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ABSTRAK 

    

Nama : Aqzin Mubarak 

Nim 90300114094 

Judul Skripsi  : Implementasi PNPM-MP Pedesaan Dan Dampak Terhadap 

Perekonomian Masyarakat Desa Galung Tulu Kecamatan 

Balanipa 2019 
 

 

Skripsi ini berjudul Implementasi PNPM-MP Pedesaan Dan Dampak 

Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa 

2019 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi pelaksanaan 

program nasionalpemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat 

mandiri dan untuk mengetahui pelaksanaan program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat pada tingkat perekonomian masyarakat serta keberdayaan masyarakat 

miskin. 

Pada penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif dimana penulis 

mengankat masalah pada inplementasi pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Desa Galung 

Tulu, Kabupaten Balanipa. Desa Galung Tulu menjadi sumber data utama untuk 

mengunkapkan masalah inplementasi PNPM-MP di Kecamatan Balanipa. 

Pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan 

kualitatif deskriptif yang menunjuk pada cara dan batasan pengambilan serta 

pengolahan data yang akan dibutuhkan. Adadapun tujuan dari penelitian deskriptif 

ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena 

yang diteliti. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya PNPM-MP 

perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa Galung Tulu menjadi 

lebih baik dari sebelumnya, hal berdasarkan dari hasil olah data dan wawancara 

terhadap 25 responden di Desa Galung Tuluk Kecamatan Balanipa. Adapun 

dampak dari kegiatan PNPM-MP di Desa Galung Tulu dalam peningkatan 

perekonomian masyarakat membuka usaha baru khususnya Perempuan Penerima 

SPP, mengurangi pengangguran dan penambahan tenaga kerja, sehingga hasil 

usaha dan produksi masyarakat meningkat. 

 
 

Kata Kunci:  Dampak Ekonomi, PNPM Mandiri Pedesaan, Partisipasi 

Masyarakat
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Di era globalisasi saat ini, peningkatan kualitas masyarakat semakin 

meningkat, baik itu kualiatas dari segi ekonomi, kesehatan, maupun keamanan. 

Akan tetapi dibalik itu semua ternyata masih ada juga masyarakat yang 

mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi terutama pada masyarakat yang 

berada dalam wilayah jauh dari perkotaan seperti masyarakat pedesaan yang 

meman mempunyai mata pencarian sebagai nelayan, petani dan lain-lain. Dimana 

penhasilannya itu terkadang masih kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup 

keluarga sehari-hari, karena pekerjaan mereka hanya bergantung pada situasi alam 

dan penhasilan setiap harinya tidak menentu. Contoh halnya dengan nelayan 

apabila situasi alam ombaknya besar maka para nelayan akan menunda untuk 

melaut dan apabila alam sudah memungkinkan untuk melaut maka merekapun 

akan berangkat untuk melaut. 

Dalam kegiatan ekonomi, islam mengakui adanya motif laba, namun laba 

tersebut dibatasi oleh syarat-syarat moral, social dan pembatasan diri dan apabila 

batasan ini diikuti dilaksanakan dengan seksama akan membentuk suatu 

keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dengan kepentingan 

masyarakat. Dengan demikian telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah At-Thoha 

ayat 6 yang berbunyi:  

تِ مَا فيِ  لهَُۥ وََٰ ضِ وَمَا فيِ  ٱلسَّمََٰ رَأ تَ  ٱلۡأ نَهُمَا وَمَا تحَأ       ٦ ٱلثَّرَىَٰ وَمَا بيَأ
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Terjemahnya: 

“kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua 

yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah” 

 

Ayat   tersebut   menjelaskan   bahwa   semua   yang   ada   di  alam 

semesta,  langit, bumi  serta   sumber-sumber  lainnya,  bahkan   harta   kekayaan 

yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah SWT karena dialah yang 

menciptakannya. 

Kecamatan Balanipa kususnya Desa  Galung   Tulu  yang terletak  di bagian 

pesisiran pantai dengan luas wilayah 2,20 km2, dengan ketinggian dari permukaan 

air laut 6 m, terbagi dengan empat wilayah yaitu Dusun Kappung Tulu, Dusun 

Lelatin, Dusun Pangimbalan dan Dusun  Kappung baru. 

Penduduk Kecamatan Balanipa berdasarkan dari hasil proyeksi Penduduk 

pada tahun 2017 mencapai 25.678 jiwa yang berjumlah dari 12.309  jiwa 

penduduk dari laki - laki dan 13.369 jiwa penduduk dari wanita dengan tingkat 

kepadatan  rata- rata 686 orang per km2. 

Jumlah   penduduk   merupakan   salah  satu  syarat  berdirinya   suatu 

wilayah   atau  desa.  Penduduk   mempunyai   peranan   penting  dalam 

pembangunan  suatu  daerah.  Semakin   banyak   jumlah    penduduk   maka 

dapat  dikatakan  bahwa   semakin   banyak   pula  potensi-potensi   yang   dapat 

dikembangkan   ataupun   yang  dapat   digunakan    untuk    pembanguna 

wilayah.  Desa   Galung  Tulu   Kecamatan   Balanipa   merupakan    desa   yang 

memiliki   jumlah    penduduk   yang   relatif    banyak.    Jumlah   penduduk   

dapat dilihat dari tabel .1.1.  
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Tabel . 1.1 

Jumlah Penduduk, Jenis Kelamin, Kepadatan Penduduk dan Rumah 

Tangga Menurut Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa, 2018 

 

No Kependudukan Jumlah 

1 Jumlah penduduk (jiwa) 3.085 

2 Penduduk Laki-laki 1422 

3 Penduduk perempuan 1663 

4 Kepadatan penduduk 1402 

5 Jumlah rumah tangga 665 

             Sumber : Profil Desa Galung Tulu 2018 

Dari tabel.1.1 dapat disimpukan bahwa Desa Galung Tulu Kecamatan 

Balanipa dengan jumlah yaitu 3.085 penduduk jiwa, terbilan jumlah pendudk 

perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki dengan selisih 1.663 

penduduk perempuan dan 1.422 penduduk laki-laki. 

Memajukan   perekonomian   di   desa   adalah   tugas   yang  sangat 

penting. Hal  ini  dikarenakan   mayoritas   penduduk   Indonesia  adalah 

masyarakat   pedesaan.  Pada dasarnya ada beberapa  sector pendapatan yang 

menopang Ekonomi   masyarakat   desa diantanya, sector perikanan dan sector 

pertanian. Diantara Semua   sektor  pendapatan  inilah   yang   harus   bisa 

diperhatikan pemerintah desa sehingga ekonomi masyarakat desa mampu 

berkembang dan maju. Apabial sektor-sektor   perekonomian  desa mendapatkan 

masalah atau kendala maka akan  membuat pendapatan ekonomi desa menurun. 

Dari  tabel 1.2  kondisi   tersebut   disimpulkan   bahwa   kondisi   ekonomi 

di Desa   Galung   Tulu   tergolong   sangat   dinamis   hampir 74%  masyarakat 

bermata   pencarian   nelayan  dan   petani   dan   sisanya  26%  bermata  

pencarian   tukang   kayu,   tukang   batu,   perdagangan   dan   sebagainya. 
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 Berikut adalah tabel 1.2 kondisi ekomi yang ada pada Desa Galung Tulu 

Kecamatan Balanipa. 

Tabel .1.2 

Kondisi Ekonomi Berdasarkan Mata Pencarian Desa Galung Tulu 

 

No Mata Pencarian Jumlah 

1  Wiraswasta 97 

2  Pegawai Negri/Pensiun 47 

3  Petani 227 

4  Nelayan 400 

5  Perdagangan 123 

6  Tukang kayu  23 

7  Tukang Batu 50 

8  Ojek 8 

9  Supir 13 

10  Dan Lain-Lain 1032 

            Sumber : Profil Desa Galung Tulu 2018 

Sarana dan prasarana pendukung yang ada di Desa Galung Tulu  tersebut : 

Tabel .1.3 

Sarana Dan Prasarana Desa Galung Tulu 

 

No 
Jenis Sarana Dan 

Prasarana 
Jumlah Keterangan 

1  Kantor Desa 1  Masih kurang ruangan 

2  Gedung SLTA -   

3  Gedung SLTP -   

4  Gedung SD 2   

5  Gedung TK 3   

6  Masjid 3   

7  Moshollah 1   

8  Pasar Desa -   

9  Pustu 3   

10  Poskamling 3  Belum permanen 

11  Jembatan 4   

12  Puskesmas -   

13  Balin Pertemuan  1   

14  Posyandu 4  Belum permanen 

      Sumber : Profil Desa Galung Tulu 2018 
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Dari tabel.1.3 dapat dilihat bahwa bangunan sekolah SMA/SMK masih 

belum tersedia sehingga untuk pendidikan sedrajat harus dituntut de Desa 

tentangga kelurahan Balanipa yang jaraknya lumayang jauh yaitu 7 kilometer dari 

Desa Galung Tulu. Begitupun dengan pasar dimana untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari masyarakat biasanya harus datang kepasar yang ada di Desa 

Pambusuang. Secara umum prasarana dan sarana pada desa tersebut masih belum 

lengkap mengingat jumlah penduduk yang ada di Desa Galung Tulu 3.085 

penduduk (jiwa).  

Terletak di kawasan teluk mandar atau tergolong desa pesisir yang secara 

otomatis memiliki potensi maritim yang kaya dan didiami oleh masyarakat 

nelayan yang handal tangguh dalam bekerja juga sehingga memiliki potensi yang 

besar untuk diolah dan dikembangkan sekarang dan yang akan datang.  

Selain itu potensi lain yang juga sangan menjanjikan yaitu pertanian, 

perkebunan dan peternakan yang mempunyai konsekuensi logis sebagai desa yang 

subur dan cocok hampir semua untuk tanaman yang mempunyai nilai ekonomi 

yang tinggi. Sangat perlu masyarakat untuk aktif didalam mengorganisir diri 

membentuk kelompok- kelompok keswadayaan.  

Berikut adalah kelompok-kelompok masyarakat yang sangat perlu untuk 

aktif dapat dilihat dari tabel .1.4.   

Tabel .1.4 

Kelompok Masyarakat Yang Perlu Aktif Menurut Desa Galung Tulu 

 

NO KELOMPOK 

1 Kelompok Tani 

2 Kelompok Nelayan 

3 Kelompok Swadaya Masyarakat 

                              Sumber : Profil Desa Galung Tulu 2016 
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Hal ini dapat membentuk masyarakat menjadi maju secara bersama-sama 

dan tentunya ini adalah sebuah potensi SDM yang memiliki kekuatan tersendiri 

dalam pencapaian kesejahteraan yang di cita-citakan. 

Akan tetapi potensi-potensi di atas disadari bahwa masih belum tergali 

secara maksimal pemicunya antara lain; 1) Minimnya pendampingan tenaga 

penyuluh khususnya pertanian dan peternakan; 2) Sector perikanan dan kelautan 

masih bersifat tradisional dibutuhkan modernisasi dan alih teknologi 

penangkapan; 3) Minimnya akses informasi pertanian dan prikanan; 4) Belum 

adanya kesamaan pola pikir masyarakat; 5) Akses permodalan yang dirasakan 

kurang. 

Masalah   mendasar   yang  diidentifikasi   di Desa   galung   Tulu   melalui 

Focus Group  Disscussion  pada saat obserpasi  wawancara   dengan   beberapa  

tokoh dari   desa   pada  tanggal 28 Desember 2018 berdasarkan  bidang   sarana, 

prasarana   dan  bidang   ekonomi; a) Kondisi   jalan  dan  jembatan   yang   sudah 

tua   dan perlu di rehab; b) Lampu   penerangan   jalan   masih   sangat  kurang;   

c) Masih kurangnya    modal    usaha   bagi   petani   dan   nelayan;  

d) Masih rendahnya SDM; e) Kurangnya akses ekonomi; f) Kurannya produksi 

pertanian.   

Kecamatan Balanipa Desa Galung Tulu merupakan salah satu contoh daerah 

yang masih menghadapi permasalahan rendahnya akses masyarakat terhadap 

kebutuhan hidup, berkurannya infrastruktur desa hingga perlunya untuk 

membangun sarana dan prasarana untuk membantu pemberdayaan Masyarakat 

mandiri pedesaan.  
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Agar  dapat  membantu  akses  masyarakat terhadap kebutuhan hidupnya 

maka perlu penanggulangan masalah tersebut yaitu membangun sarana dan 

prasarana untuk membantu pemberdayaan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan 

yang dimaksud adalah masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengelola sumber-

sumber lokal yang bersifat tenaga, materil maupun pikiran dengan 

mengorganisasikan para masyarakat seperti contoh kelompok nelayan kususnya 

yang ada di Desa Galung Tulu. 

Melalui mekanisme upaya penanggulanan masalah yang ada pada desa 

Galung tulu Kecamatan Balanipa mungkin saja bisa diatasi dengan melibatkan 

masyarakat melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. 

Dalam hal ini masyakat desa akan ikut berpastisipasi dalam pemberdayaan.  

Salah satu program yang dicanangkan pemerintah dalam upaya 

memberdayakan masyarakat adalah melalui Program Nasional Perberdayaan 

Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) yang saat   ini sedang   gencar   

dilaksanakan di   berbagai   daerah yang   dirasakan     memerluan   bantuan ini. 

Sararan    yang   perlu diberdayakan adalah  masyarakat    yang    strata   sosialnya  

rendah seperti, kaum buruh, nelayan, petani, orang miskin di kota dan di desa  

PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan program untuk mempercepat 

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang  

memberdayakan masyarakat perdesaan melalui pinjaman modal, pembinaan 

kelompok masyarakat, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat baik pada proses 

perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dalam program pembangunan. 

Pelaksanaan program PNPM-Mandiri Perdesaan memprioritaskan kegiatan bidang 
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infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan 

pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. 

Berkenaan dengan persoalan-persoalan di atas, maka upaya pemberdayaan 

bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan. Penyediaan prasarana 

merupakan bagian terpenting dalam upaya pengembangan dan pembangunan 

wilayah. Tersedianya prasarana yang memadai dapat meningkatkan kegiatan 

sosial ekonomi,  dengan kondisi sosial ekonomi yang baik masyarakat lebih 

memiliki kemampuan berpartisipasi dalam penyediaan prasarana di 

lingkungannya.  

Untuk mengembangkan partisipasi dalam pembangunan yang memberikan 

keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, perlu dipikirkan tipe-tipe fasilitas 

tertentu yang bukan saja mampu meningkatkan partisipasi itu sendiri tetapi juga 

mampu meningkatkan kemadirian masyarakat (Sukarjo, 2006 : 2). 

Penelitian ini mengukur besarnya pengaruh tingkat partisipasi masyarakat 

terhadap keberhasilan pada proyek PNPM Mandiri Pedesaan. Hal ini penting 

dilakukan agar masyarakat yang mengelola dan mengorganisasikan sumber-

sumber lokal baik yang bersifat materil, pikiran, maupun tenaga dapat 

mempercepat penanggulangan kemiskinan (Slamet,  1994 : 6). 

Dalam islam bekerja merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan serius 

dengan cara mengarahkan semua pikiran, aset dan juga dzikir untuk 

memperlihatkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus metaklukkan dunia 

dan memposisikan dirinya menjadi bagian masyarakat paling baik. 
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Adapun dalam ayat disebutkan diantaranya yang menjelaskan tentang 

hukum laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan dalam(Q.S An-

Nahl:97)  

ن ذكََرٍ أوَأ أنُثىََٰ  لِحٗا م ِ مِنٞ فَ مَنأ عَمِلَ صََٰ ةٗ ييِنََّ لنَحُأ وَهوَُ مُؤأ زِيَ هُۥ حَيَوَٰ  وَلنَجَأ
ٗۖ
نَّهُمأ  طَي بِةَٗ

مَلوُنَ  سَنِ مَا كَانوُاْ يعَأ رَهمُ بأِحَأ  أجَأ
Terjemahnya : 

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan.” 

Bunyi ayat diatas menerangkan tentang bagi orang yang melaksanakan amal 

shalih, walau itu laki-laki ataupun kaum wanita, sedang ia beriman karna Allah 

SWT dan rasulnya, maka kami akan beri dia kehidupan bahagia dan tentram di 

dunia, walaupun dia tidak banyak memiliki harta, dan kami akan benar-benar 

memberikan balasan pahala bagi mereka di akhirat dengan balasan yang lebih 

baik dari apa yang mereka perbuat di dunia.    

Peneliti terdahulu adalah salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan, dengan menggunakan referensi dari peneliti 

terdahulu. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait 

dengan penelitian yang dilakukan penulis.  

Murbeng, Soeaidy, Riyanto (2013). Berdasarkan hasil penelitian, 

masyarakat yang memperoleh bantuan program PNPM MP bahwa sepenuhnya 

telah dilaksanakan oleh masyarakat desa mulai dari proses perencanaan, 
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pelaksanaan sampai dengan proses pelestarian. Tujuan akhirnya adalah 

memandirikan masyarakat memampukan dan membangun kemampuan untuk 

memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. 

Listya, Wiguna dan Akbar (2011). Hasil  dari penelitian ini adalah 

partisipasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi berpengaruh positif terhadap 

tingkat keberhasilan proyek PNPM Mandiri Pedesaan, sehingga semakin tinggi 

partisipasi warganya maka akan semakin tercapai tujuan dari proyek tersebut. 

Besarnya tingkat keberhasilan adalah Kesesuaian bentuk prasarana yang sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Sejalan dengan penelitian Murbeng, Soedaidy, dan Riyanto maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan dengan  Program Nasional 

Pemberdayaan   Masyarakat    Mandiri   Pedesaan  (PNPM-MP). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan suatu penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan 

judul “Implementasi Pelaksanaan PNPM-MP Pedesaan Desa Galung Tulu 

Kecamatan  Balanipa 2018 ” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini 

untuk mengetahui:  

1. Bagaimanakah dampak implementasi  Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat 

mandiri pedesaan Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa ? 
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2. Bagaimanakah  implementasi pada (PNPM-MP)  terhadap  perekonomian    

dan  keberdayaan masyarakat  miskin ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui dampak implementasi pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat mandiri 

pedesaan Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat pada tingkat perekonomian masyarakat serta keberdayaan 

masyarakat miskin. 

 

D. Manfaat  Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian  ini  diharapkan  mampu   memberikan   informasi    baru  

yang  berguna  dan  sebagai   masukan   pada   ilmu   pengetahuan   

dalam  memahami  peran   dan   partisipasi    yang   dapat  mempengaruhi 

tingkat perekonomian  masayarkat dalam pemberdayaan masyarakat 

mandiri   pedesaan   serta   keberdayaan    masyakat   miskin   sehingga 

dapat diketahui peran PNPM-MP dan partisipasi masyakat terhadap 

perekonomian  pedesaan. 
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2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat bagi pemerintah  

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbansi yang berguna 

bagi pemerintah daerah, dan diharapkan sumbangan pikiran kepada 

pemerintah desa setempat terkait PNPM Mandiri Pedesaan. 

b. Manfaat bagi masyarakat 

Menjadi acuan bagi pelaksana PNPM Mandiri Pedesaan khusunya 

pada Masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang PNPM MP 

dalam pembangunan pedesaan. 

c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai sumber data atau informasi untuk mengembangkan 

penelititian selanjutnya di bidang PNPM Mandiri Pedesaan.  



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. PNPM Mandiri 

1.  Pengertian PNPM Mandiri 

PNPM Mandiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. PNPM Mandiri 

difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan yang berbasis 

partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri merupakan 

integrasi dan perluasan program-program penanggulangan kemiskinan yang 

berbasis masyarakat yang sudah jalan, (Depdagri, 2008) 

Pengertian PNPM Mandiri Perdesaan menurut Satker, (2011) Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan adalah program untuk 

mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu   dan berkelanjutan. 

Pengertian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan Mandiri adalah gerakan nasional dalam wujud kerangka kebijakan 

sebagai dasar acuan pelaksanaan program  program penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan masyarakat. 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM 

MP) adalah salah satu program nasional Pemerintah yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, memperkuat kelembagaan 

masyarakat setempat dan mendorong terciptanya kinerja pemerintah yang baik 

dalam rangka  tujuan   jangka  panjang  mengentaskan   kemiskinan  di Indonesia. 
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Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui program nasional 

pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan ( PNPM -MP ), adalah salah satu 

bentuk kebijakan publik. Kebijakan (policy) adalah sebuah instrument 

pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur 

Negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya 

publik. “Sedangkan kebijakan sosial adalah salah satu bentuk kebijakan publik 

yang mengatur urusan kesejahteraan sosial.”  

Menurut Bridgeman dan Davis, Kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga 

dimensi yang saling berkaitan yaitu : 

1. Kebijakan sebagai tujuan.  

Kebijakan adalah a means to an end, alat untuk mencapai sebuah tujuan. 

2. Kebijakan sebagai pilihan atau tindakan yang legal 

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karna dibuat 

oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam system pemerintahan. 

3. Kebijakan sebagai hipotesis  

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesisi mengenai sebab 

dan akibat 

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai 

indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Sedangkan PNPM 

Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar 

dan acuan pelaksanaan Millennium Development Goals (MDG) adalah 

kesepakatan global untuk mencapai target pembangunan bersama yaitu 

memberantas kemiskinan dan kelaparan; pendidikan dasar untuk semua; 

kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan; mengurangi angka kematian 
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anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi penyakit menular dan penyakit 

lainnya; menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan mengembangkan kemitraan 

global untuk pembangunan.  

PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan 

sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan 

pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam 

upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. 

2.    Jenis dan Tujuan PNPM Mandiri 

Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

yang dicanangkan  Pemerintah Indonesia memiliki 3 jenis antara lain: 

 Program Nasional Pemberdayaan Msayarakat  Mandiri Perdesaan 

 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan 

 PNPM M mandiri wilayah kusus dan Desa Tertinggal. 

Adapun Tujuan PNPM Mandiri secara umum adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan kesempatan kerja bagi 

masyarakat yang miskin di perdesaan dengan menikatkan kemandirian dalam 

mengambil suatu  keputusan dan membantu dalam  pembangunan pedesaan. 

Sedangkan Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

mandiri secara khusus adalah: a) meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, 

termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat dan 

kelompok-kelompok lainnya yang terkadang terpinggirkan dalam 

pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pmantauan, dan 

pengelolaan suatu pembangunan; b) meninkatkan kapsitas kelembagaaan 

masyarakat, pembanguan partisipatisi dengan mendaya gunakan sumber daya 
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dalam pedesaan; c) meningkatkan perhatian pemerintah dalam memberikan 

pelayanan pada masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin melalui 

program, penganggaran yang sasarannya masyarakat miskin, dan kebijakan 

yang diperlukan; d) untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian 

masyarakat serta meningkatkan kelompok peduli stempat dalam 

penanggulangan masyarakat miskin diwilayahnya; 5) meningkatkan inovasi 

dan pemanfaatan tehnologi yang maju guna informasi, dan komunikasi dalam 

pemberdayaan masyarakat; 6) meningkatkan modal sosial masyarakat yang dapat 

berkembang sesuai dengan potensi serta untuk melestarikan kearifan kebudayaan 

lokal; 7) meningkatkan sinergi masyarakat, lembaga swadaya 

masyarakat,organisasi masyarakat dan kelompok lainnya untuk membantu 

mengefektifkan penanggulangan kemiskinan.  

3. Visi dan Misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  

Mandiri  

Adapun Visi PNPM Mandiri adalah mewujudkan kesejahteraan dan 

kemandirian masyarakat miskin di pedesaan. Dimana Kesejahteraan berarti 

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar bagi masyarakat. Kemandirian 

berarti mampu mengorganisir diri untuk mengalokasikan sumber daya yang 

tersedia di lingkungannya, serta mengelola sumberdaya untuk  mengatasi 

masalah pada kemiskinan. 

Sedangkan misi PNPM Mandiri 

a. Meningkatkan  kapasitas masyarakat dan  kelembagaannya. 

b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif. 

c. Mengoptimalkan fungsi dan perang pemerintah lokal. 
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d. Peningkatan kualitas serta kuantitas sarana perasarana dasar 

masyarakat. 

e. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. 

 

4. Prinsip PNPM Mandiri  

a. Bertumpu pada pembanguan manusia. Masyarakat lebih memilih 

kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan. 

b. OtonomiMasyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri 

secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari 

luar. 

c. Desentralisasi 

Memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk 

mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang 

bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 

kapasitas masyarakat. 

d. Berorientasi pada masyarakat miskin 

Segala keputusan yang diambil dan disepakati berpihak kepada 

masyarakat miskin. 

e. Partisipasi 

Masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan proses, mulai 

dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 

pelestarian kegiatan dengan memberikan tenaga, pikiran dana, waktu 

maupun ruang. 

 



18 
 

 
 

f. Kesetaraan dan keadilan gender 

Memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan 

untuk berperan aktif dalam setiap pembangunan dan dalam 

menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam 

pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik. 

g. Demokratis 

Masyarakat mengambil keputusan  pembangunan secara musyawarah 

dan mufakat. Masyarakat memiliki  akses  terhadap segala 

informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga  pengelolaan 

kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun 

administratif. 

h. Prioritas 

Masyarakat memilih kegiatan yang di utamakan dengan 

mempertimbangkan kemendesakan kemanfaatan untuk pengentasan 

kemiskinan. 

i. Keberlanjutan dalam setiap pengambilang keputusan atau tindakan 

pembanguan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaa, pengendalian 

dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem 

pelestarian. 

5. Jenis Kegiatan PNPM Mandiri  

a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang 

dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM. 

b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, 
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termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat 

(pendidikan nonformal). 

c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha 

ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan 

produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan 

modal), Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok 

Perempuan (SPP). 

6. Strategi PNPM Mandiri 

PNPM Mandiri dalam menjalankan kegiatannya mempunyai beberapa 

strategi (Depdagri, 2008), yaitu: 

a. Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam 

mengambil keputusan. 

b. Meningkatkan sinergis antara masyarakat dan pemerintah daerah 

dalm Penanggulangan kemiskinan. 

c. Memberikan bantuan kepada masyarakat berupa dana bantuan 

langsung masyarakat (BLM/block grant) dan bantuan pendampingan 

berupa technical assistance. 

7. Sasaran dan Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan (Satker 2011)  

Sasaran PNPM Mandiri Pedesaan terbagi menjadi yaitu lokasi sarana dan 

kelompok sarana. Lokasi sarana PNPM Mandiri yaitu meliputi seluruh kecamatan 

perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap 

dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan ketegori kecamatan bermasah dalam 

PPK/PNPM Mandiri pedesaan. Sedangkan kelompok sarana meliputi masyarakat 

miskin di perdesaan, kelembagaan masyarakat diperdesaan, dan kelembagaan 
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pemerintahan lokal. 

PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program Pemerintah Pusat dan 

Daerah yang direncanakan, dilaksanakan, dan didanai bersama-sama berdasarkan 

persetujuan   kemampuan   yang  dimiliki   oleh  Pemerintah  pusat  dan  Daerah. 

 

B. Partisipasi Masyarakat 

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga, 

sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil 

peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan 

kebijakan  yang    langsung   mempengaruhi   kehidupan mereka. (Sumarto, 2003) 

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak, partisipasi masyarakat berarti 

masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena 

kenyataannya pemerintahla  yang sampai demasa ini merupakan perancang, 

penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan 

dapat ikut serta, karena di seleggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu 

dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk 

rakyat banyak. (dalam Fatimah, 2012) 

Soetrisno memberikan dua macam definisi tentang partisipasi rakyat 

(masyarakat) dalam pembangunan, yaitu: pertama, partisipasi rakyat dalam 

pembangunan  sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/ proyek pembangunan 

yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi 

rendahnya partisipasi rakyat dalam definisi ini diukur dengan kemauan rakyat 

untuk ikut bertanggungjawab dalam pembiayaan pembangunan, baik berupa uang 
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maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. Kedua, 

partisipasi rakyat merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat, 

dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil 

pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat tidak 

hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, 

tetapi juga  dengan  ada tidaknya  hak  rakyat  untuk ikut menentukan arah dan 

tujuan  proyek  yang  akn  dibangun di wilayah mereka (Soetrisno, 1995).  

Davis dalam Finna (2010) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan 

mental dan emosional seseorang individu dalam situasi kelompok tertentu yang 

mendorongnya untuk mendukung atau menunjang tercapainya tujuan-tujuan 

kelompok serta ikut bertanggungjawab terhadapnya.  

Menurut Siagian dalam Finna (2010) bahwa partisipasi itu ada yang bersifat 

aktif dan ada yang bersifat pasif. Partisipasi pasif dapat berarti bahwa dalam 

sikap, perilaku dan tindakannya tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan 

terhambatnya suatu kegiatan pembangunan.  

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila 

dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris 

“participation” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (Echols & 

Hasan, 2000) 

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam 

proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk 

kegiatan dengan memberi   masukan  pikiran, tenaga, waktu,  keahlian, modal dan 

materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan 

(Sumaryadi,  2010). 
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Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Djalal dan Supriadi, (2001) 

dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan 

kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk ikut serta menyampaikan 

saran dan pendapat, keterampilan, barang dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti 

bahwa  kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji  pilihan  mereka,  

membuat  keputusan, dan  memecahkan  masalahnya. 

Tilaar, (2009) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari 

keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana 

diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan 

mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan 

masyarakatnya.  

Bintoro (dalam Susantyo, 2007) mengemukakan pengertian partisipasi 

dalam hubungannya dengan proses pembangunan, bidang ekonomi khususnya, 

yaitu : 

a. Keterlibatan dalam menentukan arah, strategi dan kebijakan pembangunan 

yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bukan saja berlangsung dalam 

proses politik, tetapi juga dalam proses sosial yaitu hubungan antara 

kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. 

b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam 

pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam bentuk sumbangan 

dalammobilisasi  pembiayaan  pembangunan, kegiatan produktif yang 

serasi,   pengawasan   sosial   atas    jalannya   pembangunan,  dan  

lainnya. 
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c. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara 

berkeadilan. 

 Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian 

tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama. 

 

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat 

Bentuk partisipasi masyarakat merujuk pada wujud kontribusi masyarakat 

dalam keikutsertaannya. Wujud kontribusi dari partisipasi masyarakat sudah 

barang tentu tergantung pada tahapan proses pelaksanaan program, karena wujud 

kontribusi tersebut akan berbeda pada setiap tahapan. Misalkan dalam tahapan 

partisipasi pada pengambilan keputusan, maka wujud kontribusi dari partisipasi 

masyarakat berupa sumbangan pemikiran dimana yang menjadi tolak ukurnya 

adalah banyaknya usul dan saran atau bahkan penolakan.  

Melihat dari tahapan pelaksanaan pembangunan, dimana partisipasi terbagi 

atas partisipasi langsung dan tidak langsung. Partisipasi secara langsung berarti 

anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan 

yang dilaksanakan, misalnya dalam proyek pembangunan jalan, anggota 

masyarakat ikut serta dalam pekerjaan membangun jalan tersebut. Sedang 

partisipasi secara tidak langsung berupa bantuan dana dan material yang 

diperlukan. 
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Dikutip dari Irene (2011), partisipasi masyarakat dapat kita lihat dari 

bentuknya  dibedakan menjadi dua diantaranya adalah: 

Yang pertama Partisipsi fisik adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk 

penyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan 

menyelenggarakan usaha sekolah. 

 Yang kedua Partisipasi non fisik, partisipasi non fisik adalah partisipasi ikut 

sertaan masyarakat dalam membuat keputusan, pendidikan nasional dan 

meratanya pendidikan masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui 

pendidikan, sehingga pemerintah tidak mengalami masalah seperti mengarahkan 

rakyat untuk bersekolah. 

3. Tingkat Partisipasi Masyarakat 

Tingkat partisipasi yang dilihat dari besaran kerelaan atau keiklasan dari 

partisipasi (masyarakat) dapat dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi asli dan 

semu. Partisipasi asli mengandung makna adanya kerelaan dan keterlibatan 

masyarakat secara demokratis, pembagian manfaat secara adil, kebersamaan 

dalam ketetapan tujuan, kebijakan, perencanaan dan implementasi.  

Bila keterlibatan masyarakat pada implementasi kebijakan dibatasi, 

penetapan keputusan oleh pihak luar atau ditentukan oleh pemerintah, maka 

partisipasi yang dilakukan merupakan partisipasi semu. Selain itu ciri partisipasi 

asli adalah tumbuh dari bawah (grassroots), berfokus pada pendistribusian kue 

pembangunan secara merata, berfunsi untuk mempertinggi kesadaran terhadap 

kemampuan sendiri dan percaya bahwa partisipan  dapat mempengaruhi hasil, 

Sumarto, (2003). 
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4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat 

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri 

yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu 

kegiatan. Menurut slamet (dalam sunarti, 2003 : 79), secara teoritis tingkah laku 

individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, 

jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, lamanya menjadi anggota 

masyarakat. 

Menurut Rush dan Althoff (2005), karakteristik social seseorang seperti 

penghasilan, pendidikan, kelompok ras atau etnis, usia, jenis kelamin, lamanya 

tinggal dan agamanya, baik ia hidup di daerah perdesaan atau di kota, maupun ia 

termasuk dalam organisasi sukarela tertentu dan sebagainya, semua 

mempengaruhi partisipasi politiknya.  

Selain itu, sejumlah faktor lingkungan juga mempengaruhi hasil tingkat 

partisipasi seperti apakah pemilihan itu berlangsung pada satu saat krisis, sejauh 

mana kebijakan pemerintah itu relevan bagi individu, luasnya kesempatan 

individu dapat mempergunakan informasi yang relevan, sejauh mana individu 

tunduk pada kelompok penekan (golongan berpengaruh) dalam pemberian suara, 

dan sejauh mana individu mengalami tekanan yang berlawanan. 

Menurut Plumer (dalam Yulianti,2012), beberapa faktor yang 

mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah: 

a. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan 

mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini 
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membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan 

bentuk dari partisipasi yang ada; 

b. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu 

akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun 

waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkalialasan 

yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara 

komitmen  terhadap   pekerjaan    dengan   keinginan  untuk berpartisipasi; 

c. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi 

keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk 

memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada. 

d. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih 

menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan 

kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki 

dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda 

terhadap suatu pokok permasalahan; 

e. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat 

heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan 

menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang 

digunakan.  

5.  Indikator/Keberhasilan Partisipasi 

Keberhasilan peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah dapat diukur dengan beberapa indikator berikut: 

a. Kontribusi/dedikasi stakeholders meningkat dalam hal jasa 

(pemikiran/keterampilan),  finansial,   moral   dan    material/barang. 
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b. Meningkatkatnya kepercayaan stakeholders kepada sekolah terutama 

menyankut kewibawaan dan kebersihan. 

c. Meningkatnya tanggungjawab stakeholders terhadap penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah. 

d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukkan (kritik dan saran) untuk 

peningkatan mutu pendidikan. 

e. Meningkatnya kepedulian stakeholders terhadap setiap langkah yang 

dilakukan sekolah untuk meningkatkan mutu.  

f. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh sekolah benar-benar 

mengekspresikan apresiasi dan pendapat stakeholders dan mampu 

meningkatkan kualitas pendidikan (Surhayati,  2008). 

Menurut Mulyasa (Marzal, 2008) indikator keberhasilan partisipasi sekolah 

akan membentuk; a) saling pengertian antar sekolah, orang tua, masyarakat dan 

lembaga-lembaga lain yang ada dalam masyarakat termasuk dunia kerja; b) saling 

membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan 

pentingnya peranan masing-masing; c) kerjasama yang erat antara sekolah dengan 

berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa bangga dan ikut 

bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa indicator 

keberhasilan partisipasi adalah meningkatnya saling pengertian dan saling 

membantu antara stakeholders terutama dalam setiap peningkatan mutu yang 

dilakukan oleh sekolah dan masyarakat. 
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C.   Pemberdayaan Masyarakat  

Pemberdayaan (empowerment) merupakan alat penting dan strategi untuk 

memperbaiki, memperbarui, dan meningkatkan kinerja organoisasi baik organisasi 

yang bergerak dalam kegiatan pemerintahan maupun organisasi yang bergerak 

dalam kegiatan pemerintahan maupun organisasi yang bergerak dalam kegiatan 

dunia usaha.  

Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris empowerment, yang secara 

harfiah bisa diartikan sebagai pemberkuasaan, dalam arti pemberian atau 

peningkatan kekuasaan (power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak 

beruntung (disanvantaged).  

Dalam bukunya, Pembangunan sosial dan Pemberdayaan, Teori 

Kebijaksanaan dan Penerapan, Ginanjar (1997), menyebutkan bahwa 

pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang 

merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru 

pembangunan, yakni yang bersifat berpusat pada masyarakat, partisipasi, 

pembinaan, dan berkelanjutan.  

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar 

atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut, 

yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagaiupaya mencari 

alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa yang lalu. 

Wrihatniko & Nugroho (2007), mengungkapkan bahwa sebagai sebuah 

proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan. Tahapan-tahapan pemberdayaan 

tersebut yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. 

Tahap penyadaran, target sasaran yaitu masyarakat miskin diberikan pemahaman 
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bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. Disamping itu juga 

diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari 

kemiskinannya.  

Pada tahap ini masyarakat miskin dibuat mengerti bahwa proses pember-

dayaan itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Di upayakan pula agar 

komunitas ini mendapat cukup informasi. Melalui informasi aktual dan akurat 

terjadi proses penyadaran secara alamiah. Proses ini dapat dipercepat dan 

dirasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan.  

Tahap pengkapasitasan, tahap ini bertujuan untuk memampukan masyarakat 

miskin sehingga mereka memiliki kete-rampilan untuk mengelola peluang yang 

akan diberikan. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, 

lokakarya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill dari 

masyarakat miskin. Pada tahap ini sekaligus dikenalkan dan dibukakan akses 

kepada sumberdaya kunci yang berada di luar komunitasnya sebagai jembatann 

mewujudkan harapan dan eksistens  dirinya.  

Pranarka & Vidhyandika (1996), menjelaskan bahwa proses pemberdayaan 

mengandung dua kecen-derungan. Pertama, proses pemberdayaan yang 

menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, 

kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. 

 

D.    Pembangunan Pedesaan 

Pembangunan perdesaan merupakan bagian integral dari pembangunan 

nasional, pembangunan juga ditujukan sebagai usaha peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia perdesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang 
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dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemapuan 

perdesaan (Adisasmita, 2006).  

Pembangunan adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus dan 

terpisah dengan konsep pertumbuhan di mana pembangunan memiliki konsep 

yang lebih luas meliputi berbagai aspek yaitu aspek sosial, lingkungan dan 

ekonomi  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat 

(Fauzi, 2010).  

Pada hakikatnya pembangunan merupakan sebuah proses perubahan 

progresif yang berkelanjutan untuk mempertahankan kepentingan individu 

maupun komunitas melalui pengembangan, intensifikasi dan penyesuaian 

terhadap pemanfaatan sumber daya (Shaffer., 2004). Namun menurut (Chambers, 

1983), tercerainya sektor perdesaan dengan pembangunan perkotaan dan 

terjadinya disilusi terhadap hasil-hasil pembangunan yang mengabaikan peran 

perdesaan telah menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan di wilayah 

perdesaan. 

Selanjutnya Chambers menyatakan, masyarakat akan dapat menikmati  

pertumbuhan apabila diberdayakan. Pembangunan yang bertumpu pada    manusia 

(people-centered), partisipasi, pemberdayaan dan berkelanjutan merupakan 

pilihan strategi pembangunan bagi banyak negara termasuk Indonesia.  

Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan sumber daya manusia 

yaitu dengan pemberdayaan (empowerment). Pemberdayaan merupakan alat 

penting untuk memperbaiki, memperbarui, dan meningkatkan kinerja organisasi 

(Murbeng, 2013). Pemberdayaan masyarakat juga merupakan konsep 

pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dan mencerminkan 
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paradigma baru pembangunan yaitu berpusat pada masyarakat, partisipasi, 

pembinaan, dan berkelanjutan (Kartasasmita, 1996). 

Pada dasarnya pembangunan desa merupakan gerakan masyarakat yang 

didukung  oleh  pemerintah  untuk  memajukan   masyarakat desa. Oleh karena itu, 

harus didasari program pembangunan yang sebaiknya dilaksanakan merupakan 

pendekatan partisipatif yang melibatkan warga masyarakat desa dalam segenap proses 

pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan hasil-

hasilnya.  

Dalam konteks ini peranan kelembagaan desa seperti lembaga 

pemberdayaan masyarakat sangat penting. Disamping itu, dana pembiayaan 

pembangunan  bersumber dari pendapatan  yang berasal dari daerah sendiri, baik 

dari  pemerintah, swasta, swadaya  masyarakat  dan  dari  luar daerah yaitu 

APBN, APBD,  maupun   investasi   swasta. 

Dana yang tersedia sangat terbatas dibandingkan dengan banyaknya 

kebutuhan masyarakat, sehingga alokasi dana yang digunakan untuk membiayai 

berbagai kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat belum dapat 

tercapai secara optimal. Oleh karena itu, koordinasi dan keterpaduan sangat 

penting melalui kesamaan sudut pandang terkait masalah pembangunan yang 

dihadapi perdesaan agar lebih efisien dan dapat menekan dana pembangunan di 

wilayah perdesaan.  

Selanjutnya Adisasmita (2006), mengatakan bahwa pentingnya pendekatan 

kemandirian yang menitikberatkan pada kegiatan dan usaha berdasarkan 

kemandirian lokal. Dengan kata lain, bahwa program yang dilaksanakan dalam 
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pembangunan perdesaan haruslah memberdayakan masyarakat agar masyarakat   

dapat  mandiri. 

PNPM Mandiri Perdesaan yang hadir sejak tahun 2007 dilaksanakan 

melalui harmonisasi dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan 

pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam 

upaya   penanggulangan   kemiskinan yang  berkelanjutan (PNPM Mandiri, 2009). 

Masyarakat sebagai aktor memiliki hak memanfaatkan, memutuskan dan 

mengendalikan implementasi dari PNPM Mandiri Perdesaan ini. Keterbukaan dan 

akuntabilitas sebagai sistem dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ini 

diharapkan dapat memperbarui pola pelaksanaan pembangunan perdesaan dan 

mendorong pengembangan wilayah. 

Rossi dalam Widodo, (2007)  menyebutkan  salah  satu tipe evaluasi   ke-

bijakan  publik  adalah  melalui Economic Efficiency Evaluation yaitu     

penelitian  yang  dilakukan dalam  mengevaluasi   suatu  kebijakan   atau  program   

yang  bertujuan    untuk   menghitung   efisiensi   ekonomi yang    dilatarbelakangi 

oleh  kondisi   dimana   suatu    sumber  daya  itu   memiliki  sifat   keterbatasan. 

Julius dalam Syahyuti (2006) mendefinisikan pembangunan pedesaan (rural 

development) sebagai “the participation of people in a mutual learning 

experience involving themselves, their local resources, external change agents, 

and outside resources”.  

Pembangunan pedesaan pun harus dilakukan agar tidak ada ketimpangan 

pembangunan antara pembangunan pedesaan dan perkotaan. Dalam pembangunan 

pedesaan harus ada kerangka yang jelas apa yang akan dilaksanakan dalam jangka 

waktu tertentu serta adanya kesamaan gerak dan langkah pemerintah diberbagai 
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tingkatan, dalam artian lain adanya kesamaan gerak dan langkah pembangunan 

perkotaan dan pedesaan (Sonntag , 2005). 

 

E.      Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan sebuah penilitian penulis telah megambil acuan dari 

beberapa penilitian terdahulu untuk dapat memperkaya teori yang digunakan 

nantinya dalam menkaji suatu penilitian yang akan dilakukan. Dilihat dari judul 

penelitian terdahulu, maka penulis tidak  menemukan  persamaan  dengan judul 

penelitian terdahulu seperti judul penelitian penulis.  Namun untuk memperluas 

atau memperkaya referensi bahan kajian pada penelitian  penulis  telah 

mengangkat beberapa penelitian terdahulu. Referensi dari beberapa jurnal 

penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis 

diantaranya penelitian terdahulu. 

Murbeng dan Soeaidy, (2013), Pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ( Desa Bendungan 

Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ). Sejak tahun 2011 Desa 

Bendungan mendapat bantuan dari PNPM MP, bantuan tersebut berupa bantuan 

dana untuk pembangunan fisik dan non fisik. Desa Bendungan mendapatkan 

bantuan dana PNPM sebesar Rp 276.595.100 yang sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan dalam melaksanakan Program-program pemberdayan( PNPM- MP) di 

Desa Bendungan Kecamatan Gondang  Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan 

hasil penelitian dan wawancara penulis dengan Kepala desa Bendungan, serta 

masyarakat yang memperoleh bantuan program PNPM MP bahwa pelaksanakan 

PNPM MP di desa Bendungan sepenuhnya telah dilaksanakan oleh masyarakat 
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desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses 

pelestarian. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, 

memampikan masyarakat, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke 

arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. 

Dimana sebelumnya telah dibentuk kader–kader anggota organisasi PNPM 

MP yang kesemuanya berasal dari masyarakat yang dipilih secara demokratis. Hal 

ini sesuai dengan pedoman operasional PNPM MP dan diawasi oleh pihak 

fasilitator baik dari kabupaten dan kecamatan serta seluruh masyarakat Desa 

Bendungan. 

Rismayanti dan Tubagus (2013). Pernanan (KPMD) Dan Partisipasi 

Masyarakat Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Pedesaan (PNPM-MP) Dikecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Dari 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Tingkat peranan KPMD dalam 

program PNPM-MP di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus sebagian 

besar termasuk dalam kategori tinggi, namun tingkat peranan KPMD dalam 

menyebarluaskan dan mensosialisasikan program termasuk dalam kategori 

sedang. 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam program PNPM-MP yakni 

partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan dan ikut dalam 

pengambilan keputusan, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan program, dan 

memanfaatkan hasil-hasil pembangunan termasuk  dalam kategori tinggi, namun 

tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-MP termasuk 

dalam kategori sedang dan tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan 

swadaya termasuk dalam klasifikasi rendah. 3) Terdapat hubungan yang 

signifikan antara tingkat peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) 
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dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program PNPM-MP di Kecamatan 

Wonosobo Kabupaten Tanggamus. 

Raddana (2015).  Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Miskin di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok 

Tengah. Berdasarkan hasil kajian teoritis dan empiris Pelaksanaan PNPM-MPd 

dalam Meningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Sukarara, 

Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah penulis menyimpulkan bahwa: 

Pelaksanaan PNPM-MPd dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin 

di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat adalah secara garis besar dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin karena peluang kerja terbuka 

melalui kegiatan pembangunan Sarana Prasarana dengan jenis Pentaludan dan 

rkerasan Jalan Lingkungan. Dari akses jalan menuju ke desa tersebut dan ke 

tempat-tempat lain menjadi mudah sehingga dapat meningkatkan produktifitas 

ekonomi masyarakat. 

Ratna Rosmauli dan Yolanda  (2020). Implementasi Kebijakan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Pengetasan 

Kemiskinan Di Distrik Makbon Kabupaten Sorong . Hasil dari penelitian ini 

adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan seperti 

PNPM-Mandiri pedesaan. Di Distrik makbon kebijakan PNPM Mandiri Pedesaan 

dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti pembangunan sarana /prasarana fisik 

ataupun non fisik, penyediaan dana simpan pinjam kusus perempuan SPP dan 

kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat lainnya. Dari hasil 
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pengamatan peneliliti kebijakan PNPM-Mandiri pedesaan di DIstrik Makbon 

sangat berhasil. 

Nyoman, Jhinar dan Murjana (2018). Efektivitas Dan Dampak Program 

Nasional pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Di 

Kecamatan Denpasar Utara. Hasil dari penelitiannya adalah  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari 78 responden, yang menyatakan kesempatan kerjanya 

meningkat sesudah mendapatkan bantuan program PNPM-MP sebanyak 66 

responden atau 84,62 persen, dan yang menyatakan kesempatan kerjanya tetap 

sesudah mendapatkan bantuan program PNPM-MP sebanyak 12 atau 15,38 

persen. Uji statistik terhadap kesempatan kerja rumah tangga miskin sebelum dan 

sesudah menerima bantuan program PNPM-MP ini menunjukkan hasil yang baik 

juga yaitu program PNPM-MP berpengaruh secara signifikan terhadap 

peningkatan kesempatan kerja rumah tangga miskin. 

Wiguna dan Sjahid (2011). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap 

Tingkat Keberhasilan Proyek Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bayuwangi. 

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat di Kabupaten 

Banyuwangi berpengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan proyek PNPM 

Mandiri Pedesaan 2009, sehingga semakin tinggi partisipasi warganya maka akan 

semakin tercapai tujuan dari proyek tersebut. Hal sebaliknya terjadi apabila 

partisipasi warga menurun atau lebih rendah. 

Besarnya Partisipasi masyarakat yang paling berpengaruh di Kabupaten 

Banyuwangi yaitu yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi lebih besar 

daripada bentuk partisipasi. sedangkan untuk Besarnya tingkat keberhasilan 
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proyek yang paling berpengaruh di Kabupaten Banyuwangi adalah Kesesuaian 

bentuk prasarana yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Novitasari (2011). Analisis Program PNPM Mandiri Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali 

Tahun 2009. Hasil dari penelitian ini yaitu Jumlah masyarakat rumah tangga 

miskin di Kecamatan Andong pada tahun 2009 mengalami penurunan 

dibanding jumlah masyarakat rumah tangga miskin pada tahun 2008 dan 

tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa adanya program PNPM Mandiri dari 

pemerintah membantu untuk menurunkan jumlah masyarakat rumah tangga 

miskin di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. Karena selain memberikan 

bantuan pinjaman modal, program PNPM Mandiri juga memberikan kegiatan 

pelatihan-pelatihan untuk para anggotanya. Rata-rata pendapatan rumah 

tangga miskin setelah menjadi pemanfaat dari program simpan pinjam 

kelompok perempuan (SPKP) PNPM Mandiri mengalami peningkatan sebesar 

Rp. 137.500,00/bulan dibandingkan rata-rata pendapatan sebelum menjadi 

pemanfaat.  

Azfandi, Khairul dan Makmur (2015). Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Pedesaan Di Kabupaten  Brambang. Hasil dari penilitiannya adalah 

proses pemberdayaan yang berjalan di Kabupaten Brambang masih sering 

dicampuri urusan kepentingan politik yang dimana hanya menguntungkan 

beberapa golongan atau perorangan. Hal tersebut mengakibatkan peyimpangan 

persepsi konsep pemberdayaan yang sesungguhnya. Dalam artian yang dimaksud 

disini adalah agar masyarakat menyadari bahwa PNPM-MPd adalah program 



38 
 

 
 

nasional dari pemerintah pusat yang dimana memiliki tujuan dalam pengentasan 

kemiskinan.  

Selama ini yang ada bahwa PNPM-MPd adalah buah hasil pemikiran dari 

kepala daerah yang diberikan kepada masyarakat tingkat desa. Dan akhirnya hal 

tersebut berdampak pada pola pikir masyarakat yang menjadi pasif dalam 

partisipasi pelaksanaan program. 

Tomi Rizalie (2014). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Pedesaan (Studi di Kecamatan Secanggang Kabupaten 

Langkat Provinsi Sumatera Utara). Hasil wawancara peneliti dengan informan, 

dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, baik struktur birokrasi maupun 

prosedur operasional yang menjadi pendoman bagi UPK Kecamatan untuk 

bertindak sangat mendukung untuk menunjang keberhasilah program ini. Hal ini 

sesuai dengan kutipan wawancara di bawah ini: Struktur birokrasi ataupun 

prosedur operasional di dalam pembuatan perencanaan kegiatan ataupun 

pelaporan hasil kegiatan saya kira tidak mempersulit masyarakat ataupun UPK, 

saya selaku Pembina juga sering melakukan diskusi nonformal kepada Tim UPK 

di sana saya menanyakan apakah ada hal yang kurang dimengerti ataupun hal 

yang sulit baik dalam hal pencairan dana ataupun pelaporan kegiatan dan sejauh 

ini saya rasa struktur birokrasi ataupun prosedur operasional di dalam program ini 

telah di lakukan sesuai dengan pedoman PTO dan tidak mempersulit baik Tim 

UPK ataupun masyarakat. 

Kesimpulannya Setelah peneliti melakukan observasi dan pengumpulan 

data serta wawancara dengan informan di lapangan mengenai Implementasi 
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PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, maka 

penulis dapat menyimpulkan bahwa:  

1. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Secanggang secara 

umum memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat di dalam meningkatkan 

taraf hidup lewat bantuan pembangunan infrastruktur perdesaan dan modal untuk 

usaha.  

2. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Secanggang belum 

terimplementasikan dengan baik dikarenakan hanya mampu mengurangi anagka 

kemiskinan 3-4% tiap tahunya, permasalahan seperti kominikasi yang belum 

berjalan dengan efektik dengan  

masyarakat yang memiliki pendidikan dan tingkat ekonomi yang rendah,  

3. Partisipasi masyarakat terutama perempuan didalam program pembangunan 

infrastruktur pedesaan dan SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) masih 

tergolong rendah, hal ini terlihat karena tidak semua perempuan yang ada di 

Kecamatan Secanggang turut serta di dalamnya.  

Ike Elissa Juni Liana, Zainal Hidayat, Dan Aufarul Marom(2011). 

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

Pedesaan Di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang(Studi Kasus Pada Unit 

Pengelola Kegiatan Kecamatan Sumber). Hasil pada penelitian ini adalah 

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

Perdesaan terkait Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sumber dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 
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 Didalam ketepatan kebijakan, PNPM Mandiri Perdesaan di UPK 

Kecamatan Sumber dikatakan baik. 

 Didalam ketepatan pelaksanaan masing-masing actor implementasi 

kebijakan belum semuanya melaksanakan perannya sesuai dengan 

kewenangan dan tingkat urgenitas mereka masing-masing. 

 Didalam ketepatan target, implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di 

Kecamatan Sumber terkait pada UPK Kecamatan Sumber dapat dikatakan 

baik. 

 Didalam ketepatan lingkungan, Interaksi antara pembuat kebijakan PNPM 

Mandiri dengan para pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan 

Sumber dilakukan dengan baik. 

Yuli Mardani dan Isnaini Rodiyah (2016). Implementasi Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM) Di Desa Gesik Cemandi 

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitiannya adalah Faktor 

pendukung dalam implementasi PNP-M ialah partisispasi masyarakat yang sangat 

besar sehingga program dapat berjalan dengan baik. Partisipasi dari masyarakat 

kemudian dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di Desa Gisik 

Cemandi. Salah satu variabel dalam implementasi adalah kondisi sosial 

masyarakat yang mendukung program seperti pembangunan yang dilakukan di 

Desa Gisik Cemandi. Hal yang terjadi di Desa Gisik Cemandi ialah bidang 

pembangunan seperti adanya drainase, MCK umum dan kegiatan santunan yang 

diberikan kepada yang berhak dapat berjalan baik akan memudahkan masyarakat. 

Dengan adanya fasilitas dari LSM tersebut, masyarakat merasa terbantu dan 

kondisi lingkungan sosial semakin baik. 
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Kesimpulannya adalah Standart dan Sasaran Kebijakan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan di Desa Gisik Cemandi berpacu 

kepada 3 aspek yaitu aspek lingkungan hidup, aspek sosial dan aspek ekonomi. 

Yang melalui ketiga aspek masyarakat Desa Gisik Cemandi diberdayakan dan 

sebagai pendukung perkembangan desa. Sumberdaya dalam program ini meliputi 

sumberdaya manusia dan alam. Hubungan antar organisasi dalam program ini 

adalah antara pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat yang dimana mereka 

saling berkoordinasi dalam pelaksanaan program ini. Karakteristik agen pelaksana 

dalam program ini yang dapat dikatakan sikap dan tanggungjawab yang tinggi 

menjadi pendorong keberhasilan progam ini. Kondisi lingkungan hidup, politik 

dan ekonomi mendukung program sehingga PNPM-Mandiri Perkotaan di Desa 

Gisik Cemandi berjalan dengan baik. Sikap (Disposition) Implementor yang 

bertanggungjawab membawa program ini mencapai tujuannya dan mewujudkan 

cita-cita masyarakat miskin terutama di Desa Gisik Cemandi.  

Faktor penghambat dan pendukung dari masyarakat dalam implementasi 

PNPM-Mandiri Perkotaan ini berbagai respon yang diberikan oleh masyarakat. 

faktor penghambatnya adalah kurang adanya kedisiplinan dari masyarakat serta 

adanya masyarakat yang kurang menjaga lingkungan hidup sehingga kebiasaan 

yang kurang baik juga tetap dilakukan. Selain hambatan, program ini juga 

mendapatkan dukungan dari masyarakat yaitu dari segi pembangunan dan 

berbagai kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat miskin yang mendapatkan 

respon positif dari masyarakat. 

 Mochamad Hanafi, Hartuti Purnaweni, Margaretha Suryaningsih (2012). 

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 
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di Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Hasil dari 

penelitian ini adalah Dana PNPM-MP berasal dari berbagai pihak diantaranya 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan swadaya masyarakat. Dana bantuan 

kegiatan fisik belum tersedia secara maksimal. Kebutuhan masyarakat belum 

dapat terpenuhi seluruhnya. Oleh karena itu pembangunan fasilitas dipilih dari 

usulan yang paling penting dan mendesak. Hal tersebut bertujuan untuk 

memaksimalkan penggunaan dana.  

Sedangkan dana untuk kegiatan simpan pinjam telah tersedia dengan 

maksimal. Bahkan UPK saat ini mempunyai aset 5,2 miliar rupiah dan masih 

menumpuk tidak dipinjam oleh masyarakat. Waktu yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan kegiatan fisik disesuaikan dengan volume bangunan yang 

dikerjakan. Waktu yang disediakan untuk kegiatan fisik PNPM-MP yaitu 5 bulan 

dan telah mencukupi dalam pelaksanaan kegiatannya. Walaupun terdapat sedikit 

kemunduran waktu, tapi hal itu dapat dilakukan dengan membuat berita acara 

revisi dengan tidak melewati batas tahun anggaran. 

PNPM-MP di Desa Kebumen telah diimplementasikan dengan baik karena 

tahapannya sesuai Petunjuk Teknis Operasional. Setiap tahapannya telah 

melibatkan masyarakat, sehingga pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat. 

Kendala yang dihadapi adalah kemunduran pelaksanaan kegiatan fisik dari waktu 

yang direncanakan. Selain itu, terdapat kemacetan pembayaran angsuran pinjaman 

di Dusun Kaliampo yang saat ini sudah terselesaikan. 
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F. Kerangka Pikir penelitian 

Kerangka pemikiran bertujuang untuk memudahkan kegiatan ataupun 

perencenaan penelitian didalam melakukan penelitian. Begitu juga kerangka 

pemikiran terkait seluruh kegiatan penelitian sejak dari perencanaan penelitian, 

pelaksanaan, sampai dengan penyelesaian penelitian menjadi satu kesatuan yang 

utuh.  

Kerangka pemikiran penelitian ini  dapat dijelaskan bahwa implementasi 

pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mempunyai suatu 

dampak terhadap perekonomian pedesaan. Adapun partisipasi masyarakat juga 

mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan dan pelaksanaan 

PNPM-MP terhadap perekonomian pedesaan. Kerangka pemikiran penelitian ini 

dapat digambarkan secara sistematis sebagai berikut:  

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian  
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Keterangan : 

Program PNPM Mandiri adalah salah satu program dari pemerintah 

yang tujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini adalah 

program bantuan dana bergulir untuk penanggulangan kemiskinan bagi 

masyarakat di Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa. Dengan adanya 

program PNPM Mandiri, maka akan membantu masyarakat miskin untuk 

meningkatan pendapatan mereka, sehingga masalah kemiskinan akan dapat 

berkurang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif dimana penulis 

mengankat masalah pada inplementasi pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada Desa Galung 

Tulu, Kabupaten Balanipa. Desa Galung Tulu menjadi sumber data utama untuk 

mengunkapkan masalah inplementasi PNPM-MP di Kecamatan Balanipa. 

Pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis yaitu 

pendekatan kualitatif deskriptif yang menunjuk pada cara dan batasan 

pengambilan serta pengolahan data yang akan dibutuhkan. Adadapun tujuan dari 

penelitian deskriptif  ini adalah  untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antarfenomena yang diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2005) 

menyatakan bahwa metode diskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganilisis sunakanatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, karena ada 

beberapa pertimbangan di antaranya adalah penelitian ini bersifat 

menggambarkan, menguraikan suatu hal dengan apa adanya, maksudnya adalah 

data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata atau penalaran, gambar dan 

perilaku masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguraikan dan  
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menggambarkan bagaimana kondisi desa dan bagaimana implementasi PNPM-

PM di Desa Galung Tulu tersebut.  

 

B. Waktu dan Lokasi  Penelitian 

Untuk melakukan suatu penelitian salah satu hal yang merupakan penting 

adalah lokasi tempat penelitian. Oleh karna itu penulis telah mengambil tempat 

penelitian pada Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa yang merupakan tempat 

dari tujuan penelitian. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, 

maka penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif analitik 

untuk menganalisa, mendeskripsikan pendapat para partisipan penelitian atau 

informan penelitian yaitu diantara masyarakat pedesaan Galung Tulu. Adapun 

waktu penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember 2019 – Januari 2020. 

 

C. Jenis Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari : 

1. Data primer 

Data primer, merupakan data yang di peroleh secara langsung dari lapangan 

dengan melakukan survei, melakukan wawancara secara langsung kepada 

imforman yang terkait dengan penulisan penilitian ini. Sebagai informan yang 

akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah masyarakat, Kepala dusun, dan 

Kepala Desa yang berada di Desa Galung Tulu.  

Adapun data yang dikumpulkan oleh peneliti yang diambil dari informan 

yaitu berupa pertanyaan mengenai  ekonomi masyarakat sebelum dan setelah 

adanya PNPM-Mandiri Pedesaan di Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa. 
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2. Data secunder 

Data jenis sekunder adalah jenis data dalam penelitian yang dikumpulkan 

secara tidak langsung malainkan data yang diperolah dari pihak lain dengan 

bentuk data yang sudah ada atau jadi.data sekunder juga biasanya didapat dari 

pihak ketiga atau dari instansi-instansi terkait seperti data geografis dan 

demografis Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa berupa arsip dukumen dan 

opini-opini para ahli. Data sekunder ialah data yang telah dikumpulkan dan telah 

tersedia dari pihak lain atau penyedik yang telah memberi keputusan untuk dapat 

dipublikasikan atau tidak. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data sangat diperlukan guna 

mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data sesuai dengan apa 

yang diharapkan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.  

1. Observasi  

Pengamatan atau observasi merupakan suatu unsur penting dalam penelitian 

kualitatif, observasi dalam konsep yang sederhana adalah sebuah proses atau 

kegiatan awal yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengetahui kondisi, realitas 

lapangan penelitian.  

Terkait dengan penelitian tentang inplementasi pelaksanaan PNPM-Mandiri 

Pedesaan, maka observasi yang akan digunakan oleh peneliti yaitu berupa 

observasi tersstruktur. Pada observasi terstruktur adalah observasi yang sudah 



48 
 

 
 

dalam keadaan rapid an tersusun yang telah dirancang secara sistematis dengan 

artian penulis sudah mengetahui pengambilan datanya dan mengetahui jelas 

variable yang diamati secara terstruktur. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif sehingga 

peneliti dapat memperoleh data dari berbagai informan secara langsung. 

Penelitian kualitatif sangat memungkinkan untuk penyatuan teknik observasi 

dengan wawancara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nasution (1998) bahwa 

dalam sebuah penelitian kualitatif observasi saja, belum memadai itu sebabnya 

observasi harus dilengkapi dengan wawancara. 

Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

wawancara secara terstruktur yaitu suatu bentuk wawancara di mana 

pewawancara dalam hal ini menyusun secara terperinci dan sistematis dengan cara 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

alternatif jawabannya pun telah di siapkan. Dalam hal ini setiap responden diberi 

pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.   

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi 

yang akan diambil oleh penulis ialah  berupa informasi dalam bentuk tulisan, 

arsip/dokumen, foto, dan lain-lain. Pengertian dokumentasi secara umum dapat 

disimpulkan sebagai bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan 

penhimpunan, penyelidikan, serta bukti-bukti yang biasa berupa foto ataupun 

gambar dan rekaman suara yang juga dapat membuktikan kebenaran penulis 

dalam melakukan penelitian ilmiahnya. 
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E. Teknik Analisis Data 

Tehnik analisis data adalah metode yang dapat digunakan untuk mengolah 

sebuah data menjadi bahan yang mudah dipahami dan bermanfaat sebagai solusi 

dalam permasalahan. Menurut ahli dalam tehnik analisis data ada tahap yang 

dapat digunakan diantaranya reduksi data, penyajian data, dan veririfikasi data. 

Analisis dilakukan agar dapat mengetahui apakah pelaksanaan PNPM-MP 

di Desa Galung Tulu sudah dilakukan atau tidak dan apakah berdampak positif 

bagi pedesaan dan ekonomi masyarakat Desa galung Tulu sosial. Dalam 

penelitian yang akan dilakukan maka penulis akan menggunakan tehnik analisis 

deskriptif yaitu menganalisis data dengan menguraikan dan menggambarkannya 

hingga diperoleh gambaran tentang masalahan dalam penelitian yang akan 

dilakukan dan mengaitkannya  dengan teori-teori yang ada hubungan dengan 

permasalahan sehingga dapat mendapatkan kesimpulan untuk mampu memecah 

suatu permasalahan. 

Pada tahapan analisis data, langkah awal yang harus dilakukan dari analisis 

data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian 

mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. 

Tahap awal dalam analisis data dimulai dengan melakukan wawancara 

secara mendalam kepada informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar 

memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian. Setelah melakukan 

wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, 

dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan hasil 

rekaman, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang 

ada direkaman tersebut. 
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Tahap selanjutnya kemudian setelah peneliti menulis hasil wawancara 

tersebut kedalam transkrip, kemudian peneliti harus membaca secara cermat untuk 

melakukan reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat 

abstraksi, yaitu dengan mengambil dan mencatat informasi-informasi  yang 

bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang 

tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai 

dengan bahasa informan. 

Abstraksi yang sudah dibuat dalam bentuk satuan-satuan yang kemudian 

dikelompokkan dengan berdasarkan taksonomi dari domain penelitian. Analisis 

domain digunakan untuk menganalisis gambaran objek penelitian secara umum 

dengan tingkat permukaan, namun relatif utuh tentang objek penelitian tersebut. 

Teknik analisis domain biasanya digunakan dalam penelitian yang bertujuan 

eksplorasi. Artinya bahwa hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk 

memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus 

diperincikan secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian 

tersebut. Dalam penelitian yang bertujuan eksplorasi Penuli dapat memperoleh 

memperoleh dengan cara mengajukan suatu pertanyaan grandtour dan mini-tour, 

Atau grand-tour bisa merupakan pertanyaan yang lebih luas, sedangkan 

pertanyaan mini-tour adalah pertanyaan yang lebih spesifik. 

Jenis dari penelitian ini termasuk jenis kualitatif maka supaya data 

penelitian menjadi  mudah dipahami dan dibaca maka penulis harus menggunakan 

tehnik analisis secara deskriptif. Mendeskripsi data mengenai inplementasi 

proram nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan kemudian dibuat 

persentase dan ditarik kesimpulannya. 
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F. Kredibilitas Penelitian 

Kredibilitas penelitian harus dimiliki dalam setiap penelitian agar dapat 

dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Kredibilitas dari penelitian kualitatif 

adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk 

atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian.  

Dalam menjaga kredibilitas penelitian adalah dengan upaya langkah- 

langkah sebagaimana berikut: 

1. Perpanjangan pengamatan 

Dalam upaya perpangjangan pengamatan yang dapat meningkatkan 

kepercayaan data. Dalam perpangjangan pengamatan artinya peneliti 

kembali ke lapangan guna untuk mengecek data yang telah diperoleh 

melalui wawancara kembali dengan sumber data yang ditemui ataupun 

sumber data yang lebih terbaru. Data yang telah diperoleh setelah 

perpangjangan pengamatan setelah dicek kembali kelapangan  benar atau 

tidak Peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan apakah ada 

perubahan atau masih tetep sama. 

2. Meningkatkan kecermatan  

Dalam penelitian kecermatan adalah salah satu tehnik untuk mengecek 

kembalipekerjaan apakah data yang sudah dibuat, dikumpukan dan akan 

disajikan sudah benar ataupun masih belum benar. Adapun untuk dapat 

meningkatkan kecermatan maka penulis dapat membaca sebagai referensi, 

peneliti terdahulu serta data atau dokumen terkait untuk dapat 

membandingkan hasil penelitian yang sudah diperoleh. Setelah Dengan 
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cara demikian penulis akan lebih cermat dalam membuat sebuah laporan 

yang benar dan berkualitas. 

3. Tringulasi  

Untuk tringulasi dalam pengujian maka dapat dikakukan dengan 

pengecekan data dengan berbagai sumber sepereti sumber tringulasi tehnik 

pengupulan data, sumber dengan berbagai waktu, dan menggunakan bahan 

referensi.  

4. Pengamatan khusus negatif 

Pada analisis khusus negatif maka penulis akan mencari data yang 

bertentangan dengan temuannya apabila data yang ditemukan 

mendapatkan data-data yang sama maka penulis dapat merubah hasi data 

dari penemuanya, sebaliknya apabila data tidak lagi bertentangan artinya 

data yang didapatkan sudah dapat dipercaya.  

5. Menggunakan referensi  

Untuk membuktikan kebenaran dari penelitian maka penulis 

membutuhkan bahan referensi sebagai pendukung untuk membuktikan 

data-data yang telah ditemukan oleh penulis.  

6. Member chek  

Mengadakan Member check perlu untuk dilakukan guna mengetahui 

seberapa jauh dari kebenaran penelitian yang dilakukan apakah diperoleh 

sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi data tujuan dari mengadakan 

member chek yaitu agar mendapatkan informasi yang akan digunakan oleh 

penulis dalam membuat laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber 

data  atau    informan   dan   sudah   valid   kebeneran   datanya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHSAN 

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

Sebelum dinamai Kabupaten Polewali Mandar daerah ini bernama 

Polewali Mamasa, yang secara administrative dahulu berada dalam 

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah Provinsi Sulawesi Selatan di 

mekarkan dengan berdirinya Provinsi Sulawesi Barat, maka mengikut 

dengan dimekarkannya Kabupaten Polewali Mandar yang dahulunya 

adalah wilayah administrasi Polewali Mamasa atau di singkat POLMAS. 

Nama Kabupaten Polewali Mandar sejak tanggal 1 Maret pada tahun 2006, 

telah resmi dalam administarasi pemerintah setelah ditetapkan dalam 

bentuk PP No.74 tahun 2005 bertanggal 27 Desember, tenteng perubahan 

nama POLMAS menjadi POLMAN  

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten yang 

berada di kawasan pantai Sulawesi Barat. Secara geografis kabupaten ini 

terletak diantara 2°40`00”3° lintang selatan dan 118°40`27”119°32”27” 

Bujur timur. Berbatasan dengan Kabupaten Mamasa sebelah utara, 

kabupaten Pinrang di sebelah timur, selat   Makassar   disebelah selatan 

dan   kabupaten majene di sebelah barat, dengan luas wilayah 2.022,30 km² 

dan terbagi atas 16 kecamatan yaitu: Kecamatan Alu, Limboro, 

Tinambung, Balanipa, Campalagian, Luyo Mapilli, Wonomulyo, Tapango, 

Bulog,   Tutar,   Matangnga,  Matakali,  Polewali,  Benuang,  Andreapi.   
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Sedangkan untuk wilayah  Desa Galung Tuluk yang terpilih untuk 

desa penelitian ini merupakan desa yang terletak di Kecamatan Balanipa. 

Luas Desa Galung Tuluk ±2,20km² dengan batas wilayah sebagai berikut : 

a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lambanan 

b) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tamangalle 

c) Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Mandar 

d) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sabang Subik 

Dari data yang ada tersebut daerah penelitian di Desa Galung Tuluk 

mempunyai jarak: 

a) Dari ibu kota kecamatan 3 km 

b) Dari ibu kota kabupaten 42 km 

Dari data di atas menunjukkan bahwa jarak desa dengan Pemerintahan 

Kabupaten Kota   adalah 42 km dan dari pusat  Pemerintahan   Kecamatan 

2 km. 

2. Kondisi Demografi 

Laut merupakan factor yang sangat penting dalam usaha perikanan, 

karena laut merupakan suatu tempat dimana bisa di mamfaatkan oleh para 

nelayan. Pada daerah penelitian ini laut yang berada di Desa Galung Tuluk 

terjaga dari kerusakan lingkungan pantai sehingga sangat bisa di 

mamfaatkan oleh masyarakat. 

Iklim yang ada di Desa Galung Tuluk sebagaimana desa-desa lain di 

wilayah Indonesia pada umumnya yang juga memiliki dua musim yaitu 
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musim kemarau dan musim penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh 

lansung terhadap seorang nelayan dan hasil yang diperoleh masyarakat 

nelayan di Desa Galung Tuluk. Terkadang cuaca pun biasa mempengaruhi 

entah itu angin yang kencang, ombak yang tinggi dan cuaca buruk lainnya 

yang dapat menunda untuk melaut. 

 

3. Keadaan Peduduk Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin 

Jumlah penduduk merupakan sumberdaya manusia yang sebagai 

potensi dari suatu daerah  untuk menjadi salah satu factor penunjang 

keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Bila suatu aktifitas yang di 

pandang dari sudut ekonomi, maka penduduk adalah salah satu 

sumberdaya yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Jumlah 

penduduk di Desa Galung Tuluk pada pendataan penduduk 2020 adalah 

sebanyak  3737jiwa. Yang terdiri atas laki-laki sebanyak 1841 jiwa dan 

sebanyak  1896 jiwa perempuan. Persentase jumlah penduduk yang ada 

pada Desa GalungTuluk antara jumlah laki-laki 49% dan perempuan 51% 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Jumlah 

(Jiwa) 

Persentase 

(%) 

Laki-laki 
1841 49 

Perempuan 
1896 51 

Jumlah 3737 100 

Sumber: Kantor Desa Galung Tuluk 2020 
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Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa jenis kelamin tertinggi 

adalah perempuan yang mencapai nilai 1896 jiwa, sedangkan jumlah laki-

laki hanya 1841 jiwa, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah 

perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki terlihat 

pada tabel 4.1 

Tabel 4.2 merupakan data pendamping atau data sekunder yang 

diambil dari penanggung jawab pendataan penduduk Desa Galung Tuluk 

yang kemudian akan menggambarkan sebagian besar penduduk Desa 

Galung Tuluk yang berada pada kelompok umur yang paling produktif 

pada usia 16 - 30 tahun sebanyak 989 jiwa dan kelompok umur yang 

berada pada usia tua / tidak produktif antara 61– 70 tahun sebanyak 150 

jiwa. 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 

 

Kelompok Umur 

(Tahun) 

Jumlah 

(Jiwa) 

Persentase 

(%) 

0 – 11 bulan 
71 

 

1,90 

1 – 15 
1147 

 

30,76 

16 – 30 
989 

 

26,52 

31 – 50 
929 

 

24,87 

51 – 60 
338 

 

9,04 

61 – 70 
150 

 

4,01 

70 + 113 
 

3,02 

JUMLAH 3737 
 

100 

Sumber: Kantor Desa Galung Tuluk 2020 
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Berdasarkan keadaan penduduk yang digambarkan dari persentase 

tersebut di ketahui ketersediaan tenaga kerja produktif relative banyak 

sehingga potensi penduduk yang sedemikian itu dapat memberikan 

kontribusi tenaga kerja untuk meningkatkan pendapatan dalam keluarga. 

 

4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat pendidikan 

Salah satu factor yang mendukung kelancaran pembangunan suatu 

daerah ialah tingkat pendidikan. Persoalan mengenai tingkat pendidikan 

tersebut hendaknya merata diberbagai daerah sehingga pembangunan 

daerah dapat berjalan dengan baik. 

Sebagian kecil dari penduduk di Desa Galung Tuluk hanya mampu 

melakukan pendidikan tingkat tinggi seperti sarjana, diploma dan 

menengah atas. Selebihnya mayoritas penduduk Desa Galung Tuluk 

hanyalah tingkatan sekolah dasar, hal ini yang menjadi alasan utama 

mengapa mayoritas penduduk di Desa Galung Tuluk harus menjadikan 

profesi nelayan sebagai profesi utama sebagian besar penduduknya, serta 

telah menjadi alasan utamanya pula bagi istri dan wanita nelayan lainnya 

harus bekerja lebih untuk menambah pendapatan keluaraganya. 

Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa Galung 

Tuluk maka dapat diketehui bahwa jumlah terbanyak adalah orang yang 

tidak sekolah mencapai 1346 atau 36,10% dan jumlah pendidikan yang 

paling sedikit adalah tingkat pendidikan DIPLOMA (D1,D2,D3) dengan 

jumlah 63 orang atau 1,68%. 
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 Tabel 4.3 akan menunjukkan keadaan penduduk di Desa Galung 

Tuluk berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikannya. 

Tabel 4.3 

Keadaan Penduduk Berdasarkan klasifikasi Tingkat Pendidikan  

 

Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Sarjana (S1) 85 
 

2,27 

Diploma (D1, D2, D3) 63 
 

1,68 

SLTA / Sederajat 417 
 

11,16 

SLTP / sederajat 382 
 

10,22 

SD 715 
 

19,15 

PAUD 161 
 

4,30 

Tidak Tamat SD 
568 

 

15,22 

 

Tidak sekolah 
 

1346 

 

36,10 

 

JUMLAH 3737 
 

100 

Sumber: Kantor Desa Galung Tuluk tahun 2020 

 

5. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Desa Galung Tuluk merupakan daerah yang penduduknya sebagian 

besar bermata pencaharian sebagai nelayan yaitu sebanyak 342 orang, 

lainnya adalah wiraswasta, jasa pertukangan, penjual ikan, bertenun dan 

lain sebagaianya. Keadaan perikanan di wilyah Desa Galung Tuluk yang 

pada umumnya sangatlah tradisional yang dimana para nelayan ini 

memperoleh pengetahuan  tentang  penangkapan ikan dari orangtua 
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mereka, apabila orang tuanya dahulu adalah nelayan, buruh, maka anaknya 

kemungkinan besar akan menjadi nelayan buruh pula. 

Tabel 4.4 

Keadaan Penduduk Menurut Klasifikasi Mata Pencaharian  

 

Jenis Pekerjaan 
Persentase 

(%) 

Petani  3,60 

Nelayan 14,70 

Peternak 0,80 

Honorer 1,47 

PNS / ASN 0,68 

Pedagang 2,94 

Tukang Kayu 1,58 

Wiraswasta 3,59 

Tenun 5,77 

Buruh 1,80 

Jasa  3,60 

URT 17,73 

Pelajar 20,70 

Tidak Berkerja 20,08 

JUMLAH 100 

Sumber: Kantor Desa Galung Tuluk 2020 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa Desa Galung Tuluk, mata 

pencaharian di bidang perikanan merupakan sumber mata pencaharian 

terbanyak angkanya yaitu 14,70%. Bidang perikanan merupakan sumber 

mata pencaharian di Desa Galung Tuluk karena kebanyakan masyarakat 

tinggal di wilayah pesisir dan melaut sudah menjadi bagian penting yang 

di wariskan leluhur sejak dulu, selain itu mayoritas masyarakat memiliki 

pendidikan relative rendah yang dengan kata lain pekerjaan paling mudah 

adalah melaut. 

 



60 
 

B. Karakteristik Informan 

1. Usia  

Usia dapat mempengaruhi seseorang dalam berfikir, bertindak dan 

mengambil keputusan. Semakin bertambah usia seseorang maka semakin 

dewasa sikap dan wawasan serta cara berfikirnya. Untuk mengetahui usia 

dari 25 narasumber yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada table berikut: 

Tabel 4.5 

Karakteristik Narasumber Berdasarkan Usia Informan 

 

Usia 

(Tahun) 

Jumlah 

(orang) 

Frekuensi 

(%) 

25 – 30  3 12 

31 – 35  7  28 

36 – 40  4 16 

41 – 45  5 20 

46 – 50  6 24 

Jumlah 25 100 

sumber: Kuisioner hasil penelitian diolah tahun 2021 

Berdasarkan tabel tersebut dapat di jelaskan bahwa yang menjadi 

narasumber adalah mereka yang berjumlah 25 orang dan kebanyakan yang 

berumur 31-45 tahun yang mempunyai kemampuan, matan, wawasan serta 

dari pengalaman yang cukup dalam membuat suatu keputusan  dan 

kebijakan. 
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2. Tingkat Pendidikan 

Potensi masyarakat dalam banyak kesempatan kerja ditentukan oleh 

tingkat pendidian, secara umum partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan di segala bidang harus diimbangi dengan tingkat pendidikan 

dan keterampilan. Namun walau pada faktanya keterampilan banyak di 

raih tanpa harus berada di bangku pendidikan formal, pandangan mengenai 

pendidikan adalah point utama bagi masyarakat desa pesisir dalam 

meningkatkan ekonomi keluarganya adalah pandangan relatifitas artinya 

bisa saja di benarkan atau tidak. 

Pendidikan yang bersifat formal masih tergolong rendah, keadaan 

pendidikan bagi penduduk di Desa Galung Tuluk rata-rata lulusan sekolah 

dasar dan sekolah menengah. 

Tabel4.6 

Karakteristik Narasumber Berdasarkan Pada Tingkat 

Pendidikan 

 

Tingkat pendidikan  Jumlah  

Belum / Tidak tamat SD 6 

Tamat SD 7 

Tamat SMP 4 

Tamat SMA 3 

Tidak tamat SMP 3 

Tidak tamat SMA 2 

JUMLAH 25 

sumber: kuisioner hasil penelitiam, diolah 2021 
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Tabel 4.6  menunjukkan jumlah responden penelitian dilihat dari 

tingkat pendidikannya yang ada di Desa Galung Tuluk yang telah diolah 

dengan mengambil sebagian kecil dari jumlah yang ada sekitar 25 

responden yang di jadikan informan atau sasaran penelitian dari jumlah 

yang ada menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi berada pada 

tingkatan pendidikan tamat SD berjumlah 11 orang dan terendah pada 

tamat SMP berjumlah 3 orang, maka dari hasil tersebut menunjukkan 

pendidikan responden sebagian masih tingkat rendah pendidikan dan 

menjadi halangan untuk bersaing di dunia kerja. 

 

3.  Berdasarkan Pekerjaan  

Pekerjaan adalah suatu keterampilan dan kompotensi yang harus 

selalu ditingkatkan dari waktu kewaktu pekerjaan juga menandakan bahwa 

seseorang mempunyai kemampuan dalam berusaha serta menggambarkan 

tanggung jawab terhadap pribadi dan keluarga. 

Tabel 4.7 

Karakteristik Narasumber Berdasarkan Klasifikasi 

Pekerjaannya  

 

Pekerjaan Jumlah(orang) Frekuensi(%) 

Nelayan  
6 24 

Pedagang skala kecil 
7 28 

Penjual ikan+ pengelola 

hasil laut 

3 12 

Pengolah hasil laut 

+bertenun 

4 16 

Jumlah 25 100 

sumber: kuisioner hasil penelitiam, diolah 2021 
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Berdasarkan tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa hanya ada sekitar 25 

narasumber sebagian besar memiliki pekerjaan berdasarkan dari hasil laut 

dengan kata lain merupakan suatu usaha dalam memenuhi penhasilan atau 

menutupi kebutuhan keluarganya. 

 

C. Deskriftif Hasil Penelitian 

PNPM Mandiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. PNPM Mandiri 

difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan yang berbasis 

partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri merupakan 

integrasi dan perluasan program-program penanggulangan kemiskinan yang 

berbasis masyarakat yang sudah jalan, (Depdagri, 2008) 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM 

MP) adalah salah satu program nasional Pemerintah yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, memperkuat kelembagaan 

masyarakat setempat dan mendorong terciptanya kinerja pemerintah yang baik 

dalam rangka  tujuan   jangka  panjang  mengentaskan   kemiskinan  di Indonesia. 

Implementasi PNPM-MP Di Desa Galung Tuluk telah melibatkan 

masyarakat dalam setiap tahapan. Keterlibatan tersebut akan menumbuhkan 

kesadaran masyarakat, sehingga masyarakat mau dan mengambil bagian 

secara aktif untuk mendorong terjadinya perubahan.  

Dampak implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Pedesaan adalah  sebagai berikut: 
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1. Dampak Implementasi PNPM Dan Partisipasi Masyarakat  

Dalam penelitian diperoleh hasil mengenai dampak imflementasi 

PNPM-MP dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat 

mandiri pedesaan  dari responden atau subjek penelitian, peranan responden 

dalam mata pencarian sehari-hari serta partisipasi dalam pemberdayaan 

masyarakat mandiri pedesaan . Dari data hasil penelitian tersebut kemudian 

diolah dan digambarkan dalam bentuk tabel. Adapun jumlah responden 

dalam penelitian ini terdiri dari 25 orang. 

Tabel 4.8 

Responden  Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan, Umur, dan 

Pekerjaan 

 

Pendidikan 

 

Jumlah 

 

Persentase 

Tidak Tamat SD 6 24 

Tamat SD 7 28 

Tamat SMP 4 16 

Tidak Tama SMP 3 12 

Tamat SMA 3 12 

Tidak Tamat SMA 2 8 

 

Umur 

 

Jumlah 

 

Persentase 

25 – 30 3 12 

31 – 35 7 28 

36 – 40 4 16 

41 – 45 5 20 

46 – 50 6 24 

 

Pekerjaan 

 

Jumlah 

 

Persentase 

Nelayan 7 28 

Pedagan skala kecil 4 16 

Penjual ikan+ 
pengelola hasil laut 

11 44 

Bertenun+pengelola 

hasil laut 
3 12 

 

Sumber: kuisioner hasil penelitian, diolah tahun 2021 
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Dari tabel 4.8 yang diperoleh menunjukkan bahwa kebanyakan 

responden pada umumnya melakukan pekerjaan sambilah sebagai bertenun, 

penjual ikan, nelayan, pedagang skala kecil dan pengelola hasil laut. 

Kurangnya minat dan kemampuan untuk dapat mengenyam 

pendidikan formal tersebut menyebabkan kurangnya keterampilan dan 

gagasan dalam mengolah, menginovasi, serta membantu sasaran pekerjaan 

yang lebih baik dan maju. 

Responden masyarakat Desa Galung Tuluk yang pada umunya hanya 

mengandalkan pengalaman dari turunan oran tua terdahulu  sebagai 

mayoritas nelayan, dimana setelah adanya beberapa sarana pembangunan 

seperti pemasangan lampu penerangan jalan menuju pantai, membuat para 

masyarakat nelayan penjual ikan menjadi mudah melakukan pekerjaan 

mereka. 

Seperti hasil wawancara terhadap responden yang bernama Rahmat 

mengenai dampak sarana dan prasarana dari PNPM. Ia berkata, 

 “sebelum adanya perbaikan dan pemasangan lampu penerangan jalan, 

kadang kami melaut hanya disiang hari saja dan hanya sore hari tapi 

setelah perbaikan jalan yang Alhamdulillah sudah lebih baik dari 

sebelumnya dan mempunyai peneran jalan kami para nelayang jadi lebih 

mudah melakukan pekerjaan kita mattuttu es batu untuk ikan jadi mudah 

dan anak-anakpun menjadi rajin bangun subuh untuk manjala biring”  

    

 
Sumber dokumentasi: wawancara dari Bapak Rahmat 
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Tingkat partisipasi masyarakat pada implementasi pelaksanan PNPM-

MP di Desa Galung Tuluk tergolong sebagian besar dari keluarga nelayan 

hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat secara keseluruhan 

masih masyarakat dalam tahap perencanaan atau masih dalam 

pengembangan dalam kemampuan untuk membantu sasaran pekerjaan 

untuk lebih baik dan maju dalam berpartisipasi pada pelaksaan PNPM-MP. 

Seiringan dengan perkembangan zaman, kebutuhan keluarga semakin 

meningkat. Jika keluarga hanya mengandalkan hasil melaut dari suami 

yang tidak menentu maka kebutuhan rumah tangga yang semakin 

meningkat tidak akan mampu dipenuhi. 

 

2. Dampak PNPM-MP Terhadap Peningkatan Perekonomian 

Resp0nden Masyarakat Desa Galung Tulu 

Memajukan   perekonomian   di   desa   adalah   tugas   yang  sangat 

penting. Hal  ini  dikarenakan   mayoritas   penduduk   Indonesia  adalah 

masyarakat   pedesaan.  Pada dasarnya ada beberapa  sector pendapatan 

yang menopang Ekonomi   masyarakat   desa diantanya, sector perikanan 

dan sector pertanian. Diantara Semua   sektor  pendapatan  inilah   yang   

harus   bisa diperhatikan pemerintah desa sehingga ekonomi masyarakat 

desa mampu berkembang dan maju. Apabial sektor-sektor   perekonomian  

desa mendapatkan masalah atau kendala maka akan  membuat pendapatan 

ekonomi desa menurun. 

Adapun dampak dari kegiatan PNPM-MP di Desa Galung Tulu dalam 

peningkatan perekonomian masyarakat membuka usaha baru khususnya 
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Perempuan Penerima SPP, mengurangi pengangguran dan penambahan 

tenaga kerja, sehingga hasil usaha dan produksi masyarakat meningkat. 

Adapun alasan utama atau factor social ekonomi yang mempengaruhi 

masyarakat penerima SPP khususnya perempuan  berpartisipasi dalam 

kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan  keluarganya adalah 

factor pendapatan suami atau hasil melaut yang diterima suami serta 

jumlah anggota keluarga.  

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pendapatan pasangan 

keluarga dari responden: 

Tabel 4.9 

Pendapatan Pasangan  Responden 

 

Nama 

Pendapatan 

Suami 

Rp/Bulan 

Pendapatan 

Istri 

Rp / Bulan 

Jumlah 

Keluarga 

Rahmat ± 2.000.000  3 

Darmi  ±    1.500.000  

Mu’din ±  2.500.000  6 

Liati  ±    1.500.00  

Kunding ±  2.000.000  2 

Kati  ±    700.000  

Ayyub ±  1.800.000  4 

Fatimah  ±   1.000.000  

Jaya ±  2.000.000  4 

Hannur  ±    1.200.000  

Yusuf ±  1.500.000  5 

Duhuria  ±    1.000.000  

Lisman -  3 

Saida  ±    1.800.000  
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Pendapatan Pasangan  Responden 

 

Nama 

Pendapatan 

Suami 

(Rp. / Bulan) 

Pendapatan 

Istri  

(Rp. / Bulan) 

Jumlah 

Anggota 

Keluarga 

Sukiman ±   2.000.000  4 

Sitti nur  ±    1.500.000  

Johan ± 2.000.000  5 

Ramlah  ±    1.000.000  

Tahir ±   1.800.000  3 

Patimah  ±    1.000.000  

Allin ±     1.700.000  5 

Nurbiah  ±  1.800.000  

Syukur ±    2.000.000  4 

Marda  ±    1.000.000  

Hami ±  2.000.000  2 

Hasna  ±   1.000.000  

Subri ±  1.800.000  3 

Herni  ±    1.000.000  

Irhan ± 2.000.000  4 

Darma  ±    1.000.000  

Rijal  ± 1.900.000  3 

Astuti  ± 1.600.000  

Mubarak   ± 2.000.000  4 

St maryam   ± 1.500.000  

Hasan  ± 1.900.000            3 

Mala   -  

Kalembang  ± 1.800.000  5 

Yati   ± 1.200.000  

Umman  ± 1.800.000  4 

Jahria   ± 1.700.000  

Awi  ± 2.000.000  6 



69 
 

 
 

Asnia   ± 1.700.000  

Ullah  -  3 

Leli   ± 1.700.000  

Killan  ± 1.900.000  4 

Irma   ± 1.800.000  

Ippank  ± 1.700.000  3 

Ratna   ± 1.800.000  

Mulis  ± 1.900.000  3 

Kati   ± 1.800.000  

  Sumber: kuisioner hasil penelitian, diolah tahun 2021 

Pada tabel 4.9  menunjukkan rata-rata pendapatan suami ± 2.000.000 

dan pendapatan Istri ± 1.000.000. dari beberapa responden diatas 

khususnya perempuan mengatakan bahwa PNPM-MP sangat membantu 

ekonomi keluarga miskin. Dengan terutama adanya SPP sebagai salah satu 

program dalam PNPM mandiri pedesaan, masyarakat merasa terbantu 

seperti yang dikatakan salah satu responden yang bernama Saida: 

“Pelaksana PNPM-MP sangat membantu masyarakat desa apalagi 

dari keluarga kami sendiri karna kami tergolong dari keluarga yang 

kurang mampu. Jadi dengan adanya bantuang SPP dari pelaksana 

PNPM-MP ini membuat pendapatan saya sedikit meningkat, modal dari 

SPP membuat saya mempunyai jualan kecil-kecilan dan Alhamdulillah 

sebagian ibu-ibu yang lain juga bisa meminjam untuk modal usaha.” 

       

Sumber Dokumentasi: wawancara dari Ibu Saidah 
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Berdasarkan wawancara dari responden diatas dapat disimpulkan 

bahwa ibu Saidah merasa sangat terbantu dalam ekonomi keluarganya 

dengan adanya pinjaman modal dari SPP yaitu Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).  

3.  Dampak PNPM-MP Terhadap Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat Desa Galung Tulu  

Adapun dampak PNPM-MP terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat adalah sebagai berikut:  

Terpenuhinya Kebutuhan Sehari-hari Sebelum adanya PNPM-MP di 

Desa Galung Tulu masih tergolong rendah dilihat masih banyaknya 

masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal 

seperti yang dikatakan oleh ibu Ratna selaku pedagang skala kecil beliau 

mengatakan  

“ Dulu ya Cuma mengandalkan suami saya saja de yang bekerja 

sebagai pelaut, penhasilannya tergantung pada banyaknya hasil 

tangkapan ikan dan naik turun harga ikan. Belum buat makan sehari-hari, 

belum juga terpenuhinya biaya pendidikan anak. Tapi sekarang 

Alhamdulillah de dengan hasil pinjaman dari SPP saya bisa membuat 

usaha kecil dan senang bisa membantu suami saya de dan membiayai 

pendidikan anak saya.”  

 

 
Sumber dokumentasi: wawancara dari Ibu Ratna 
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Penjelasan dari wawancara yang diperoleh dari responden tersebut 

dapat disimpulkan bahwa SPP dari PNPM-Mandiri Pedesaan telah 

memberi bantuan pada beberapa warga Desa Galung Tuluk seperti yang 

dikatakan ibu Saida pada wawancara Sebelumnya. 

 

4. Mengenai kondisi social ekonomi dan pendapatan keluarga dari 25 

responden 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa responden pada 

penelitian yang dilakukan sehingga memperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Bertenun 

Pada wawancara ibu Ramlah selaku responden yang pertama pada 

penelitian ini menuturkan bahwa kondisi social kebutuhan pada  

keluarganya terasa cukup setelah dia bekerja sebagai penenun tentunya 

dari bantuan pinjaman dari SPP. Adapun pada suami yang bekerja sebagai 

nelayan memiliki pendapatan yang tidak menentu sehingga 

penghasilannya kurang mencukupi kebutuhan keluarganya. 

“ya tenna dihara pappoleanganna  muaneq ya’ biasa I saicco tappa 

rua toandi maeddi kadang sekali dandiang, mua lamba tarrus boi mosasi 

dilalangna sambulang yam alai napoleang Rp1.100.000 rua toai tu u labbi 

da’dua  juta kandiq, indani sanda mua sangga papoleanganna muaneq na 

dirannuang tarrus kandiq, ya Alhamdulillah mala tau maitaiq tambahan 

pengahsilan kandiq, ganna I dipake mapappasikolah anak, ganna towandi 

mo diandee allo bongi” 

Artinya : kalau hanya pendapatan suami kadang sedikit kadang 

banyak kadang juga sama sekali tidak ada penghasilan, kalau suami rajin 

lagi melaut dalam satu bulan itu bisa saja pendapatan yang didapatkan 
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kisaran yang didapatkan Rp 1.200.000 kadang juga lebih dari satu juta 

rupiah dek, tidak cukup dek, kalau tiap hari hanya mengandalkan kerja dan 

hsail pendapatan kerja suami, ya Alhamdulillah kita bisa sama-sama cari 

kerja untuk tambahan biaya untuk kebutuhan tiap hari, cukup untuk 

dipakai juga buat sekolah anak, juga cukup untuk makan siang dan malam. 

 

Sumber dokumentasi: wawancara dari Ibu Hasna  

 

Dari penjelasan ibu Hasna sebagai responden kedua dalam penelitian 

ini menjelaskan bahwa kondisi ekonomi keluarganya tercukupi setelah dia 

bekerja bertenun.Suaminya yang bekerja sebagai nelayan juga tidak 

menentu pendapatan yang didapatkan oleh suami kurang mencukupi 

kebutuhan keluarga. 

“ya mua pappoleangan kambe biasa I tappa di tarima Rp  700.000 , 

ya Alhamdulillah mala wandi manggannai kebutuhan keluarga kambe, 

anna mua pappoleanganna muaneq Rp 1.500.000 biasa andani ganna 

matutupi kebutuhan kandiq, jari lamba tau  majama, apa lagi majarang mi 

lamba lebba sasi, ya biasa tau manginrang to sikareppu boyang mabbalu-

balu allhamdulillah dian toandi bantruan SPP” 

Artinya: kalau pendapatan kadang diterima Rp 700.000 dek, ya 

Alhamdulillah dapat mencukupi kebutuhan keluarga dek, dan kalau 
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pendapatan suami yang Rp 1.500.000 kadang tak cukup menutupi 

kebutuhan dek, makanya cari kerja tambahan, apa lagi suami melaut tidak 

rutin, dan terkadang berutang di tetangga. Dan sekarang alhamdulillh ada 

juga bantuan Dari PNPM-Mp.  

2) Pedagang skala kecil 

Dari penjelasn ibu Irma dia mengakatan bahwa dilihat dari ekonomi 

keluarganya tercukupi setelah dia mempunyai jualan sakala kecil atau 

campuran. Terkadan pula dari hasil pekerjaan suaminya terkadang tdak 

mampu mencukupi semua kebutuhan ataupun keperluan dalam rumah 

tangganya dimana pekerjaan suaminya adalah sebagai nelayan. 

“pappoleanganna muaneq biasa lalanna ma’bulan  Rp 1.900.000 

biasa towandi andang ganna mesa juta kandiq, Alhamdulillah ganna I 

kandi, mua pappoleangan anu ri tarima tambahan meuya tau dilalanna 

sambulan kandiq Rp 900.000”. 

 

5.  Pendapatan Rata-Rata Keluarga Responden Berdasarkan    

Wawancara di Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa  

Pada Desa Galung Tuluk mayoritas dari masyarakatnya bereasal dari 

keluarga nelayan dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ada 

yang berpenhasilan dari hasil tangkapan suami atau anggota keluarga dari 

laki-laki untuk dijual dipasar terkadang juga menerima hasil laut dari 

orang lain yang dimana hasil dari penjualan akan dibagi sesuai dengan 

penjualan hasil tangkapan dan atau dalam kesepakatan. 
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Untuk dapat melihat bagaimana pekerjaan penjualan ikan dapat temui 

di pesisir jalan di desa galung tuluk banyak berjejer tenda-tenda pasar 

dadakan setiap sore dimana para istri nelayan  menjual ikan baik dari hasil 

tangkapan suaminya ataupun dari orang lain, juga dapat ditemui 

banyaknya warung-warung pedagang skala kecil. Hal demikian sudah 

menjadi aktifitas atau gambaran kondisi social para keluarga yang ada di 

Desa Galung Tulu . 

Pendapatan yang diperoleh pasangan rumah tangga responden 

berbeda-beda tergantung dari berbagai macam-macam pekerjaan yang 

dilakukan, rata-rata mereka mempunyai pekerjaan satu atau dua pekerjaan 

seperti penjual ikan, pedagang skala kecil / pedagang campuran , nelayan 

dan bertenun. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Galung Tulu 

pada beberapa Pasangan responden. 

Tabel 4.10 

Rata-Rata Pendapatan Pasangan Responden Berdasarakan 

Jenis Pekerjaannya  

 

Jenis pekerjaan Jumlah Pendapatan 

Penjual ikan 6 ± 500.000 - 1.800.000 

Nelayan  7 ± 1.100.000-2.100.000 

Pedagang skala kecil 3 ± 800.000-1.800.000 

Pengolah hasil laut + bertenun 4 ± 600.000 -1.600.000 

Penjual ikan + pengolah hasil 

laut 

5 ± 1.000.000-1.500.000 

Sumber: hasil penelitian, diolah tahun 2021 

Apabila dilihat dari data pendapatan responden, pendapatan dari 

nelayan lebih banyak penghasilannya yaitu  Rp 1.100.000 – Rp 2.100.000. 
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Hasil   dari   penjual    ikan   mempunyai   pendapatan   rata-rata  tertinggi  

Rp 500.000 - Rp 1.800.000 perbulan, sedangkan pedagang skala kecil 

pendapatannya ± Rp 800.000-Rp 1.800.000perbulan, pengolahan hasil 

sambil bertenun pendapatan rata-rata sekitar Rp 600.000-Rp 1.600.000. 

dan penjual ikan sambil mengelola hasil laut Rp 1.000.000-Rp 1.500.000. 

Menurut Nicholson Hukum Engel menyatakan bahwa rumah tangga 

yang mempunyai upah atau pendapatan rendah akan mengeluarkan 

sebagian besar pendapatannya untuk membeli kebutuhan pokok. 

Sebaliknya jika rumah tangga berpendapatan tinggi akan membelanjakan 

sebagian kecil saja dari total pengeluaran untuk kebutuhan pokok. 

Untuk mengembangkan partisipasi dalam pembangunan yang 

memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, perlu dipikirkan 

tipe-tipe fasilitas tertentu yang bukan saja mampu meningkatkan 

partisipasi itu sendiri tetapi juga mampu meningkatkan kemadirian 

masyarakat (Sukarjo, 2006 : 2).  

Partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika 

warga, sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, 

mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan 

pelaksanaan dan pemantauan kebijakan  yang    langsung   mempengaruhi   

kehidupan mereka. (Sumarto, 2003) 

Untuk menganalisis Implementasi Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat–Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Di Desa Galung Tuluk 

Kecamatan Balaniapa, dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terhadap 
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25  responden dan melakukan wawancara langsung pada responden . 

Untuk mengukur efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

-Mandiri Perdesaan ini maka digolongkan ke dalam beberapa indikator 

yaitu : tujuan, sasaran, pendanaan, dan peruntukkan dana program. 

Untuk mengetahui pencapaian peruntukan program PNPM-MP 

digunakan alat ukur apakah bantuan yang diterima penerima manfaat 

dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomis produktif atau untuk 

kegiatan lainnya. Untuk mengetahui peruntukan dana program PNPM-MP 

dilihat pada bahwa dari 25 responden yang diteliti mengaku telah menerima 

bantuan modal dari program SPP. responden yang menyatakan bahwa 

bantuan yang diperolehnya digunakan untuk membiayai usaha ekonomis 

produktif.  

Tingkat partisipasi yang dilihat dari besaran kerelaan atau keiklasan 

dari partisipasi (masyarakat) dapat dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi 

asli dan semu. Partisipasi asli mengandung makna adanya kerelaan dan 

keterlibatan masyarakat secara demokratis, pembagian manfaat secara adil, 

kebersamaan dalam ketetapan tujuan, kebijakan, perencanaan dan 

implementasi.  

Bila keterlibatan masyarakat pada implementasi kebijakan dibatasi, 

penetapan keputusan oleh pihak luar atau ditentukan oleh pemerintah, 

maka partisipasi yang dilakukan merupakan partisipasi semu. Selain itu 

ciri partisipasi asli adalah tumbuh dari bawah (grassroots), berfokus pada 

pendistribusian kue pembangunan secara merata, berfunsi untuk 
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mempertinggi kesadaran terhadap kemampuan sendiri dan percaya bahwa 

partisipan  dapat mempengaruhi hasil, Sumarto, (2003). 

Implementasi pelaksanaan PNPM-MP di Desa Galung Tuluk sudah 

berjalan sesuai dengan prinsip PNPM-MP berdasarkan data dari hasil 

penelitian. Hal ini disimpulkan dari 25 responden yang mengatakan telah 

menerima bantuan dari Program PNPM Mandiri pedesaan. Responden 

yang menyatakan bahwa bantuan yang diperolehnya digunakan untuk 

membiayai usaha ekonomis produktif dan juga tambahan modal usaha. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari penulis  dapat disimpulkan 

bahwa dengan adanya PNPM-MP perubahan kondisi sosial dan ekonomi 

masyarakat desa Galung Tulu menjadi lebih baik dari sebelumnya, hal 

berdasarkan dari hasil olah data dan wawancara terhadap 25 responden di Desa 

Galung Tuluk Kecamatan Balanipa.  

Adapun dampak dari kegiatan PNPM-MP di Desa Galung Tulu dalam 

peningkatan perekonomian masyarakat membuka usaha baru khususnya 

Perempuan Penerima SPP, mengurangi pengangguran dan penambahan tenaga 

kerja, sehingga hasil usaha dan produksi masyarakat meningkat. Sehingga dalam 

hal ini dalam implementasi Pelaksanaan Program Nasional pembardayaan 

Masyarakat Mandiri Pedesaan Desa Galung Tuluk Kecamatan Balanipa telah 

dirasa mampu memberi dampak sebagai berikut : 

1. Membantu meningkatkan perekonomian Masyarakat Desa Galung Tuluk 

Kecamatan Balanipa. 

2. Membantu meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin. 

3. Membantu mengurangi tingkat pengangguran masyarakat Desa Galung 

Tulu Kecamatan Balanipa. 

4. Membantu dan mengembangkan usaha Masyarakat Desa Galung Tulu. 

5. Meningkatkan sarana dan prasarana desa Galung Tuluk. 
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B. Saran 

Brdasarkan kesimpulan diatas, dalam Implementasi Pelaksanaan PNPM-MP 

Desa Galung Tuluk Kecamatan Balanipa maka peneliti dapat memberikan 

beberapa saran Sebagai berikut : 

1. Untuk mendorong pencapaian tingkat keberhasilan dalam Implementasi 

pelaksanaan PNPM-MP Mandiri pedesaan, maka hendaknya aparat 

pelaksana atau pelaku PNPM-MP dan masyarakat sebagai sasaran 

kebijakan tetap konsisten dalam menjalankan PNPM-MP, sehingga 

upaya pengetasan kemiskinan masyarakat yang ada di Desa Galung Tulu 

Kecamatan Banipa bisa tercapai. 

2. Untuk penyelenggaraan program-program PNPM-MP selanjutnya perlu 

perhatian yang lebih dari pemirntah dimana proses pelaksanaan dari 

kegiatan tersebut dapat dipertahankan tampa mengubah atau mengganti 

kegiatan yang telah menjadi andalan dalam kegiatan upaya peningkatan 

pendapatan masyarakat. 

3. Saran bagi pemerintah khususnya di Desa Galung Tulu Kecamatan 

Balanipa harusnya menyertakan beberapa proses pemberdayaan 

masyarakat dalam program PNPM –MP yang dilaksanakan. Contoh 

memaksimalkan pemberian keterampilan bagi IRT untuk digunakan 

sebagai bekal dalam membuka usaha yang dapat meninkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

4. Bagi masyarakat penerima bantuan PNPM-MP disarankan untuk dapat 

memanfaatkan bantuan itu sarana ataupun perasarana maupun 
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penambahan modal (SPP) dengan sebaik-baiknya, agar dapat 

meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat. Upaya ini 

tentunya diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin yang 

ada di Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa. 

Adapun untuk pelestarian Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 

harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan 

(sustainable). Di samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, 

sistem dan proses peren-canaan, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan 

harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat. 

 Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan 

harus mengetahui Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan dan 

mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur, 

dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan secara benar, diantaranya:  

a. Hasil Kegiatan  

b. Proses Pelestarian  

c. Komponen Pendukung Pelestarian  

d. Sistem Pemeliharaan  

e. Pelatihan Pemeliharaan  
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Lampiran 1 

 
Pedoman Wawancara 

Implementasi PNPM-MP Pedesaan Dan Dampak Terhadap Perekonomian 

Masyarakat Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa 2019 

 

Wawancara ini bertujuan untuk mencari data tentang dampak implementasi 

pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan 

masyarakat mandiri pedesaan Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa. 

Wawancara ini bersifat tentatif, karena dalam pelaksanaannya pertanyaan dalam 

wawancara bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. 

A. Identitas Responden 

 

1. Nama Istri dan Suami: 

2. Umur: 

3. Pekerjaan: 

4. Tanggal wawancara: 

B. Kondisi Sosial Ekonomi 

 

1. Berapa rata-rata pendapatan suami anda perbulan? 

2. Apakah rata-rata pendapatan suami dari sebulan seimbang dengan 

pengeluaran kebutuhan rumah tangga anda ? 

3. Menurut anda bagaimanakah kondisi rumah tempat tinggal anda ? 

4. Apakah status rumah tempat tingga anda ? warisan dari orang tua,milik 

sendiri, rumah pinjaman atau rumah kontrakan? 

5. Berapa biaya pembelian perabotan rumah tangga (piring, gelas, meja, 

kursi dll) pertahun? 

6. Apakah anda memiliki sarana transportasi pribadi bagi keluarga? Jika 

ia apa jenisnya dan berapa jumlahnya? 

7. Berapa biaya rata-rata transportasi ? 

8. Berapa jumlah anak anda ? apakah anak anda ada yang sekolah ? 

9. Berapa kebutuhan uang saku anak anda ? 
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C. Dampak PNPM-Mandiri Pedesaan  

1. Sebagai anggota keluarga, apa saja yang anda lakukan sehari-hari 

untuk keluarga dan apa saja kegiatan anda  ? 

2. Apakah peran Anda dalam menambah pendapatan? 

3. Apakah dengan pekerjaan Anda menambah penghasilan keluarga 

Anda? 

4. Apakah rata-rata pendapatan anda seimbang dengan pengeluaran anda 

dalam sebulan ? 

5. Apakah pendapatan yang anda peroleh bisa disisihkan untuk 

menabung? 

6. Jika iya,berapa rata-rata anda tabung perbulan?bagaimana anda 

menabung ? 

7. Apakah antara pendapatan dan suami anda cukup untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga anda ? 

8. Apa pendidikan terakhir yang anda tamatkan ? apa pendidikan terakhir 

suami anda ? 

9. Apakah kendala yang anda hadapi dalam meningkatkan ekonomi 

rumah tangga anda ? 

D. Pemahaman Masyarakat tentang Konsep PNPM-Mandiri Pedesaan 

1. Menurut Pemahaman Bapak/ Ibu apa itu PNPM? 

2. Bagaimana orang-orang berpartisipasi dalam hal PNPM-Mandir i 

Pedesaan ? 

3. Apakah sebagai masyarakat anda berpartisipasi dalam PNPM-Mandiri 

Pedesaan? 

4. Apakah dampak dari PNPM-Mandiri Pedesaan dalam peningkatan 

ekonomi  rumah tangga? 
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Lampiran 2 
 

 
 

Kunjungan ke rumah bapak Johan (Nelayan) 
 

 
 

Kunjungan ke rumah Ibu Saidah (Penjual Ikan)
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Kunjungan ke rumah Ibu Hasna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Kunjungan ke rumah Ibu Ratna
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