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ABSTRAK 

Nama : Muh. Fahri Faisal 

NIM : 30600113195 

Judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA TERHADAP 

 SUMBER DAYA ALAM DI DESA MOSSO KECAMATAN 

 BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR 
 

Penelitian ini tentang Implementasi Undang-Undang Desa terhadap 

Sumber Daya Alam di Desa Mosso Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali 

Mandar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi UU 

Desa Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam serta bagaimana Pemamfaatan 

Sumber Daya Alam sebagai Sarana Pendapatan Desa maupun Sebagai 

Penghasilan Masyarakat Desa.  

Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah (1) Undang-Undang Desa, 

(2) Teori Kinerja, dan (3) Konsep Otonomi Desa. Teori-Teori diatas digunakan 

untuk mencari dan menganalisis jawaban dari rumusan masalah yang terdapat 

dalam skripsi. Metode pengumpulan data primer di dalam skripsi ini 

menggunakan metode wawancara dan metode observasi, sedangkan data skunder 

menggunakan metode dokumenter dan metode kajian pustaka. Metode analisis 

data yang digunakan adalah diskriptif analisis dari hasil wawancara, peneliti akan 

mendeskripsikan dan menganalisis berdasarkan kerangka teori yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Desa yang 

terjadi di Desa Mosso Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali mandar belum 

berjalan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari pengelolaan BUMDes yang 

tidak berjalan dengan baik. Dengan tidak berjalannya BUMDes di Desa Mosso 

menyebabkan usaha-usaha kecil-mengengah menjadi kurang produktif serta 

Sumber Daya Alam yang tidak di kelola dengan baik. Faktor utama yang 

menyebabkan hal tersebut terjadi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang 

kompeten untuk mengelola BUMDes tersebut. 

Implikasi dari penelitian ini adalah memberi pengetahuan dan pemahaman 

kepada masyarakat khususnya  Desa Mosso bahwa pentingnya pengelolaan 

BUMDes yang baik  dan tepat. Sehingga pengelolaan BUMDes dapat  terealisasi 

yang baik sebagaimana semestinya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desa atau yang di sebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara 

kesatuan Republik Indonesia terbentukasebagai buktiakeberadaanya penjelasan 

pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum 

perubahan) menyebutkan, bahwa“ dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih 

kurang 250 “zelfbesturende landsschappen“ dan “volksgemeenschappen”, seperti 

Desa di Jawa dan Bali, Nagari di minangkabau, dusun dan Marga di Palembang, 

dan sebagainya. Daerah-daearah tersebut mempunyai susunan Asli dana oleh 

karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa, oleh sebab itu, 

keberadaanya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan 

hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1
 

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau merupakan susunan 

pemerintahan terkeciladan lebihadekat denganamasyarakat, mempunyaiaperan 

pentingadalam menjalankanaotonomi yangadi amanatkanaoleh konstitusiasebagai 

jalanamenujuarakyat yang sejahtera. Dari sinilah dapat di tentukanakeberhasilan 

pemerintahadalamapembangunan,abaik itu dariatingkat daerah muapunadari 

tingkat pusatamelalui tugas pembantuanayang di berikanakepada pemerintah 

desaakemudian menyalurkan program bantuan kepada masyarakat. Dalam UU 

Pasal 1 angka 1 desaatelahadi sebutkan bahwa: Desa merupakanadesa dan desa 

adat yang diasebut dengananama lain, selanjutnyaadi sebut Desaaadalah kesatuan 

                                                           
1 Drs. Moch Solekhan. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi 

Masyarakat  Cet Ke  3. (Malang,aSetaraapress,a2014), h. 13. 
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hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisonal yang di akui dan di 

hormatiadalam sistemanegara kesatuanaindonesia.
2
 

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam system pemerintahan daerah 

akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, 

system dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung 

dan ditentukan oleh pemerintah desa dan BadanaPermusyawaratanaDesa (BPD) 

sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme 

kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus 

diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap 

perkembangan dan perubahan yangaterjadiadalamamasyarakat. 

Menurut hukum islam, Masyarakat memiliki hak untuk memamfaatkan 

sumber daya alam yang Allah sediakan untuk menjamin kesejahteraan manusia, 

karena setiap orang memiliki hak irtifaq yaitu hak pemamfaatan sumber daya, 

baik yang bersifat private atau pun publik hal ini dimungkinkan karena 

kepemilikan umum dalam hukum islam dibolehkan jika suatu aset atau sumber 

daya pemamfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat umum yang mana masing-

masing saling membutuhkan. Sektor ini mencakup segala milik umum seperti 

hasil tambang, minyak, gas, listrik, hasil hutang, air (sumber mata air, sungai, 

laut) dan sebagainya. Namun manusia dalam melakukan eksplorasi sumber daya 

alam tidak boleh mengabaikan kelestarian lingkungan yang dapat menimbulkan 

                                                           
2 UUaNoa6atahuna2014adanaPPatahuna2015aTentanga Desa, Cet;a1 (Bandung,aCitra 

Umbaraa 2015).ah. 2 
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kerusakan ekologis. Prinsip kebebasan yang diberikan islam bagi pemilik hak 

untuk mempergunakan haknya bukanlah bebas tanpa batas. Namun dibatasi oleh 

pertanggung jawaban dan kepatuhan pada syariah. Atas dasar prinsip ini pemilik 

hak dilarang mempergunakan haknya secara berlebihan ta’assul fi isti’mal al-haq 

(sewenang-wenang dalam penggunaan hak) yang menimbulkan pelanggaran hak 

dan kerugian terhadap kepentingan orang lain maupun terhadap hak dan 

kepentingan masyarakat umum dan dapat dikenai hukuman penjara (ta,zir) oleh 

hakim.
3
 

Pemerintahadesa di bentukaguna menyelenggarakanaurusan pemerintahan 

dan kepentinganamasyarakatadesa setempat.aIni sesuai denganafirman Allah 

swtadalam QS AliaImran / 3: 26: 

لِكَ  ن تشََاءُٓ وَتعُِزُّ مَن تشََاءُٓ قلُِ ٱللَّهُمَّ مََٰ ٱلْمُلْكِ تؤُْتىِ ٱلْمُلْكَ مَن تشََاءُٓ وَتنَزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّ

 وَتذُِلُّ مَن تشََاءُٓ ۖ بيِدَِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ إنَِّكَ عَلىََٰ كُلِّ شَىْءٍ قدَِير  

Terjemahnya: 

“Katakanlah (Muhammad), Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau 

berikan kekuasaan kepada siapa pun orang yang Engkau kehendaki, dan 

Engkau mencabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau 

muliakan orang yang Engkauakehendaki danaEngkau hinakanaorang 

yangaEngkau kehendaki.aDi tangan Engkaulah segala kebajikan. 

Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu
4
. (QS Ali Imran /3: 

26)” 

 

Dalam ayat tersebut terkandung peringatan sekaligus bimbingan bagi 

Rasululullah dan umat ini untuk mensyukuri nikmat Allah Ta’ala, Karna dia telah 

mengalihkan kenabian dari Bani Israil kepada Nabi yang berkebangsaan Arab, 

                                                           
3 Mugiati, Hak Pemamfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam Vol 2, 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Desember 2016  
4 DepartemenaAgamaaRI, Al-Qur’an DanaTerjemahanyaa (Jakarta,aCV Kathodaa 2005). 

h. 66 
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bersuku Quraisy Yang ummi yang berasal dari Makkah, dan penutup bagi seluruh 

Rasul secara mutlak, serta Rasul Allah yang di utus kepada seluruh umat manusia 

dan jin. Allah telah mengumpulkan dirinya berbagai kebaikan dari para Rasul 

sebelumnya serta memberikan keistimewaan yang tidak diberikan-Nya kepada 

seorang Nabi dan Rasul pun berupa pengwetahuan mengenai Allah, syariat, dan 

beberapa hal ghaib; baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Selain itu, 

Allah menyingkapkan kepada beliau hakikat alam akhirat, dan menyebarkan 

umatnya keseluruh belahan bumi di timur dan barat. Juga memenangkan agama 

dan sya'riatnya diatas semua agama dan ajaran-ajaran lainnya. Semoga shalawat 

dan salam senangtiasa terlimpahakan kepadanya sampai hari kiamat kelak, selama 

malam dan siang masih tetap silih berganti.
5
 

Mengurus rumah tangganya sendiri desa perlu diatur dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang berisi tentang 

susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-

undang tentangadesa tersebut sebagaiawujud dari produkahukum gunaauntuk 

mencapaiatujuan negara.aProduk hukumadiposisikan sebagaiaalat untuk mencapai 

tujuan negara, terkait denganaini Sunaryati Hartono pernah mengemukakan 

tentang “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga 

merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah 

untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan 

tujuan negara. 

                                                           
5 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, vol. 2 (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h 61-66 
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Adanya hukum yang mengatur desa tersebut telah membuka peluang bagi 

terwujudnya demokratisasi pada tingkat pedesaan, dalam Undang undang tentang 

Desa ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai institusi perwakilan rakyat 

di desa yang kedudukannya sejajar dengan Pemerintah Desa dan bekerja menjadi 

mitra kerja Pemerintah Desa Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalamaPemerintahanaDesa dengan berbagai fungsi dan wewenangnya diharapkan 

mampu mewujudkan sistem check and balance yang dimana dalama 

penyelenggaraanaPemerintahan Desa harus ada pengawasan dan keseimbangan. 

Namun tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah Desa dan apa yang 

diatur dalam UU Desa tentang pengelolaan Sumber Daya Alam sehingga 

BUMDes tidak efektif dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Desa Mosso 

Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Dalam UU Desa Bab X pasal 

90 huruf C memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di 

Desa. 

Sumber daya alam yang di desa Mosso yang dapat dikelola cukup banyak 

seperti sumber daya alam di bidang perkebunan: kakao, cengkeh dan kemiri. 

Cengkeh dan kemiri merupakan komuditas rempah-rempah yang banyak dicari 

oleh masyarakat untuk mengolah berbagai jenis makanan. Tentunya hal tersebut 

berdapak pada permintaan pasar yang cukup besar dan harga komuditas tersebut 

cukup mahal. Selain itu komuditas buah-buahan di desa Mosso juga cukup 

melimpah seperti durian dan langsat. Jika potensi ini dikembangkan oleh 

pemerintah desa, daerah Mosso bisa dijadikan sebagai destinasi wisata buah setiap 

musimnya. Potensi lain yang dapat dikelola adalah usaha gula merah. Pohon aren 
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yang cukup banyak di desa Mosso dapat dijadikan sebagai bahan baku pembutan 

gula merah. 

Tetapi pada kenyataannya potensi-potensi tersebut tidak dimanfaatkan 

dengan baik oleh pemerintah desa. Meskipun potensi sumber daya alam yang 

tidak terlalu mengungtungkan jika dibandingkan daerah-daerah lain yang 

memiliki sumber daya mineral, tetapi dengan pengelolaan yang baik tentunya 

akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Mosso. Peran 

pemerintah desa melalui BUMDes sangat diperlukan dalam mengelolah potensi-

potensi tersbeut sehingga ekonomi masyarakat lebih maju. Berdasarkan masalah 

diatas penulis tertarik meneliti tentang bagaimana implemntasi Undang-Undang 

Desa terkait pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa Mosso dan 

bagaimana pemanfaatan sumber daya alam tersebut sebagai Sarana Pendapatan 

Desa maupun Sebagai Penghasilan Masyarakat Desa Mosso. 

B. RumusanaMasalah  

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan pokok permasalahan UU Desa dan Sumber Daya Alam di Desa 

Mosso Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar” dengan beberapa Sub 

Masalah : 

1. Bagaimana Implementasi UU Desa Terkait Pengelolaan Sumber Daya 

Alam? 

2. Bagaimana Pemamfaatan Sumber Daya Alam sebagai Sarana 

Pendapatan Desa maupun Sebagai Penghasilan Masyarakat Desa 

Mosso? 
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C. FokusaPenelitian  

Berdasarkan latar belakang maka penelitian ini menfokuskan pada UU 

Desa dan Sumber Daya Alam di Desa Mosso Kecamatan Balanipa Kabupaten 

Polewali Mandar Sulawesi Barat. 

D. DeskripsiaFocus 

1. Undang-Undang Desa dan Sumber Daya Alam  

2. Pemamfaatan Sumberdaya Alam Sebagai Sarana Pendapatan Desa 

E. TujuanadanaKegunaanaPenelitian 

1. Tujuanapenelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan maka tujuan ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Untukamenganalisis.aBagaimanaaUndang-UndangaDesaadan Sumber  

Daya Alam di Desa Mosso Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali 

Mandar Sulawesi Barat. 

b. Untuk Menganalisis Bagaimana Dampak Undang-Undang Desa 

Terhadap Pihak Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pemanfaatan 

Sumber Daya Alam. 

   

2. KegunaanaPenelitian  

Sedangkanakegunaanapenelitianadilakukanaolehapenulisasebagaiaberikut: 

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian 

teoritis yang lebih mendalam sehingga dapat menjadikan acuan ilmiah 

khususnyaayang berkaitanadenganaUU Desa dan Sumber Daya Alam 
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di Desa Mosso Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar 

Sulawesi Barat serta dapat memberikan kontribusi bagi eksistensi 

perkembangan ilmu. 

b. Secara praktif hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang tepataterhadapaUU Desa dan Sumber Daya Alam di 

Desa Mosso Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar 

Sulawesi Barat 

F. KajianaPustaka 

Subtansiapada penelitianaini mengfokuskanapada. UU Desa dan Sumber 

Daya Alam di Desa Mosso Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar 

Sulawesi Barat Berdasarkanapenulisan yang berkaitanadengan objekakajian 

dalam penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa karya ilmiah mahasiswa, 

skripsi yang memiliki reverensi dengan penelitian ini. 

1. Jurnal yang di susunaoleh Ratna sofianaadenganajudul “TinjauanaYuridis 

peran badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam peningkatan Demokrasi 

di Kecamatan kasihan kabupatenaBantul provinsiadaerah istimewa 

Yogyakarta”, skripsi tersebut membahas tentang peran BPD dalam 

peningkatan demokrasi masyarakatadengan mengedepankanaasas-asas 

demokrasi,adimana kekuatanatertinggi beradaaditangan rakyat.aselain hal 

tersebut,akarya tulis ilmiahaini juga membahasaapa sajaakendala yang di 

alami BPD dalam peningkatan Demokrasi Masyarakat kecamatan kasihan 

kabupaten bantul. 
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2. SelanjutnyaaJurnal ilmiahakarya M.Firmanahadi denganajudul “Hubungan 

FungsionalaAntara PemerintahaDesa denganaBPD dalamaPelaksanaan 

PemerintahanaDesa BerdasarkanaUU Nomora32 tahuna2004 Tentang 

PemerintahanaDaerah. Jurnalailmiah iniamembahas mengenaiahubungan 

fungsionalaantara pemerintahadesa dengan BPDadalam pelaksanaan 

pemerintahanadesa, sertaapengaruh pelaksanaanatugas danafungsi badan 

permusyawaratanadesa (BPD)asebagi mitraakerja pemerintahadesa dalam 

penyelenggaraanaPemerintahan Desa.
6
 

3. Karyaailmiah selanjutnyaaadalah yang diatulis olehaSomadi Alfaqih dengan 

judul ”PeranaBadan PermusyawaratanaDesa dalam penyusunanaperaturanadesa 

(studi kasusadi desa dumeling kecamatanawanasari kabupatenaBrebes)”. Skripsi 

ini membahasamengenai bagaimanaaperan BPDadalam penyusunanadan 

penetapan peraturan desaa dan faktor-faktorayang menjadiakendala dalam proses 

penyusunan dan penetapan perdes, sertaaupaya yang di lakukanapemerintahadesa 

dalam mengatasiakendala-kendalaatersebut.
7 

4. Jurnal yang disusun oleh MunawiraKadirayangzberjudulaanalisisayuridis 

hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam 

pembangunan desa dalam penelitian ini menjelaskan hubungan pemerintah 

desa dan Badan Permusyawaratan Desa terkait fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan 

Kepala Desa yaitu dimulai dariaTahapaperancangan,aperumusan,adan 

                                                           
6 M.Firman hadi “Hubungan fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam 

Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah”. Jurnal Ilmiah,aFakultasaHukumaUniversitasaMataram,a2013. 
7 SomadiaAlfaqhi“aFungsiaBadanaPermusyawaratanaDesaaDalamaPenyusunanadan 

PenetapanaPerdesa(Studiadi Desa Dumeling Kecamatan Wanasari KabupatenaBrebes)”aSkripsi, 

FakultasaSyari’ahadanaHukumaUniversitasaIslamaNegeriaSunanaKalijagaaYogyakarta,a2013. 
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penyusunan peraturan desa telahadilaksanakanadengan baikadan juga 

melibatkanapartisipasi masyarakat,adan fungsiapengawasanadari BPD 

terhadapajalannya pemerintahanadesa yangadi laksanakanapemerintah 

desaasudah cukup baik, baik terkaitadenganapengawasan peraturanadesa 

maupunapengawasan terhadapakinerja dariaKepala Desa,anamun 

partisipasiamasyarakatadalam hal pengawasanajalannya peraturanadesa 

masih sangat kurang.aSementara dalam hal Fungsi menggali, menampung, 

merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakata belum terlalu 

efektif, sesuai apa yang di dapatkanapeneliti di lapanganabahwa, 

masihaada beberapaawarga masyarakatadi Desa Pa’nakkukangaKurang 

begitu mengetahuiatugas dan wewenangadari BPD, karenaakurangnya 

sosialisasi BPD kepada masyarakat berkenaan dengan tugas dan 

fungsinya. Sedangkan factor yang menjadi kendala dalam hubungan 

pemerintahan anataraapemerintah desaadan BPD yaitu:a Partisipasi 

masyarakat,atingkatapendidikanadari anggotaaBPD yang masihatergolong 

rendah,adan kerjasamaadenganaKepalaaDesa
8
 

5. AkmalaMaulid Ala Nashr yangaberjudul “PengambilanaKeputusanadi 

Desa GondangaKecamatanaTaman KabupatenaPemalangaPrespektif 

Siyasah” dalam penelitian ini berkesimpulan pengambilan keputusan yang 

dilakukan di Desa Gondang merupakan wewenang dari kepala desa 

sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa. Dalam menjalankan 

pemerintahannya yang berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah 

                                                           
8 Munawir Kadir Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa dalamaPembangunanadesa 2016. 
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yang ada diamasyarakat,amekanisme yangadilakukan dalamapengambilan 

keputusanaoleh kepalaadesa menggunakanacara musyawarahatingkat desa. 

Namun,adari keputusanayang telahadibuat terdapatabeberapaakeputusan 

yang kurangademokratisasehinggaahasil yangadicapai tidakamaksimal 

karena belumabisa mensejahterakan masyarakat desa.
9
 

Dari kelima tulisan diatas, persamaan yang penulis ingin teliti adalah 

meneliti tentang Implementasi Undang-Undang Desa dan Peran BUMDes dalam 

menjalankan aturan tersebut. Tulisan yang pertama membahasa mengenai Peran 

BUMDes dalam memajukan asas-asas demokrasi yang ada di Kecamatan Kasihan 

kabupatenaBantul provinsiaDaerah Istimewa Yogyakarta. Tulisan yang kedua dan 

ke empat membahas mengenai Hubungan BPD dan pemerintah Desa dalam 

implementasi Undang-undang Desa Nomora32 tahuna2004 Tentang 

PemerintahanaDaerah. Tulisan yang ketiga membahas mengenai Peran BPD 

dalam menyusun peraturan desa, tulisan ini hampir sama dengan penulisan yang 

akan di teliti penulis dalam aspek memajukan pemerintahan desa dan masyarakat 

desa. Sedangkan tulisan yang kelima membahas mengenai peran pemerintah 

dalam memajukan masyarakat desa. 

Adapun perebedaaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis 

adalah membahas mengenai implementasi Undang-Undang Desa dalam 

pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai Sarana Pendapatan Desa maupun 

Sebagai Penghasilan Masyarakat di Desa Mosso Kecamatan Balanipa Kabupaten 

Polewali Mandar Sulawesi Barat. 

                                                           
9AkmalaMaulidaAl  Nashra PengambilanaKeputusanadi Desa Gondang Kecamatan 

Taman Kabupaten Pemalang PrespektifaSiyasah,a2016. 



 

12 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Undang-Undang Desa  

1. Pengertian Undang-Undang Desa  

Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai 

penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam 

berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, 

maju, mandiri, dan demokratis. Sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat 

dalam Melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang 

adil, makmur, dan sejahtera.
10

 

Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, 

Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan 

Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan 

Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Kerja Sama Desa, 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan 

Pengawasan.
11

 

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus 

yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam BAB XII. Salah 

satu poin yang paling krusial dalam pembahasan RUU Desa, adalah terkait alokasi 

anggaran untuk desa, di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan 

Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 

                                                           
10 Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
11 Undang-Undang Desa di akses Tanggal 9 mei 2014 
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persen dari dan di luar dana transfer daerah. Kemudian dipertimbangkan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Hal ini dalam 

rangka meningkatkan masyarakat desa karena diperkirakan setiap desa akan 

mendapatkan dana sekitar 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan 

UU desa yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat 

desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 

persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104, 6 triliun 

yang akan dibagi ke 72 ribu desa se Indonesia. 

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) 

telah memberikan keleluasaan kepada Desa untuk menumbuhkan, memperkuat 

dan mengembangkan prakarsa lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya. 

Undang-undang itu juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Desa 

untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan 

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakatnya. Berlakunya UU 

Desa membuat posisi desa bergeser dari sekedar wilayah administrasi di bawah 

kabupaten menjadi entitas yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat setempat. 

Undang-undang Tentang Desa ini pun menjelaskan bahwa untuk mencapai 

tujuan pembangunan desa itu harus melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ini dilakukan sesuai 

dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. 

Pengertian Desa secara politik dipahami sebagai organisasi pemerintahan 

yang memiliki kewenangan tertentu dan masih dalam struktur organisme dalam 



14 
 

 
 

wilayah pemerintahan negara. Ringkasnya, Desa sebagai “suatu kesatuan 

masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.
12

 

Sebagai suatu elemen organisasi kekuasaan, struktur birokrasi 

pemerintahan Desa berpusat pada kepala Desa yang biasanya didampingi oleh 

badan penasehat Desa. Dalam perkembangannya, keterlibatan Desa dalam 

administrasi negara berimplikasi pada posisi Desa sebagai porsi bagian terkecil 

dalam struktur pemerintahan Desa. 

Berbicara tentang kajian politik di Desa, paling tidak terdapat dua 

pemahaman tipologi yang harus dipahami terkait dimensi otoritas atau kekuasaan. 

Pertama, otoritas informal yang mengacu pada elit Desa yang dapat mengambil 

pengaruh dan dilengkapi dengan pengikut. Tokoh agama dan tokoh adat bisa 

menjadi contoh memadahi untuk otoritas ini. Kedua, otoritas formal administratif, 

yang menyangkut kekuasaan resmi dengan dukungan peran negara dalam 

kebijakan legal formal.
13

  

2. Pengertian Desa 

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang 

berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa 

atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a countryarea, 

smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul 

dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah 

                                                           
12 Maschab, Mashuri. 2013. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, Yogyakarta: 

Penerbit Polgov h.2 
13 Halim Abd. 2014 politik Lokal : Pola, Kktor dan Alur Dramnatikalnya. Yogyakarta : 

Penerbit LP2B h. 6 
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Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul 

“Otonomi Desa” menyatakan bahwa“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat 

istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah 

keanekaragaman,partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat.
14

 

1. Undang-Undang Repubklik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan 

desa sebagai berikut: 

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk 

sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan 

berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.
15

 

2. Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

mengartikan Desa sebagai berikut : 

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).
16

 

                                                           
14HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, 

(Surabaya: Grafindo, 2002). h. 3 
15UU No 5 tahun 1979 tentang Desa 
16 UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,pasal 1 ayat 12 
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Pendapat yang  di sampaikan oleh Ramlan Surbakti  yang menjelaskan, 

bahwa pemerintahan dalam arti luas itu menyangkut 3 fungsi utama Dalam 

penyelenggaraan Negara, yaitu Fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, Sedangkan 

dalam arti sempitnya hanya menjelaskan fungsi eksekutifnya saja.
17

 

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 

1 angka.6 menyebutkan bahwa: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”
18

. Selanjutnya dalam 

angka. Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan “Pemerintah Desa atau yang 

disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa.
19

 

Sedangkan dalam UU Nomer 6 tahun 2014 memberikan pengertian 

tentang, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.
20

 

Perangkat Desa bertugas membantu kinerja Kepala Desa dalam 

melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa. Perangkat desa 

terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa 

sebagaimana yang di maksud pada pasal 202 ayat 2 UU Nomor 32 tahun 2004, 

                                                           
17Drs. Moch. Solekhan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi 

Masyarakat. Cet: Ke 3. (Malang, Setara press, 2014). h. 22 
18Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 1 ayat 6 
19Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa  pasal 1 ayat 7 
20UU Desa pasal 25 
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diisi dari pegawai Negeri sipil yang memenuhi persyaratan .penjelasan pasal 202 

ini menyatakan dalam, Ayat (1) desa yang di maksud dalam ketentuan ini 

termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, 

Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri 

di Maluku, Ayat (2) yang di maksud dengan perangkat desa lainnya dalam 

ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris 

Desa, pelaksana teknis lapangan seperti Kepala urusan, dan unsur kewilayahan 

seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Ayat ( 3) Sekretaris Desa yang ada 

selama ini yang bukan Pegawai Negeri sipil secara bertahap diangkat menjadi 

Pegawai Negeri sipil sesuai peraturan Perundang-undangan.
21

 

Upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat desa perlu di beri 

apresiasi. Mulai dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang ada di setiap 

desa sampai pemberian bantuan alokasi dana dari pemerintah pusat. Hal tersebut 

di lakukan agar usaha-usaha yang ada di tingkat desa dapat dikembangkan dan 

membuat ekonomi masyarakat semakin maju serta pemanfaatan sumber daya 

alam di tingkat desa dapat diolah lebih maksimal. Tetapi pada kenyataannya, 

implementasi Undang-Undang Desa tersebut masih belum maksimal. Salah satu 

contoh daerah yang belum maksimal dalam implementasi Undang-Undang Desa 

adalah di Desa Mosso Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi 

Barat. Masih banyak sumber daya alam yang belum di kelola secara maksimal 

oleh pemerintah desa dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa yang tidak 

berjalan sesuai dengan harapan masyarakat desa Mosso. 

                                                           
21Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia,  

Cet: Pertama, (Jakarta: Rineka cipta 2012). h.  288 
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B. Teori Kinerja 

Kinerja ialah istilah yang sangat populer didalam managemen, bila mana 

istilah kinerja di definisikan akan menghasilkan istilah hasil kerja, prestasi kerja 

dan perfomance. Dalam kamus bahasa indonesia arti kinerja diartikan sebagai (1) 

sesuatu yang tercapai (2) kemampuan kerja (3) prestasi yang diperlihatkan. 

Menurut Fattah kinerja atau prestasi diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang 

didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan 

sesuatu. Sedangkan menurut Sedar mayati kinerja merupakan terjemahan dari 

performance yang berarti prestasi kerja, pencapaian kerja, pelaksanaan kerja. 

Sedangkan Siagian menyatakan pemilihan prestasi kerja adalah sebagai berikut : 

1. Yang dinilai ialah manusia yang disamping memiliki kemampuan yang 

tertentu. Yang juga tidak luput dari berbagai kekurangan atau 

kelemahan 

2. Penilaian yang dilakukan oleh serangkaian tolak ukur tertentu yang 

realistis , berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta kriteria 

yang ditetapkan dan diterapkan secara objektif . 

3. Hasil penilaian harus disampaikan kepada pegawai yang dinilai dengan 

3 maksud: 

a. Dalam hal penilaian tersebut positif, menjadi dorongan kuat bagi 

pegawai yang bersangkutan untuk lebih berprestasi lagi dimasa 

yang akan mendatang. 

b. Bila penilaian tersebut bersifat negatif pegawai yang bersangkutan 

mengatahui kelemahannya dengan sedemikian rupa mengambil 
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berbagai langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan 

tersebut. 

c. Jika seorang merasa mendapat penilaian yang tidak objektif 

diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sehingga pada 

akhirnya dapat memahami hasi penilaian yang di perolehnya. 

d. Hasil penilaian yang dilakukan berkala itu akan ter 

dokumentasikan dengan rapih dalam arsip kepegawaian 

e. Hasil penilaian prestasi kerja setiap orang menjadi bahan yang 

selalu turut dipertimbangkan dalam setiap keputusan. Yang 

mengambil mutasi pegawai. 

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa sisterm 

penilaian prestasi kerja di simpulkan untuk mengukur prestasi kerja karyawan 

berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan sasaran 

(hasil kerjanya) dengan persyaratan deskripsi pekerjaan yang telah ditetapkan 

selama priode tertentu . standar kerja tersebut dapat dibuat baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif.
22

 

C. Otonomi Desa 

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang 

berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran Dari perspektif geografis, desa 

atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or shops in a contry area, 

smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul 

                                                           
22 Dr.Dedi Rianto Rahadi , Manajemen Kerja Sumber Daya Manusia, (Tanggul Mandiri: 2010), 

h.1-3. 
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dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di Daerah 

kabupaten. 

Desa menurut H.A.W widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi 

Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. 

Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, 

pertipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”
23

 

Desa menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

mengertikan desa sebagai berikut: “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya 

disebut desa, adalah kesatuan masayrakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintah Negara kesatuan republik Indonesia.
24

 

Otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh 

mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian, otonomi 

desaberarti juga kemampuan masyarakat dalam mengatur urusan rumah 

tangganyasendiri dan secara legal formal diatur oleh pemerintah pusat 

melaluiundang-undang.
25

 Daerah otonomi-otonomi yang ada sekarang ini bukan 

lagi merupakan kelanjutan dari daerah yang dahulu. Namun daerah otonom 

tersebut dibentuk berdasarkan kepada undang-undang pemerintahan daerah 

sehingga potensi yang ada didaerah dapat digali sebaik-baiknya. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa rumah tangga daerah terdiri atas. 

                                                           
23 Widjaja, Otonomi Desa 2003 , h.14 
24 UU No 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12 
25 Tata pemerintahan dan adminidtrasi pemerintahan desa( jakarta indonesia )h. 14 
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1. Urusan yang diserahkan kepada daerah otonomi sebagai urusan rumah 

tangganya masing-masing dan mereka secara otonom menyelesaikan 

permasalahan rumah rumah tangga tersebut. Urursan-urusan yang 

diciptakan oleh sebuah daerah otonom dalam mengatur dan 

mengurusrumah tangganya itu harus dilakukan berdasarkan 

pertimbanganpertimbangan yang besar dan sesuai dengan peraturan-

peraturan perundangundangan yang berlaku. 

2. Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah 

pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi nyata dan bertanggung 

jawab dengan penekanan otonomi yang lebih merupakan kebijakan dari 

pada hak. Maka setelah terjadinya reformasi kebijakan pemerintah 

terhadap daerahmaupun pergeseran yang signifikan. Pergeseran itu terlihat 

pada pemberiankewenangan kepada daerah kabupaten dan daerah kota. 

Maka dari itu Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengadakanperubahan yang berkesinambungan kearah kemajuan yang lebih baik. 

Dengan pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan perlu memacu pemerataan 

pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

rakyat, membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta 

untukmeningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu 

dalammengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, 

sertamemperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
26

 Kebijakan Pemerintah dalam 

Tata Kelola Pemerintahan Desa: 

                                                           
26 B.N. Marbun, Proses Pembangunan Desa, (Penerbit Erlangga Jakarta 2006), h.20 
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a. ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah 

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, 

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur 

dengan undang-undang. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) 

UUD 1945 ditegaskan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah 

kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (Sekretariat Jenderal MPR-

RI, 2002: 66).
27

 

b. Berdasarkan konstruksi pembagian satuan wilayah administrasi 

pemerintahan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan desa 

merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan secara 

nasional, sehingga keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan secara. 

c. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah 

Desa mempunyai tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa  

Kewenangan/hak asal-usul sering disebut juga sebagai “hak purba”, “hak 

tradisional”, “hak bawaan” atau “hak asli”. Semua istilah itu memiliki kesamaan, 

yang pada dasarnya mencakup dua pengertian sekaligus. 

                                                           
27 Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002: h.66 
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1. Hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 

1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai 

sekarang.  

2. Hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa yang bersangkutan maupun 

prakarsa masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
28

 

Hak dan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat. sama halnya dengan tingkat daerah maupun pusat di dalam 

menjalankan pemerintahan di bantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif 

maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan5. Begitu pula di tingkat 

desa, dalam menjalankan roda pemerintahanya, Kepala Desa tidaklah bekerja 

sendiri, namun di bantu oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris desa dan 

yang lainnya. Badan Permusyawaratan Desa(BPD) merupakan perwujudan dari 

sistem demokrasi, di dalam UU Desa mengatakan bahwa BPD merupakan 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 

wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara 

demokratis. BPD di lihat dari wewenangnya dapat di katakan sebagai lembaga 

legislatif di tingkat Desa , sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang 

lainnya adalah lembaga eksekutif. Di bentuknya BPD merupakan hasil dari 

reformasi dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. BPD mempunyai pengaruh 

yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu untuk menggali ,menampung, 

menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga BPD di tingkat 

                                                           
28 jenis-jenis-kewenangan-desa-dalam-uu 
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desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan 

di laksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan 

pembangunan desa itu sendiri. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 61 Butir 1 & 2 menyebutkan 

Hak BPD yaitu:  

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 

pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.   

b. Menyatakan Pendapat atas Penyelenggaraan pemerintahan Desa, 

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan 

pemberdayaan Masyarakat Desa.
29

 

Di dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 

tentang Desa menyatakan Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati atau Walikota, dan 

memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta 

menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada 

masyarakat desa.
30

 

Dengan adanya Undang-Undang No 32 Tahun 2004, urusan yang ada di 

tingkat desa diserahkan kepada daerah otonomi sebagai urusan rumah tangganya 

masing-masing dan mereka secara otonom menyelesaikan permasalahan rumah 

rumah tangga tersebut. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan Desa, 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa merupakan tanggang jawab pemerintahan desa. Dalam upaya 

                                                           
29 Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria. Desa Hebat, Indonesia Kuat! Cet: 

1(Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2014). h. 84 
30 Lihat Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2005 Tentang Desa 
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memajukan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah pusat juga membentuk 

Badan Permusyawaratan  Desa untuk mengawasi dan membantu dalam 

implementasi Undang-Undang Desa tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas lokasi dan objek yang akan 

diteliti, sistematis, faktual dan akurat mengenai masalah yang dibahas sesuai data 

yang ditemukan dilapangan. Data yang dimaksud meliputi transkip wawancara, 

catatan di lapangan, foto-foto, dan dokumen pribadi. Termasuk di dalamnya 

deskripsi mengenai situasi wilayah penelitian.
31

 

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian  

Yang menjadi tempat atau lokasi penelitian adalah Desa Mosso 

Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar sebagai lokasi atau tempat 

pengaplikasian UU Desa dan Sumber daya Alam dengan fokus dan obyek yang 

diteliti adalah UU Desa dan Sumber Daya Alam di Desa Mosso Kecamatan 

Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.  

B. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan, 

diantaranya: 

1. Pendekatan sosiologi  

Pendekatan sosiologi adalah suatu pendekatan yang mempelajari hidup 

bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang 

                                                           
31 Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini, Penelitian Terapan (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 1994), h. 174 
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menguasai hidupnya. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui intraksi sosial 

antara manusia atau hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau 

kelompok, khusunya di desa Mosso.
32

 

2. Pendekatan Fenomenologi 

Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk melihat 

hal-hal yang terjadi pada objek penelitian dengan menggambarkan kejadian-

kejadian yang terjadi secara sestematis. Dengan meneliti berbagai macam 

kegiatan masyarakat setempat. Pendekatan ini dibutuhkan guna mengamati 

berbagai hal-hal yang di lakukan oleh masyarakat, dan juga dapat melihat 

fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat.
33

 

Pendekatan Fenamenologi digunakan penulis untuk melihat fenomena-

fenomena yang terjadi di desa Mosso dalam implementasi Undang-Undang Desa 

terkait pengelolaan Sumber Daya Alam. Fenomena yang dilihat penulis di desa 

Mosso memunculkan beberapa pertanyaan mengenai Apa, Mengapa dan 

Bagaimana implementasi Undang-Undang Desa tersebut di laksanakan sehingga 

masih kurang maksimal dirasakan oleh masyarakat desa. 

C. Sumber Data  

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

1. Data Primer  

Data Primer yaitu data yang diperoleh di lapangan yaitu dari para 

informan, melalui observasi peneliti dalam penelitian tersebut, wawancara dengan 

                                                           
32 Hasan Shadily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia Cet. IX; (Jakarta: Bina Aksara, 

1983), h. 1. 

33 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Yokyakarta: Erlangga, 2009), h.59. 
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tokoh masyarakat, Pemerintah Setempat, pemangku adat, tokoh keagamaan dan 

tokoh pemuda. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh melalui buku-buku, 

artikel-artikel serta laporan hasil penelitian orang lain, jurnal-jurnal serta sumber 

lainnya yang dapat menambah data bagi peneliti. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library research) 

Penelitian pustaka (studi kepustakaan) yaitu penulis berusaha mencari dan 

mengumpulkan data serta mengutip buku dan pembahasan serta sebagai sumber 

rujukan yang ada kaitannya dengan pembahasan judul ini. 

2. Penelitian Lapangan (field research) 

Penelitian lapangan yaitu penulis melakukan penelitian secara langsung ke 

lokasi penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian merupakan alat bantu yang dipilih peneliti untuk 

memudahkan dalam pengumpulan data agar data tersebut menjadi sistematis dan 

lebih mudah. Wujud dari instrument peneliti yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti adalah 

peneliti itu sendiri, pedoman wawancara, yang didukun dengan alat untuk 

merekam hasil wawancara, dan kamera untuk dokumentasi. 
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Alat perekam digunakan sebagai alat bantu untuk merekam informasi 

selama wawancara berlangsung agar tidak ada informasi yang terlewatkan 

sehingga peneliti dapat fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan 

tanpa harus mencatat. Dengan alat rekaman ini juga mempermudah peneliti untuk 

mengulang kembali hasil wawancara agar dapat memperoleh data yang lengkap, 

sesuai dengan apa yang disampaikan responden selama wawancara serta kamera 

digunakan untuk menyimpan gambar sebagai dokumentasi atau bukti telah 

melakukan penelitian. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis 

data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini diananlisis 

dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriftikan secara 

menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang 

menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah peneliti, Kemudian 

mengambil kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Desa Mosso 

1. Profil  Desa Mosso 

Pada masa pemerintahan Sang raja, Desa Mosso adalah merupakan sebuah 

kota besar dalam wilayah pemerintahan Arajang ( Federasi Kerajaan ) Balanipa 

Mandar. Jika dibandingkan dengan pemerintahan masa kini, Mosso ketika 

merupakan sebuah Profinsi dalam kerajaan Balanipa Mandar. Nama Mosso 

sendiri berasal dari kata Bocco (Puncak).Tidak begitu jelas makna kata puncak 

tersebut mungkin karena posisi Mosso yang berada di ketinggian pengunungan 

Balanipa, mungkin karena saat itu Mosso memiliki peran yang sangat penting 

bagi kerajaan Balanipa. Ketika itu seorang kandidat maharaja Balanipa tidak dapat 

dinobatkan menjadi maharaja tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pappuangan 

(Gubernur) Mosso. Pasca berakhirnya pemerintahan kerajaan berganti dengan 

pemerintahan republik, Mosso kemudian berubah menjadi kawasan pemukiman 

biasa (dusun) dalam wilayah Desa Tammangalle kecamatan Tinambung 

Kabupaten Polewali Mandar. 

Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan meninggkatnya kwalitas 

pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar mendorong 

terjadinya pemekaran Desa, sehingga banyak Desa yang perlu untuk dimekarkan. 

Dengan pertimbangan itulah mendorong.  Mosso yang terdiri dari 3 wilayah yaitu 

Kappung Mosso, Pangalloang dan Kappung Pallis, berkeinginan kuat untuk 

berdiri sendiri atau berpisah dengan desa induk (Desa Tammangalle) dengan 
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alasan bahwa desa induk dengan Desa Mosso sangat berjauhan yakni jarak 

tempuh 6 km dengan jalan kaki karena akses jalan belum ada dibangun oleh 

pemerintah, sehingga berdampak pada rendahnya pelayanan masyarakat. 

Atas desakan masyrakat tersebut pada tahun 1996 pemerintah Kabupaten 

Polewali Mandar menetapkan Mosso sebagai sebuah Desa persiapan yang terdiri 

dari 3 Kappung yakni Kappung Mosso, Kappung Pangalloang, dan Kappung 

Pallis. Kemudian pada tahun 1997 Mosso ditetapkan sebagai Desa defenitif. 

Sehubungan sengan terjadinya pemekaran Kecamatan pada tahun 2002 dimana 

Tinambung terbagi menjadi 3 Kecamatan yakni Kecamatan Tinambung, 

Kecamatan Limboro Dan Kecamatan Balanipa. Karena kondisi geografisnya Desa 

Mosso berada dalam wilayah Kecamatan Balanipa. Sehubungan dengan 

terjadinya pemekaran Kecamatan pada tahun 2002 dimana Tinambung terbagi 

menjadi 3 Kecamatan yakni Kecamatan Tinambung, Kecamatan Limboro Dan 

Kecamatan Balanipa. Karena kondisi geografisnya Desa Mosso berada dalam 

wilayah Kecamatan Balanipa. 

Pada tahun 2009 atas desakan masyarakat yang mengingkan pelayanan 

lebih baik dari sebelumnya. Desa Mosso harus merelakan Dusun Pallis berpisah 

dari Desa induknya (Desa Mosso). Akibatnya wilayah Desa Mosso mengalami 

perubahan dan sebagai gantinya dibentuklah salah satu Kappung untuk menjadi 

sebuah dusun yakni Dusun Naung Landi ( Pemekaran Dusun Mosso).Desa Mosso 

untuk pertama kalinya dipimpin oleh Bahruddin sebagai kepala Desa pertama 

(1996-2004). Selanjutnya oleh Faisal (2004-2009) sebagai kepala Desa kedua, 
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dan sebagia kepala Desa yang  ketiga adalah Supri (2009-2015) dan selanjutnya 

kepala Desa ke empat kembali di pimpin oleh Supri (2015-2021). 

2. Kondisi Geografis 

 Secara geografis Desa Mosso berupa dataran tinggi yaitu berada di puncak 

balanipa. Letak Desa Mosso berada diantara 4 desa lain yang juga masih termasuk 

dalam wilayah kecamatan Balanipa dan Kabupaten Polewali Mandar. Adapun 

batas desa tersebut adalah :  

a. Sebelah Utara  : Desa Ongko kecamatan campalagian 

b. Sebelaha Selatan : Kelurahan balanipa kecamatan balanipa 

c. Sebelah Barat : Desa Todang-Todang kecamatan Limboro 

d. Sebelah Timur  : Desa Pallis kecamatan balaniapa 

3. Lokasi Desa  

 Lokasi desa Mosso termasuk dalam desa gunung yang diapit oleh gunung 

serta berbatasan langsung dengan Desa Pallis Kec. Balanipa Kabupaten Polewali 

Mandar. 

a. Jarak desa ke Ibu kota Kecamatan  : 6  Km  

b. Waktu tempuh ke kecamatan   : 1  Jam 

c. Jarak tempuh ke Ibu kota Kabupaten  : 60  Km  

d. Waktu tempuh     : 2  Jam 

e. Ketersediaan angkutan umum   : Kadang kadang tersedia 

4. Pendidikan 

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM yang 

dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. 

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat 

kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya 
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keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu 

program pemerintah dalam mengetaskan pengangguran dan kemiskinan. 

pendidkan wajibbelajar Sembilan tahun (SD dan SMP) dalam hal kesediaan 

sumber daya manusia (SDM) yang menandahi dan mumpuni, keadaan ini 

merupakan tantangan tersendiri. 

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Mosso tidak terlepas dari 

terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada disamping tentu masalah 

ekonomi dan pandangan hidup masyarakat sarana pendidikan di Desa Mosso baru 

tersedia ditingkat pendidikan dasar tahun (SD dan SMP) sementara untuk 

pendidikan tingkat menengah ke atas berada ditempat lain yang relative jauh. 

Sebenarnya ada solusi yang bias menjadi alternative bagi persoalan rendahnya 

sumber daya manusia (SDM) di Desa Mosso yaitu melalui pelatihan dan kursus 

namun sarana atau lembata ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di desa 

Mosso. 

5. Kesehatan  

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan 

merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. 

Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu 

cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya 

masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya 

jumlah masyarakat yang terserang penyakit ralatif tinggi. Adapun penyakit yang 

sering didertita antara lain malaria, reumatik, asam urat asma dan penyakit system 

otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan 



34 
 

 
 

kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup 

berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya 

disebabakan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat, ini 

tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Mosso secara umum. 

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga cukup tinggi jumlahnya 

tercatat penerita hidrosepalus berjumlah-orang tuna wicara - orang tuna rungu - 

orang tuna netra - orang dan lumpuh-orang data ini menunjukkan masih 

rendahnya kualitas hidup sehat di desa Mosso. 

6. Keadaan Sosial 

Adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang 

lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarkaat untuk menerapkan 

suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik 

lokal Desa Mosso, hal ini tergambar dalam pemilihan Kepala Desa dan pemilihan-

pemelihan lain (pilleg, pilpers, pilkada dan pilgub) yang juga melibatkan warga 

masyakaat Desa secara umum. Jabatan Kepala Desa merupakan jabatan yang 

tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena 

kecerdasan, etos kerja kejujuruan dan kedekatannya dengan warga Desa. Kepala 

Desa biasadiganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan 

maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bias diganti jika ia 

berhalangan tetap. 

Dengan demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat 

berlaku, biasa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kendidat kepala Desa. 

Fenomena ini juga terjadi pada pemelihan Kepala Desa pada tahun 2012. Pada 
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pilihan kepala Desa ini partisip;asi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 85 % 

tercatat ada dua kandidat kepala Desa pada waktu itu yang mengikuti pemelihan 

kepala Desa pilihan Kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Mosso seperti 

acara perayaan Desa. Setelah proses-proses politik selesai, situasi Desa kembali 

berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi Desa berakhir dengan 

kembalinya kehidupan sebagaiman awal mulanya. Masyarakat tidak terus 

menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan 

kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong. 

Walaupun pola kepemimpinan adadi Kepala Desa namun mekanisme 

pengambilan keputusan selalu ada perlibatan masyarkaat baik lewat lembaga 

resmi Desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. 

Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Mosso 

mengedapankan pola kepemimpinan yang demokratasi. Berdasarkan deskripsi 

beberapa fakta diatas dapat dipahami bahwa Desa Mosso mempunyai politik local 

yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan. Mekanisme 

pemilihan kepemimpinan sampai dengan partisipasi masyarakat dalam 

menerapkan system politik demokratis kedalam kehidupan politik local. Tetapi 

terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. 

Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik naisonal dalam 

kehidupan keseharian masyarakat Desa Mosso kurang mempunyai greget, 

terutama yang berkaitan permasalah, kebutuhan dan kepentingan masyarkat secara 

langsung berkaitan dengan letaknya yang berbatasan dengan Desa Pambusuang 

suasana religinya sangat terasa di Desa Mosso dalam hal kegiatan agama islam 



36 
 

 
 

misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial 

kemandaran. Hal ini tergambar dari masih adanya budaya sosial, selamatan, 

tahlilan, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan isis-sisi akulturasi budaya 

islam dan Mandar.Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus 

informasi hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarkat. 

Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya sekaligus tantangan baru 

bersama masyarakat desa Mosso. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah 

mewabah dan menjamur kelembagaan sosila politik, agama dan buaya di Desa 

Mosso tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara 

budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik teapi secara sosiologi  akan 

beresiko menghadirkan keprawanan dan konflik sosial. 

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan 

sosial yang cukup berarti di Desa Mosso. Isu-isu terkait tema ini seperti 

kemiskinan dan bencana alam  sampai pada titik kronis yang membahayakan 

masyarakat dan sosial. 

7. Agama 

Masyarakat yang ada di desa Mosso kecamatan balanipa kabupaten 

polewali mandar memeluk agama Islam  dimana Desa Mosso memiliki empat 

dusun dan terdapat 5 masjid  yaitu: 

a. Dusun Mosso 

b. Dusun NaungLandi 

c. Dusun Pangalloang 

d. Dusun  Ratte. 
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B. Implementasi UU Desa terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam. 

Dengan telah diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(UU Desa) memberikan harapan baru bagi Indonesia, karena desa diharapkan 

dapat meningkatkan roda perekenomian Negara melalui pengelolaan sumber daya 

alam skala desa. Berbeda dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, UU Desa mengembangkan cara pandang yang berbeda dan 

konsep baru terkait tentang desa dan tata kelola desa. UU Desa tersebut 

memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dengan keberagamannya, 

serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem 

ketatanegaraan Republik Indonesia. UU Desa ini menegaskan tentang: a) 

penyelenggaraan pemerintah desa; b) pelaksanaan pembangunan; c) pembinaan 

kemasyarakatan; dan d) pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, 

Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka 

Tunggal Ika. 

Dalam ketentuan UU Desa tersebut, desa mempunyai kewenangan sebagai 

berikut:
34

 kewenangan berdasarkan hak asal-usul diberikan, kewenangan lokal 

berskala desa, kewenangan sesuai tugas pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 

atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan 

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi. Selanjutnya kewenangan yang ada 

pada UU Desa tersebut memberikan landasan bagi desa untuk mengelola dan 

mengatur sumber daya alam skala desa seperti sektor kehutanan, perkebunan, 

pertambangan dan sumber daya alam lainnya, termasuk juga dalam pengelolaan 

                                                           
34 Pasal 19, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Nomor 7 Tahun 2014). 
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sektor wisata skala desa baik yang berada di wilayah pantai maupun wilayah 

pegunungan. Pengaturan sumber daya alam yang tersebar dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan yang masih sangat sentralistik yaitu mengenai 

perizinannya sangat sentralistik, seringkali tumpang tindih dengan peraturan 

perundang-undangan tentang desa sebagaimana diatur dalam UU Desa. 

Dalam UU Desa tersebut memberikan peluang yang cukup signifikan bagi 

desa untuk mengelola sumber daya alam melalui Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDesa) yang di berbagai desa yang ada di Indonesia sudah banyak sekali 

dikembangkan pola tersebut, sehingga desa benar-benar mempunyai kemandirian 

dalam mengelola sumber daya alamnya, terutama sumber daya alam skala desa. 

Di samping pengelolaan sumber daya alam skala desa oleh BUMDesa, dalam UU 

Desa juga memberikan kewenangan bagi desa untuk membuat peraturan 

perundang-undangan skala desa (Perdes) yang dapat dijadikan dasar hukum dalam 

pengelolaan sumber daya alam skala desa. Peluang yang di berikan pemerintah 

pusat harusnya di manfaatkan dengan baik oleh pemerintah desa. Mereka di beri 

kebebasan untuk mengelolah sumber daya alam yang ada tetapi tidak berjalan 

secara maksimal. Seperti yang di katakan oleh Muh Yamin tokoh pemuda (32 

Tahun): 

“Di desa Mosso ini banyak sekali sumber daya alam yang dapat 

dikembangkan oleh pemerintah tetapi tidak dijalankan.  Sebagai contoh Sumber 

daya alam dibidang perkebunan seperti kakao, kemiri, cengkeh, durian dan 

langsat itu tidak dikelola. Padahal jika dikelola dengan baik, desa Mosso ini bisa 

dijadikan destinasi wisata buah jika memasuki musim durian dan langsat. Selain 

itu, pohon aren yang banyak tumbuh di desa di kelola masyarakat untuk dijadikan 

bahan baku gula merah. Potensi-potensi alam tersebut bisa menjadikan 

perekonomian masyarakat desa Mosso menjadi lebih maju daripada sebelumnya 

jika di dukung oleh pemerintah desa melalui keterlibatan Badan Usaha Milik 

Desa.” 
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Tetapi dalam implementasi Undang-Undang Desa tersebut masih kurang 

maksimal sehingga banyak usaha-usaha yang masyarakat yang tidak berkembang. 

Hal tersebut juga di pengaruhi Badan Usaha Milik Desa tidak berjalan maksimal 

dikarenakan ketua BUMDes terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan sampai 

sekarang belum ada penggangtinya. Hal tersebut di ungkapkan oleh Muh Yamin 

tokoh pemuda (32 Tahun): 

Salah satu faktor mengapa BUMDes tidak berjalan maksimal karena 

ketuanya terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, sehingga usaha-usaha yang di 

kelola oleh BUMDes banyak yang terbengkalai dan akhirnya tidak percaya lagi 

kepada BUMDes. Awal mula di bentuknya BUMDes di desa ini, ada beberapa 

usaha yang dikelola seperti pembuatan gula merah, tetapi lama kelamaan usaha 

tersebut terbengkalai karena tidak tidak terurus dengan baik. 

 

Menurut Pasal 18 UU Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di 

bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Selanjutnya Pasal 19 

UU Desa mengatur kewenangan desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak 

asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; 

dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota. 

Berdasarkan kewenangan tersebut, desa mempunyai hak untuk 

melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, 

termasuk sektor kehutanan di desa. Hak desa atas sumber daya alam, juga diatur 

dan dipertegas pada Pasal 371 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah, yaitu bahwa desa mempunyai kewenangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa. Asas-asas pengaturan 

desa sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 huruf a dan b UU Desa 

memiliki dua asas yang sangat penting yaitu
35

: rekognisi, yaitu pengakuan 

terhadap hak asal-usul dan subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala 

lokal dan pengambilan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. 

Dikatakan penting karena kedua asas tersebut selain menjadi dasar bagi asas-asas 

yang lain, kedua asas tersebut juga ditegaskan kembali sebagai kewenangan desa, 

sebagaimana ketentuan Pasal 19 UU Desa. Oleh karena itu maka kedua asas 

tersebut dapat dikatakan sebagai dua asas dalam subtansi UU Desa, dan penting 

untuk dipahami secara khusus. Asas rekognisi ini berkaitan erat dengan definisi 

tentang desa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa, yaitu bahwa 

“desa mengatur dan mengurus berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, 

dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

NKRI.” Rekognisi merupakan asas yang relevan dalam konteks desa sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang eksis dan memiliki hak asal-usul di mana 

masing-masing desa memiliki keragaman sesuai dengan konteksnya.
36

 

Melihat dari kewenangan desa yang diamanatkan undang-undang diatas, 

seharusnya setiap desa dapat memaksimalkan sumber daya alam ataupun potensi-

potensi yang mereka miliki. Impelemtasi dari undang-undang diatas,  di beberapa 

daerah tidak berjalan maksimal. Salah satunya adalah di desa Mosso Kecamatan 

                                                           
35 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dirjen. Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa, Panduan Pelatih: Pelatihan Masyarakat Tentang Advokasi Desa, Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, (2015), hlm. 60. 
36 Ibid., hlm. 67. 
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Balanipa kabupaten Polewali Mandar. Di desa tersebut pengelolaan sumber daya 

alam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak berjalan sebagaimana 

mestinya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan bapak Supri Rasyid (43 

Tahun) selaku kepala desa Mosso. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan 

bapak Supri Rasyid: 

“Dalam implementasi UU desa terkait pengelolaan sumber daya alam di 

desa Mosso unit usaha yang di kelola oleh BUMDes itu seperti gas LPG, 

pulsa terowongan, namun pengelolaan belum maksimal karena kita 

sebagai aparat atau pengelolaan juga mempertimbangkan efekuensi 

kepedagang kecil sehingga pegelola BUMDes belum efektif. Hal ini 

pelaksanaan pengelolaan kegiatan BUMDes kendala yang ada dalam 

kegiatan BUMDes tersebut ialah kurangnya pemahaman pengelolaan dan 

manejemen pengurus dalam mengelola hasil bumi dari tujuan BUMDes. 

 

Dari pernyataan bapak Supri Rasyid diatas, penulis melihat bahwa 

implementasi UU Desa belum berjalan maksimal disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam melalui BUMDes. 

Selain itu, sumber daya manusia yang belum kompeten dalam mengelola 

BUMDes tersebut, menyebabkan kerugian yang dialami pedagang-pedagang 

kecil. Pengelola gagal dalam menjalankan fungsi dari BUMDes, sehingga 

perokonomian masyarakat tidak mengalami peningkatan dan pemerintah sebagai 

pemberi kebijakan juga gagal dalam memberikan kebijakan terhadap pengelola 

sehingga implementasi dari undang-undang ini belum terealisasi sebagaimana 

mestinya. 

Secara umum, salah satu kegagalan peningkatan partisipasi yang terjadi 

selama ini disebabkan oleh: 1) Ketidak mandirian pemerintah desa dari struktur 

pemerintah di atasnya; 2) Praktik pemerintah desa yang belum sepenuhnya bersih 

dan efisien oleh karena matinya kemampuan kontrol masyarakat sehingga 
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memberikan peluang terjadinya penyalah-gunaan wewenang; 3) Ketidak 

berdayaan masyarakat menyelesaikan problem sosial, politik dan ekonominya 

sendiri oleh karena rancunya struktur dan mandulnya fungsi-fungsi kelembagaan 

desa. 

Dalam perspektif pembangunan yang berbasis pada kemampuan lokal, 

sebagaimana dikemukakan Caventa dan Valderama dalam Suhirman (2003) 

bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar masyakarat mampu 

mendayagunakan sumber-sumber lokal yang mereka miliki secara kategoris 

teridiri dari;
37

 

a. Modal manusia yang meliputi jumlah penduduk, skala rumah tangga, 

kondisi pendidikan dan keahlian serta kondisi kesehatan warga. 

b. Modal alam yang meliputi sumber daya tanah, air, hutan, tambang, 

sumberdaya hayati, dan sumber lingkungan hidup. 

c. Modal finansial meliputi sumber sumber keuangan yang ada seperti 

tabungan, pinjaman, subsidi dan sebagainya. 

d. Modal Fisik meliputi infrastruktur dasar yaitu transportasi, perumahan, 

air bersih, sumber energi, komunikasi, peralatan produksi maupun 

sarana yang membantu manusia untuk memperoleh mata pencaharian. 

e. Modal sosial yakni jaringan kekerabatan dan budaya, serta 

keanggotaan dalam kelompok, rasa saling percaya, lembaga 

kemasyarakatan, prnata sosisla dan tradisi yang mendukung, serta 

akses kepada kelembagaan sosial yang sifatnya lebih luas. 

                                                           
37 B. Mujiyadi M, dkk. Profil dan Pemetaan Potensi Masyarakat dalam Rangka 

Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. hlm 7. 
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Di lain pihak, terdapat berbagai macam kendala yang selama ini dihadapi 

oleh masyarakat pedesaan dalam melaksanakan pembangunan antara lain: 

a. Keterbatasan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan potensi 

sumber daya alam yang tersedia. 

b. Keterisolasian dan keterbatasan sarana dan prasarana fisik. 

c. Lemahnya kemampuan kelembagaan terhadap peluang-peluang bisnis 

yang ada jasa dan perdagangan. 

d. Terbatasnya akses masyarakat kepada sumber–sumber kemajuan ekonomi 

yang antara lain meliputi; akses permodalan, akses teknologi produksi, 

akses manajeman usaha, pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada, 

akses informasi pasar dan keberlanjutan usaha-usaha produksi.
38

 

Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan desa yang sejahtera 

terutama dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa adalah melalui 

pembentukan BUMDesa. BUMDesa dapat dijadikan sebagai wadah warga 

setempat dalam melakukan kemandirian dan pemberdayaan desa terhadap sumber 

daya alam skala desa baik dalam bidang pertanian, perikanan, potensi wisata 

pantai dan pegunungan, pertambangan, perkebunan dan sektor sumber daya alam 

lainnya sebab desa dipandang sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum atau 

badan hukum publik juga memiliki kewenangan meskipun tidak luas kewenangan 

yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk 

                                                           
38 Ibid., hlm. 8. 
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mengatur, mengurus, dan bertanggungjawab atas urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat.
39

 

C. Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai Sarana Pendapatan Desa 

maupun sebagai Penghasilan Masyarakat Desa. 

Kemandirian desa saat ini menjadi isu penting yang perlu diperhatikan 

secara lebih serius serta didiskusikan lebih mendalam. Pasalnya, sejak UU Desa 

disahkan, kebijakan utama tersebut adalah dengan adanya alokasi dana desa yang 

diperkirakan berkisar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp. 1 

Milyar per desa. Kebijakan desentralisasi fiskal ke desa ini menunjukkan bentuk 

keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerinta pusat akan prioritas 

peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat. Dana tersebut dapat digunakan sebagai modal 

pembangunan desa melalui BUMDesa sebagaimana ketentuan Pasal 87 s.d. Pasal 

90 UU Desa dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha 

produktif masyarakat desa, termasuk juga dalam pengelolaan sumber daya alam 

skala desa.
40

 

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang 

memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan 

keberhasilan pembangunan. Sebab pemerintah desa memiliki peran yang sangat 

signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa, mengingat lokasi 

                                                           
39 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dirjen. Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa, Panduan Pelatih: Pelatihan Masyarakat Tentang Advokasi Desa, Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, (2015), hlm. 60. hlm. 119. 
40 Fajar Sidik, “Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa”, Yogyakarta: 

Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 19, No. 2, JKAP UGM, November (2015), hlm. 

116. 
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sumber daya alam tersebut secara administratif berada di desa. Tugas utama yang 

diemban oleh pemerintah desa antara lain memberikan pelayanan sosial yang baik 

sehingga membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan 

berkeadilan. 

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif 

merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, 

dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Perkembangan jumlah desa di 

Indonesia meningkat pesat, dari 72.944 desa pada tahun 2012 menjadi 74.093 

desa tahun 2014. Sayangnya jumlah yang selalu meningkat ini tidak diikuti 

dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterisolasian wilayah karena 

keterbatasan akses, baik transportasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, 

maupun permukiman, terutama di desa-desa di kawasan perbatasan, daerah 

tertinggal, dan pulau-pulau kecil terluar, menjadi penyebab tingginya tingkat 

kemiskinan di desa.
41

 

Pengelolaan Sumber Daya Alam skala desa secara normatif memang telah 

dijamin dalam bebagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya yaitu 

pasal 3 ayat 3 Undang-undang dasar 1945, undang-undang no 23 Tahun 2014 

tentang pemerintah daerah, undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, undang-

undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagai mana telah di ubah 

dengan undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan 

pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas 

undang-undang nomor 1 tahun 1999 tentang kehutanan. 

                                                           
41 Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia, (Yogyakarta: FPPD, 2014), hlm. 23. 
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Sumber daya alam pun belum maksimal sehingga pengelolaan belum 

terlalu maksimal untuk sebagaimana yang di perlukan untuk buat usaha rumahan 

bagi orang-orang yang menganggur di desa namun kita selalu mengupayakan 

untuk bisa menemukan sumber daya manusia di desa dengan cara buat lapangan 

kerja. Berikut hasil wawancar bersama Tasmin (28 tahun): 

“Sedangkan kegiatan yang ada di BUMDes di desa Mosso ini  sendiri 

beliau mengatakan kegiatan yang sudah dijalankan yaitu panggung dan 

terowongan yang disewakan kepada masyarakat yang melaksanakan atau 

melakukan acara dan hasil dari sewa tenda terowongan masuk kekas 

BUMDes. Sedangkan mengenai input dan output yang ada di BUMDes 

beliau mengatakan  tidak berjalan efektif sehingga perputaran ekonomi 

masyarakat tidak efesien dalam pengelolaan sumber daya alam juga 

penghasilan masyarakat menoton, sehingga BUMDes ini tidak mampu 

dalam memajukan ekonomi masyarakat desa sehingga banyak orang yang 

menganggur.” 

 

Kegiatan yang sudah berjalan sesuai dengan Implementasi UU Desa yaitu 

adanya penyewahan panggung dan terowongan kepada masyarakat yang 

melaksanakan acara,,baik acara umum maupun acara keluarga dan hasil dari sewa 

tenda terowongan tersebut masuk dalam kekas BUMDes.Sedangkan mengenai 

tentang input dan output yang ada di BUMDes tidak berjalan dengan efektif 

sehingga mengakibatkan perputaran perekonomian masyarakat tidak efesien 

dalam pengelolaan sumber daya alam dan penghasilan masyarakat berkurang 

sehingga BUMDes tidak mampu dalam memajukan masyarakat desa ,dari sinilah 

banyak masyarakat yang mengalami pengangguran. Hasil wawancara dengan 

Hamma Ali (46): 

“Kendala yang ada biasanya ada suka dan tidak dalam pengelolaan hasil 

alam untuk di kelolah BUMDes  mungkin masyarakat belum percaya 

terhadap pengelola, kegiatan BUMDes yang dikelola menurut hamma ali 

yaitu gula pasir dan pulsa. Sementara input dan output terhadap 

perokonomian masyarakat kurang baik dan makin hari biaya hidup makin 
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melunjak tapi untuk pedagang kecil perputaran ekonominya biasa-biasa 

saja. Sedangkan kegiatan yang di jalankan dalam BUMDes menurut 

Informan yaitu kegiatan yang di kelola oleh BUMDes tidak punya hasil 

nyata dimana masyarakat tidak menikmati hasil dari BUMDes”
42

 

 

Kendala yang biasanya terjadi masyarakat yaitu ada suka dan tidaknya 

dalam pengelolaan hasil alam untuk dikelola di BUMDes mungkin rasa kurang 

percayanya terhadap pengelolaan kegiatan BUMDes,seperti gula pasir dan 

pulsa.sementara kegiatan input dan output terhadap perekonomian masyarakat 

kurang efisen,apalagi semakin hari biaya hidup masyarakat semakin melunjak dan 

terkhusus pedagang kecil perputaran ekonominya sudah mencapai rata-rata. 

Kegiatan yang sudah dijalankan diBUMDes masyarakat kurang menikmati hasil 

yang dikelola sehingga banyak yang beranggapan hasil kegiatan BUMDes tidak 

nyata dilingkungan masyarakat. Hasil wawancara Muh Yamin tokoh pemuda (32 

Tahun): 

“Beliau mengatakan implementasi undang-undang  dalam pengelolaan 

BUMDes terkait dengan sumber daya alam yang di kelola BUMDes yaitu 

mengenai perdagangan gula merah dan usaha penjualan pulsa untuk saat 

ini, kegiatan BUMDes tersebut tidak berjalan maksimal atau fasip karena 

ketua BUMDes   terangkat jadi PNS tetap tercamtum namanya di struktur 

organisasi, saat ini ketua BUMDes belum ada pengganti.Sedangkan 

menurut pemanfaatannya sebagai pengelolah kami upayakan untuk 

masyarakat menerima pelayanan yang membantu ketika ingin buat acara 

dan kami buat tenda atau panggung untuk disewakan kemasyarakat 

supaya masyarakat tidak susah payah lagi buah tenda dari alat-alat 

manual.Hal ini juga dikatakan dampak dari hal gula merah pengelola 

BUMDes tidak juga maksimal karena pengambilannya juga tidak terlalu 

tinggi. Tapi sebenarnya ketika pengelola BUMDes mengambil alih pasar 

bisa berdampak kepedagang kecil untuk mematikan pendapatan mereka”. 

 

Pengelolaan BUMDes terkait dengan sumber daya alam yang dikelola 

yaitu mengenai perdagangan gula merah dan usaha penjualan pulsa tidak berjalan 
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dengan maksimal karena ketua BUMDes sudah terangkat jadi PNS,tetapi nama  

masih tetap tercantum distruktur organisasi.Mengenai pemanfaatan sudah 

diupayakan untuk menerima pelayanan masyarakat untuk membantu dalam hal 

acara keluarga yang membutuhkan penyewahan tenda atau panggung.Dan untuk 

penjualan gula merah menimbulkan dampak tidak maksimal karena 

pengambilannya tidak terlalu tinggi, kecuali pengelola BUMDes mengambil alih 

pasar supaya tidak menimbulkan dampak pendapatan bagi pedagang kecil. 

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa secara normatif masyarakat desa memang mempunyai hak 

atas pengelolaan sumber daya alam skala desa dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat desa yang salah satunya dapat dilakukan oleh BUMDes. 

Meskipun secara normatif pengelolaan sumber daya alam skala desa oleh 

BUMDes tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat, namun dalam praktiknya 

masih terdapat permasalahan di lapangan dalam pelaksanaannya, antara lain 

disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 

a. Masih belum semua desa dapat menggali potensi sumber daya 

alamnya, sehingga hanya desa-desa yang sangat inovatif saja yang 

dapat mengelola potensi sumber daya alam skala desa seperti yang 

terdapat di Desa Mosso Kecamtan Balanipa Kabupaten Polewali 

Mandar. 

b. Masih belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota yang hingga saat ini masih banyak yang 

belum membuat Perda terkait BUMDes yang merupakan amanat UU 
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No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya yang mengatur tentang 

pembinaan dan evaluasi terkait penggunaan dana desa sebagai modal 

awal bagi BUMDes. Belum optimalnya pembinaan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota dapat ditunjukkan bahwa masih banyak 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sudah menindaklanjuti 

amanat UU Desa tersebut dengan berbagai Peraturan Daerah. 

c. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Kepala Desa dan perangkat 

desa, terhadap kewenangan desa dalam pengelolaan sumber daya alam 

skala desa yang bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat 

desa juga menjadi kendala tersendiri, terutama ketika penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terkait pemanfaatan 

dana desa yang seringkali bukan dalam rangka mendukung 

pembentukan BUMDes. 

d. Masih terdapat tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait 

kewenangan desa dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa 

oleh BUMDes dalam beberapa peraturan teknis terutama antara Perda 

Kabupaten/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi seperti Peraturan Menteri dan juga tumpang tindih kewenangan 

dalam pembinaan dan evaluasi di daerah mengingat adanya perubahan 

nomenklatur kelembagaan di daerah Kabupaten/Kota. 

Pengelolaan sumber daya alam oleh swasta baik nasional maupun modal 

asing di berbagai wilayah desa seperti di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua 

dan wilayah Indonesia lainnya juga dirasakan masih menjadi permasalahan 
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pengelolaan sumber daya alam skala desa oleh BUMDes, karena seringkali pola 

kemitraan yang dijadikan sebagai kebijakan oleh Pemerintah agar swasta 

bekerjasama dengan BUMDes di wilayah administratif sumber daya alam tersebut 

berada, tidak diikuti dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.
43

 

Penulis juga melihat pengelolaan BUMDes di desa Mosso ini kurangnya 

sosialisasi terhadap pemanfaatan penghasilan yang ada di desa khususnya hasil 

bumi.,seperti halnya penjualan gula merah yang mayoritas mata pencaharian 

masyarakat desa Mosso. Dari hasil wawancara penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa: Dengan melihat pengelolaan BUMDes yang ada desa Mosso  BUMDes 

kurang jelih melihat tujuan pengadaan BUMDes sebagaimana ada lima (3) poin 

BUMDes yaitu: 

a. Mengurangi angka pengguran di desa. 

b. Meningkatkan peluang usaha bagi Masyarakat. 

c. Membuka  kesempatan masyarakat  untuk investasi sebagai sumber  

pendapatan asli desa.  

Penulis melihat pemerintah setempat gagal dalam pengelola BUMDes 

dengan kurangnya sosialisasi sumber daya manusia dan gagal dalam menjalankan 

fungsi dari BUMDes, sehingga perokonomian masyarakat tidak mengalami 

peningkatan dan pemerintah sebagai pemberi kebijakan juga gagal dalam 

memberikan kebijakan terhadap pengelola sehingga implementasi dari undang-

undang ini belum terealisasi sebagaimana mestinya. Padahal ada beberapa sumber 

                                                           
43  Agus Surono. Peranan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa oleh 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Jurnal 

RechtsVinding. (Vol 6, No 3, Desember 2017). Hlm.475. 
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daya alam yang dapat dikelola oleh masyarakat untuk menumbuhkan 

perekonomian desa. 

Sebagai contoh sumber daya alam di bidang perkebunan yang dapat 

dikelola masyarakat seperti kakao, kemiri dan cengkeh. Desa Mosso juga 

merupakan penghasil buah Durian dan Langsat. Jika sumber daya alam ini bisa di 

kelolah dengan baik tentunya memberi dampak positif terhadap masyarakat. Desa 

Mosso bisa dijadikan sebagai tempat destinasi wisata buah setiap tahunnya jika 

pemerintah desa membantu dalam menjaga kualitas buah dan membantu dalam 

proses pemasaran mayarakat desa. Selain itu, sumber daya alam yang lainnya 

adalah gula merah. Pohon aren yang banyak tumbuh di desa tersebut bisa 

dijadikan sebagai desa penghasil gula merah. 

Sumber daya alam yang ada di Desa Mosso memang tidak sebesar yang 

ada di daerah lain yang memiliki sumber daya alam mineral seperti Moroali, 

Kalimantan dan Papua, tetapi jika potensi tersebut dimanfaatkan dengan baik akan 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Mosso. 

Pada awal mula berdirinya BUMDes di desa Mosso, ada beberapa potensi 

yang sudah dikelola seperti pembuatan gula merah. Tetapi seiring berjalannya 

waktu, usaha-usaha tersebut terbengkalai karena ketua BUMDes setempat 

terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan belum digantikan. Hal tersebut 

berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat desa Mosso terhadap BUMDes 

sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada lembaga tersebut dalam 

pengembangan usaha-usaha milik rakyat. Peran pemerintah Desa juga di butuhkan 

dalam menyelesaikan persoalan ini untuk membangun kembali kepercayaan 
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masyarakat terhadap lembaga tersebut tetapi pada kenyataannya, sampai sekarang 

BUMDes tersebut belum memiliki kepengurusan yang jelas. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penilitian tersebut,maka hal ini penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mengetahui  implementasi Undang-Undang Desa Terkait Pengelolaan 

Sumber Daya Alam.yang ada di Desa Mosso ternyata pengelola gagal 

dalam menjalankan fungsi dari BUMDes, sehingga perokonomian 

masyarakat tidak mengalami peningkatan dan pemerintah sebagai pemberi 

kebijakan juga gagal dalam memberikan kebijakan terhadap pengelola 

sehingga implementasi dari undang-undang ini belum terealisasi 

sebagaimana mestinya. 

2. Mengetahui potensi Sumber Daya Alam yang  ada di desa Mosso  sebagai 

Sarana Pendapatan Desa maupun sebagai Penghasilan Masyarakat Desa. 

Adapun sumber daya alam di bidang perkebunan yang dapat dikelola 

masyarakat seperti kakao, kemiri dan cengkeh. Desa Mosso juga 

merupakan penghasil buah Durian dan Langsat. Jika sumber daya alam ini 

bisa di kelolah dengan baik tentunya memberi dampak positif terhadap 

masyarakat. Desa Mosso bisa dijadikan sebagai tempat destinasi wisata 

buah setiap tahunnya jika pemerintah desa membantu dalam menjaga 

kualitas buah dan membantu dalam proses pemasaran mayarakat desa. 

Selain itu, sumber daya alam yang lainnya adalah gula merah. Pohon aren 



54 
 

 
 

yang banyak tumbuh di desa tersebut bisa dijadikan sebagai desa penghasil 

gula merah. Pada awal mula berdirinya BUMDes di desa Mosso, ada 

beberapa potensi yang sudah dikelola seperti pembuatan gula merah. 

Tetapi seiring berjalannya waktu, usaha-usaha tersebut terbengkalai karena 

ketua BUMDes setempat terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan 

belum digantikan. Hal tersebut berdampak pada tingkat kepercayaan 

masyarakat desa Mosso terhadap BUMDes sehingga masyarakat tidak lagi 

bergantung pada lembaga tersebut dalam pengembangan usaha-usaha 

milik rakyat. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah penyusun mengemukakan kesimpulan diatas,maka penyusun dapat 

mengambil implikasi yaitu karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh penulis,ternyata implementasi UU Desa Terkait Pengelolaan Sumber Daya 

Alam.di Desa Mosso pengelolaannya belum maksimal karena masih 

mempertimbangkan efekuensi kepedagang kecil sehingga pengelola BUMDes 

belum efektif.Hal ini kendala pelaksanaan pengelolaan kegiatan BUMDes adalah 

kurangnya pemahaman pengelolaan dan manejemen pengurus dalam mengelola 

hasil bumi dari tujuan BUMDes dan  Sumber Daya Alam Sebagai Sarana 

Pendapatan Desa Maupun Sebagai Penghasilan Masyarakat Desa. 
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