pembangunan kesadaran yang muncul dari 
masyarakat untuk memperbaiki keadaan lingkungannya. Realisasi dari 
munculnya kesadaran tersebut adalah terbentuknya ke-lompok-kelompok kecil 
di dalam masyarakat. Kelompok tersebut berfungsi sebagai pelak-sana aspirasi 
dari masyarakat. Contohnya adalah adanya LSM, BKM, Koperasi, LKMD 
dan lain-lain.(Sutiyono, 2007). 
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Pendekataan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (people 
centered development)  melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal, 
yang merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi 
pembelajaran sosial dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin 
dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 
mengaktualisasikan dirinya dalam kelompok dan ikut berpartisipasi dalam 
pembangunan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan haruslah 
bersifat inovatif. Dikatakan bahwa inovasi mengandung tiga aspek; 
kebermaknaan, kebermanfaatan dan kekomplekkan (Sutiyono, 2007). 

 

12.3 Evaluasi Pembangunan dalam 
Pemberdayaan Masyarakat 
Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk 
menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, berdasarkan 
pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan (Kisdianata 
dan Pribadi, 2016). Menurut Caslay, D. J. (1991), evaluasi adalah suatu 
penilaian berkala terhadap relevansi, prestasi, efisiensi dan dampak proyek 
dalam konteks tujuan yang telah disepakati. Evaluasi memanfaatkan sistim 
informasi. Sistim tersebut termasuk fisik dasar, catatan keuangan, rincian, 
masukan dan pelayanan yang disediakan untuk para pemanfaat (misalnya 
kredit dan penyuluhan) tetapi dengan suatu pandangan terhadap 
perbandingannya dari waktu ke waktu terhadap informasi kontrol yang 
diperbandingkan. 

Evaluasi merupakan sebuah proses sistematis yang melakukan kegiatan 
pengumpulan dan evaluasi bukti secara objektif mengenai pertanyaan yang 
berkaitan dengan tindakan atau kejadian, membandingkannya dengan kriteria 
yang telah ditetapkan, serta menginformasikan hasilnya pada pihak yang 
berkepentingan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan selanjutnya 
(Muhammad Benny Chaniago, 2015). 

Evaluasi merupakan komponen penting dan tahap yang harus ditempuh untuk 
mengetahui keefektifan sesuatu hal. Hasil yang diperoleh dapat dijadikan 
umpan balik (feed-back) dalam memperbaiki dan menyempurnakan program 
dan kegiatan pembelajaran (Arifin, 2017). 
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1. Evaluasi program menurut Cornelius Herdita Aries Permana (2016), 
memiliki enam tujuan, yaitu:  

2. Memberikan masukan bagi perencanaan program.  
3. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan 

dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program.  
4. Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi 

atau perbaikan program.  
5. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan 

penghambat program.  
6. Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan bagi 

penyelenggara, pengelola dan pelaksana program. 
7. Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program. 

Untuk keperluan evaluasi pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat  
digunakan model CIPP. Model evaluasi CIPP diciptakan oleh Stufflebeam dan 
Shinkfield (2012). Model evaluasi CIPP menekankan evaluasi pada empat 
sektor yaitu: Context, Input, Proses and Product. Proses evaluasi ini dilakukan 
melalui kolaborasi antara evaluator dan pengambil keputusan. 

1. Evaluasi Context,  
Pada aspek ini evaluasi ditekankan pada level perencanaan. Pada 
aspek ini evaluasi menekankan pada identifikasi kebutuhan yang 
kemudian dijadi-kan landasan penentuan atau pengembangan suatu 
program. 

2. Evaluasi Input,  
Menyiapkan segala se-suatu yang dinilai akan memengaruhi pelak-
sanaan evaluasi. Seperti halnya penentuan sumber yang dibutuhkan, 
mencari cara alternatif yang dapat dilakukan, penentuan rencana yang 
matang, menyusun strategi yang akan dilakukan, biaya, peralatan dan 
perlengkapan. 

3. Evaluasi Process.  
Pada proses evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu 
program. Beberapa pertanyaan harus dijawab dalam proses 
pelaksanaan evaluasi ini. Per-tanyaan-pertanyaan tersebut terkait 
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dengan bagaimana pelaksanaan rencana program, hambatan yang 
dihadapi dan solusi yang dikeluarkan. 

4. Evaluasi Product.  
Evaluasi hasil diguna-kan untuk menentukan keputusan apa yang 
akan dilakukan berikutnya. Evaluasi hasil berkaitan dengan manfaat 
dan dampak suatu program setelah dilakukan evaluasi 

Berikut contoh hasil penelitian Fatwa Widodo (2018) dalam mengevaluasi 
pemberdayaan masyarakat desa dengan judul: “Evaluasi Partisipasi 
Masyarakat pada Pembangunan Infrastruktur dalam Konteks Pemberdayaan 
Masyarakat” yang menguraikan bahwa tujuan dari penelitian untuk 
mengetahui partisipasi masyarakat pada tahapan perencanaan, implementasi 
dan hasil dari program pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Badan 
Keswadayaan Masyarakat (BKM) Pangudi Mulya. Penelitian ini merupakan 
penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Model evaluasi yang 
digunakan ialah CIPP (Context, Input, Prosses dan Product). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan ialah: wawancara, dokumentasi dan 
observasi sebagai metode penunjang. Teknik analisis data menggunakan 
reduksi data, display data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) Pada tahap perencanaan warga masyarakat non-
anggota ikut berpartisipasi menyuarakan pendapatnya dan ikut serta dalam 
menyusun rencana program. (2) Pada tahap implementasi, warga non-anggota 
ikut berpartisipasi dapat dalam bentuk tenaga, materi, donasi maupun logistik. 
Partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara sukarela tanpa adanya paksaan 
dari anggota BKM. (3) Program pembangunan yang telah dilaksanakan dapat 
selesai tepat waktu. Hal ini dikarenakan realisasi program dibantu oleh 
partisipasi masyarakat. Selain itu hasil program dapat merubah keadaan 
masyarakat, terutama pada sektor kesehatan.”. 
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13.1 Pendahuluan 
Pemberdayaan merupakan sebuah proses penyadaran masyarakat yang 
dilakukan secara partisipatif, transformatif dan berkesinambungan melalui 
peningkatan kemampuan dalam menghadapi persoalan dasar yang dihadapi 
serta upaya meningkatkan kondisi hidup sehingga sesuai dengan harapan. 
Pemberdayaan pada hakikatnya harus mampu mendorong terciptanya 
kemandirian dan kreativitas masyarakat. Kekuatan masyarakat sebagai modal 
utama pemberdayaan. Dalam pemberdayaan masyarakat wajib menghindari 
rekayasa pihak luar apalagi jika bertujuan menciptakan ketergantungan dan 
mematikan kemandirian. Kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya 
sendiri dan memperbaiki kualitas kehidupannya merupakan tujuan utama 
pemberdayaan masyarakat. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat dan mengatasi kemiskinan (Suleman et al., 2020). 

Secara filosofis, pemberdayaan harus berpijak pada pentingnya pengembangan 
tiap-tiap individu masyarakat untuk saling bekerja sama terutama di antara 
mereka sehingga timbul keinginan untuk meningkatkan harkat dan martabat 
sebagai manusia (helping people to help them selves) (Mardikanto and 
Soebiato, 2013).  Dasar pemikiran pemberdayaan adalah pernyataan bahwa 
setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi untuk dikembangkan, melalui 
pemberdayaan masyarakat akan membangkitkan motivasi serta kesadaran 
akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.  



196 Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan pembangunan manusia 
memberikan peluang dan kesempatan lebih besar bagi masyarakat sebagai 
subyek sekaligus pengguna hasil pembangunan untuk menentukan sendiri 
program dan tujuan pembangunan sesuai masalah, kebutuhan, dan potensi 
lingkungan setempat. Selain itu, pemberdayaan dapat menjadi instrumen yang 
efektif dalam upaya mendistribusikan pemerataan pendapatan kepada seluruh 
masyarakat sehingga dapat memacu munculnya pelaku-pelaku usaha yang 
nyata di kalangan masyarakat bawah atau masyarakat akar rumput. Dengan 
demikian dapat diharapkan baghwa pemberdayaan masyarakat bisa diandalkan 
sebagai instrumen penting dalam menanggulangi kemiskinan, pengangguran, 
dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Mulyawan, 2016).  

 

13.2 Pengertian Pemberdayaan 
Masyarakat 
Pemberdayaan merupakan sebuah proses untuk memberikan kekuatan/daya 
(power) terhadap pihak yang lebih lemah (powerless), dan mengurangi 
kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlampau berkuasa (powerfull) 
sehingga tercapai keseimbangan (balance). Pengertian pemberdayaan 
(empowerment) tersebut lebih menekankan kepada aspek pendelegasian 
kekuasaan, memberikan wewenang atau pengalihan kekuasaan kepada 
individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya 
sesuai dengan potensi, keinginan dan kemampuan yang dimilikinya (Anwas, 
2013). Pada dasarnya pemberdayaan diartikan sebagai rangkaian aktivitas 
untuk memperkuat dan mengoptimalkan daya dari suatu kelompok sasaran, 
yakni masyarakat yang kurang berdaya (Soleh, 2014).  

Lebih lanjut, pemberdayaan dimaknai sebagai upaya menyiapkan kepada 
masyarakat terkait sumber daya, pengetahuan, kesempatan dan keahlian untuk 
meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan 
mereka, serta berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan dalam komunikasi 
masyarakat tersebut. Hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat 
masyarakat mampu memberbaiki kondisinya sendiri dan mampu pula 
membangun dirinya serta memampukan dan memandirikan masyarakat dari 
jerat kemiskinan dan ketergantungan serta keterbelakangan. Kemiskinan 
sendiri dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak tercukupi. 
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Kebutuhan dasar yang mencakup pangan, sandang, papan, akses pendidikan 
dan kesehatan yang layak dan transportasi sehari-hari. Keterbelakangan 
terwujud dalam kualitas SDM yang lemah, produktivitas yang rendah, sulitnya 
akses terhadap sumber penghidupan (misal petani terhadap kegiatan pertanian 
dan nelayan terhadap operasional melaut) serta lemahnya posisi tawar terhadap 
hasil produksi dan jasa.  

 
Gambar 13.1: Beberapa faktor yang memengaruhi ketidakberdayaan 

masyarakat dalam kemiskinan (Mulyawan, 2016) 

Pemberdayaan masyarakat tidak memiliki pengertian tunggal. Pemberdayaan 
dipahami sangat berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks 
kelembagaan, politik, dan sosial budaya. Ada yang memahami pemberdayaan 
sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, 
memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap 
kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. 

Pemberdayaan merupakan proses memfasilitasi pemenuhan kebutuhan warga 
masyarakat secara bersama-sama atau urusan yang secara kolektif dapat 
mengidentifikasi tujuan, sasaran, strategi kemudian mengumpulkan sumber 
daya hingga mengerahkan suatu kampanye aksi. Oleh karena itu 
pemberdayaan berarti juga membantu menyusun kembali kekuatan dalam 
komunitas. 

Secara makro pemberdayaan dimaknai sebagai upaya mengurangi 
ketidakmerataan masyarakat dengan cara memperluas kemampuan manusia 
antara lain melalui pemeliharaan kesehatan dan pemerataan pendidikan dasar 
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umum. Pemberdayaan dapat dilaksanakan bersama dengan perencanaan yang 
cukup memadai bagi perlindungan masyarakat dengan cara memperbaiki 
distribusi modal secara transparan dan akuntabel.  

Oleh sebab itu pemberdayaan dapat dimaknai sebagai (Purbantara and 
Mujiarto, 2019) :  

1. Sebuah proses dan upaya pembangunan yang berkesinambungan, 
yang berarti dilaksanakan secara terorganisir, dan bertahap dimulai 
dari tahap permulaan hingga tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi 
(follow-up activity and evaluation). 

2. Sebuah proses dan upaya yang bertujuan memperbaiki (to improve) 
kondisi sosial, ekonomi, serta kebudayaan masyarakat sehingga 
tercapai kualitas hidup yang lebih baik. 

3. Sebuah proses dan upaya memanfaatkan dan menggali berbagai 
potensi yang terdapat di masyarakat dengan memenuhi kebutuhan 
masyarakat, sekaligus mewujudkan prinsip to help the community to 
help themselves. 

4. Sebuah proses dan upaya mencapai kemandirian masyarakat, berupa 
penggalangan partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk aksi bersama 
(group action) dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat serta 
memecahkan persoalan yang ada. 

Pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai dari beberapa perspektif. Pertama, 
pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi masyarakat. Pada 
saat ini posisi masyarakat bukan hanya sebagai obyek penerima manfaat 
(beneficiaries) yang selalu bergantung pada pemberian dari pihak luar seperti 
pemerintah. Masyarakat kini berperan sebagai subyek (agen atau partisipan 
yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Meskipun demikian hal ini tidak 
berarti lepas dari tanggung jawab negara. Karena tugas negaralah (secara 
given) untuk memberikan pelayanan di berbagai sektor publik antara lain 
pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, dan lain sebagainya. 
Kemandirian masyarakat dimaknai sebagai partisipasi dan terbukanya 
kapasitas ruang dan kesempatan untuk lebih mengembangkan inovasi, kreasi 
dan potensi. Kemandirian diartikan pula sebagai kemampuan untuk 
mengontrol sumberdaya dan lingkungannya sendiri, ikut menentukan proses 
politik di luar skala lokal dan mampu menyelesaikan masalah secara mandiri.  
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Kedua, titik tumpu pemberdayaan terdapat pada kekuasaan (power), yang 
merupakan jawaban atas ketidakberdayaan (powerless) masyarakat. Dalam 
ilmu sosial konservatif terdapat penekanan yang menyatakan kekuasaan 
berkaitan dengan kontrol dan pengaruh. Pengertian ini berasumsi bahwa 
kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Padahal 
sesungguhnya kekuasan tidaklah terisolasi dan vakum. Bahkan kekuasaan 
selalu hadir dalam konteks relasi antar manusia. Sehingga kekuasaan bersifat 
dinamis dan memungkinkan untuk selalu berubah. 

Ketiga, pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. Dari sisi 
proses, masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan secara 
kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar, dan meraih 
kedaulatan. Dari sisi visi ideal, proses tersebut hendak mencapai suatu kondisi 
di mana masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian melakukan 
voice, akses dan kontrol terhadap lingkungan, komunitas, sumberdaya dan 
relasi sosial-politik dengan negara. Proses untuk mencapai visi ideal tersebut 
harus tumbuh dari bawah dan dari dalam masyarakat sendiri. Namun, 
masalahnya, dalam kondisi struktural yang timpang masyarakat sulit sekali 
membangun kekuatan dari dalam dan dari bawah, sehingga membutuhkan 
“intervensi” dari luar. 

Hadirnya pihak luar masyakarat yang biasanya terdiri dari perguruan tinggi 
organisasi masyarakat sipil, pemerintah, organisasi agama dan lain-lain ke 
komunitas tidak bertujuan untuk menggurui, mengatur atau bahkan membatasi 
ruang gerak masyarakat. Kehadiran dan peran mereka sebagai fasilitator yang 
memberikan kemudahan, mengorganisir, menggerakkan, memberi ruang, 
membangkitkan, mendorong dan seterusnya. Hubungan antara pihak luar 
dengan komunitas bersifat saling percaya, setara, terbuka, saling menghormati, 
serta saling belajar untuk tumbuh berkembang secara bersama-sama. 

Keempat, pemberdayaan masyarakat terdiri dari level psikologis personal 
anggota masyarakat hingga pada level struktural masyarakat keseluruhan. 
Sasaran pemberdayaan adalah masyarakat, yang di dalamnya mewadahi warga 
secara individual maupun komunitas secara kolektif. Pemberdayaan adalah 
upaya membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumpu pada 
komunitas lokal melalui pendekatan partisipatif dan belajar bersama. Dari sisi 
strategi, pendekatan dan proses, pemberdayaan merupakan gerakan dan 
pendekatan berbasis masyarakat lokal maupun bertumpu pada kapasitas lokal, 
yang notabene bisa dimasukkan ke dalam kerangka pembaharuan menuju 
kemandirian masyarakat (Purbantara and Mujiarto, 2019). 
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Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam 
proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas 
implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam 
pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. Politik 
dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini merupakan transformasi politik ke 
dalam tindakan nyata, khususnya demokrasi hadir dalam hidup sehari-hari. 
Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa 
berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks 
hidupnya masing-masing. Dengan demikian, demokrasi memberi ruang bagi 
anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan 
mereka. 

13.3 Tahapan Pemberdayaan 
Masyarakat 
Terdapat beberapa tahapan agar tercapai tujutan pemberdayaan masyarakat. 
Tahapan merupakan upaya pengembangan masyarakat sehingga ketika 
dijalankan maka tercapai proses pemberdayaan masyarakat.  

Adapun tahapan tersebut meliputi  : 

1. Tahap persiapan (engagement), yang meliputi persiapan petugas dan 
persiapan lapangan. Pada persiapan petugas dilaksanakan penyamaan 
persepsi di antara anggota tim mengenai jenis pendekatan yang 
dipergunakan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Persiapan 
lapang dilaksanakan dalam wujud studi kelayakan terhadap daerah 
yang hendak dijadikan sebagai sasaran pelaksanaan pemberdayaan.  

2. Tahap pengkajian (assesment) merupakan kegiatan mengidentifikasi 
permasalahan dan kebutuhan yang ada di komunitas sasaran. 
Pelibatan masyarakat secara aktif dibutuhkan agar masyarakat 
mampu mengidentifikasi permasalahan yang mereka alami. Petugas 
berperan sebagai fasilitator warga untuk menyusun prioritas dari 
permasalahan yang ada. Tindak lanjut dari tahapan pengkajian berupa 
perencanaan. 
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3. Tahapan perencanaan (planning). Dalam tahapan ini, petugas 
berupaya melibatkan masyarakat menyusun rencana sesuai dengan 
potensi dan kapasitas masyarakat itu sendiri.  

4. Tahap formulasi rencana aksi (formulation action plan). Petugas 
dalam tahap ini bertugas membantu kelompok untuk merumuskan 
dan menentukan program serta kegiatan yang dilakukan sebagai 
upaya adaptasi atas permasalahan yang ada. Pada tahap ini dituliskan 
tujuan jangka pendek yang hendak dicapai dan cara mencapai tujuan. 

5. Tahap implementasi kegiatan (implementation). Tahap penting dalam 
kegiatan pemberdayaan masyarakat. Rencana yang sudah dibuat 
dengan baik dan teliti dapat saja melenceng dalam pelaksanaan di 
lapangan apabila tidak ada kerjama antara agen perubahan dengan 
masyarakat. 

6. Tahap evaluasi (evaluation). Berfungsi sebagai pengawasan yang 
dilakukan baik oleh warga maupun masyarakat terhadap program dan 
kegiatan yang berlangsung. Pengawasan internal oleh warga 
masyarakat adalah hal penting sebagai upaya membangun sistem 
kemandirian di dalam masyarakat dengan mempergunakan sumber 
daya setempat. 

7. Tahap terminasi (termination). Disebut juga sebagai tahap 
perpisahan, yakni pemberhentian pendampingan karena batas waktu 
pendampingan telah berakhir. Pada tahap ini bukan berarti 
masyarakat telah mampu mandiri dan berdaya tetapi karena alasan 
melampaui jangka waktu atau telah habis anggaran (Purbantara and 
Mujiarto, 2019).  

Strategi dalam Pemberdayaan Masyarakat 

1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai 
pelaksana dan pengelola (acceptable); 

2. Dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat 
dipertanggungjawabkan (accountable); 

3. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat 
untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (profitable); Hasilnya 
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dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan 
pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat 
(sustainable);  

4. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah 
digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang 
lebih luas (replicable) (Elwamendri, 2017). 
 

13.4 Luaran Pemberdayaan Masyarakat   
Luaran atau Output adalah produk dari suatu kegiatan yang dihasilkan oleh 
satuan kerja. Output merupakan tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang 
dan jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan 
yang digunakan. Contoh: 1) jumlah izin yang dikeluarkan; 2) jumlah panjang 
jalan yang diperbaiki; 3) jumlah orang yang dilatih; 4) jumlah kasus yang 
dikelola; 5) jumlah dokumen yang diproses; 6) jumlah klien yang dilayani 
(Santoso, 2015). Dalam hal pemberdayaan masyarakat luaran yang diharapkan 
tidak hanya bersifat formal semacam publikasi kegiatan dalam jurnal-jurnal 
ilmiah. Akan lebih bermakna jika luaran pemberdayaan masyarakat diukur 
dari capaian yang dihasilkan berupa perubahan atau peningkatan kualitas dan 
kesejahteraan masyarakat.  

13.4.1 Pemberdayaan Masyarakat di Perguruan Tinggi 
Pada tingkat perguruan tinggi, upaya pemberdayaan masyarakat identik 
dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Meskipun tidak terbatas pada 
kegiatan tersebut, pada kenyataanya banyak insan perguruan tinggi yang 
melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan dimaksud. 
Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari Tri dharma perguruan 
tinggi diartikan sebagai kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Dalam perkembangannya Pengabdian kepada Masyarakat telah menerapkan 
paradigma baru. Ketika pada masa lalu PkM identik dengan bantuan yang 
sifatnya charity (pemberian), maka saat ini beralih pada paradigma yang 
bersifat memecahkan masalah (problem solving), komprehensif, tuntas, 
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bermakna dan berkelanjutan (sustainable) dengan sasaran yang tidak tunggal 
(Masyarakat, 2018).  Adapun PkM memiliki sasaran, pertama, masyarakat 
yang produktif secara ekonomi dan yang mengarah pada produktif secara 
ekonomi, yakni masyarakat/kelompok masyarakat yang setiap anggotanya 
memiliki kegiatan dan karakter yang identik pada kegiatan di bidang ekonomi 
atau memiliki potensi dibidang ekonomi. Sasaran pemberdayaan masyarakat 
yakni industri rumah tangga dengan kepemilikan usaha bersifat individu. 
Contoh kelompok produktif adalah dasawisma, kelompok PKK, kelompok 
sadar wisata (Pokdarwis), kelompok petani dan nelayan dan lain-lain.  a 
masyarakat yang belum produktif secara ekonomi dan masyarakat biasa atau 
umum yang tidak produktif secara ekonomi. Kedua, masyarakat yang tidak 
produktif secara ekonomi. Biasanya lebih menitikberatkan pada kegiatan 
bersifat sosial kemasyarakatan. Contohnya karang taruna, kelompok anak 
jalanan, kelompok keagamaan, komunitas sosial serta dunia pendidikan mulai 
PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA/SMK.  

Adapun jenis persoalan yang wajib diselesaikan di dalam program pengabdian 
kepada masyarakat, khusus masyarakat produktif dan potensi produktif 
meliputi pendampingan dan pembinaan bidang manajemen usaha dan 
pemasaran serta meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi. Jenis kegiatan 
yang tidak bermuara pada bidang ekonomi atau yang fokus pada bidang sosial 
kemasyarakatan, wajib memprioritaskan permasalahan terkait antara lain 
peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas hidup masyarakat 
dan membantu perbaikan fasilitas layanan bagi masyarakat (Revida et al., 
2020).  

Beberapa jenis luaran pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Panduan 
Penelitan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII antara lain adalah 
publikasi di jurnal ilmiah cetak atau elektronik, artikel ilmiah dimuat di 
prosiding cetak atau elektronik, artikel di media massa cetak atau elektronik, 
dokumentasi pelaksanaan, keynote speaker/invited speaker dalam temu ilmiah, 
pembicara tamu (visiting lecturer), kekayaan intelektual (KI), teknologi tepat 
guna, model/purwarupa/desain/karya seni/rekayasa sosial, bahan ajar, buku, 
mitra produktif dan mitra non produktif ekonomi (Masyarakat, 2018).  

Selain program pengabdian kepada masyarakat, di peguruan tinggi terdapat 
pula program Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN merupakan kegiatan lapangan 
bagi mahasiswa yang menempuh bagian akhir dari program pendidikan baik 
D-4, strata satu maupun sarjana terapan. Program KKN berperan penting 
berperan penting bagi mahasiswa selain sebagai praktek penerapan ilmu di 
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masyarakat juga mampu mendorong empati dan simpati mahasiswa terhadap 
permasalahan masyarakat serta dapat memberikan sumbangan nyata solusi 
atas berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Dalam program KKN 
diharapkan menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mendapatkan umpan balik 
atas penerapan ilmu dari bangku kuliah. Bagi perguruan tinggi sendiri, 
kegiatan KKN menjadi kontribusi nyata untuk kelompok masyarakat yang 
ingin mandiri secara ekonomi maupun sosial, kontribusi bagi pemerintah desa 
serta kontribusi bagi dunia industri. Penentuan keberhasilan program KKN 
ditentukan oleh kolaborasi antara dosen pembimbing lapang, mahasiswa, 
tokoh masyarakat, pemerintah lokal.  

Peningkatan mutu KKN dapat diraih dengan mengubah paradigma 
pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan. Revitalisasi Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) menjadi Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan 
Masyarakat (KKN-PPM)  

13.4.2 Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat 
Pengukuran keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat 
antara lain mempergunakan indikatorindikator sebagai berikut (Mulyawan, 
2016) : 

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin. 
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilaku kan oleh 

penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya pening katan 

kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. 
4. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin 

berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin 
kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi  
kelompok, serta makin luasnya  interaksi  kelompok lain di dalam 
masyarakat. 

5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan 
yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang 
mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar. 

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pembangunan merupakan proses 
peningkatan kualitas hidup, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi 
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masyarakat melalui partisipasi dan komitmen masyarakat sebagai suatu 
komunitas. Pembangunan disebut berhasil jika dalam proses dan hasilnya 
menekankan pada pentingnya pemberdayaan masyarakat.  

Model pembangunan dengan berbasis pada masyarakat (community based 
development) didasari oleh pengalaman bahwa model pembangunan yang 
bersifat dari atas ke bawah (top down) sering dihadapkan pada kegagalan 
dalam menyelesaikan dan menuntaskan persoalan kemiskinan dan 
peningkatan kesejahteraan. Model pembangunan dengan pemberdayaan 
masyarakat niscara mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih berdaya 
dan memiliki ketahanan (resilience) dalam menghadapi aneka wujud tekanan 
dan tantangan.  

Pemberdayaan masyarakat adalah tanggungjawab bersama karena dengan 
masyarakat yang berdaya akan mampu menyampaikan aspirasi serta 
optimalisasi potensi masyarakat secara berkesinambungan. Pendekatan 
pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan cara yang tepat 
dalam proses pembangunan. Karena pemberdayaan masyarakat menuntut 
partisipasi dan komitmen seluruh lapisan masyarakat sehingga kelak tercapai 
cita-cita kemandirian dan keberdayaan dalam menghadapi tantangan global. 
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Bab 14 

Partisipasi Masyarakat dalam 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

 

 
14.1 Pendahuluan 
Kata Pembangunan sejatinya merupakan kata yang tidak akan pernah lepas 
dari diri manusia, baik itu sebagai individu maupun kelompok (masyarakat). 
Benny H. Hoed (dalam Adzikra Ibrahim, 2020) menyatakan bahwa 
pembangunan dapat diartikan sebagai segala upaya sistematis yang 
dilaksanakan untuk melepaskan diri dari ketertinggalan, dan upaya untuk 
meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Dalam tataran 
tujuan yang lebih luas, hasil pembangunan seyogyanya dapat dinikmati oleh 
seluruh rakyat secara adil dan merata sebagai bentuk implementasi dari 
amanah Undang-Undang Dasar 1945. Uraian di atas menunjukkan bahwa 
pembangunan adalah sesuatu yang vital untuk pemenuhan kebutuhan manusia. 
Namun di sisi lain pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 
keperluan pembangunan tersebut dapat mengakibatkan beragam dampak 
terutama terhadap menurunnya kualitas lingkungan. Olehnya itu setiap 
pembangunan yang akan dilaksanakan hendaknya direncanakan sebaik 
mungkin dengan senantiasa mengupayakan agar lingkungan hidup tidak 
mengalami degradasi, sehingga dapat dinikmati pula oleh generasi di masa 
yang akan datang (Sustainable Development). 
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Dalam beberapa dekade sejak diberlakukannya sistem otonomi daerah, 
pembangunan yang dilakukan di Indonesia menggunakan pendekatan Button – 
Up. Pendekatan Button–Up merupakan perencanaan pembangunan di mana 
masyarakat lebih berperan dalam memberikan gagasan dari awal hingga 
pelaksanaan evaluasi, sementara pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator 
pembangunan. Pada pendekatan tersebut, kedudukan masyarakat tidak hanya 
sebagai objek pembangunan, melainkan juga sebagai subjek yang memiliki 
peran penting bagi keberhasilan pembangunan. Dalam konteks tersebut, 
tentunya masyarakat dapat berkonstribusi di berbagai kegiatan pembangunan 
termasuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana 
yang tertuang dalam  UU PPLH (Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009).  

 

14.2 Pentingnya Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Banyak di antara kita tidak menyadari bahwa masalah yang dihadapi 
lingkungan hidup saat ini menjadi momok yang menakutkan bagi makhluk 
hidup yang ada di bumi khususnya manusia. Lihatlah kondisi yang tengah  
dialami manusia saat ini, seperti; banjir di berbagai tempat selang beberapa 
saat disiram hujan, polusi udara yang berlebihan di sepanjang jalan yang 
dilalui kendaraan bermotor, atau sinar matahari yang sangat menyengat di 
banyak wilayah meskipun waktu baru menunjukkan pukul 8 pagi. Selain 
membuat manusia tidak nyaman, kenyataan tersebut juga berdampak bagi 
kesehatan. Masalah lingkungan sesungguhnya juga merupakan persoalan yang 
hadir sebagai akibat dari berbagai gejala alam yang melekat pada lingkungan 
itu sendiri, misalnya: letusan gunung berapi yang mengakibatkan sebagian 
hutan menjadi padang pasir, lembah hijau yang berubah menjadi padang pasir 
dan mengakibatkan terganggunya kehidupan makhluk disekitarnya dan lain 
sebagainya. 

Masalah lingkungan yang disebabkan oleh perilaku manusia, sebenarnya 
mulai terasa di saat jumlah penduduk kian bertambah dan usaha untuk 
pemenuhan beragam kebutuhan manusia kian meningkat. Kondisi tersebut 
kian parah di saat ilmu pengetahuan dan teknologi mulai berkembang, 
sehingga manusia dengan kecerdasannya mampu mengeksploitasi dan 
memengaruhi alam secara besar-besaran. Masalah lingkungan akan kian 
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bertambah manakala manusia kurang mengidahkan kepentingan alam itu 
sendiri dan lebih mementingkan kebutuhan dirinya sebagaimana yang kasus 
yang sering kita dengar dalam berbagai pemberitaan, seperti; penebangan 
pohon liar (ilegal loging) yang akhirnya dapat menyebabkan terjadinya erosi 
tanah dan banjir, atau pengeboman ikan di laut (illegal fishing) yang 
menyebabkan berkurangnya biota laut dan lain sebagainya. Jika hal tersebut 
dibiarkan, maka manusia jualah yang akan menanggung akibatnya 
sebagaimana yang dirasakan saat ini seperti; sulitnya mendapatkan udara dan 
air bersih, beberapa wilayah kerap kali terendam banjir saat hujan, hingga 
terjadinya perubahan iklim (climate change). Olehnya itu, sudah saatnya 
melibatkan peran manusia pada berbagai kegiatan pembangunan termasuk 
dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengingat 
bahwa pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan bijaksana sesungguhnya 
merupakan upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable 
development).  

14.2.1 Lingkungan Hidup dan Beragam Masalahnya  
Definisi tentang lingkungan sebenarnya sangatlah beragam, tergantung dari 
sudut pandang bidang ilmu yang memaknainya. Dalam paradigma sosiologi, 
lingkungan adalah organisasi dan proses sosial, sementara bagi ilmu geografi 
lingkungan adalah tanah dan iklim Porteous, 1977 (dalam Joice Marcella). 
Dalam arsitektur lingkungan adalah bangunan dan ruang luar, sedangkan bagi 
ilmu psikologi lingkungan adalah manusia dan kepribadiannya. Bab ini 
tidaklahberupaya mengulas berbagai definisi tersebut, akan tetapi untuk 
menggarisbawahi bahwa pada hakikatnya lingkungan merupakan segala aspek 
yang terdapat di sekitar manusia, dan manusia adalah bagian dari lingkungan. 
Antara manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat bahkan 
dapat dikatakan memiliki ketergantungan satu sama lain. Untuk hidup dan 
mempertahankan kehidupannya manusia membutuhkan lingkungan, begitu 
pula sebaliknya lingkungan membutuhkan manusia untuk merawat dan 
menjaganya. Sebagai contoh; untuk dapat memakan sayuran, manusia perlu 
menanam bibit sayur, menanamnya dan merawatnya hingga bisa dipanen dan 
dikomsumsi. Rangkaian peristiwa tersebut merupakan bagian dari interaksi 
antara manusia dan lingkungannya.  

Dalam UU RI No.23 tahun 1997 dinyatakan bahwa “ lingkungan hidup 
merupakan kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk 
hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan 
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perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”. 
Demikian pula yang tertuang pada Undang-Undang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan hidup Bab 1, pasal 1. Kondisi lingkungan hidup yang 
baik penting untuk diupayakan dan dijaga, karena merupakan hak asasi bagi 
setiap warga Negara Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa: “setiap 
orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. pengelolaan 
lingkungan hidup yang dilakukan secara baik dan bijaksana dapat menjaga 
kondisi lingkungan tetap baik dan sehat, namun sebaliknya pengelolaan 
lingkungan hidup yang kurang bijaksana, akan menurunkan kualitas 
lingkungan hidup.  

Banyak bukti yang berkembang bahwa aktivitas manusia terkait 
lingkungannya menyebabkan berbagai masalah, mulai masalah kecil hingga 
masalah yang serius. Masalah–masalah  lingkungan yang disebabkan oleh 
perilaku manusia serta penyebabnya secara garis besar dapat diidentifikasi 
sebagai berikut : 

1. Peningkatan Populasi 
Populasi manusia saat ini mencapai tingkat yang tidak berkelanjutan 
karena dihadapkan pada meningkatnya pula kebutuhan akan sandang, 
pangan dan papan bahkan termasuk kebutuhan sekunder dan tersier, 
sementara ketersediaan sumber daya seperti air, bahan bakar dan 
makanan tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut 
secara cepat. Peran teknologi pun digunakan misalnya ; pertanian 
intensif yang bertujuan untuk meningkatkan produksi makanan 
dengan menggunakan pestisida justru pada akhirnya menimbulkan 
masalah baru, selain masalah kesehatan bagi manusia juga masalah 
menurunnya kualitas unsur hara tanah yang terkontaminasi pestisida 

2. Polusi 
Pencemaran lingkungan atau yang sering kita sebut polusi, yakni 
perubahan keadaan lingkungan hidup menjadi lebih buruk dari 
sebelumnya. Suatu keadaan lingkungan hidup yang tercemar oleh 
adanya zat-zat beracun yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti; 
timbal yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor berbahan solar, 
berbagai gas beracun yang dihasilkan pabrik-pabrik industri perilaku 
membuang sampah domestik tidak pada tempatnya dan lain 
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sebagainya. Polusi di bumi ini ada beberapa jenis, yaitu: polusi udara, 
polusi air, polusi tanah, polusi cahaya. 

3. Perubahan iklim 
Perubahan iklim atau yang biasa disebut global change  merupakan 
suatu kondisi bumi yang mengalami pemanasan global. Pemanasan 
global dapat menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan 
bumi sehingga memicu terjadinya pencairan es di kutub dan kenaikan 
permukaan air laut. Pemanasan global juga dapat mengubah pola 
alami musim dan curah hujan seperti; banjir bandang, salju 
berlebihan atau penggurunan. World Meteorological Organization 
(WMO) mengungkapkan terjadi kenaikan suhu rata-rata global 
mencapai 1,1 derajat Celcius (Merdeka.com–2019) yang memicu 
terjadinya beragam bencana seperti badai, banjir, kekeringan, 
kenaikan air laut hingga kebakaran huta.  

4. Pembuangan limbah 
Permasalahan lingkungan hidup yang juga diakibatkan dari perilaku 
manusia adalah pembuangan sampah atau limbah yang tidak pada 
tempatnya, baik itu limbah domestic rumah tangga maupun limbah 
pabrik. Umumnya fenomena tersebut sering sering nampak di 
beberapa kota besar yang ada di Indonesia, seperti di Kali Ciliwung 
di Jakarta atau kota-kota di Indonesia, kanal–kanal yang dekat 
dengan permukiman dan sebagainya. Keadaan yang terus 
berlangsung tentunya berdampak luas, menyebabkan pencemaran 
laut di indonesia dan merusak ekosistem laut, sumber perikanan. 
Tidak kalah penting adalah pembuangan limbah nuklir, Pembuangan 
limbah nuklir memiliki bahaya kesehatan yang luar biasa, terutama 
akibat radiasi.  

5. Kepunahan keanekaragaman hayati 
Kepunahan keanekaragaman hayati, dapat berdampak lanjut pada 
punahnya spesies dan habitat serta hilangnya keanekaragaman hayati. 
Aktifitas penebangan pohon yang tidak berkelanjutan (illegal loging), 
selain dapat menyebabkan terjadinya erosi, kondisi tersebut tentu 
akan memengaruhi kehidupan satwa lainnya yang berhabitat di hutan. 
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Perilaku manusia lainnya yang dapat merusak ekosistem laut di 
antaranya adalah penangkapan ikan secara liar (illegal fishing) 
menyebabkan kerusakan pada terumbu karang dan spesies ikan 
menjadi berkurang. Punahnya spesies berarti punahnya sumber 
pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Menurut Sarlito (1994) butuh 
waktu jutaan tahun bagi ekosistem untuk dapat stabil kembali. 

6. Penggundulan Hutan 
Persoalan lingkungan yang tidak kalah penting adalah deforestasi. 
Pembukaan hutan untuk pengembangan sektor perkebunan, terutama 
sawit, menyebabkan pelepasan karbon ke bumi sehingga 
meningkatkan perubahan suhu bumi. Hutan yang sesungguhnya 
berperan menyerap racun karbon dioksida hasil pencemaran, 
kemudian mengubahnya menjadi oksigen, membantu menciptakan 
hujan, menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa yang penting untuk 
mendukung bagi kehidupan manudia, hancur digantikan tanaman 
monokulutur. Padahal tanaman monokultur tidak akan mampu 
berperan seperti hutan di dalam mendukung pemenuhan kebutuhan 
hidup manusia. 

7. Fenomena pengasaman laut 
Pengasaman air laut adalah suatu kondisi peningkatan kandungan 
CO2 pada air laut Peningkatan jumlah industri dan penggunaan 
kendaraan bermotor berbanding lurus pada peningkatan emisi CO2 
ke atmosfer, sedangkan manusia saja penyumbang 25% gas 
Karbondioksida (CO2). Hal tersebut memicu peningkatan keasaman 
laut, Selama lebih dari 140 tahun terakhir, penebangan hutan, 
pembakaran bahan bakar fosil, telah menaikkan konsentrasi di 
atmosfer sebesar hampir 100 ppm (Kompasiana.Com 2013). 
Peningkatan suhu telah memicu perubahan iklim yang drastis, ini 
adalah dampak langsung dari produksi berlebihan gas Karbon 
Dioksida (CO2). Dalam 250 tahun terakhir keasaman air laut 
meningkat, diperkirakan pada tahun 2100 terjadi peningkatan sebesar 
150 % (Blok Proyek Eropa terkait pengasaman laut). Dampak utama 
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adalah pada punahnya kerang dan plankton, sumber makanan ikan. 
Jika ikan kehilangan makanan, apa yang akan terjadi pada manusia? 

8. Penipisan lapisan ozon 
Lapisan ozon adalah lapisan pelindung maya (tak terlihat) yang 
menutupi planet bumi, fungsinya adalah melindungi makhluk yang 
ada di bumi kita dari paparan radiasi sinar matahari yang berbahaya. 
Lapisan ozon sangatlah penting bagi manusia karena fungsinya 
menghalangi radiasi Ultraviolet (UV) yang berbahaya jika mencapai 
bumi. Banyak penelitian yang berkembang bahwa penipisan lapisan 
Ozon diperkirakan disebabkan oleh polusi gas Klorin dan Bromida 
yang ditemukan di Chloro-floro karbon (CFC), contohnya; 
kandungan freon pada kulkas atau AC, pengharum ruang berbentuk 
spray dan sebagainya. Setelah gas beracun yang bersumber dari 
beberapa produk manusia mencapai atmosfer bagian atas, akan 
menyebabkan lubang di lapisan ozon, yang terbesar saat ini berada di 
atas Antartika.  

9. Hujan asam 
Hujan asam terjadi karena adanya polutan tertentu di atmosfer. Hujan 
asam dapat disebabkan karena pembakaran bahan bakar fosil atau 
akibat meletusnya gunung berapi atau membusuknya vegetasi yang 
melepaskan sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke atmosfer. Hujan 
asam merupakan permasalahan lingkungan yang dapat memiliki efek 
serius pada kesehatan manusia, satwa liar dan spesies air. 

10. Rekayasa genetika 
Kemajuan teknologi dalam bidang rekayasa genetika juga menjadi 
biang permasalahan lingkungan. Berbagai produk makanan dan 
minuman, bahkan untuk keperluan peningkatan kuantitas hasil 
pertanian saat ini benyak dihasilkan oleh teknologi rekayasa genetika 
atau modifikasi genetik. Modifikasi genetik makanan menggunakan 
bioteknologi disebut rekayasa genetika, yang secara berangsur-
angsung meningkatkan racun dan risiko penyakit bagi menusia. 
Rekayasa yang ditujukan pada tanaman atau satwa yang 
menyebabkan masalah serius bagi kesehatan manusia serta 
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keseimbangan ekosistem. Tidak dapat dipungkiri saat ini banyak 
petani dan peternak menggunakan bahan – bahan aditiv untuk 
membuat tanaman tahan terhadap gangguan serangga atau hama, 
tanpa peduli akan dampak negatifnya. 

14.2.2 Manusia dan Kebutuhannya  
Manusia  adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk 
ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Tidak hanya karena manusia dilengkapi 
dengan akal pikiran, melainkan juga dianugrahkannya perasaan dan keyakinan 
dalam diri manusia untuk dapat survive serta meningkatkat kualitas hidupnya. 
Sebagai makhluk yang memiliki kemampuan berpikir yang sangat tinggi, 
manusialah yang memungkinkan untuk berkonstribusi dalam upaya 
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam tataran tersebut 
manusia memiliki peran yang beragam, di antaranya adalah sebagai makhluk 
sosial, makhluk berbudaya dan makhluk ekonomi. Selain faktor-faktor internal 
yang ada dalam diri manusia, seperti; jenis kelamin, latar belakang 
pengetahuan dan budaya, ekonomi dan lain sebagainya, peran – peran tersebut 
turut berpengaruh bagi manusia untuk mengevaluasi, memutuskan solusi 
sekaligus bertindak dari beragam peroalan diri dan lingkungannya.  

Menurut Kaplan dan R.Kaplan dalam Sarwono (1994), manusia adalah 
makhluk yang berakal sehat, dan makhluk yang berakal sehat berbeda dengan 
makhluk yang rasional. Menurutnya rasio tidak bergantung pada situasi, akan 
tetapi akal sehat bergantung pada situasi. Sebagai contoh; masalah sampah, 
sebagai makhluk rasional manusia tahu bahwa jika membuang sampah tidak 
pada tempatnya akan mengotori lingkungan dan itu berlaku kapan dan di 
manapun. Akan tetapi jika manusia tersebut kebetulan berada di tempat yang 
memang kotor karena penuh sampah, maka akal sehatnya akan mengatakan 
tidak apa-apa jika dirinya membuang sedikit sampah di tempat tersebut dari 
pada harus berjalan jauh mencari tempat pembuangan sampah yang belum 
tahu di mana letaknya. Berbeda saat berada di tempat yang memang terjaga 
kebersihannya, tentunya akal sehatnya akan mengatakan sangatlah tidak pantas 
jika mengetori tempat tersebut sekalipun hanya sepuntung rokok dan abunya.  

Sebagai makhluk yang berakal sehat, manusia cenderung berupaya mengerti 
tentang lingkungannya. Lebih lanjut menurut S. Kaplan dan R. Kaplan, 
kecenderungan untuk mengerti akan lingkungannya adalah salah satu ciri 
utama manusia sebagai makhluk yang berakal sehat. Melalui karunia panca 
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indra yang diberikan Tuhan dan interaksi dengan lingkungannya, mendorong 
manusia untuk selalu mencari tahu segala hal yang ada di lingkungannya. 
Manakala manusia sudah tahu tentang bahaya atau dampak negatif yang dapat 
ditimbulkan dari tingkah lakunya, maka manusia akan merubah tingkah 
lakunya. Olehnya itu pengetahuan dan ilmu pengetahuan penting artinya dan 
wajib dimiliki bagi setiap manusia untuk mengembangkan kehidupannya.  

Di sisi lain, sebagai makhluk hidup manusia memiliki sejumlah kebutuhan 
yang harus dipenuhi. Abraham Moslow dalam teorinya Hierarchy Of Need, 
menyatakan bahwa hakikatnya manusia memiliki kebutuhan dasar yang 
digambarkan sebagai bentuk piramida, ada 5 kebutuhan tersebut yakni ; 
kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, 
kebutuhan untuk dihargai dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Selanjutnya 
menurut Maslow, usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut 
didorong oleh 2 kekuatan, yakni; 1). motivasi kekurangan (defiency 
motivation) yang bertujuan untuk mengantisipasi masalah ketegangan yang 
dirasakan oleh manusia karena berbagai keterbatasan, dan 2). Motivasi 
pertumbuhan (Growth Motivation) didasarkan atas kapasitas setiap manusia 
untuk tumbuh dan berkembang dan kapasitas tersebut merupakan pembawaan 
manusia.  

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa manusia dengan segala kekurangan 
dan kelebihan yang ada pada dirinya, pasti akan melakukan usaha untuk dapat 
memenuhi kebutuhan dasarnyan agar dapat survive. Kebutuhan-kebutuhan 
itulah yang selanjutnya menggerakkan manusia melakukan aktivitas. Masalah 
akan hadir, manakala aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
hanya menggunakan rasio dan mengabaikan akal sehatnya. Degradasi kualitas 
lingkungan hidup yang tengah dirasakan saat ini, adalah akibat dari sebagian 
besar manusia tidak menggunakan  akal sehat dalam berinteraksi dengan 
lingkungan dan mengelola lingkungannya.   
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14.3 Upaya Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Defenisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam Undang–
Undang N0.32 Tahun 2009 adalah upaya sistematis dan terpadu yang 
dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana 
yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Kegiatan yang dimaksud 
meliputi; perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 
pengawasan, dan penegakan hukum. Pada undang –undang tersebut, yakni 
pasal 5 - 12 diatur pula hal–hal terkait dengan perencanaan dan pemanfaatan 
lingkungan hidup. 

Perencanaan lingkungan hidup merupakan bagian awal dari serangkaian 
kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dilaksanakan 
dalam beberapa tahap, yaitu; 1), Inventarisasi Lingkungan Hidup, 2). 
Penetapan wilayah ekoregion, dan 3). penyusunan rencana perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 

Inventarisasi Lingkungan hidup, kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data 
dan informasi terkait sumber daya alam yang meliputi potensi dan 
ketersediaan, Jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan dan 
pengelolaan dan konflik penyebab yang mungkin timbul akibat pengelolaan. 
Kegiatan ini dilakukkan baik di tingkat wilayah ekoregion, kepulauan dan 
nasional. Penetapan wilayah ekoregion didasari atas :Karateristik bentang 
alam, DAS (Daerah Aliran Sungai), Iklim flora dan fauna, social budaya, 
ekonomi dan kelenmbagaan masyarakat serta hasil inventarisasi lingkungan 
hidup. Hal – hal tersebut menjadi acuan dalam penyusunan rencana 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) baik itu dalam  
skala kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.  

Penyusunan RPPLH dalam undang-undang 32 tahun 2009 pasal 10 ayat 4 
berkenaan dengan : 

1. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam 
2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan 

hidup  



Bab 14 Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan 217 

 

3. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian 
sumber daya alam 

4. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim 

Selanjutnya akan dilakukan aturan dari kegiatan pemanfaatan sumber daya 
alam yang berpedoman pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 
(RPPLH) yang telah disusun. Manakala RPPLH suatu wilayah belum 
tersusun, maka pemanfaatan dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

1. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup 
2. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup 
3. Keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat 

14.3.1 Pembangunan Berwawasan Lingkungan 
Masalah lingkungan hidup sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dengan 
masalah pembangunan. Dari beragam dampak yang ditimbulkan akibat 
pembangunan, menunjukkan bahwa antara keduanya memiliki sifat yang 
saling memengaruhi satu sama lain. Lingkungan hidup yang baik dan sehat 
merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan 
dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Akan tetapi realitas yang dirasa saat ini cenderung sebaliknya,  karena 
berbagai kasus pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam secara 
tak terkendali sehingga merusak ekosistem, pemanasan global, dan lain 
sebagainya. Keperihatinan akan terbatasnya kemampuan lingkungan untuk 
menopang pembangunan, menjadi salah satu pertimbangan dipadukannya 
masalah pembangunan dan lingkungan dalam satu kerangka konsep 
pembangunan berwawasan lingkungan.  

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang 
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi 
pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, 
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi 
masa depan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 3). 
Pemahaman terhadap konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 
lingkungan hidup merupakan landasan bagi para pelaksana program 
pembangunan di tingkat lapangan untuk dapat memahami hubungan antara 
pelaksanaan program pembangunan dengan pengelolaan lingkungan. 



218 Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Pemahaman tingkat awal terhadap konsep tersebut meliputi penguasaan 
pengetahuan terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang 
berwawasan lingkungan hidup. 

Prinsip umum dalam pembangunan berwawasan lingkungan mengacu pada 
sumber daya alam dan dapat membantu mensejahterakan. Tidak hanya 
kesejahteraan kehidupan masyarakat saat ini, melainkan juga generasi yang 
akan datang. Pada konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development) terkait peran serta masyarakat terdapat beberapa prinsip penting, 
yaitu :  

1. Prinsip keadilan antar generasi.  
Prinsip ini menekankan bahwa setiap proses pembangunan 
hendaknya memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus 
mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.  

2. Prinsip keadilan terhadap lingkungan dan generasi saat ini  
Setiap proses pembangunan harus tetap memperhatikan 
keberlangsungan ekosistem yang ada, sesuai dengan kemampuan 
daya dukungnya. Dengan demikian lingkungan tidak mengalami 
degradasi dan manusia mendapatkan haknya hidup di lingkungan 
yang bersih dan sehat. 

3. Prinsip pencegahan dini  
Apabila dalam proses pembangunan berpotensi mengancam 
terjadinya kerusakan lingkungan dan tidak bisa dipulihkan, maka 
harus segera dilakukan upaya pencegahan sedini mungkin. 

4. Prinsip perlindungan terhadap keanekaragaman hayati  
Melindungi agar dapat mencegah kepunahan biota dalam ekosistem 
akibat aktivitas pembangunan atau pemanfaatan sumberdaya alam.   

Pembangunan berkelanjutan berkaitan langsung maupun tidak langsung 
dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari, 
masalah alam dan aspek lingkungan. Proses pembangunan berkelanjutan 
berorientasi pada ekonomi global, masalah alam dan kehidupan manusia. Oleh 
karena itu, setiap manusia baik itu individu maupun kelompok (masyarakat) 
harus berpartisipasi pada proses pembangunan berkelanjutan. Dalam konsep 
ini partisipasi masyarakat juga dianggap salah satu ujung tombang 
keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). 
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14.3.2 Partisipasi Masyarakat  
Kegiatan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup pada 
hakikatnya bertolak dari dasar yang dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai dasar 
konstitusional Negara. Pada Pasal 33 ayat 3, yakni mengamanatkan bahwa 
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam 
hal ini rakyat tidak hanya dijadikan objek dan penikmat dari kekayaan alam 
yang ada, akan tetapi juga sebagai subjek yang dapat berperan penting dalam 
berbagai kegiatan tersebut, atau yang lazim disebut berpartisipasi.  

Theodorson dalam Mardikanto (2013) mengemukakan bahwa dalam 
pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan 
seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. 
Sementara menurut Adi (2007) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan 
masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di 
masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi 
untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan 
keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.  

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup partisipasi 
masyarakat menjadi unsur penting dalam proses pemanfaatan sumberdaya 
alam, karena masyarakat dilibatkan secara langsung dalam kegiatan tersebut  
mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Secara yuridis, partisipasi masyarakat 
sangat penting dan strategis sebagai instrumen pengawas (control) dalam 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam pengawasan 
penegakan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dapat merusak, mencemari 
dan menurunkan tingkat (kualitas) lingkungan hidup.  

Adapun tujuan  partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat 
(3) UU PPLH Tahun 2009 yakni :  

1. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup.  

2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan 
3. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.  
4. Menumbuh kembangkan ketanggapan masyarakat melakukan 

pengawasan sosial.  
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5. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam 
rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.  

Pada ayat 1 dalam undang-undang yang sama, partisipasi masyarakat dalam 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa: pengawasan 
sosial, Pemberian saran, dan penyampaian informasi. Ketiga poin tersebut 
dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Pengawasan sosial,  
Pengawasan social atau social control merupakan suatu kegiatan 
pengawasan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung 
terhadap segala aktivitas pembangunan atau pemanfaatan sumber 
daya alam yang ada di lingkungannya. Pengawasan merupakan 
partisipasi masyarakat sebagai bagian dari ruang lingkup penegakan 
hukum administrasi yang bersifat preventif. Pengawasan dilakukan 
untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-
ketentuan yang berlaku.  

2. Pemberian saran,  
Pemberian saran yang dimaksud dalam hal ini mecakup : masyarakat 
diberikan kebebasan berpendapat, usul, keberatan, ataupun 
pengaduan terkait kegiatan pembangunan yang melibatkan 
masyarakat, ataupun jika menemukan berbagai bentuk aktivitas yang 
diduga dapat memberi dampak negatif bagi lingkungan. 

3. Penyampaian informasi dan/atau laporan.  
Bentuk partisipasi ini menekankan bahwa masyarakat mempunyai 
hak untuk didengar aspirasinya (dalam bentuk penyampaian 
informasi) baik yang sifatnya subjektif maupun objektif sesuai 
dengan pengalaman ataupun pengetahuan yang dimilikinya dan hak 
untuk diberitahu oleh pihak pengambil keputusan.  

Pada hakikatnya konsep pertisipasi merupakan pola hubungan konsultatif dan 
pola hubungan kemitraan dalam upaya pengambilan kebijakan. Walaupun 
keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan, akan tetapi 
keterlibatan masyarakat ini sangatlah berpengaruh dalam upaya perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain merupakan hak dari masyarakat, 
keterlibatan masyarakat juga dilindungi oleh undang-undang. 
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Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pertisipasi masyarakat sangat efektif 
dalam upaya mencegah dan menjaga lingkungan hidup dari kondisi-kondisi 
yang tidak diinginkan dan dapat merugikan manusia dan lingkungan itu 
sendiri. Meskipun demikian, konsep partisipasi masyarakat ini dihadapkan 
pada beberapa kendala. Menurut Rachmadi Usman (2003) kendala tersebut di 
antaranya : 

1. Moral masyarakat 
Anggapan sebagian besar masyarakat bahwa sumber daya alam 
diciptakan oleh  Tuhan adalah untuk dimanfaatkan manusia, sehingga 
manusia berhak untuk mengeksploitasinya 

2. Budaya masyarakat 
Karaktur budaya masyarakat yang mengganggap tabu apabila 
melakukan kritik langsung kepada pihak yang lebih tinggi. Umumnya 
masyarakat Indonesia yang cenderung menghindari konflik dan 
kesepakatan, di mana ekspresi langsung dari ketidaksetujuan terkait 
dengan gagasan atau rencana pihak yang lebih tinggi tidak pernah 
terjadi.  

3. Pendidikan masyarakat 
Tingkat pendidikan yang masih rendah mengakibatkan pengertian 
dan pemahaman mengenai lingkungan hidup pun masih rendah. 
Kendala ini umumnya terjadi di pedesaan atau kawasan terpencil. 

4. Tingkat ekonomi 
Tingkat ekonomi masyarakat. Indonesia termasuk negara 
berkembang dengan penghasilan yang masih rendah, sehingga 
eksploitasi masyarakat yang  sebesar-besarnya terhadap lingkungan 
adalah untuk memenuhi kebutuhannya 

5. Tingkat penguasaan teknologi 
Masih terbatasnya penguasaan teknologi oleh masyarakat untuk 
pengelolaan lingkungan hidup, serta teknologi yang berbiaya mahal 
untuk pengelolaan lingkungan hidup.  

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa partisipasi 
masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki 
peran yang sangat penting. Demi tercapainya tujuan partisipasi melalui 
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serangkaian kegiatan pengawasan sosial, pemberian saran, dan penyampaian 
informasi yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan lingkungan hidup dapat 
terjadi dan dipertahankan kualitasnya. Untuk keperluan tersebut maka 
masyarakat berhak mendapatkan ilmu pengetahuan terkait lingkungan, 
beragam masalah dan dampaknya terhadap kehidupan manusia dan makhluk 
lainnya, serta bagaimana sebaiknya melindungi dan mengelolanya secara 
bijaksana dan berkelanjutan. Melalui bekal pengetahuan yang dimiliki 
tersebut, niscaya masyarakat memiliki power dan rasa percaya diri untuk turut 
serta ”berpartisipasi” dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 



 

Bab 15 

Asset Based Community Driven 
Development (ABCD) 

 

 
15.1 Pendahuluan 
Guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang paripurna, salah satu bentuk 
aplikatif yang dapat ditempuh adalah dengan mengadakan pembangunan 
berbasis aset yang ada pada masyarakat itu sendiri. Pembangunan masyarakat 
dengan pendekatan berbasis aset yang dikenal sebagai Asset Based Community 
Driven Development (ABCD). ABCD merupakan hasil riset Jody Kretzmann 
dan John McKnight selama lima tahun tentang temuan inisiatif komunitas atau 
masyarakat yang mendulang keberhasilan dan dituangkan dalam sebuah buku 
berjudul “Building Communities from the Inside Out” (Membangun 
Komunitas dari Dalam ke Luar). Pada buku tersebut dijelaskan bagaimana 
kondisi dan kehidupan sosial masyarakat lokal. Setelah itu kemudian 
pendekatan ABCD ini terus berkembang dan menginspirasi komunitas di 
seluruh dunia terhadap gerakan pemberdayaan masyarakat (Dureau, 2013).  

Pendekatan ABCD (asset based) memiliki keunggulan dibandingkan dengan 
pendekatan berbasis kebutuhan (need based). Jika dianalogikan, bila kita 
mengamati alam sekitar dan bagaimana tanaman dapat tumbuh dengan baik, 
maka nutrisi, air dan cahaya yang membuatnya tumbuh dengan baik. Hal ini 
serupa dengan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dan 
mengubah keadaan menjadi lebih baik. Sisa menemukan potensi sekitar yang 
dapat menunjang untuk bertumbuh. Menurut David Cooperrider (Natsir, 
2014), salah satu cara untuk menghidupkan suatu masyarakat ialah dengan 
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melihat dan menemukan sumber inspirasi dan sebab ketertinggalan mereka, 
lalu menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk bergerak maju, 
dengan demikian mereka menjadi lebih mampu dan berkomitmen tinggi untuk 
menciptakan perubahan yang mereka inginkan bersama.  

Metode ABCD adalah pendekatan pendampingan yang mengupayakan 
pengembangan masyarakat harus dilaksanakan dengan sejak dari awal 
menempatkan manusia untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan yang 
dimiliki serta segenap potensi dan aset yang dipunyai yang potensial untuk 
dimanfaatkan. Pendekatan ABCD merupakan pendekatan yang mengarah 
pada pemahaman dan internalisasi asset, potensi, kekuatan, dan 
pendayagunaannya secara mandiri dan maksimal. Prinsip pengembangan 
masyarakat berbasis asset (ABCD) sebagai berikut: Setengah terisi lebih 
berarti, Semua punya potensi, Partisipasi, Kemitraan, Penyimpangan positif, 
berasal dari dalam masyarakat, dan Mengarah pada sumber energi. Aset adalah 
segala sesuatu yang berharga, bernilai sebagai kekayaan atau perbendaharaan. 
Segala yang bernilai tersebut memiliki guna untuk memenuhi kebutuhan. 
Asset Bassed Community Development atau (ABCD) menurut R.M. Brown 
(Ahmad, 2007) ialah: 

Bila anda mencari masalah, anda akan menemukan lebih banyak masalah; Bila 
anda mencari sukses, anda akan menemukan lebih banyak sukses. Bila anda 
percaya pada mimpi, anda akan merengkuh keajaiban maka motto kami adalah 
“mencari akar penyebab sukses” dan bukan “akar penyebab masalah”. Untuk 
menggali potensi-potensi masyarakat selain model yang diatas, masih ada 
strategi lain yang digunakan oleh fasilitator yang dilakukan bersama 
masyarakat untuk terwujudnya pendampingan yang akan dilakukan bersama.  

Model ini memusatkan posisinya pada kekuatan dan keberhasilan diri dan 
komunitas yang bertujuan merangsang kreativitas, inspirasi, dan inovasi 
masyarakat untuk mendapatkan kembali masa kejayaan yang pernah mereka 
peroleh dahulu. Kemampuan terkait potensi, kekuatan, keberhasilan, serta 
dibarengi dengan asset yang mereka miliki akan memberikan energi positif 
untuk membantu dan mengembalikan kekuatan dan keberhasilan mereka 
dalam mengubah cara pandang terhadap segala sesuatu menjadi lebih baik 
dalam segi berbagai hal bahwa kita mampu dan bisa merubah kondisi hidup 
diri sendiri maupun orang lain. 

Pengembangan komunitas berbasis aset berangkat dari hasil kerja yang 
dilakukan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dan perjuangan di 
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daerah-daerah kumuh sekitar kota Chicago di Amerika Serikat. Pendekatan ini 
mendorong komunitas untuk fokus pada aset yang ada, sehingga mereka 
merasa berdaya dan mulai membuat perubahan untuk diri mereka sendiri. 
Mereka akan memilih pemimpin yang mampu mendokumentasikan kapasitas 
serta aset mereka sendiri, dan menghubungkan diri dengan institusi-institusi 
internal maupun eksternal sebagai mitra untuk melaksanakan inisiatif mereka 
sendiri. Jody Kretzmann dan John McKnight menggambarkan ‘Membangun 
Komunitas dari Dalam Keluar’ sebagai jalan untuk menemukan dan 
menggerakkan aset komunitas. Dengan mempelajari bagaimana menemukan 
dan mendaftar aset komunitas dalam beberapa kategori tertentu (misalnya aset 
manusia, asosiasi atau institusi, sumber daya alam, maupun ekonomi), warga 
belajar melihat kenyataan mereka sebagai gelas setengah penuh. Sebelumnya, 
mereka melihat kebutuhan dan masalah, sekarang mereka lebih banyak 
melihat sumber daya dan kesempatan. Di bawah ini adalah dua contoh ‘peta’ 
tipikal antara kebutuhan komunitas dengan peluang serta pemanfaatan aset 
(Nurdiyanah et al., 2016). 

 
Gambar 15.1: Peta kebutuhan Komunitas dan Peta Aset Komunitas (Dureau, 

2013) 

 

15.2 Tiga Elemen Kunci Pendekatan 
ABCD 
Tidak ada blue print untuk aplikasi pendekatan berbasis aset dalam 
pembangunan. Tiap metode memiliki langkah atau proses pilihan. Ada yang 
menekankan pada konteks sejarah, ada yang fokus pada mengembangkan 
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mimpi masa depan yang lebih artikulatif, ada juga yang memulai dengan 
menginventarisasi aset yang tersedia. Langkah yang dipilih oleh program atau 
organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam proses memfasilitasi pembangunan 
yang dipimpin oleh warga akan sangat ditentukan oleh waktu yang tersedia 
untuk interaksi; konteks spesifik; jumlah dan jenis orang yang akan 
berpartisipasi, serta tema atau area fokus proyek tersebut. Walau begitu, semua 
metode secara umum memiliki tiga proses kunci, dengan penekanan yang 
berbeda-beda di tiap metode.  

Proses kunci pendekatan berbasis aset adalah (Dureau, 2013): 

1. Energi Masa Lampau 
Menemukan energi masa lampau adalah menemukan apa yang telah 
membuat individu, kelompok atau organisasi sukses di masa lampau. 
Terkadang elemen ini dipahami juga sebagai melihat ke masa lampau 
untuk menemukan apa yang memberi ‘kehidupan’, membuat 
masyarakat bangga dan apa strategi yang digunakan untuk mencapai 
kesuksesan tersebut. Ingatan-ingatan dan cerita-cerita ini 
menunjukkan kelentingan mereka – bagaimana kuat dan kreatifnya 
mereka menghadapi tantangan sejarah. 

2. Daya Tarik Masa Depan 
Daya tarik masa depan ditunjukkan dengan pembuatan dan komitmen 
terhadap visi masa depan lewat proses kelompok yang sepenuhnya 
inklusif; sebuah gambaran tentang apa yang disepakati bersama 
sebagai sukses di masa depan. Komitmen kelompok untuk bekerja 
bersama demi masa depan bersama adalah motivasi yang sangat kuat 
bagi setiap individu dalam masyarakat. Mengingatkan masyarakat 
secara terus-menerus tentang visi bersama mereka atau gambaran 
sukses mereka terbukti menjadi strategi perubahan yang efektif. 

3. Pendekatan Masa Kini 
Pendekatan masa kini adalah penguatan rangka situasi masa kini dari 
gambaran ‘kekurangan atau keterbatasan’ menjadi gambaran 
‘berkelimpahan’. Pemetaan aset yang dilakukan oleh anggota 
masyarakat, organisasi atau komunitas menjadi gambaran yang 
sangat persuasif tentang apa yang bisa dicapai dan bisa dimulai 
secepatnya. Pemetaan aset adalah proses belajar menghitung dan 
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menghargai untuk kemudian menata dan memberi makna pada aset 
yang sudah dimiliki masyarakat, baik yang bisa ditemukenali sebagai 
sumber daya produktif milik sendiri, maupun yang diterima dari 
pihak luar. Hal ini juga menjadi dasar kemitraan yang sesungguhnya 
antara kelompok lokal dengan lembaga pendukung dari luar seperti 
NGO (Non Government Organization), termasuk pemerintah. 

Sekuensi tiga elemen ini berbeda-beda pada tiap metode yang digunakan 
dalam berbagai pendekatan berbasis aset. Misalnya, ada yang mulai dengan 
pemetaan aset saat ini, ada yang mulai dengan cerita sukses masa lampau dan 
yang lain lagi bisa mulai dengan tujuan akhir atau pernyataan tentang 
bagaimana sukses divisualisasikan. Sekuensi ini bervariasi tergantung situasi 
dan karakter tugasnya. Di banyak kegiatan pengembangan masyarakat, 
menggali aset yang ada akan membantu komunitas untuk fokus pada potensi 
dan dari mana mereka bisa mulai. Ketersediaan aset yang dapat dimanfaatkan 
menentukan arah tujuan. Dalam proyek, di mana sektor kerja dan hasil akhir 
sudah ditentukan sebelumnya, memulai dengan cerita sukses masa lampau 
akan membuat komunitas fokus pada menemukan harga diri dan keyakinan 
bahwa mereka memiliki energi positif untuk mengatasi tantangan baru 
(Kretzmann et al., no date). 

 

15.3 Prinsip-prinsip Pendampingan 
dengan Pendekatan ABCD 
• Prinsip 1 Setengah Terisi Setengah Kosong (Half Full Half Empty) 

Salah satu modal utama dalam program pengabdian terhadap masyarakat 
berbasis aset adalah merubah cara pandang komunitas terhadap dirinya. 
Tidak hanya terpaku pada kekurangan (half empty atau bagian setengah 
kosong) dan masalah yang dimiliki. Tetapi memberikan perhatian kepada 
apa yang dipunyai (half full atau bagian setengah isi) dan apa yang dapat 
dilakukan. Masyarakat harus memahami bahwa setengah  isi jauh lebih 
berarti daripada setengah kosong (Mathie and Puntenney, 2009). 
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Gambar 15.2: Cara pandang Setengah Isi Setengah Kosong (Dureau, 2013) 

• Prinsip 2 Semua Punya Potensi (Nobody has Nothing) 

Dalam konteks ABCD, prinsip ini dikenal dengan istilah “Nobody has 
nothing”. Setiap manusia terlahir dengan kelebihan masing-masing. Tidak 
ada yang tidak memiliki potensi, walau hanya sekedar kemampuan untuk 
tersenyum dan memasak air. Semua berpotensi dan semua bisa 
berkontribusi. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi setiap masyarakat 
untuk tidak berkontribusi nyata terhadap perubahan lebih baik. Bahkan, 
keterbatasan fisikpun tidak menjadi alasan untuk tidak berkontribusi. Ada 
banyak kisah dan inspirasi orang-orang sukses yang justru berhasil 
membalikkan keterbatasan dirinya menjadi sebuah berkah, sebuah 
kekuatan (Dureau, 2013). 

• Prinsip 3 Partisipasi (Participation) 

Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada 
pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Banyak ahli 
memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Partisipasi berarti 
peran yang sangat urgen terhadap masyarakat untuk meningkatkan 
perekonomian baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk 
kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, 
modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil 
pembangunan (Ahmad, 2007). 

Pengertian tentang partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan 
menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk 
penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. 
Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka 
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sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan 
masalahnya. 

• Prinsip 4 Kemitraan (Partnership) 

Partnership merupakan salah satu prinsip utama dalam pendekatan 
pengembangan masyarakat berbasis aset (Asset Based Community 
Development). Partnership merupakan modal utama yang sangat 
dibutuhkan dalam memaksimalkan posisi dan peran masyarakat dalam 
pembangunan yang dilakukan. Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk 
pembangunan di mana yang menjadi motor dan penggerak utamanya 
adalah masyarakat itu sendiri (community driven development).  

Karena pembangunan yang dilakukan dalam berbagai variannya 
seharusnya masyarakatlah yang harus menjadi penggerak dan pelaku 
utamanya. Sehingga diharapkan akan terjadi proses pembangunan yang 
maksimal, berdampak empowerment secara masif dan terstruktur. Hal itu 
terjadi karena dalam diri masyarakat telah terbentuk rasa memiliki (sense 
of belonging) terhadap pembangunan yang terjadi di sekitarnya (Saragih, 
2007). 

• Prinsip 5 Penyimpangan Positif (Positive Deviance) 

Positive Deviance atau penyimpangan positif secara harfiah berarti 
penyimpangan positif. Secara terminologi positive deviance adalah sebuah 
pendekatan terhadap perubahan perilaku individu dan sosial yang 
didasarkan pada realitas bahwa dalam setiap masyarakat meskipun bisa 
jadi tidak banyak terdapat orang-orang yang mempraktekkan strategi atau 
perilaku sukses yang tidak umum, yang memungkinkan mereka untuk 
mencari solusi yang lebih baik atas masalah yang dihadapi daripada rekan-
rekan mereka itu sendiri (Dureau, 2013). Praktek tersebut bisa jadi, 
seringkali atau bahkan sama sekali keluar dari praktek yang pada umum 
dilakukan oleh masyarakat. Realitas tersebut mengisyaratkan bahwa 
sering kali terjadi pengecualian-pengecualian dalam kehidupan 
masyarakat di mana seseorang atau beberapa orang mempraktekkan 
perilaku dan strategi berbeda dari kebanyakan masyarakat pada umumnya. 
Strategi dan perilaku tersebut yang membawa kepada keberhasilan dan 
kesuksesan yang lebih dari yang lainnya. Positive deviance merupakan 
modal utama dalam pengembangan masyarakat  dalam membangun 
kesadaran dalam pengelolaan aset, yang dilakukan dengan menggunakan 
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pendekatan berbasis asset sebagai kekuatan. Positive deviance menjadi 
energi alternatif yang vital bagi proses pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat yang dilakukan. Energi itu senantiasa dibutuhkan dalam 
konteks lokalitas masing-masing komunitas. 

• Prinsip 6 Berawal Dari Masyarakat (Endogenous) 

Endogenous dalam konteks pembangunan memiliki beberapa konsep inti 
yang menjadi prinsip dalam pendekatan pengembangan dan 
pemberdayaan komunitas masyarakat berbasis asset. Beberapa konsep 
tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki kendali lokal atas proses pembangunan peningkatan 
perekonomian. 

2. Mempertimbangkan nilai budaya secara sungguh-sungguh. 
3. Mengapresiasi cara pandang yang pernah diperoleh masyarakat. 
4. Menemukan keseimbangan antara sumber internal dan eksternal.  

Beberapa aspek di atas merupakan kekuatan pokok yang sangat penting 
dalam pembangunan masyarakat. Sehingga dalam aplikasinya, konsep 
“pembangunan endogen” kemudian mengakuinya sebagai aset kekuatan 
utama yang bisa dimobilisasi untuk digunakan sebagai modal utama 
dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Pembangunan Endogen 
mengubah aset-aset tersebut menjadi aset penting yang bisa dimobilisasi 
untuk pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan (Ahmad, 2007). 
Metode ini menekankan dan menjadikan aset-aset tersebut sebagai salah 
satu pilar pembangunan. Sehingga dalam kerangka pembangunan 
endogen, aset-aset tersebut kemudian menjadi bagian dari prinsip pokok 
dalam pendekatan ABCD yang tidak boleh dinegasikan sedikitpun. 

• Prinsip 7 Menuju Sumber Energi (Heliotropic) 

Energi dalam pengembangan bisa beragam. Di antaranya adalah mimpi 
besar yang dimiliki oleh komunitas, proses pengembangan yang apresiatif, 
atau bisa juga keberpihakan anggota komunitas yang penuh totalitas dalam 
pelaksanaan program. sumber energi ini layaknya keberadaan matahari 
bagi tumbuhan. Terkadang bersinar dengan terang, mendung, atau bahkan 
tidak bersinar sama sekali. Sehingga energi dalam komunitas ini harus 
tetap terjaga dan dikembangkan (Kretzmann et al., no date). 
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Masyarakat seharusnya mengenali peluang-peluang sumber daya alam 
yang ada di sekitar mereka, yang mampu memberikan pendapatan 
perekonomian mereka dan kekuatan baru dalam proses pengembangan. 
Sehingga tugas komunitas tidak hanya menjalankan program saja, 
melainkan secara bersamaan memastikan sumber energy dalam kelompok 
mereka tetap terjaga dan berkembang. 

• Prinsip 8 Appreciative Inquiry (AI) 

Appreciative Inquiry adalah sebuah filosofi perubahan positif dengan 
pendekatan siklus 5-D, yang telah sukses digunakan dalam Gerakan-
gerakan pemberdayaan untuk perubahan baik skala kecil maupun skala 
besar oleh ribuan organisasi kemasyarakatan di seluruh dunia. AI berasal 
dari 2 suku kata yaitu : 

Ap-pre’ci-ate, (apresiasi): 1. menghargai; melihat yang paling baik pada 
seseorang atau dunia sekitar kita; mengakui kekuatan, kesuksesan, dan 
potensi masa lalu dan masa kini; memahami hal-hal yang memberi hidup 
(kesehatan, vitalitas, keunggulan) pada sistem yang hidup. 2. meningkat 
dari segi nilai, misalnya tingkat ekonomi telah meningkat nilainya. 
Sinonim: nilai, hadiah, hargai, dan kehormatan. 

In-quire’ 1. mengeksplorasi dan menemukan. 2. bertanya; terbuka untuk 
melihat berbagai potensi dan kemungkinan baru. Sinonim: menemukan, 
mencari, menyelidiki secara sistematis, dan memelajari. 

Appreciative Inquiry (AI) adalah teknik sederhana yang digunakan dalam 
berbagai konteks yang kompleks untuk: 

1. Berkonsultasi dengan orang lain dan belajar dari pengalaman 
mereka. 

2. Melibatkan seluruh kelompok atau organisasi untuk terlibat 
dalam perubahan. 

3. Membangun visi masa depan di mana semua orang bisa berbagi 
dan saling membantu dalam mewujudkannya. 

4. Mengajak dan melibatkan seluruh peserta dengan menggunakan 
teknik sederhana yang bisa mengeksplorasi pengalaman saat ini 
dan kesuksesan masa lalu. 

5. Mendorong keterampilan menyimak dan komunikasi. 
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6. Memberdayakan individu dan menunjukkan rasa hormat terhadap 
pendapat masing-masing. 

Secara sederhana, AI berkembang dari empat gagasan kunci: 

1. Kata mencipta dunia – kita mulai menciptakan masa depan lewat 
cara kita membicarakannya. 

2. Pertanyaan mencipta perubahan – kita memulai proses perubahan 
saat kita mengajukan pertanyaan. 

3. Gambar menginspirasi tindakan – gambaran yang kita miliki 
tentang masa depan mepengaruhi tindakan yang kita ambil. 

4. Pertanyaan positif akan mengarah kepada perubahan positif – 
jika kita menginginkan masa depan yang berbeda, maka kita 
perlu mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan masa depan. 

Appreciative inquiry merupakan penelusuran ke depan secara bersama dan 
kooperatif untuk menemukan yang terbaik dari diri seseorang, organisasinya, 
dan dunia di sekelilingnya. AI meliputi penemuan tentang apa yang 
membentuk kehidupan dalam sebuah sistem tatanan hidup yang paling efektif 
secara konstruktif dengan kemampuan ekologi, ekonomi dan sebagai manusia. 
Pendekatan AI ini berawal dari strategi pengembangan masyarakat yang 
kemudian dilihat sebagai cara untuk memperkuat dan memotivasi komunitas. 
Pendekatan ini menggunakan teknik wawancara dan berdiskusi yang fokus 
pada kekuatan dan pengalaman “terbaik” masa lalu sebagai motivasi untuk 
mengambil tindakan. Cara ini merupakan strategi terbaik untuk menghasilkan 
pengembangan masyarakat dengan menyelidiki capaian terbaik yang pernah 
diperoleh (Natsir, 2014). 
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Gambar berikut ini memaparkan lima langkah kunci dalam appreciative 
inquiry, yakni sebagai berikut: 

 
Gambar 15.3: Siklus Appreciative Inquiry (Dureau, 2013) 

1. Langkah 1 Define (Menentukan) 
Kelompok  pemimpin  sebaiknya  menentukan  ‘pilihan  topik’  yang  
bertujuan sebagai proses awal dalam pencarian atau mendeskripsikan 
perubahan yang diinginkan. Misalnya menentukan topik seputar 
kondisi sanitasi lingkungan dan menginginkan sarana sanitasi yang 
layak untuk tiap rumah tangga seperti jamban keluarga, tempat 
sampah, air bersih, dan sebagainya. 

2. Langkah 2 Discover (Menemukan) 
Apa yang telah sangat dihargai dari masa lalu perlu diidentifikasi 
sebagai titik awal proses perubahan. Proses menemukenali 
kesuksesan dilakukan lewat proses percakapan atau wawancara dan 
harus menjadi penemuan personal tentang apa yang menjadi 
kontribusi individu yang memberi hidup pada sebuah kegiatan atau 
usaha. Pada tahap discovery, kita mulai memindahkan tanggung 
jawab untuk perubahan kepada para individu yang berkepentingan 
dengan perubahan tersebut yaitu entitas lokal. Kita juga mulai 
membangun rasa bangga lewat proses menemukan kesuksesan masa 
lalu dan dengan rendah hati tetapi jujur mengakui setiap kontribusi 
unik atau sejarah kesuksesan/kemampuan bertahan. Tantangan bagi 
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fasilitator adalah mengembangkan serangkaian pertanyaan yang 
inklusif tepat mendorong peserta mampu menceritakan pengalaman 
sukses serta peran mereka dalam kesuksesan tersebut. 

3. Langkah 3 Dream (Impian) 
Dengan cara kreatif dan secara kolektif melihat masa depan yang 
mungkin terwujud, apa yang sangat dihargai dikaitkan dengan apa 
yang paling diinginkan. Seperti apa masa depan yang dibayangkan 
oleh semua pihak? Jawaban bisa berupa harapan atau impian. Sebuah 
mimpi atau visi bersama terhadap masa depan yang bisa terdiri dari 
gambar, tindakan, kata-kata, lagu, dan foto. Pada tahap ini, masalah 
yang ada didefinisikan ulang menjadi harapan untuk masa depan dan 
cara untuk maju sebagai peluang dan aspirasi. 

4. Langkah 4 Design (Merancang) 
Proses di mana seluruh komunitas (kelompok) terlibat dalam proses 
belajar tentang kekuatan atau aset yang dimiliki agar bisa mulai 
memanfaatkannya dalam cara yang konstruktif, inklusif dan 
kolaboratif untuk mencapai aspirasi dan tujuan seperti yang sudah 
ditetapkan bersama. 

5. Langkah 5 Deliver (Lakukan) 
Serangkaian tindakan inspiratif yang mendukung proses belajar terus 
menerus dan inovasi tentang “apa yang akan terjadi”. Hal ini 
merupakan fase akhir yang secara khusus fokus pada cara-cara 
personal dan organisasi untuk melangkah maju. Dalam banyak kasus, 
AI menjadi kerangka kerja bagi kepemimpinan dan pengembangan 
organisasi yang terus menerus. 

Pendekatan ini berupaya untuk menggali cerita tentang kesuksesan di masa 
lampau dan mereka yang melakukan hal-hal terbaik saat itu. Dengan berfokus 
pada apa yang terbaik hingga sekarang, dibutuhkan analisis kekuatan dan aset 
yang ada dengan melalui pendekatan berbasis kekuatan. Kemudian setelah 
menemukan kekuatan dan aset yang ada, maka selanjutnya membayangkan 
apa yang paling diinginkan dengan menetapkan tujuan yang ingin dicapai 
bersama dan bersama-sama menjadi pencipta masa depan dengan rancangan 
tujuan yang bersifat transformatif dan terbuka untuk berbagai cara yang 
memungkinkan kemudian memberdayakan komunitas untuk melakukannya 
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sendiri. Ketika banyak energi positif yang bangkit dari komunitas, maka akan 
muncul harapan dan inisiatif yang berorientasi pada tindakan yang dipimpin 
oleh komunitas itu sendiri, sehingga cara ini dapat dijalankan karena bersifat 
fleksibel, terbuka dan tidak dibatasi waktu. Intervensi AI fokus pada kecepatan 
berimajinasi dan berinovasi, bukan pada kritikan ataupun diagnosis berbelit 
yang biasa digunakan dalam organisasi.  

 

15.4 Tahapan Pelaksanaan Pendekatan 
ABCD 
Tahapan kunci adalah suatu kerangka kerja atau panduan tentang apa yang 
‘mungkin’ dilakukan, tapi bukan apa yang ‘harus’ dilakukan. Tiap komunitas, 
organisasi atau situasi tentu berbeda-beda dan proses ini mungkin harus 
disesuaikan agar bisa cocok dengan situasi tersebut (Dureau, 2013). Pada tahap 
aplikasi pendekatan ABCD dengan memberdayakan masyarakat, terdapat 6 
(enam) tahapan kunci yang dapat digunakan untuk menyelaraskan beberapa 
bagian dari pendekatan berbasis aset ini.  

Tahapan-tahapan kunci tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tahap 1 Mempelajari dan Mengatur Skenario  
Tahapan awal yang harus dilakukan ialah mengenal dan mempelajari 
tempat, orang, fokus program, dan  informasi latar belakang. Tahapan 
ini bertujuan membantu membuka menjalin hubungan yang baik dan 
intens dengan masyarakat untuk menemukan tujuan bersama. Dalam 
ABCD seringkali digunakan istilah “Purposeful Reconnaissance” 
atau “Pengamatan dengan Tujuan‟. Pada prinsipnya tahapan ini 
terdiri atas 2 (dua) elemen kunci yaitu memanfaatkan waktu untuk 
mengenal orang-orang dan tempat di mana perubahan akan dilakukan 
dan menentukan fokus program. Bagian penting dari tahap pertama 
ini adalah pendekatan berbasis aset dan diinisiasi oleh warga untuk 
memutuskan lokasi, organisasi atau komunitas, di mana proses 
perubahan akan terjadi. Hal ini penting dilakukan diawal, karena 
lokasilah yang akan memberikan informasi–informasi yang spesifik 
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pada konteksnya, dan memengaruhi keseluruhan rancangan input 
berikutnya. Termasuk dalam pertimbangan tempat adalah 
menentukan di mana pertemuan awal akan dilakukan. Tempat-tempat 
tertentu memiliki konotasi atau pengaruh sosial dan politik tersendiri. 
Misalnya, bila kita ingin bekerja dengan kelompok yang kurang akses 
ke sumber daya, maka harus melakukan riset sebelumnya tentang 
lokasi kerja kita nantinya. Mungkin kita juga harus menjelaskan 
alasan pemilihan lokasi tersebut pada pemerintah setempat.  

2. Tahap 2 Mengungkap Masa lampau  
Tahap ini merupakan pencarian bersama-sama oleh anggota 
komunitas untuk memahami “apa yang terbaik sekarang” dan “apa 
yang pernah menjadi terbaik”. Di sinilah akan ditemukan “inti positif 
”potensi paling positif untuk dapat dikembangkan saat ini untuk masa 
depan. Tahap Discovery ini bertujuan menemukan kembali apa yang 
dimiliki dari setiap individu maupun komunitas. Tujuan dari tahap ini 
adalah menemukan dan mengapresiasi energi positif yang ada disertai 
keberhasilan-keberhasilan yang pernah diperoleh dengan cara 
menceritakan kembali peristiwa-peristiwa penting keberhasilan 
masyarakat. Komunitas diajak menceritakan dan memahami apa-apa 
yang telah mereka dapatkan pada masa lalu. 

Dengan dilakukan tahap ini masyarakat bisa merenungkan akan masa kejayaan 
yang pernah mereka peroleh mulai dari bagaimana cara mereka melakukan, 
kerja keras, proses, sampai mereka mendapatkan keberhasilan tersebut. 
Dengan cara memberikan waktu untuk mereka bercerita dan mengungkap 
akan segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang 
membanggakan. Tahap ini perlu dilakukan berkenaan dengan potensi-potensi 
yang dimiliki masyarakat yang bertujuan menemukan kembali segala sesuatu 
yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa (positif-negatif), di mana pertukaran 
cerita atau pendapat dari tiap-tiap individu dalam suatu komunitas sedang 
terjadi. Bila tahap ini berhasil maka langkah-langkah selanjutnya tidaklah 
terlalu sulit. 
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Tahap discovery ditujukan untuk: 

a. Meningkatkan kepercayaan diri. 
b. Partisipasi yang inklusif. 
c. Gagasan kreatif, indikator tak terduga atau petunjuk tentang 

bagaimana sesuatu dapat dilakukan. 
d. Antusiasme dan semangat atas perwujudan kompetensi yang ada. 
e. Transfer kepemilikan proses perubahan kembali kepada 

komunitas dan pada konteks mereka sendiri. 

Pesan kunci yang ingin kami sampaikan di tahap discovery adalah bahwa 
komunitas: 

a. Sudah pernah mencapai sukses atau bahwa mereka sudah 
melakukan hal seperti ini sebelumnya. 

b. Memiliki rasa bangga dan percaya terhadap upaya mereka sendiri 
c. Memiliki contoh bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu yang 

lebih baik atau bagaimana mereka mampu mengatasi kesulitan – 
kesulitan. 

d. Memiliki cerita sukses yang memberikan mereka contoh baik 
serta menjadi inspirasi di masal depan. 

e. Mulai mengidentifikasi beberapa kekuatan dan asetnya. 
f. Melalui proses ini komunitas menemukan energi dan 

kepercayaan diri untuk bisa bergerak ke masa depan yang tidak 
diketahuinya dan bisa jadi melampaui apa yang mereka 
bayangkan. 

3. Tahap 3 Mimpikan Masa Depan  
Tahap ketiga adalah memimpikan masa depan akan seperti apa, yakni 
membayangkan atau memimpikan sesuatu yang berkaitan dengan 
masa depan yang ingin diwujudkan. Tahap ini merupakan suatu cara 
untuk menggali apa yang diharapakan pada setiap individu maupun 
komunitas. Tidak selamanya harapan mereka sama terkadang secara 
kebetulan terdapat kesamaan mimpi yang mereka inginkan. Setiap 
individu memiliki kesempatan menyampaikan apa harapan-harapan 
dan impian-impian yang ingin dicapai. Komunitas diajak memikirkan 
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hal-hal yang menggugah semangat, kreatif, dan masa depan terbaik. 
Kemudian dari mimpi-mimpi tersebut akan dibuat rumusan-rumusan 
untuk diperlihatkan kepada komunitas inilah impian-impian yang 
mereka inginkan. 

Dalam proses ini mereka mulai menyadari dan melihat bagaimana mereka 
membangun mimpi bersama terlepas dari sektor masyarakat mana mereka 
berasal. Mereka menginginkan hal yang sama untuk mereka dan orang 
lain, dan mereka dapat melukiskannya dengan sangat baik karena mereka 
bicara dengan bahasa yang sama, yakni mosaic gambar. Mosaic gambar 
dan kata-kata inilah yang lantas diletakkan pada gambar-gambar yang 
menjadi ruh yang memandu tindakan-tindakan bersama selanjutnya. 
Tahap ini adalah saat di mana masyarakat secara kolektif menggali 
harapan dan impian untuk komunitas, kelompok dan keluarga mereka. 
Tetapi juga didasarkan pada apa yang sudah pernah terjadi di masa 
lampau. Apa yang sangat dihargai dari masa lampau terhubungkan pada 
apa yang diinginkan di masa depan, dengan bersama-sama mencari hal – 
hal yang mungkin.  

Memimpikan masa depan atau proses pengembangan visi (visioning) 
adalah kekuatan positif luar biasa dalam mendorong perubahan. Tahap ini 
mendorong komunitas menggunakan imajinasinya untuk membuat 
gambaran positif tentang masa depan mereka. Proses ini menambahkan 
energi dalam mencari tahu “apa yang mungkin.” Tahap ini menegaskan 
langkah untuk mewujudkan masa depan yang diinginkan. Tahap ini 
merupakan serangkaian tindkan baru dan inovatif yang mendukung 
pembelajaran dan inovasi berkelanjutan. Dan juga merupakan tahapan 
untuk memeriksa dan mendialogkan momentum-momentum yang harus 
dimanfaatkan untuk memastikan impian-impian bersama terwujud. Pada 
tahapan ini komunitas mulai merumuskan langkah bersama yang 
bercermin pada papan visi dengan memanfaatkan metode hierarchy of 
effects atau seringkali disebut Tangga Perubahan. 

4. Tahap 4 Memetakan aset 

Kata ‘aset’ secara sengaja digunakan untuk meningkatkan kesadaran 
komunitas yang sudah “kaya dengan aset” atau memiliki kekuatan yang 
digunakan sekarang dan bisa digunakan secara lebih baik lagi. Ketika 
sudah terungkap aset -aset yang ada, maka komunitas bisa mulai 



Bab 15 Asset Based Community Driven Development (ABCD) 239 

 

mengumpulkan atau menggunakannya dengan lebih baik untuk mencapai 
tujuan pribadi maupun mimpi bersama. 

Tujuan pemetaan aset adalah agar komunitas belajar kekuatan yang sudah 
mereka miliki sebagai bagian dari kelompok. Apa yang bisa dilakukan 
dengan baik sekarang dan siapa di antara mereka yang memiliki 
keterampilan atau sumber daya. 

Istilah ‘aset’ bisa keliru dipahami dan terkadang lebih baik untuk 
mempersiapkan sejumlah istilah yang bisa digunakan komunitas untuk 
memahami beragam kekuatan yang sudah mereka miliki. Daftar lengkap aset 
adalah: 

a. Aset personal atau manusia: keterampilan, bakat, kemampuan, apa 
yang bisa di lakukan dengan baik, apa yang bisa di ajarkan pada 
orang lain. (Kemampuan tangan, kepala dan hati). 

b. Asosiasi atau aset sosial: tiap organisasi yang diikuti oleh anggota 
kelompok, kelompok – kelompok seperti kelompok kaum muda; 
kelompok ibu; kelompok – kelompok budaya seperti kelompok tari 
atau nyanyi; kelompok kerja yang memberikan pelatihan bagi 
komunitas. Asosiasi mewakili modal sosial dan penting bagi 
komunitas untuk memahami kekayaan ini. 

c. Aset Alam: tanah untuk kebun, ikan dan kerang, air, sinar matahari, 
pohon dan semua hasilnya seperti kayu, buah dan kulit kayu, bambu, 
material bangunan yang bisa digunakan kembali, material untuk 
menenun, material dari semak, sayuran, dan sebagainya. 

d. Aset Fisik: alat untuk bertani, menangkap ikan, alat transportasi yang 
bisa dipinjam, rumah atau bangunan yang bisa digunakan untuk 
pertemuan, pelatihan atau kerja, pipa, ledeng, kendaraan. 

e. Aset Finansial: mereka yang tahu bagaimana menabung, tahu 
bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, yang tahu 
bagaimana menghasilkan uang. Produk – produk yang bisa dijual, 
menjalankan usaha kecil, termasuk berkelompok untuk bekerja 
menghasilkan uang. Memperbaiki cara penjualan sehingga bisa 
menambah penghasilan dan menggunakannya dengan lebih bijak. 
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Kemampuan pembukuan untuk rumah tangga dan untuk kelompok 
maupun usaha kecil. 

Dengan menemukan dan menganalisa daftar aset komunitas dalam 
beberapa kategori tertentu (misalnya aset pribadi, aset asosiasi, aset fisik, 
sumber daya alam maupun aspek sosial), masyarakat belajar melihat 
kenyataan mereka sebagai gelas setengah penuh. Menempatkan diri 
mereka dan lingkungannya sebagai isi gelas dengan air setengah penuh, 
maka mereka melihat pemanfaatan aset yang ada dan tidak berfokus pada 
kekurangan dan permasalahannya. 

Kemandirian masyarakat dalam menemukan dan mengembangkan aset 
daerahnya merupakan hal utama dalam pendekatan ABCD berbasis aset 
ini dalam memberdayakan masyarakat agar sadar terhadap potensi/aset 
yang dimiliki serta bertanggung jawab terhadap pengembangan 
daerahnya. Namun, disamping kemandirian, kemitraan atau jaringan 
kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah juga sangat penting dalam 
menjalankan pengelolaan pembangunan suatu daerah menjadi lebih maju 
dan memiliki legitimasi dari sebelumnya yang tidak memiliki pengakuan 
serta bantuan dari pemerintah. Setiap orang dan masyarakat bersama 
dengan pemerintah berperan/berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, 
masyarakat dan lingkungannya. Setiap upaya kesehatan harus 
membangkitkan dan mendorong peran aktif masyarakat.  

Dalam pembangunan komunitas berbasis aset, yang perlu digaris bawahi 
ialah peta masalah dan kebutuhan merupakan satu-satunya panduan untuk 
komunitas miskin, maka bisa jadi konsekuensinya adalah sebuah 
komunitas yang terus menganggap dirinya mampu bertahan hanya dengan 
menekankan apa yang mereka butuhkan bukan terhadap aset yang dimiliki 
sebagai penunjang pembangunan jangka panjang. 

5. Tahap 5 Mobilisasi Aset dalam Penyusunan Rencana Aksi 

Tujuan penggolongan dan mobilisasi aset adalah untuk langsung 
membentuk jalan menuju pencapaian visi atau gambaran masa depan. 
Hasil dari tahapan ini harusnya adalah suatu rencana kerja yang 
didasarkan pada apa yang bisa langsung dilakukan diawal, dan bukan apa 
yang bisa dilakukan oleh lembaga dari luar. Walaupun lembaga dari luar 
dan potensi dukungannya, termasuk anggaran pemerintah adalah juga aset 
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yang tersedia untuk dimobilisasi, maksud kunci dari tahapan ini adalah 
untuk membuat seluruh komunitas menyadari bahwa mereka bisa mulai 
memimpin proses pembangunan lewat kontrol atas potensi aset yang 
tersedia dan tersimpan. 

Mobilisasi aset bisa diaplikasikan dalam berbagai jenis kegiatan yang 
dilakukan oleh komunitas untuk meningkatkan kesejahteraannya. Bisa 
untuk pengembangan ekonomi lokal, peningkatan pengelolaan sumber 
daya alam, untuk melengkapi dan memperbaiki efektivitas layanan 
pemerintah, meningkatkan ketahanan pangan, memperbaiki pasokan air 
dan sanitasi, dan infrastruktur. Mobilisasi aset membantu menyadarkan 
komunitas akan jenis – jenis aksi yang bisa mereka lakukan, dan juga yang 
mereka miliki sumber dayanya. Mobilisasi aset tidak hanya bisa 
diaplikasikan pada proyek mandiri yang dilakukan oleh komunitas sendiri. 
Proses ini juga membantu komunitas untuk memposisikan aset komunitas 
atas rencana kontribusi oleh lembaga luar dan pemerintah. 

6. Tahap 6 Pemantauan, Pembelajaran dan Evaluasi  

Pendekatan berbasis aset juga membutuhkan studi data dasar (baseline), 
monitoring perkembangan dan kinerja outcome. Tetapi bila suatu program 
perubahan menggunakan pendekatan berbasis aset, maka yang dicari 
bukanlah bagaimana setengah gelas yang kosong akan diisi, tetapi 
bagaimana setengah gelas yang penuh dimobilisasi. Pendekatan berbasis 
aset bertanya tentang seberapa besar anggota organisasi masyarakat 
mampu menemukenali dan memobilisasi secara produktif aset mereka 
mendekati tujuan bersama. Empat pertanyaan kunci Monitoring dan 
Evaluasi dalam pendekatan berbasis aset adalah: 

a. Apakah komunitas sudah bisa menghargai dan menggunakan 
pola pemberian hidup dari sukses mereka di masa lampau? 

b. Apakah komunitas sudah bisa menemukenali dan secara efektif 
memobilisasi aset sendiri yang ada dan yang potensial 
(keterampilan, kemampuan, sistem operasi dan sumber daya)? 

c. Apakah komunitas sudah mampu mengartikulasi dan bekerja 
menuju pada masa depan yang diinginkan atau gambaran 
suksesnya? 
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d. Apakah kejelasan visi komunitas dan penggunaan aset dengan 
tujuan yang pasti telah mampu memengaruhi penggunaan sumber 
daya luar (pemerintah) secara tepat dan memadai untuk mencapai 
tujuan bersama? 
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