
 

 

REKAYASA SOSIAL UNTUK MENGATASI DEPENDANT MENTALITY 

MASYARAKAT TERHADAP BANTUAN PEMERINTAH DI DESA 

BONTOMINASA KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN 

BULUKUMBA 

 

 

 

 

 

 

Skripsi 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar 

Sarjana Sosial Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam 

pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Alauddin Makassar  

 

 

Oleh: 

 

GITA LESTARI BAHTI 

NIM: 50300118074 

 

 

 

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2022



 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Mahasiswa yang bertanda tangan di  bawah ini: 

Nama : Gita Lestari Bahti 

Nim : 50300118074 

Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba 01 April 2001 

Jurusan : Pengambangan Masyarakat Islam 

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi 

Alamat : Balangriri  Desa  Bontominasa  Kecamatan Bulukumpa 

   Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan 

Judul : Rekayasa Sosial untuk Mengatasi Dependant Mentality 

   Masyarakat  terhadap   Bantuan   Pemerintah   di   Desa 

   Bontominasa    Kecamatan     Bulukumpa     Kabupaten 

   Bulukumba 

Menyatakan dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di 

bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun 

sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, 

plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi 

ini beserta dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.  

 

            

Gowa, 24 Agustus 2022 

  Penyusun, 

 

 

 

 

  Gita Lestari Bahti 

  NIM: 50300118074  





 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji hanya milik Allah swt. Karena 

berkat rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis dalam 

menyusun skripsi ini hingga selesai. Sholawat dan salam senantiasa penulis 

haturkan kepada sang revolusioner sejati, Rasulullah Muhammad Shallallahu 

Alaihi Wasallam beserta keluarga, dan para sahabatnya. Karena beliaulah yang 

menjadi perantara Tuhan untuk mengangkat derajat perempuan, sehingga 

perempuan bisa merasakan kebahagiaan seperti saat ini, khususnya mengenyam 

pendidikan. Dalam menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas akhir dari 

perkuliahan ini dapat penulis rampungkan sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (SI) 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 

Dengan rampungnya skripsi ini, besar harapan penulis agar skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi para pembaca. Ucapan maaf dan terima kasih yang tidak 

terhingga atas partisipasi para pihak yang telah berjasa membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini.  

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan, dukungan serta doa yang dipanjatkan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada: 

1. Prof. Hamdan, M.A., Ph.D Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. 

Mardan, M.Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan 

Lembaga, Dr. Wahyuddin M.Hum. Wakil Rektor Bidang Administrasi 

Umum dan Perencanaan Keuangan, Prof. Dr. Darussalam M.Ag. Wakil 

Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Dr. H. Kamaluddin 

Abunawas, M.Ag Wakil Rektor Bidang Kerjasama, yang telah 



 

v 
 

menyediakan fasilitas belajar sehingga peneliti dapat mengikuti kuliah 

dengan baik.  

2. Dr. Firdaus, M.Ag, selaku Dekan beserta wakil dekan I Dr. Irwan 

Misbach., M.Si, Wakil dekan II Dr. Hj Nurlaelah Abbas, Lc , MA dan 

Wakil dekan III Dr. Irwanti Said., M.Pd beserta jajaran staf Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

3. Prof. Dr. H. Hasaruddin, M.Ag dan Dr. Sakaruddin Mandjarreki, S.Sos, 

M.Si Ketua dan Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, yang 

telah memberikan fasilitas, bimbingan, dukungan, semangat dan motivasi 

yang luar biasa selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 

4. Prof. Dr. H. Hasaruddin, M.Ag dan Dr. Sakaruddin Mandjarreki, S.Sos, 

M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam, yang telah memberikan fasilitas, bimbingan, dukungan, semangat 

dan motivasi yang luar biasa selama peneliti menempuh pendidikan di 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 

5. Prof. Dr. H. Mustari Mustafa, M.Pd dan Dr. Syamsidar, M.Ag selaku 

selaku Dosen Penguji I dan Dosen Penguji II penulis yang memberikan 

kritik dan saran yang sangat membangun dalam penyusunan tugas akhir. 

6. Suharyadi S.HI,. MH , selaku staf jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama penulis 

menempuh pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Alauddin Makassar hingga pada tahap ini. 

7. Seluruh dosen dan staf Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Alauddin Makassar.  

8. Ucapan terima kasih kepada aparat sipil daerah dan warga Desa 

Bontominasa yang telah memberikan bahan penelitian dan informasi 

kepada peneliti. 

9. Teristimewa juga untuk Saudariku, Gita Kartika Bahti, Gita Pertiwi Bahti,  

Qaira Afia Bahti dan Qiana Alisha Bahti yang telah memberikan bantuan, 

semangat dan dukungan selama ini. 



 

vi 
 

10. Terima kasih kepada seluruh kader Himpunan Mahasiswa Islam 

khususnya Komisariat Dakwah dan Komunikasi Cabang Gowa Raya yang 

telah banyak memberikan bantuan, masukan dan semangat selama penulis 

mengenyam pendidikan hingga pada tahap ini. 

11. Masyarakat PMI Kessos, khususnya para presidium periode 2021 yang 

selalu memberikan dukungan dan semangat. 

12. Teman-teman selama penulis menempuh pendidikan di UIN Alauddin 

Makassar khususnya Irnawati, Gita Berliana, Selaoktaviani Syam, Haerani 

S, dan Andi Ulul Asmi. 

13. Teman-teman  seperjuangan  di  KKN 67  di  desa Salohe Kecamatan 

Sinjai Timur Kabupaten Bulukumba  yang  telah  memberikan dukungan 

kepada penulis. 

14. Serta semua pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuannya 

tanpa pamrih. 

15. Kedua orang tua Ayah saya Bahar dan Ibu Nurwati, S.Pdi terima kasih 

atas semua dukungan, sumber inspirasi, kasih sayang, segala pengorbanan, 

kesabaran, serta doa restu yang diberikan kepada penulis di setiap langkah 

ini, kiranya amanah yang diberikan kepada penulis tidak tersia-siakan dan 

memberikan yang terbaik  

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Besar harapan penulis skripsi ini 

dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penulisan ini terdapat banyak 

ketidak sempurnaan. Olehnya, penulis menerima kritik dan saran pembaca sebagai 

acuan penulis agar lebih baik lagi di penulisan selanjutnya.  

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.  

Gowa, 24 Agustus 2022 

  Penyusun, 

 

 

 

 

  Gita Lestari Bahti 

  NIM: 50300118074  



 

vii 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ...................................................................................              i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....................................................           ii 

KATA PENGANTAR .................................................................................          iii 

DAFTAR ISI ................................................................................................            vi 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ........................................         vii 

ABSTRAK ...................................................................................................          xii 

BAB I     PENDAHULUAN .......................................................................        1-9 

A. Latar Belakang Masalah .........................................................             1 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ....................................             5 

C. Rumusan Masalah...................................................................             6 

D. Kajian Pustaka ........................................................................             6 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................             8 

BAB II TINJAUN TEORITIS ....................................................................     10-21 

A. Kemiskinan dan Model Pemberian Bantuan Pemerintah 

terhadap Masyarakat Miskin ..................................................           10 

B. Dependant Mentality : Residu Pembangunan ........................           14 

C. Model Rekayasa Sosial untuk Mengatasi Dependant 

Mentality .................................................................................           16 

BAB III   METODE PENELITIAN ............................................................     22-30 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ...................................................           22 

B. Pendekatan Penelitian ...........................................................           24 

C. Sumber Data .........................................................................           25 

D. Informan Penelitian ...............................................................           26 

E. Metode Pengumpulan Data ...................................................           27 

F. Instrumen Penelitian .............................................................           28 

G. Teknik Analisis Data ............................................................           28 

BAB IV REKAYASA SOSIAL UNTUK MENGATASI DEPENDANT 

MENTALITY MASYARAKAT TERHADAP BANTUAN 

PEMERINTAH DI DESA BONTOMINASA KECAMATAN 

BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA .......................     31-60 

A. Gambaran Umum Kabupaten  Bulukumba ...........................          31 

B. Deskripsi Khusus Desa Bontominasa ...................................          38 

C. Model Rekayasa Sosial untuk Mengatasi Dependant 

Mentality pada Masyarakat terhadap Bantuan Pemerintah 

di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba .....................................................................................  41 



 

viii 
 

D. Model Pemberian Bantuan Pemerintah terhadap Masyarakat 

Miskin di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba ..............................................................................        49 

E. Dampak Pemberian Bantuan terhadap Terjadinya Dependant 

Mentality pada Masyarakat di Desa Bontominasa Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ........................................        54 

BAB V    PENUTUP ...................................................................................... 61-62 

A. Kesimpulan .............................................................................        61 

B. Implikasi Penelitian .................................................................        62 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................        63 

LAMPIRAN ...................................................................................................        72 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .......................................................................        88 

 

  



 

ix 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 4.1 Pembagian Luas Wilayah Kecamatan (Km3) Kabupaten 

 Bulukumba Sulawesi Selatan .................................................          34 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 ....          36 

Tabel 4.3 Rincian Jenis Lahan Desa Bontominasa.................................          39  



 

x 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan  

Huruf Arab  Nama  Huruf Latin  Nama 

 Alif  tidak dilambangkan  tidak dilambangkan ا 

 Ba  b  Be ب 

 Ta  t  Te ت 

 Sa  s  es (dengan titik di atas) ث 

 Jim  j  Je ج 

 Ha  h  ha (dengan titik di ح 

bawah) 

 Kha  kh  ka dan ha خ 

 Dal  d  De د 

 Zal  z  zet (dengan titik di atas) ذ 

 Ra  r  Er ر 

 Zai  z  Zet ز 

 Sin  s  Es س 

 Syin  sy  es dan ye ش 

 Sad  s  es (dengan titik di ص 

bawah) 
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 Dad  d  de (dengan titik di ض 

bawah) 

 Ta  t  te (dengan titik di ط 

bawah) 

 Za  z  zet (dengan titik di ظ 

bawah) 

 ain  „  apostrop terbalik„ ع 

 Gain  g  Ge غ 

 Fa  f  Ef ف 

 Qaf  q  Qi ق 

 Kaf  k  Ka ك 

 Lam  l  El ل 

 Mim  m  Em م 

 Nun  n  En ن 

 Wau  w  We و 

 Ha  h  Ha ه 

 hamzah  ,  Apostop ء 

 Ya  y  Ye ي 

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

tanda apapun. Jika terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal   

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  



 

xii 
 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda  Nama  Huruf Latin       Nama  

  Fathah  a             A ـ 

  Kasrah  i             I ـ  

  Dammah  u             U ـُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat, dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :  

Tanda  Nama  Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ي 

 fathah dan wau Au a dan u ك 

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :  

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 ..ا|   ي ...
fathah dan alif atau 

ya 
a 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan ya i ي
i dan garis di 

atas 

 dammah dan wau u و  
u dan garis di 

atas 
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4. Ta  Marbutah  

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

atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapatkan harakat sukun 

transliterasinya adalah [h].   

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

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

ta’marbutah itu transliterasinya dengan [h].  

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّ  ّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf )ی) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.  

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال)  

(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung mengaitkannya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatas (-).  

7. Hamzah   

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

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

 



 

xiv 
 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

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

Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (هللا)  

Kata “Allah” didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudafi ilaihi (frase nominal), ditransliterasikan tanpa huruf 

hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah 

di translitersi dengan huruf [t].  

10. Huruf Kapital   

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

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

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

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

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

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-. baik ketika ia ditulis dalam teks 

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

Nama :  Gita Lestari Bahti 

Nim :  50300118074 

Judul :  Rekayasa Sosial Untuk Mengatasi Dependant Mentality Masyarakat 

Terhadap Bantuan Pemerintah Di Desa Bontominasa Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba 

 Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pemaparan rekayasa sosial 

mengatasi mentalitas tergantung masyarakat terhadap bantuan pemerintah menjadi 

mentalitas tidak tergantung di  Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba. Kemudian diuraikan ke dalam beberapa sub masalah, 

yaitu: 1) Bagaimana model rekayasa sosial untuk mengatasi mentalitas tergantung 

pada masyarakat terhadap bantuan pemerintah di Desa Bontominasa Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba? 2) Bagaimana model pemberian bantuan 

pemerintah terhadap masyarakat miskin di Desa Bontominasa Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba? 3) Bagaimana dampak pemberian bantuan 

terhadap terjadinya Mentalitas Tergantung pada masyarakat di Desa Bontominasa 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba? 

Tujuan penelitian ini untuk bagaimana menemukan rekayasa sosial untuk 

mengubah sifat mentalitas tergantung masyarakat menjadi sifat yang tidak 

bergantung terhadap bantuan pemerintah. 

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan 

menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan sosiologi. 

Selanjutnya, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

Untuk pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Kemudian teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga 

tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data (display data) dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Beberapa rekayasa sosial yang 

dapat dilakukan dalam mengatasi mentalitas tergantung masyarakat terhadap 

bantuan pemerintah adalah mengubah paradigma berpikir masyarakat tentang sifat 

bantuan dan meningkatkan kapasitas masyarakat (capacity building) melalui 

training motivasi, pelatihan kerja, dan menghidupkan semangat kewirausahaan. 2) 

Sebelum menerima bantuan pemerintah, perlu melalui beberapa tahap terlebih 

dahulu 3) Bantuan pemerintah sebagai solusi dalam pengentasan kemiskinan tidak 

hanya memberikan dampak positif kepada masyarakat, tetapi juga memberikan 

dampak negatif. 

Implikasi penelitian ini adalah diperlukan kolaborasi yang baik antara 

pemerintah dan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan Perlu kiranya ada 

suara dari masyarakat agar program yang dilakukan bersumber dan untuk 

masyarakat dan kondisi masyarakat yang pasif terhadap program pemerintah perlu 

diaktifkan, sebab program yang dibuat tersebut adalah untuk masyarakat itu 

sendiri. Stigma buruk masyarakat terhadap pemerintah perlu dikurangi agar 

terwujudnya masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menjelaskan 

mengenai tujuan dari bangsa Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; 

mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal itu 

merupakan amanat dalam hal pembangunan di Indonesia. Pembangunan ini 

mengupayakan peningkatan semua segi kehidupan bangsa, dapat berupa 

pembangunan fisik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan dan dapat pula 

berupa pembangunan ideologi1. Salah satu fokus perhatian pembangunan baik 

sosial maupun ekonomi lebih mengarah pada upaya pengurangan angka 

kemiskinan ataupun program pengentasan kemiskinan. 

Menurut para ahli, kemiskinan itu bersifat multidimensional.  Artinya, 

karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan memiliki 

banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek 

primer  yang  berupa  miskin  aset,  organisasi  sosial  politik  dan  pengetahuan 

serta  keterampilan;  dan  aspek  sekunder  yang  berupa  miskin  akan  jaringan 

sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan 

tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang 

sehat,  perawatan  kesehatan  yang  kurang  baik,  dan  tingkat  pendidikan  yang 

rendah2. 

Konsepsi kemiskinan yang multidimensional ini kiranya lebih tepat jika 

digunakan sebagai pisau analisis dalam mendefinisikan kemiskinan dan 

merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan di Indonesia.3 

 
1 Isbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunitas : Pengambangan Masyarakat sebagai 

upaya Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 43 
2 Lincolin Arsyat, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2016), h. 

299 
3Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Cet. III; Bandung: PT 

Refika Aditama, 2009), h. 133  
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Kemiskinan tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga di 

pedesaan. Masalah kemiskinan di pedesaan dipengaruhi oleh beberapa hal 

diantaranya adalah tidak adanya faktor  produksi  sendiri,  seperti  tanah  yang  

cukup,  modal  dan keterampilan.  Selain  itu,  pada  umumnya  mereka  tidak  

mempunyai kemungkinan  untuk  memperoleh  aset  produksi  dengan  kekuatan  

sendiri. Pendapatan  yang  diperoleh  tidak  cukup  untuk  memperoleh  tanah  

garapan ataupun modal usaha4. 

Kemiskinan yang ada selama ini juga tidak lepas dari kurangnya 

partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang seringkali dianggap sebagai 

bagian yang tidak terlepas dari upaya pembangunan masyarakat menjadi hal yang 

sangat penting, hal ini juga dijelaskan dalam undang-undang nomor 11 tahun 

2009 pasal 38 yaitu masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat5 

Kemiskinan  merupakan  salah  satu  permasalahan  masyarakat  yang 

harus segera diselesaikan. Perkembangan kemiskinan selalu menjadi polemik 

masyarakat  di  berbagai  daerah.  Di  Indonesia,  telah  banyak  usaha  yang 

dilakukan  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  menyelesaikan  permasalahan 

kemiskinan.  Ditengah  fenomena  kemiskinan  di  Indonesia  tersebut,  agama 

Islam selalu mengajak untuk saling berbagi dan bersedekah karena memiliki 

banyak  manfaat.  Dari  pihak  yang  memiliki  kemampuan  lebih  diberikan 

kepada  pihak  yang  kurang  mampu.  Tujuan  tertinggi  mengharapkan  Ridho 

Allah SWT, juga  sebagai tindakan untuk mengasah kepekaan sosial terhadap 

sesama.  

Etos  kerja  yang  disiplin  dan  semangat  yang  tinggi   juga  memiliki 

peranan  yang  penting  dalam  mengentaskan  kemiskinan.  Al-Quran   tidak  

memberi peluang bagi seseorang   untuk   menganggur dan bermalas-malasan.  

Dalam keberhasilan seorang muslim baik dalam bidang bisnis maupun 

dalam pekerjaan  terkait  erat  ketaatan  agama  dan  dukungan  beberapa  faktor  

 
4 Hadi Prayitno dan Budi Santoso,  Ekonomi Pembangunan,  (Jakarta, Ghalia Indonesia, 

1996), h. 205 
5 Adi  Fahruddin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (bandung: PT Refika Aditama, 2012), 

h.131 
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lain  seperti  struktur  sosial  politik  masyarakat.  Agama  memiliki  peran  

penting  dalam  proses  pembaharuan  pemikiran  yang  mengarahkan  perilaku  

ekonomi pebisnis  muslim  di  satu  pihak  dan  mempengaruhi  cara  penduduk  

menerima  bisnis sebagai bagian dari kehidupan mereka 

Untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan 

oleh pemerintah. Selain itu, upaya agar masyarakat miskin hidupnya tidak melarat 

juga telah diupayakan. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah tersebut jika 

ditinjau dari sisi berbeda malah membuat masyarakat menjadi semakin dan atau 

tetap miskin. Berdasarkan paradigma pembangunan nasional, pada masa 

pemerintahan Soeharto di Indonesia yang diwujudkan dalam Kabinet 

Pembangunan mewujudkan strategi pembangunan yang disebut Pembangunan 

Lima Tahun (PeLiTa). Pelita ini sudah ada sejak Kabinet Pembangunan I 

dibentuk, yakni pada tahun 1968. Tujuan diselenggarakannya Pelita I itu sendiri 

adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-

dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya. Dimana sasarannya adalah 

pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan 

kerja, dan kesejahteraan rohani. Kabinet Pembangunan ini bertahan hingga 

Kabinet Pembangunan VII. Catur Krida Kabinet Pembangunan VII sendiri salah 

satunya adalah Trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yakni stabilitas 

nasional, pertumbuhan dan pemerataan, sebagai landasan kebijaksanaan 

pembangunan yang sudah teruji selama ini dan telah kita laksanakan. Karena 

adanya Trilogi pembangunan ini maka pemerintahan saat itu menjadi sangat kaku 

atau tidak elastis sebab, masyarakat dijadikan sebagai objek. Sehingga, tidak ada 

ruang untuk masyarakat untuk mandiri atau bergerak bebas sebab segalanya telah 

diatur oleh pemerintah, masyarakat hanya menjalankan atau biasa disebut top 

down planning. 

Menurut Badan Pusat Statistik perkembangan tingkat kemiskinan di 

Kabupaten Bulukumba dari tahun 2016 hingga tahun 2020 memiliki tren 

menurun. Penurunan terbesar terjadi pada periode 2017-2019 yakni sebesar 1,85 

persen pada tahun 2018 dan sebesar 0,76 persen pada tahun 2019. Sementara itu, 

kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2021 
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disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sehingga 

mempengaruhi kondisi perekonomian wilayah-wilayah di dalamnya tidak 

terkecuali di Kabupaten Bulukumba. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten 

Bulukumba pada Maret 2021 mencapai 31,31 ribu orang. Dibandingkan Maret 

2020, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,31 ribu orang. Sementara 

itu jika ditinjau dari sisi persentase, persentase penduduk miskin di Kabupaten 

Bulukumba pada Maret 2021 tercatat sebesar 7,43 persen. Angka ini menjadikan 

Bulukumba sebagai kabupaten/kota dengan peringkat keenam terendah di 

Provinsi Sulawesi Selatan.6 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Bontominasa, maka 

diperoleh fakta bahwa angka kemiskinan di Desa Bontominasa berjumlah 300 

Kartu Keluarga. Dan observasi awal yang dilakukan peneliti memperoleh 

informasi bahwa di desa Bontominasa ada bantuan pemerintah yang terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu bantuan dari Desa dan bantuan dari pemerintah yang 

disalurkan melalui perantara desa. Namun jika ditinjau dari data yang diperoleh 

angka kemiskinan yang ada tidak mengalami penurunan. Berdasarkan observasi 

langsung peneliti maka persepsi awal yang diperolah adalah kemiskinan yang ada, 

telah mendarah daging di masyarakat sehingga membuat mereka enggan keluar 

dari kemiskinan tersebut. Berbagai pengaruh baik internal maupun eksternal 

masyarakat membuat kemiskinan tidak pernah lepas dari masyarakat. Termasuk 

adanya pemberian bantuan tersebut. Hal tersebut menyebabkan masyarakat 

memiliki dependent mentality. Dari latar belakang tersebut penulis mengambil 

judul Rekayasa Sosial Untuk Mengatasi Dependant Mentality Masyarakat 

Terhadap Bantuan Pemerintah Di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup 

yang akan diteliti. Olehnya itu pada rencana penelitian ini, peneliti 

memfokuskan pada pemaparan rekayasa sosial mengatasi dependant 

 
6 Badan Pusat Statustik (23 Februari 2021) 
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mentality masyarakat terhadap bantuan pemerintah menjadi independent 

mentality di  Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian pada judul di atas, dapat dideskripsikan 

berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekatan dari segi 

rekayasa sosial mengatasi dependant mentality masyarakat terhadap 

bantuan pemerintah menjadi independent mentality di  Desa Bontominasa 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, maka penulis memberikan 

deskripsi fokus sebagai berikut: 

a) Rekayasa sosial merupakan metode untuk menciptakan keadaan yang dimulai 

dengan memperbaiki paradigma atau cara pandang dan pikiran menuju 

perubahan. 

b) Dependant mentality adalah keadaan dimana seseorang tergantung dengan 

suatu hal yang membuatnya enggan untuk berusaha.   

c) Bantuan pemerintah merupakan pertolongan atau sokongan yang dilakukan 

oleh pemerintah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut di atas, maka 

dikemukakan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana model rekayasa sosial untuk mengatasi dependant mentality 

pada masyarakat terhadap bantuan pemerintah di Desa Bontominasa 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana model pemberian bantuan pemerintah terhadap masyarakat 

miskin di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba? 

3. Bagaimana dampak pemberian bantuan terhadap terjadinya dependant 

mentality pada masyarakat di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba? 
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D. Kajian Pustaka 

Sebatas pengetahuan peneliti, pembahasan mengenai rekayasa sosial untuk 

mengatasi dependant mentality masyarakat terhadap bantuan pemerintah belum 

banyak dibahas sebagai karya ilmiah secara mendalam, khususnya pada jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, peneliti 

menemukan beberapa literatur  dari  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  

judul  penelitian  yang  dilakukan  dan  dapat  menjadi  penunjang  dalam  

menyelesaikan  skripsi  ini  antara lain sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis Muhammad Sujarwo jurusan Aqidah dan Filsafat 

Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri 

Surakarta tahun 2017 yang berjudul “Konsep Rekayasa Sosial Islam 

Mansour Fakih Dalam Mengatasi Kemiskinan”. Hasil penelitian ini adalah  

pemikiran  Mansour  Fakih merupakan  salah  satu  konsep  rekayasa  

sosial  yang  dapat  dijadikan  sebagai kontribusi dalam mengatasi 

kemiskinan. Pemikiran Rekayasa Sosial Mansour Fakih berfokus pada 

transformasi gender, pendidikan populer, memanusiakan kaum difabel, 

menuju masyarakat sipil. Oleh  karena  itu,  proses  pembebasan  tidak  

pernah  terlepas  dari  sistem dan  struktur  sosial,  yakni  konteks  sosial  

yang  menjadi  penyebab  atau  yang menyumbangkan  proses 

dehumanisasi dan keterasingan  pada  waktu pendidikan  diselenggarakan. 

Pembebasan  yang  bersifat  kaku  dan  ekploitatif terhadap rakyat, 

menjadi pola masyarakat sipil yang kritis dan dinamis.7 Penelitian ini 

memiliki persamaan dengan penulis yaitu membahas mengenai bagaimana 

menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan rekayasa sosial dalam 

menyelesaikan masalah. Namun yang menjadi perbedaan adalah penelitian 

ini menggunakan konsep rekayasa sosial islam Mansour Fakih untuk 

mengatasi masalah kemiskinan sementara peneliti menggunakan konsep 

rekayasa sosial yang dibuat berdasarkan masalah yang sedang dihadapi 

masyarakat, yakni dependant mentality. 

 
7 Muhammad Sujarwo, “Konsep Rekayasa Sosial Islam Mansour Fakih dalam Mengatasi 

Kemiskinan”, Skripsi (Surakarta: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam 

Surakarta, 2017), h. 60 
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2. Skripsi yang ditulis Kusmiyati jurusan Pengembangan Masyarakat Islam 

Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008 yang 

berjudul “Rekayasa Sosial untuk pengentasan Kemiskinan dalam Konteks 

Dakwah Islamiyah di Indonesia (Studi atas Pemikiran Jalaluddin 

Rakhmat)”. Hasil penelitian ini adalah relevansi antara konteks dakwah 

Islamiyah di Indonesia dengan konsep rekayasa sosial untuk pengentasan 

kemiskinan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu 

membahas mengenai bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan 

menggunakan rekayasa sosial dalam menyelesaikan masalah. Namun yang 

menjadi perbedaan adalah penelitian ini menggunakan konsep rekayasa 

sosial dalam konteks dakwah yang mengacu pada pemikiran Jalaluddin 

Rakhmat untuk mengatasi masalah kemiskinan sementara peneliti 

menggunakan konsep rekayasa sosial yang dibuat berdasarkan masalah 

yang sedang dihadapi masyarakat, yakni dependant mentality. 

3. Skripsi yang ditulis Muhammad Habibi Miftakhul Marwa program studi 

Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

tahun 2013 yang berjudul “Hukum Islam sebagai Rekayasa Sosial untuk 

Pengentasan Kemiskinan (Studi Pemikiran Yunus dan Implementasinya di 

Grameen Bank Bangladesh)”. Penelitian ini membahas mengenai 

pemikiran  Muhammad Yunus tentang hukum kredit, bagi hasil, bisnis 

sosial dan investasi sebagai rekayasa sosial dalam pengentasan 

kemiskinan. Selain itu juga membahas mengenai implementasi pemikiran 

Muhammad Yunus dalam oprasional Grameen dan perusahaan kelompok 

Grameen untuk pengentasan kemiskinan. Dan kerangka syari’ah mengenai 

pemikiran Muhammad Yunus dan implementasinya dalam operasional 

Grameen Bank dan perusahaan kelompok Grameen8. Adapun yang 

menjadi persamaan dari penelitian ini adalah, keduanya membahas 

mengenai bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan 

 
8 Dr. H. Hamimim Ilyas, M. Ag., Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., " Hukum Islam sebagai 

Rekayasa Sosial untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Pemikiran Yunus dan Implementasinya di 

Grameen Bank Bangladesh)”, Skripsi (Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), h. 10 
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rekayasa sosial dalam menyelesaikan masalah. Namun yang menjadi 

perbedaan adalah penelitian ini mengkaji pemikiran Muhammad Yunus 

dan implementasinya di Grameen Bank Bangladesh, sementara peneliti 

tidak memfokuskan pada kajian dari pemikiran tokoh tertentu, melainkan 

membuatnya secara umum yang berdasarkan masalah yang sedang 

dihadapi masyarakat, yakni dependant mentality. 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang diperoleh dari rencana pelaksanaan penelitian ini 

adalah: 

a) Untuk mengetahui model rekayasa sosial untuk mengatasi dependant 

mentality pada masyarakat terhadap bantuan pemerintah di Desa 

Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba 

b) Untuk mengetahui model pemberian bantuan pemerintah terhadap masyarakat 

miskin di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba 

c) Untuk mengetahui dampak pemberian bantuan terhadap terjadinya dependant 

mentality pada masyarakat di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba 

2. Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan yang diperoleh dari rencana pelaksanaan peneliti ini sebagai 

berikut: 

a) Kegunaan Teoritis 

1) Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan jurusan Pengembangan 

Masyarakat Islam untuk pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang 

akan datang. 

2) Untuk menambah wawasan pemikiran tentang rekayasa sosial untuk 

mengatasi dependant mentality masyarakat terhadap bantuan pemerintah di   

Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

b) Kegunaan Praktis 

1) Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka permasalahan-permasalahan 

yang menyangkut tentang masyarakat yang masih bergantung terhadap 
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bantuan pemerintah di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba dapat teratasi dan menciptakan kesejahteraan sosial. 

2) Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan wacana baru bagi 

para pemimpin di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba sehingga dapat membantu memberikan solusi permasalahan 

dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang masih 

bergantung terhadap bantuan pemerintah di wilayah Desa Bontominasa 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Kemiskinan dan Model Pemberian Bantuan Pemerintah Terhadap 

Masyarakat Miskin 

Kemiskinan merupakan isu strategis yang dialami oleh semua negara di 

dunia. Ini terlihat dari deklarasi PBB dalam Millennium Development Goals, 

disingkat dengan MDGs yakni memberantas kemiskinan dan kelaparan. 

Kemiskinan yakni suatu kondisi di mana seseorang atau keluarga yang mana 

kepala keluarganya tidak mampu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan 

fasilitas hidup lainnya untuk dirinya dan keluarga. World Bank mendefinisikan 

kemiskinan sebagai kondisi seseorang yang memiliki pendapatan dibawah US 

$ 1.25 per hari (UNSDSN, 2012). Terhitung dalam bentuk Rupiah (asumsi Rp. 

14.679/ 1 US $) maka seseorang terkategori miskin apabila pendapatannya 

dibawah Rp. 18.349 per hari atau di bawah Rp. 568.811 per bulan. Kondisi 

pendapatan diperparah dengan jumlah anggota keluarga, yang mana semakin 

banyak jumlah anggota keluarga, maka semakin banyak pembagi dari pendapatan 

keluarga tersebut. 

Badan Pusat Statistik pada Maret 2020 melansir jumlah kemiskinan di 

Indonesia sebanyak 26,42 juta orang. Dibandingkan September 2019, jumlah 

tersebut meningkat sebanyak 1,63 juta orang. Dari pembagian daerah tempat 

tinggal diperoleh data bahwa pada periode September 2019-Maret 2020, jumlah 

penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sebesar 1,3 juta jiwa, sedangkan 

di pedesaan naik sebesar 333,9 ribu jiwa. Sedangkan dalam persentase, di 

perkotaan kemiskinan naik sebesar 0,82%, terhitung 6,56% menjadi 7,38 persen. 

Adapun di pedesaan kemiskinan meningkat sekitar 0,22% dari 12,60 menjadi 

12,82%. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di perkotaan lebih 

tinggi dibandingkan dengan di pedesaan. Keadaan ini juga menggambarkan 

bahwa kemiskinan di Indonesia tidak hanya melanda daerah perkotaan, namun 

juga daerah pedesaan. 
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Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, 

yakni pangan dari aspek pemasukan untuk membeli makanan, dan bukan dari 

aspek pengeluaran. Dengan kata lain bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat 

pendapatan. Apabila seseorang kehilangan pendapatan dan aksesibilitas terhadap 

sumber daya pemenuh kebutuhan hidup berupa pangan, sandang, papan, serta 

layanan hidup lainnya. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal 

yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan 

kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang 

suram. Semua hal yang disebutkan tadi merupakan fenomena dan kejadian yang 

terasa ketika seseorang berada pada posisi miskin. 

Sebagai  masalah  sosial,  kemiskinan  seringkali  dipahami  dalam  

pengertian  yang simplikatif, yaitu sebagai keadaan dengan ciri; kekurangan uang, 

pendapatan yang rendah dan tidak  tercukupinya  kebutuhan  hidup  primer  

sehari-hari.  Sebenarnya,  kemiskinan  adalah persoalan yang sangat kompleks, 

baik dilihat dari faktor penyebab maupun dari dampak yang ditimbulkannya. 

Apabila  kemiskinan  dilihat  dari  akar  penyebab  yang  

melatarbelakanginya,  maka kemiskinan digolongkan ke dalam dua jenis; 

Pertama;kemiskinan alamiah,  yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat 

sumber-sumber daya  yang langka jumlahnya dan/atau karena tingkat 

perkembangan teknologi yang  sangat  rendah.  Dari  pengertian  ini,  maka  

dimaknai  bahwa  faktor-faktor  yang menyebabkan  masyarakat  rentan  dan  

menjadi  miskin  adalah  secara  alami  Nampak memang ada. Kedua; kemiskinan 

buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial  yang  ada  membuat  

anggota  atau  kelompok  masyarakat  tidak  menguasai  sarana ekonomi  dan  

faktor-faktor  produksi  secara  merata.  Dampaknya,   sebagian  anggota 

masyarakat akan tetap dalam kemiskinan kendati jumlah total produksi yang 

dihasilkan oleh  masyarakat  tersebut  jika  dibagi  rata  maka  dapat  

membebaskan  semua  anggota masyarakat dari kemiskinan9. 

 
9 Draft Buku Pengembangan Masyarakat : Sebuah Pengantar oleh Dr. Sakaruddin 

Mandjarreki, S.Sos., M.Si 



 
 

12 

 

Kemiskinan menyebabkan efek yang hampir sama di semua negara. 

Kemiskinan menyebabkan:  (1)  Hilangnya  kesejahteraan  bagi  kalangan  miskin  

(sandang,  pangan,  papan),  (2)  Hilangnya  hak  akan  pendidikan,  (3) Hilangnya  

hak  akan  kesehatan,  (4)  Tersingkirnya  dari  pekerjaan yang layak secara 

kemanusiaan, (5) Termarjinalkannya dari hak atas perlindungan  hukum,  (6)  

Hilangnya  hak  atas  rasa  aman,  (7) Hilangnya  hak  atas  partisipasi  terhadap  

pemerintah  dan  keputusan publik,  (8)  Hilangnya  hak  atas  psikis,  (9)  

Hilangnya  hak  untuk berinovasi, dan (10) Hilangnya hak atas kebebasan hidup. 

Secara  umum  yang  termasuk  penduduk  atau  keluarga  miskin,  selain  

ditandai  dengan keterbatasan pendapatan dan modal usaha, mereka biasanya juga 

memiliki keterbatasan dalam mengakses berbagai saran kebutuhan dasar. Secara 

lebih rinci, beberapa ciri dari penduduk atau keluarga miskin adalah: 

Pertama,mereka  yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ciri  umumnya adalah 

tidak memiliki  faktor  produksi  sendiri,  seperti:  luas  tanah  yang  cukup,  modal  

atau keterampilan.  Faktor  produksi  yang  dimiliki  umumnya sedikit,  sehingga  

kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas. 

Kedua,mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh 

aset produksi  dengan  kekuatan  sendiri.  Pendapatan  yang  diperoleh  tidak  

cukup  untuk memperoleh  tanah  garapan  ataupun  modal  usaha.  Tidak 

dimilikinya  akses  untuk mengelola kredit perbankan, seperti jaminan kredit dan 

lain-lain mengakibatkan mereka berpaling ke lintah darat yang cenderung 

menjerat dan mengeksploitasi. Ketiga,memiliki tingkat pendidikan yang relatif 

rendah bahkan sebagian diantaranya tidak pernah menempuh pendidikan formal 

Sebagian besar waktunya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada 

lagi waktu untuk belajar.  Keempat, banyak  di  antara  mereka  yang  tinggal  di  

daerah  pedesaan,  dan  tidak mempunyai  tanah  garapan  dan  jika   ada  biasanya  

relatif  kecil  sekali.  Pada  umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja 

kasar di luar pertanian, tetapi karena bekerja di pertanian berdasarkan musiman, 

maka kesinambungan pekerjaan mereka menjadi kurang terjamin.  Banyak  di  

antara  mereka  lalu  menjadi  pekerja  bebas  (self  employed)  yang berusaha  apa  

saja.  Akibat  di  dalam  situasi  penawaran  tenaga  kerja  yang  besar,  maka 
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tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka selalu hidup di bawah 

garis kemiskinan. Kelima, mereka  adalah  umumnya  angkatan  kerja  dengan  

usia  produktif  tetapi  tidak mempunyai keterampilan dan pendidikan yang 

mumpuni.10 

Dalam mengatasi kemiskinan tersebut, pemerintah memberikan bantuan 

kepada masyarakat. Pada tahun 2021 ini terdapat enam bantuan pemerintah yang 

akan disalurkan  untuk masyarakat, yakni: 

1. Dana Desa 

Dana Desa yang merupakan bantuan sosial dari Kementerian Desa 

(Kemendesa). Yang menjadi sasaran bantuan tersebut merupakan warga desa 

dengan bantuan berupa uang sebesar Rp 300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM). Program bantuan Dana Desa merupakan implementasi dari instruksi 

presiden terkait alokasi anggaran desa yang menginginkan Pemerintah desa 

mendahulukan bantuan untuk para warganya. 

2. Dana Bantuan Pemerintah BPNT 

Bantuan BPNT yang diberikan dalam bentuk bahan pangan setara dengan 

uang Rp 200 ribu. Penerima bantuan BPNT akan mendapatkan bahan pangan 

secara gratis hingga Desember 2021 mendatang. 

3. Bantuan Sosial Tunai (BST) 

BST adalah salah satu bantuan yang diselenggarakan oleh kemensos. 

Penerima program bantuan tersebut yaitu masyarakat penerima manfaat yang 

sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. 

4. Bansos PKH 

Bansos PKH juga difasilitasi oleh Kemensos yang ditujukan untuk 

masyarakat rentan seperti ibu hamil, lansia, balita, pelajar hingga penyandang 

disabilitas. Besaran yang diberikan setiap golongan pun berbeda karena 

disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat yaitu mulai dari Rp 900 ribu 

hingga Rp 3 juta per bulan. 

 

 
10 Draft Buku Pengembangan Masyarakat : Sebuah Pengantar oleh Dr. Sakaruddin 

Mandjarreki, S.Sos., M.Si 
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5. BLT UMKM/Banpres BPUM 

Pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat khusus untuk 

para UKM di Indonesia melalui program BLT UMKM/Banpres BPUM. Program 

bantuan untuk UKM difasilitasi oleh Kemenkop UKM dengan sasaran penerima 

manfaat yaitu para pelaku usaha mikro yang terkena dampak pandemi covid-19. 

Besaran BLT yang disalurkan kepada UKM yaitu sebesar Rp 1,2 juta. Bantuan 

tersebut diharapkan dapat dipergunakan dengan maksimal oleh para UKM untuk 

mengembangkan bisnisnya. 

B. Dependant Mentality : Residu Pembangunan 

Berdasarkan paradigma pembangunan nasional, pada masa pemerintahan 

Soeharto di Indonesia yang diwujudkan dalam Kabinet Pembangunan 

mewujudkan strategi pembangunan yang disebut Pembangunan Lima Tahun 

(PeLiTa). Pelita ini sudah ada sejak Kabinet Pembangunan I dibentuk, yakni pada 

tahun 1968. Tujuan diselenggarakannya Pelita I itu sendiri adalah untuk 

meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi 

pembangunan dalam tahap berikutnya. Dimana sasarannya adalah pangan, 

sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan 

kesejahteraan rohani. Kabinet Pembangunan ini bertahan hingga Kabinet 

Pembangunan VII. Catur Krida Kabinet Pembangunan VII sendiri salah satunya 

adalah Trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yakni stabilitas nasional, 

pertumbuhan dan pemerataan, sebagai landasan kebijaksanaan pembangunan yang 

sudah teruji selama ini dan telah kita laksanakan. Karena adanya Trilogi 

pembangunan ini maka pemerintahan saat itu menjadi sangat kaku atau tidak 

elastis sebab, masyarakat dijadikan sebagai objek. Sehingga, tidak ada ruang 

untuk masyarakat untuk mandiri atau bergerak bebas sebab segalanya telah diatur 

oleh pemerintah, masyarakat hanya menjalankan atau biasa disebut top down 

planning. 

Pembangunan yang dilaksanakan secara top down ini menjadi sangat kaku 

dan membuat masyarakat tidak mampu menyalurkan apa yang diinginkan secara 

bebas. Bantuan pemerintah yang bertujuan mensejahterakan menjadi boomerang 
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bagi masyarakat itu sendiri. Sehingga, pembangunan yang bersifat top down ini 

memberi dampak yang tidak hanya dari segi positif tetapi juga dari segi negatif. 

Bantuan pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan 

mengentaskan kemiskinan, belum mampu mengentaskan kemiskinan secara 

menyeluruh. Menurut penelitian pada sebuah negara berpenghasilan rendah yang 

sedang dalam masa transisi, bukti bansos dapat mengentaskan kemiskinan dan 

mengurangi ketimpangan tidaklah cukup. Hal tersebut disebabkan manfaat yang 

diterima sangatlah kecil dan masyarakat miskin hanya menerima sebagian kecil 

dari manfaat tersebut. 

Berdasarkan data BPS meskipun pemerintah telah meningkatkan jumlah 

bansos dalam empat tahun terakhir, tingkat pengentasan kemiskinan di Indonesia 

mengalami perlambatan dan tingkat kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi. 

Menurut Indeks Komitmen untuk Mengurangi Ketimpangan (CRI Index) 

tahun 2018, Indonesia menempati peringkat 90 dari 157 negara serta menempati 

peringkat 98 dari 157 negara terkait belanja sosial pemerintah. Dan, 24 persen 

penduduk Indonesia hidup di antara garis kemiskinan dan 1,5 kali garis 

kemiskinan masih sangat rentan untuk kembali jatuh miskin jika mereka 

mengalami guncangan, seperti terkena penyakit, bencana alam, atau gangguan 

lainnya terhadap pendapatan dan mata pencaharian sehari-hari mereka. 

Pemberian bansos telah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan 

pengurangan ketimpangan di Indonesia. Namun, masih diperlukannya perbaikan 

lebih lanjut untuk meningkatkan dampak dan efektivitas berbagai program bansos 

pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. 

Selain itu, jika ditinjau dari sudut pandang lain. bantuan pemerintah belum 

mampu mengentaskan kemiskinan disebabkan salah satunya adalah penyaluran 

yang kurang merata. 

Bantuan pemerintah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan ini juga 

memberi dampak negatif terhadap masyarakat miskin, hal ini disebabkan karena 

bantuan pemerintah membuat masyarakat memiliki sikap dependant mentality. 

Masyarakat yang telah mendapatkan bantuan, akan merasa senang dan 

tidak lagi ingin mencoba untuk berusaha mendapatkan apa yang ia inginkan sebab 
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mereka telah merasa cukup dengan bantuan yang diberikan. Sehingga, tidak ada 

usaha yang dilakukan untuk keluar dari zona kemiskinan yang mereka alami.  

C. Model Rekayasa Sosial Untuk Mengatasi Dependant Mentality Pada 

Masyarakat 

Dalam proses pengentasan kemiskinan, sudah banyak program yang 

dilaksanakan namun ada beberapa yang tidak menuai hasil maksimal. Hal ini 

disebabkan karena program pengentasan kemiskinan berupa pemberian bantuan, 

menambah angka kemiskinan dan malahan justru mempermanenkan kemiskinan 

dalam suatu keluarga, sehingga kemiskinan dianggap wajar. Pemberian bantuan 

yang diharapkan membantu masyarakat, malah membuat masyarakat tergantung 

sehingga mereka terbiasa dan tidak melakukan suatu inovasi serta tindakan untuk 

keluar dari kemiskinan tersebut. Hal ini disebabkan karena paradigma lama, yang 

menempatkan masyarakat sebagai object. Sehingga masyarakat hanya menjadi 

orang yang menerima bantuan, yang tidak perlu melakukan aksi dalam proses 

pengentasan kemiskinan. 

Paradigma baru penanggulangan kemiskinan menempatkan masyarakat 

secara produktif sebagai subyek dengan memberikan spasi keterlibatan secara 

sempurna, dari proses perencanaan, pelaksanaan,  pengendalian,  monitoring  dan  

evaluasi  hingga  pada  pemberian  donasi  melalui praktik  keswadayaan.  

Pergeseran  penting  ini  telah  lebih  dulu  digerakkan  oleh  pemutakhiran 

paradigma yang lebih bijak dan bermartabat bahwa masyarakat miskin bukan 

entitas yang tanpa apa-apa tetapi memiliki surplus potensi yang dapat digali  

untuk mengakselerasi keberdayaannya sekaligus memutus rantai 

ketergantungannya yang dominan kepada pihak luar.  

Selain  pergeseran  penting  dari  cara  pandang  di  atas,  paradigma  baru  

penanggulangan kemiskinan  juga  menempatkan  internalitas  seseorang  sebagai  

penyebab  kemiskinan  secara dominan. Ini berbeda dari paradigma sebelumnya 

dimana hampir diyakini bahwa kemiskinan yang terjadi lebih disebabkan oleh 

faktor yang terkait langsung dengan lingkungannya atau di luar  diri  seseorang. 
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Kekeliruan  paradigma  dalam  memahami kemiskinan menyebabkan  

adanya analisis  yang  keliru. Dalam mengatasi kekeliruan yang ada, strategi 

pengentasan kemiskinan yang perlu dilakukan menurut Heraerah adalah: 

1. Karena  kemiskinan  bersifat  multi‐dimensional,  maka  program  pengentasan  

kemiskinan  seyogyanya  juga tidak  hanya  memprioritaskan  aspek ekonomi  

tapi  memperhatikan  dimensi lain.  Dengan  kata  lain,  pemenuhan kebutuhan  

pokok  memang  perlu mendapat  prioritas,  namun  juga  harus mengejar  

target  mengatasi  kemiskinan nonekonomik.  Strategi  pengentasan kemiskinan  

hendaknya  diarahkan untuk  mengikis  nilai‐nilai  budaya negatif  seperti  

apatis,  apolitis,  fatalistik, ketidakberdayaan,  dan  sebagainya. Apabila  

budaya  ini  tidak  dihilangkan, kemiskinan  ekonomi  akan  sulit  untuk 

ditanggulangi.  Selain  itu,  langkah pengentasan  kemiskinan  yang  efektif 

harus  pula  mengatasi  hambatan‐hambatan  yang  sifatnya  struktural  dan 

politis. 

2. Untuk  meningkatkan  kemampuan  dan mendorong  produktivitas,  strategi  

yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar  masyarakat  miskin  untuk 

meningkatkan  pendapatan  melalui langkah  perbaikan  kesehatan  dan 

pendidikan,  peningkatan  keterampilan usaha,  teknologi,  perluasan  jaringan 

kerja (networking), serta informasi pasar.   

3. Melibatkan  masyarakat  miskin  dalam keseluruhan  proses  penanggulangan 

kemiskinan,  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan,  dan  

evaluasi,  bahkan  pada  proses  pengambilan keputusan. 

4. Strategi  pemberdayaan.  Kelompok agrarian  populism  yang  dipelopori 

kelompok  pakar  dan  aktivis  LSM, menegaskan,  masyarakat  miskin  adalah 

kelompok  yang  mampu  membangun dirinya  sendiri  jika  pemerintah  mau  

memberi  kebebasan  bagi  kelompok  itu untuk mengatur dirinya.   

Strategi  yang  bersifat  bantuan  langsung (BLT)  ke  masyarakat  miskin  

yang  diselenggarakan  selama  ini  sangat  bersifat  jangka pendek  dan  itu  

sebenarnya  menurut  pengalaman  di  negara  maju  seperti  misalnya Amerika  

Serikat,  BLT  hanya  diberikan kepada  masyarakat  yang  benar‐benar  tidak 
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berdaya.  Strategi  yang  dikembangkan  yang berorientasi  jangka  panjang  

adalah  justru bantuan  tidak  langsung  yang  bersifat pemberdayaan.  misalnya,  

program  peningkatan  kemampuan  dan  keterampilan  kerja/usaha  melalui  

pendidikan  dan  latihan latihan kerja,  perluasan  jaringan  usaha  (networking), 

dan informasi pasar, bantuan modal kerja.  Untuk  menunjang  keberhasilan  

strategi tersebut menurut Sahdan,  diperlukan  unsur‐unsur  berikut:  

1. Upaya  penanggulangan  kemiskinan tersebut  sebaiknya  dilakukan  secara 

menyeluruh,  terpadu,  lintas  sektor,  dan sesuai  dengan  kondisi  dan  budaya 

lokal,  karena  tidak  ada  satu  kebijakan kemiskinan yang sesuai untuk semua.  

2. Memberikan  perhatian  terhadap  aspek proses,  tanpa  mengabaikan  hasil  

akhir dari  proses  tersebut.  Biarkan  orang miskin  merasakan  bagaimana  

proses mereka  bisa  keluar  dari  lingkaran  setan kemiskinan.  

3. Melibatkan  dan  merupakan  hasil  proses dialog  dengan  berbagai  pihak  dan 

konsultan  dengan  segenap  pihak  yang berkepentingan  terutama  masyarakat 

miskin. 

4. Meningkatkan  kesadaran  dan  kepedulian  di  kalangan  semua  pihak  yang 

terkait,  serta  membangkitkan  gairah mereka  yang  terlibat  untuk  mengambil 

peran  yang  sesuai  agar  tercipta  rasa memiliki program.  

5. Menyediakan  ruang  gerak  yang  seluas-luasnya,  bagi  munculnya  aneka  

inisiatif dan  kreatifitas  masyarakat  di  berbagai tingkat.  Dalam  hal  ini,  

pemerintah  lebih berperan  hanya  sebagai  inisiator, selanjutnya  bertindak  

sebagai  fasilitator dalam  proses  tersebut,  sehingga  akhirnya,  kerangka  dan  

pendekatan  penanggulangan  kemiskinan  disepakati  bersama.  

6. Pemerintah  dan  pihak  lainnya (ORNOP,  Perguruan  Tinggi,  pengusaha,  

masyarakat  madani,  partai  politik dan  lembaga  sosial  keagamaan)  dapat 

bergabung  menjadi  kekuatan  yang saling mendukung.  

7. Mereka  yang  bertanggungjawab  dalam menyusun  anggaran  belanja  harus 

menyadari  pentingnya  penanggulangan kemiskinan  ini  sehingga  upaya  ini 

ditempatkan  dan  mendapat  prioritas utama  dalam  setiap  program  disetiap 
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instansi.  Dengan  demikian,  penanggulangan  kemiskinan  menjadi  gerakan 

dari, oleh dan untuk rakyat. 11 

Strategi tersebut membantu dalam menunjang upaya yang ada, sebab 

sebuah tindakan tanpa strategi yang matang besar kemungkinan akan menemui 

kegagalan. 

D. Dependant Mentality dalam Perspektif Islam 

Islam memandang bahwa kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh.18 Syariat Islam telah menentukan 

kebutuhan primer itu yang menyangkut eksistensi manusia berupa tiga hal yaitu 

sandang, pangan dan papan. Islam memberikan memberikan pesanan-pesanannya 

melalui dua pedoman yaitu Al-Qur‟an dan Hadis, melalui keduanya kita dapat 

mengetahui bagaimana agama Islam memandang kemiskinan 

Kemiskinan yang dialami masyarakat, tidak serta merta langsung terjadi. 

Kemiskinan menurut Islam disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena 

keterbatasan untuk berusaha, penindasan, cobaan Tuhan dan pelanggaran terhadap 

hukum- hukum Tuhan. Tidak adanya usaha dalam hal bekerja yang dilakukan 

masyarakat, menyebabkan mereka selalu terkungkung dalam kemiskinan. 

Mengingat begitu pentingnya masalah bekerja dalam kehidupan, maka 

Islam memberikan perhatian khusus kepada umat manusia untuk bekerja. Bekerja 

merupakan upaya untuk melanggengkan kehidupan itu sendiri. Bahkan, bekerja 

dalam pandangan Islam selalu dikaitkan dengan masalah keimanan. Banyak 

kalam Allah SWT yang menyebutkan bahwa pembahasan tentang bekerja dengan 

 
11 Nano Prawato, Memahami Kemiskinan dan Startegi Penanggulangannya, Jurnal 

Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9, Nomor 1, April 2009: Hal 64-66. 
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cara terbaik (amal saleh) selalu disandingkan dengan keimanan kepada Allah 

SWT.12 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, bekerja disejajarkan dengan 

keimanan, sekaligus sebagai wujud dari keimanan itu sendiri. Hal ini pulalah yang 

memberikan pemahaman bahwa bekerja hendaknya berada dalam bingkai 

keimanan kepada Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran 

Surah  Al-Insyiqaaq ayat 6 yaitu: 
حًاََرابِ كاَََاِلَََٰكاادِحَ ََانَِّكاَََالْاِناساانَ ََي ُّهاايٰاَ  ّ  فام لٰقِياهَََِكادا

Terjemahnya: 

“Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju 

Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya”. (QS Al-Insyiqaq 84:6) 

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Wahai manusia! Sesungguhnya kamu 

ketika di dunia telah bekerja keras siang dan malam untuk terus berbuat baik 

maupun buruk guna menuju kepada Tuhanmu, maka pada akhirnya pasti kamu 

akan menemui-Nya. Tiap hari yang seseorang lalui pada hakikatnya adalah 

langkah menuju kematian, menuju pertemuan dengan Tuhannya, berbekal amal 

masing-masing, lalu Tuhan akan memberinya balasan yang setimpal.13 

Dalam Islam, bekerja bukan sekadar untuk mendapatkan materi, tetapi 

lebih jauh dan lebih dalam dari itu. Bekerja sebagai upaya mewujudkan firman 

Allah sebagai bagian dari keimanan. Dengan demikian, bekerja merupakan 

aktivitas yang mulia. Dengan bekerja, seseorang dapat melaksanakan perintah-

perintah Allah SWT lainnya, seperti zakat, infak, dan sedekah. Bahkan Rasulullah 

SAW menempatkan posisi terhormat bagi mereka yang berinfak dari hasil 

kerjanya sendiri. Sabda Rasulullah SAW : “Tangan di atas lebih baik daripada 

tangan yang di bawah.” 

 
12 Diambil dari http://dbmtr.jabarprov.go.id/1166-2/ (di akses pada 26 Juni 2022) 
13 Kementerian agama RI, AL-Qur’an tajwid dan terjemahan h. 589 

http://dbmtr.jabarprov.go.id/1166-2/
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Namun, realitasnya karena saat ini terdapat bantuan pemerintah untuk 

masyarakat miskin, maka masyarakat cenderung untuk tidak berusaha atau tidak 

bekerja. Karena mereka menggap meskipun tidak bekerja, mereka akan tetap bisa 

memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari.  

Dalam Islam sendiri, Allah melalui firman-Nya juga telah menjelaskan 

terkait bekerja atau usaha seorang hamba dengan perubahan nasibnya. Dalam QS 

Ar-Ra’ad ayat 11 Allah SWT. berfirman 

  إِنَّ  اللَ  لَ  يغُيَ ِرُ  مَا بقِوَْم   حَتَّى يغَُي ِرُوا مَا بِأنَْفسُِهِمْ 

Terjemahnya : “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 

Ayat ini digunakan sebagai ayat motivasi bahwa Allah tidak akan 

mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik kecuali dengan usaha dan jerih 

payahnya sendiri. Sehingga, perilaku berdiam diri dan hanya terus berharap pada 

orang lain atau Sesutu selain kepada-Nya sangatlah tidak dibenarkan. Sebab 

perubahan nasib, datangnya dari Tuhan dan hanya akan di dapatkan dari usaha 

setiap orang itu sendiri. 

  



 
 

22 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau lebih dikenal dengan 

istilah naturalistic inquiry (inkuiri alamiah)14 yaitu prosedur penelitian yang 

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

dan perilaku yang diamati15. Penelitian ini memberikan gambaran tentang kondisi 

secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta manfaat 

antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja16. 

Penelitian ini difokuskan pada upaya mengubah masyarakat dari 

dependant mentality menjadi independent mentality di Desa Bontominasa 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, termasuk penyebab masyarakat 

masih bergantung terhadap bantuan pemerintah serta strategi yang digunakan 

dalam mengatasi dependant mentality masyarakat terhadap bantuan pemerintah di 

Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ini. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha 

mendapatkan informasi melalui wawancara mendalam mengenai upaya mengubah 

masyarakat dari dependant mentality menjadi independent mentality di Desa 

Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Pendekatan 

kualitatif ini digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini karena untuk 

memahami realitas rasional sebagai subjektif khususnya pada masyarakat Desa 

Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

 
14 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1195 
15 Saat, Sulaiman. Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula. 

Makassar: Pusaka Almaida 
16 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1195 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di rumah warga yang ada di Desa Bontominasa 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Dan di Pasar yang ada di 

Balangriri Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis objek yang 

diteliti yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui 

dinamika dependant mentality yang ada pada masyarakat terhadap bantuan 

pemerintah yang ada di daerah Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba. Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang 

mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar 

manusia yang menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti sifat dan maksud 

hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh, serta berubahnya perserikatan-

perserikatan, kepercayaan dan keyakinan. Pendekatan sosiologis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah ekologi manusia yang mempelajari struktur 

lingkungan perkotaan dan pola-pola penempatan dan pertumbuhan 

penduduknya17. 

Pendekatan ini dibutuhkan karena dalam fenomena kemasyarakatan terjadi 

dinamika interaksi antara sesama manusia yang terlibat dalam proses 

pemberdayaan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini dimungkinkan 

karena sosiologi selalu berusaha memberi gambaran tentang keadaan masyarakat 

dalam berbagai gejala sosial yang saling berkaitan. Dengan melalui pendekatan 

ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong 

terjadinya hubungan dan mobilitas. Pendekatan sosiologis digunakan untuk 

menelaah dan mencermati tentang Dependant Mentality yang dialami masyarakat 

di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

 

 

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

1983) h.1 
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C. Sumber Data 

Dalam melaksanakan penelitian, data menjadi salah satu instrumen yang 

sangat penting. Berdasarkan fokus penelitian, maka sumber data terbagi menjadi 

dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan 

dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

utama yang diwawancarai secara mendalam sebagai informan. Dalam penentuan 

informan, tidak serta merta langsung menentukan, tetapi peneliti perlu mengetahui 

latar belakang dari informan yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilaksanakan. Dalam sumber data primer ini adalah suatu komponen penting 

dalam unsur penelitian disebabkan peneliti akan melakukan interaksi langsung 

dengan informan yang akan memberikan informasi-informasi yang relavan 

kepada peneliti serta menjadi dasar peneliti dengan informan terkait dependant 

mentality. Dalam penelitian ini terdapat beberapa informan diantaranya: 

No. Nama Pekerjaan 

1. Nahda Aparat Desa Bontominasa 

2. Andi Bahri Kepala Dusun 

3. Ati Ibu Rumah Tangga 

4. Darma Ibu Rumah Tangga 

5. Minggu. S Kepala Rumah Tangga 

6. Syarifuddin Kepala Rumah Tangga 

7. Nurbaeti Ibu Rumah Tangga 

 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan mengenai sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian 

ini adalah kajian konseptual melalui kepustakaan yaitu kajian terhadap jurnal-

jurnal dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan 

pembahasan judul penelitian ini. 
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D. Informan Penelitian 

Informan  adalah  orang  yang  menyediakan  informasi  mengenai  objek 

penelitian dari wawancara langsung yang darinya diperoleh data-data yang akurat,  

jelas dan terpercaya. Informan biasa juga disebut sebagai narasumber. 

1. Teknik Penentuan Informan 

Teknik yang digunakan peneliti dalam memilih informan adalah Purposive 

Sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan atau pemilihan sampel 

untuk tujuan tertentu, atau sampel ditetapkan secara sengaja untuk tujuan tertentu, 

atau sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti18. Sehingga, peneliti harus 

mampu mencari informan yang benar-benar paham dengan penelitian ini. 

2. Kriteria Informan 

Beberapa kriteria yang harus ditentukan dalam memilih informan adalah 

pertama  ialah  subjek  yang  telah  lama  menyatu  dan  menghayati  kegiatan 

yang menjadi perhatian peneliti. Kedua, subjek yang aktif dalam lingkungan dan 

kegiatan  yang akan diteliti. Ketiga, subjek memiliki kesempatan dan waktu yang 

cukup banyak untuk di wawancarai. Keempat, informasi yang diberikan oleh 

subjek tidak  cenderung  dipersiapkan  terlebih  dahulu.  Kelima  subjek  yang  

tergolong masih cukup “asing” dengan penelitian19. 

Berdasarkan informasi di atas, maka kriteria informan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Informan memiliki sifat dependant mentality 

b. Informan merupakan penerima bantuan pemerintah 

c. Informan penerima bantuan pemerintah mau membagi informasi pribadinya 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

 

 

 

 
18 Saat, Sulaiman. Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula. 

Makassar: Pusaka Almaida. h. 79 
19 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo  

Persada, 2007), h. 53. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala, fenomena, atau objek yang akan diteliti. Dalam hal ini yang 

menjadi objek penelitian adalah dependant mentality masyarakat terhadap bantuan 

pemerintah di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

Instrumen yang akan digunakan dalam observasi ini adalah kamera, buku tulis, 

pulpen, perekam suara dan gambar (gawai), serta alat pengolah data (notebook 

atau laptop). 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua 

teknik-teknik penelitian sosial. Dikatakan paling sosiologis karena peneliti 

langsung berinteraksi dengan informan20. Peneliti mengumpulkan data dengan 

cara melakukan wawancara terhadap sejumlah informan yang dianggap mampu 

memberikan informasi yang terkait dengan penelitian. Namun sebelum 

mengumpulkan data dengan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyusun 

format atau pedoman wawancara sebagai alat atau instrumen agar kegiatan 

wawancara lebih terarah dan tidak kaku. Selain pedoman wawancara juga 

digunakan alat perekam suara, pulpen dan kertas. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan jalan mencatat 

dokumen atau fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan 

upaya mengatasi dependant mentality masyarakat terhadap bantuan pemerintah di 

Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba21. 

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, 

kutipan, dan bahan referensi lain yang ada di lokasi penelitian. Bukti-bukti atau 

 
20 James A. Black dab Dean J. Champion, Metode dan Masalah Penelitian Sosial, (Cet. 1, 

Bandung: PT. Eresco, 1992), h. 305 
21 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Edisi 2, 

Cet 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 102 
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data yang mendukung proses penelitian tentang dependant mentality masyarakat 

terhadap bantuan pemerintah di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba. 

Dokumentasi tertulis adalah sumber data yang sering memiliki posisi yang 

penting dalam penelitian kualitatif. Sumber data yang berupa arsip dan dokumen 

merupakan sumber data pokok dalam penelitian kesejarahan, terutama untuk 

mendukung proses interpretasi dari setiap peristiwa yang diteliti. Instrumen yang 

digunakan dalam dokumentasi ini adalah kamera, serta dokumen soft file dan hard 

file.  

F. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang 

bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang 

sebenarnya. Data yaitu perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji 

dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. 

Oleh karena itu, maka dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen 

sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu 

penelitian. 

Instrumen penelitian adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi instrumen penelitian 

adalah peneliti sendiri (human instrumen) karena jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mengamati 

permasalahan yang terjadi dengan melibatkan warga Desa Bontominasa 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba sekaligus mereka sebagai 

informan peneliti yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan 

diimplementasikan. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus 
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dilakukan setelah data terkumpul, akan tetapi pengolahan data dapat dilakukan 

ketika sedang mengumpulkan data22. 

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tahap Pengumpulan Data 

Dalam tahap ini dilakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan 

beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan dengan 

menggunakan alat bantu yang berupa kamera. Proses pengumpulan data harus 

melibatkan sisi aktor (informan), aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa. 

Sebagai “alat pengumpulan data” (konsep human instrumen), peneliti harus 

pandai-pandai mengelola waktu yang dimiliki, menampilkan diri, dan bergaul di 

tengah-tengah masyarakat yang dijadikan subjek penelitiannya. 

2. Tahap Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara 

terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. 

3. Penyajian Data 

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah 

penyajian data. Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah 

memahami yang sedang terjadi dan yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti 

meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan 

memperdalam temuan tersebut. 

 

 

 

 

 

 
22 Bagong Suyanto dan Sutinah, Ed, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif 

Pendekatan (Jakarta: Kencana, 2007), h. 172 
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4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan 

kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. 

Pemberian makna ini tentu saja sejauh peneliti dan interpretasi yang dibuatnya23. 

 
23 Muhamad, Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif 

(Jakarta: Erlangga, 2009), h.  
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BAB IV 

REKAYASA SOSIAL UNTUK MENGATASI DEPENDANT MENTALITY 

MASYARAKAT TERHADAP BANTUAN PEMERINTAH DI DESA 

BONTOMINASA KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN 

BULUKUMBA 

A. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba 

1. Sejarah Singkat Kabupaten Bulukumba 

Mitologi penamaan “Bulukumba“, memiliki banyak versi, salah satunya 

adalah  konon  bersumber  dari  bahasa  Konjo  (Suku  Konjo,  Suku  Asli  

Penduduk Bulukumba)  yaitu  “Bulukumpa”  yang  dalam  bahasa  Indonesia  

berarti  “masih gunung  milik  saya  atau  tetap  gunung  milik  saya“.  Nama  ini  

ini  digunakan pertama  kali  oleh  salah  satu AMMA  TOWA  yang  ketika  

beliau berdiri  di “JOJJOLO“(salah satu wilayah adat Gellarang JOJJOLO) beliau 

ditanya tentang keberadaan  salah  satu  bukit  yang  berada  dalam  wilayah  Desa  

Bonto  Mangiring hari  ini,  yang  mana  beliau  mengatakan  

„BULUKUUMPA“bahwa  wilayah  itu masih menjadi wilayah dari kekuasaan 

AMMATOA , bahkan menjadi salah satu nama kecamatan di Bulukumba yaitu 

kecamatan BULUKUMPA. 

Sejarah  yang  lain  tentang  Mitologi  penamaan  “Bulukumba“,  konon 

bersumber  dari  dua  kata  dalam  bahasa  Bugis  yaitu  “Buluku“  dan  “Mupa”  

yang dalam bahasa Indonesia berarti “masih gunung milik saya atau tetap gunung 

milik saya“.  Mitos  ini  pertama  kali  muncul  pada  abad  ke – 17  Masehi  ketika  

terjadi perang  saudara  antara  dua  kerajaan  besar  di  Sulawesi  yaitu  kerajaan  

Gowa  dan kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama “tanahkongkong“, 

disitulah utusan Raja  Gowa  dan  Raja  Bone  bertemu,  mereka  berunding  

secara  damai  dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing. 

“Bangkeng Buki”, yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung  Lompo 

Battang diklaim oleh pihak  kerajaan  Gowa  sebagai  batas  wilayah  

kekuasaannya  mulai  dari  Kindang sampai  ke  wilayah  bagian  timur.  Namun  

pihak  kerajaan  Bone  berkeras mempertahankan Bangkeng Buki sebagai wilayah 
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kekuasaannya mulai dari barat sampai ke selatan. Berawal dari peristiwa tersebut 

kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis “Bulukumupa”, yang kemudian 

pada tingkatan dialeg tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi 

“Bulukumba”. 

Sejarah  yang  lain  tentang penamaan  “Bulukumba“,  konon  masih 

bersumber  dari  dua  kata  dalam  bahasa  Bugis  yaitu  “Buluku“  dan  “Mupa”  yang 

dalam bahasa Indonesia berarti “masih gunung milik saya atau tetap gunung milik 

saya“.  Mitos  ini  pertama  kali  muncul pada  abad  ke – 16  Masehi  ketika  terjadi 

perang  saudara  antara  dua  kerajaan  besar  di  Sulawesi  yaitu  kerajaan  Gowa  dan 

kerajaan Bone. Dan dibatas Bukit yang bernama Karampuang Raja Bone masih 

mengklaim  bahwa  bukit  Karampuan  (Wilayah  ini  didekat  perbatasan Kab. 

Bulukumba dan Kab. Sinjai mengklaim masih Bukitnya, yang merupakan barisan 

lereng bukit dari Gunung Lompo Battang,oleh pihak kerajaan Gowa sebagai batas 

wilayah  kekuasaannya.  Namun  pihak  kerajaan  Bone  berkeras  mempertahankan 

sebagai  wilayah  kekuasaannya  mulai  dari  barat  sampai  ke  selatan.  Berawal  dari 

peristiwa  tersebut  kemudian  tercetuslah  kalimat  dalam  bahasa  Bugis 

“Bulukumupa”,  yang  kemudian  pada  tingkatan  dialeg  tertentu  mengalami 

perubahan proses bunyi menjadi “Bulukumba” 

Sejarah di atas memang perlu dikaji kembali, akan tetapi salah satu bukti 

pendukung  ini  adalah  bahwa  jauh  sebelum  pemekaran  desa  Bulo-bulo  menjadi 

desa Salassa’e dan pemekaran desa Salassa’e menjadi Desa Bonto Mangiring di salah 

satu dusunnya ada dusun yang bernama dusun Bulukumpa. Dan di desa ini memiliki  

situs  yang  disebut  BATU  TUJUA  (tempat  Pelantikan  para  raja  yang akan 

berkuasa). Sejarah ini membantah tentang penamaan Bulukumba  yang lain yang  

sesungguhnya  jauh  dari  Dominasi  Kerajaan  Bone  atau  Kerajaan  Gowa. Konon 

sejak itulah nama Bulukumba mulai ada, dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah  

kabupaten.  

Peresmian  Bulukumba  menjadi  sebuah  nama  kabupaten  dimulai  dari 

terbitnya  Undang-undang  nomor  29  tahun  1959,  tentang  Pembentukan  Daerah-
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daerah  Tingkat  II  di  Sulawesi,  yang  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Daerah 

Kabupaten  Bulukumba  nomor  5  tahun 1978,  tentang  Lambang  Daerah.  Maka 

ditetapkanlah  hari  jadi  Kabupaten  Bulukumba,  yaitu  tanggal  4  Februari  1960 

melalui Peraturan Daerah nomor 13 tahun 1994. 

Secara  yuridis  formal  Kabupaten  Bulukumba  resmi  menjadi  daerah 

tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD 

Kabupaten  Bulukumba  pada  tanggal  4  Februari  1960  dan  selanjutnya  dilakukan 

pelantikan Bupati Pertama yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960. 

Awal terbentuknya Kabupaten Bulukumba hanya terdiri dari tujuh kecamatan 

(Ujungbulu, Gangking, Bulukumpa, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, Hero Lange-

Lange) tetapi beberapa kecamatan kemudian dimekarkan dan kini “butta panrita lopi” 

sudah terdiri atas 10 kecamatan. 

Kabupaten Bulukumba terdiri atas 27 kelurahan, 109 Desa dan 10 kecamatan, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Kecamatan Ujung Bulu 

2. Kecamatan Gantarang 

3. Kecamatan Kindang 

4. Kecamatan Rilau Ale 

5. Kecamatan Bulukumpa 

6. Kecamatan Ujung Loe 

7. Kecamatan Bonto Bahari 

8. Kecamatan Bonto Tiro 

9. Kecamatan Herlang 

10. Kecamatan Kajang 

Dari 10 kecamatan tersebut diantaranya merupakan daerah pesisir sebagai 

sentra pengenbangan pariwisata dan perikanan dan perkebunan yaitu kecamatan 

Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan 

Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Tiga 
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kecamatan lainnya tergolong sentra pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu 

Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, dan Kecamatan Bulukumpa. 

2. Kondisi Geografi 

Posisi Kabupaten Bulukumba dijasirah selatan Provinsi Sulawesi Selatan, 

yang  secara  geografis  wilayahnya  berada  pada  5,20  derajat  5,40  derajat  lintang 

selatan dan antara 119,58 derajat 120,28 derajat bujur timur dengan batas wilayah 

meliputi  sebelah  selatan  dengan  Kabupaten  Selayar,  dan  Laut  Flores  sebelah 

Utara  dan  Kabupaten  Sinjai  Sebelah  Timur  dengan  Teluk  Bone,  sebelah  barat 

dengan Kabupaten Bantaeng. 

Posisi  strategis  ini  menjadikan  Bulukumba  Potensial  dalam beberapa 

sektor,  dan  dalam  era  otoda  ini  Bulukumba  banyak  ditopang  oleh  empat  sektor 

andalan masing-masing Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Transportasi Darat dan 

Laut. Letak Wilayah. Kabupaten Bulukumba terletak di Ujung bagian Selatan ibu 

kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak 

memberikan nilai  tambah  ekonomi  bagi  masyarakat  dan  Pemerintah  Daerah,  

hanya  saja industri  perahu  tradisional  itu  belum  dikelola  secara  profesional  

sehingga pemasarannya  belum  maksimal.  Luas  wilayah  Kabupaten  Bulukumba  

1.154,67 Km2 dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sepanjang 153 Km. Secara  

geografis  Kabupaten  Bulukumba  terletak  pada  koordinat  antara  5o20” sampai  5o  

40”  Lintang  Selatan  dan  119o 50”  sampai  120o 28”  Bujur Timur. 

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Bulukumba yang berbatasan dengan 

wilayah-wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Pulau Selayar 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng 
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Tabel 4.1 

Pembagian Luas Wilayah Kecamatan (Km3) Kabupaten Bulukumba Sulawesi 

Selatan 

No Kecamatan Luas Area 

1. Gantarang 173,51 

2. Ujung Bulu 14,44 

3. Ujung Loe 144,31 

4. Bontobahari 108,60 

5. Bontotiro 78,34 

6. Herlang 68,79 

7. Kajang 129,06 

8. Bulukumpa 171,33 

9. Rilau Ale 117,53 

10. Kindang 148,67 

Bulukumba 1.154,58 km2 

Sumber Data : BPS, Kabupaten Bulukumba 2019 

Berdasarkan  data  diatas,  Secara  administrasi,  kabupaten  Bulukumba  

terbagi menjadi 10 kecamatan dengan luas wilayah 1.154,58 (Km²). Pada tabel diatas 

kita bisa lihat bahwa bahwa dari keseluruhan luas area masing-masing kecamatan, 

kecamatan Gantarang yang paling luas wilayahnya yakni 173,51 (Km²).  

Melihat  luas  wilayah  kabupaten  bulukumba  per kecamatan  dan jumlah 

desa  per kecamatan  luas  kecamatan  yang  paling  tertinggi Gantarang  17,351  Ha 
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Jumlah Desa  20  sedangkan  kecamatan  kajang  luas wilayah  kecamatan  kajang 

Cuma 12,906 Ha sedangkan jumlah desanya tidak jauh beda dari gantarang yaitu 19 

Desa. 

Jenis utama tanah yang ada di Kabupaten Bulukumba yaitu: 

a. Latosol seluas 55 600 ha (48.15 persen) tersebar pada Kecamatan Bonto Bahari,  

Bonto  Tiro,  Bulukumpa,  Gangking,  Herlang,  Kajang  dan  Ujung Bulu serta 

sebagian pada masing-masing Kecamatan Rilau Ale, Kindang dan Ujung Loe. 

b. Mediteran  seluas  18  277  ha  (15.79  persen)  tersebar  di  Kecamatan Gantarang 

dan Ujung Bulu. 

c. Laterik  seluas  14  206  ha  (15.79  persen)  tersebar  di  Kecamatan  Ujung Bulu. 

d. Regosol  seluas  13  495  ha  (11.69  persen)  tersebar  di  Kecamatan  Bonto Tiro, 

Gantarang, Herlang, Kajang, Ujung Bulu, Kindang dan Ujung Loe. 

e. Andosol seluas 7 452 ha (6.43 persen) tersebar di Kecamatan Bulukumpa dan 

Gantarang. 

f. Aluvial  seluas  5  320  (4.60  persen)  tersebar  di  Kecamatan  Bonto  Bahari. 

Gantarang, Kajang, Ujung Bulu, Kindang dan Ujung Loe. 

Suhu rata-rata berkisar 23.82oC sampai 27.68oC dan berdasarkan analisis 

menggunakan  Smith-Ferguson  termasuk  klasifikasi  lembab  atau  agak  basah. 

Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur 

sedangkan  pada  daerah  tengah  memiliki  curah  hujan  sedang  dan  pada  bagian 

selatan  curah  hujannya  rendah.  Perincian  wilayah  dengan  kisaran  curah  hujan 

sebagai berikut (Bappeda 2011a): 

a. Curah hujan antara 800-1000 mm/tahun meliputi Kecamatan Ujung Bulu, sebagian 

Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian Bonto Bahari. 

b. Curah  hujan  antara  1000-1500  mm/tahun  meliputi  sebagian  Kecamatan 

Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian Bonto Tiro. 
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c. Curah hujan antara 1500-2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Gantarang, sebagian  

Rilau  Ale,  sebagian  Ujung  Loe,  sebagian  Kindang,  sebagian Bulukumpa, 

sebagian Bonto Tiro, sebagian Herlang dan Kajang. 

d. Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Rilau Ale, 

Bulukumpa dan Herlang. 

 

3. Kondisi Demografi 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 

No Kecamatan Luas Area 

1. Gantarang 75.980 

2. Ujung Bulu 56.521 

3. Ujung Loe 42.154 

4. Bontobahari 25.757 

5. Bontotiro 21.390 

6. Herlang 24.663 

7. Kajang 49.194 

8. Bulukumpa 52.731 

9. Rilau Ale 40.594 

10. Kindang 31.619 

Bulukumba 420.603 

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Bulukumba dalam angka 2019 
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Penduduk Kabupaten Bulukumba pada tahun 2019 berjumlah 420,603 orang 

dari  10  kecamatan.  Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  dari 10  kacamatan 

tersebut,kecamatan Gantarang adalah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk 

yang paling banyak di Kabupaten Bulukumba yakni 75,980 jiwa di banding dari 

Sembilan kecamatan lainnya. 

B. Deskripsi Khusus Desa Bontominasa 

1. Sejarah Desa Bontominasa 

Pada tahun 1962 terbentuk Desa Lembang Bontominasa yang terdiri dari 2 

(Dua) Kepala Kampung yaitu Kampung Lembang yang di Jabat oleh PUANG GIA 

dan Kampung Bontominasa di Jabat oleh PUANG HUSENG TENRI, pada saat itu 

Kecamatan Bulukumpa terdiri 17 Desa dan adapun Kepala Desa Lembang 

Bontominasa pada saat itu dijabat oleh ANDI PATAWARI (KARAENG GELLA). 

Pada tahun 1965 terbentuk Desa Gaya Baru dan diadakan penggabungan desa 

menjadi 9 Desa, pada saat itu Desa Lembang Bontominasa digabung dengan desa 

BONTOMINASA dan diberi nama Desa Bontominasa dan pada saat itu dilaksanakan 

pemilihan Kepala Desa yang diikuti 3 orang Calon Yaitu : Andi  Congge,  Andi 

Aburaera. R dan Andi Patawari dan hasil dari pemilihan pada saat itu yaitu ANDI 

PATAWARI YANG BERGELAR KARAENG GELLA dan setelah itu digantikan  

oleh ANDI ABD MALIK YANG BERGELAR KARAENG MAKKI, dan 

selanjutnya Digantikan oleh H. HAMZAH HUSAIN. Pada pemilihan Kepala Desa 

Selanjutnya digantikan oleh H. AMBO ASIS yang menjabat selama 8 tahun, setelah 

itu digantikan oleh Ibu ANDI SUKMAWATI yang menjabat selama selama 2 

Periode jabatan kepala desa. Untuk Periode Tahun 2020-2026 dijabat oleh Bapak 

Kepala Desa LUKMAN, S.Pd yang terpilih secara Demokratis saat pemilihan 

Kepala Desa Bontominasa Bulan Maret tahun 2020. 

2. Visi Misi Pemerintahan Desa 

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, 

maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh 
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Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapa menghantarkan tercapainya 

Visi-Misi Kepala Desa. 

Visi-Misi Kepala Desa Bontominasa disamping merupakan Visi-Misi Kepala 

Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk 

mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa kedepan, dimana proses 

penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai 

tingkat Desa. Sementara, adapun Visi Kepala Desa Bontominasa sebagai berikut: 

“Terwujudnya Masyarakat Bontominasa yang Sejahtera melalui Optimalisasi 

Potensi Desa dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Dilandasi Oleh Pemerintahan 

yang Mengedepankan Keadilan dan Transparansi”. 

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang 

keberhasilan tercapainya sebuah visi .Dengan kata  lain Misi Desa Bontominasa. 

Merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan 

dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan dimasa 

yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Bontominasa Dalam meraih 

visi Desa Bontominasa seperti yang sudah Dijabarkan diatas mempertimbangkan 

potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa 

Bontominasa diantaranya: 

a. Melaksanakan pemerintahan yang melayani dan mengayomi masyarakat; 

b. Melaksanakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 

serta bentuk bentuk penyelewengan lainnya; 

c. Melaksanakan pemerintahan yang baik yaitu terbuka, efektif, efisien, akuntabel 

serta dapat dipertanggung jawabkan; 

d. Menumbuh kembangkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf 

hidup yang lebih baik melalui peningkatan perekonomian dengan mengoptimalkan 

pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) atau potensi Desa Bontominasa. 

e. Membangun mental spiritual seluruh birokrasi dan masyarakat, untuk mewujudkan 
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f. Desa Bontominasa yang religius dan bermartabat melalui peningkatan mutu 

Lembaga Pendidikan dan keagamaan yang ada. 

g. Mengelola sektor pertanian yang handal, proporsional dan profesional yang 

diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat Desa Bontominasa. 

3. Kondisi Geografi 

Secara topografi, Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba merupakan daerah dataran rendah, dengan batas wilayah administratif 

sebagai berikut: 

a) Sebelah Utara: berbatasan dengan Desa Tibona 

b) Sebelah Timur: berbatasan dengan Desa Batulohe 

c) Sebelah Selatan: berbatasan dengan Desa Jojjolo 

d) Sebelah Barat: berbatasan dengan Kelurahan Jawi-Jawi 

Luas wilayah Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba adalah 1.534,00 Ha dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Rincian Jenis Lahan Desa Bontominasa 

No Lahan Luas Area 

1. Sawah 200 Ha 

2. Ladang 365 Ha 

3. Perkebunan 471 Ha 

4. Hutan 214 Ha 

5. Lainnya 284 Ha 
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4. Kondisi Demografi 

Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba memiliki 

3.556 Jiwa penduduk. Dengan rincian 1.738 Jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.818 

berjenis kelamin perempuan. Penduduk tersebut terdiri dari 926 kepala keluarga. 

Dimana 450 KK termasuk keluarga pra sejahtera, 715 KK termasuk keluarga 

sejahtera, dan 35 KK termasuk Sejahtera III Plus.24 

C. Model Rekayasa Sosial untuk Mengatasi Dependant Mentality pada Masyarakat 

Terhadap Bantuan Pemerintah di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba 

Dalam penentuan model rekayasa sosial untuk mengatasi dependant mentality 

pada masyarakat terhadap bantuan pemerintah di Desa Bontominasa Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, telah dilakukan wawancara terlebih dahulu 

kepada beberapa masyarakat Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba sebagai sampel. Hasil wawancara tersebut kemudian menghasilkan 

model rekayasa sosial untuk mengatasi dependant mentality pada masyarakat 

terhadap bantuan pemerintah yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Mengubah Paradigma Berpikir Masyarakat tentang Sifat Bantuan 

Bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat sebagai salah satu 

upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang pada realitasnya kemudian 

membuat masyarakat memiliki sifat dependant mentality itu kemudian perlu diatasi 

dengan menggunakan rekayasa sosial. Rekayasa sosial sebagai metode menciptakan 

keadaan yang dimulai dengan memperbaiki paradigma atau cara pandang dan pikiran 

menuju perubahan.  

Untuk sampai pada tujuan pemberian bantuan pemerintah tersebut, dilakukan 

upaya pemberitahuan pada masyarakat tersebut. Sebab masyarakat yang sifatnya 

heterogen maka pemerintah selalu berupaya menggunakan metode yang sifatnya 

mudah dimengerti masyarakat. Penelitipun kemudian melakukan beberapa hasil 

 
24 Profil Desa Bontominasa 



41 
 

 

wawancara kepada masyarakat Desa Bontominasa yang menjadi informan pada 

penelitian ini, diantaranya: 

 

“Sebelum menerima bantuan pemerintah menyampaikan terkait jenis bantuan 

yang akan didapatkan terlebih dahulu”25 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan yang ada. 

Sehingga dapat diperoleh informasi bahwa sosialisasi yang diberikan pemerintah 

kepada masyarakat belum sepenuhnya. Sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas 

pengenalan terhadap jenis bantuan yang akan didapatkan. 

Kekurangan informasi yang dimiliki masyarakat terkait bantuan yang 

diterimanya, menyebabkan mereka cenderung melakukan hal-hal sesuai dengan apa 

yang mereka ketahui secara umum. Hal tersebut karena menurut Jalaluddin Rakhmat 

salah satu kesalahan berfikir masyarakat adalah Fallacy of Dramatic Instance. 

Fallacy of Dramatic instance berawal dari kecenderungan orang untuk melakukan 

apa yang dikenal dengan over-generalisation. Yaitu penggunaan satu-dua kasus 

untuk mendukung argumen yang bersifat general atau umum.26 

Minimnya pemberian informasi terkait tujuan pemberian bantuan pemerintah 

ini kemudian menyebabkan masyarakat mengambil tindakan masing-masing dalam 

hal menggunakan bantuan. 

Pada saat bantuan diberikan, masyarakat kemudian akan menggunakan semua 

bantuan tersebut bukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi cenderung 

hanya memenuhi kebutuhan pangannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

dengan salah satu informan yang menyatakan bahwa: 

 

 
25 Darma, (48 Tahun) Ibu Rumah Tangga wawancara penulis di Perumahan PT PP Lonsum 

Buhungtellue  19 Februari 2022 
26 Jalaluddin Rakhmat, Rekayasa Sosial (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 5 
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“Bantuan yang saya dapatkan kemudian saya gunakan untuk membeli beras 

dan lauk pauk untuk memenuhi kebutuhan pangan saya sekeluarga selama 

sebulan”27 

 

Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa bantuan yang 

didapatkan masyarakat tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumtifnya saja. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan salah satu informan yang 

menyatakan bahwa: 

 

“Bantuannya masih kurang, sehingga saya menggunakan sepenuhnya untuk 

membeli kebutuhan pangan yang meskipun belum mencukupi semuanya 

tetapi saya usahakan untuk membeli bah makanan sehemat mungkin”28 

 

Dari hasil wawancara tersebut maka diperoleh informasi bahwa bantuan yang 

diberikan masih memiliki jumlah yang minim, sehingga masyarakat menganggap 

bantuan tersebut lebih baik untuk hanya digunakan membeli kebutuhan pangan 

semata. 

Untuk itu, salah satu rekayasa sosial yang tepat dalam mengatasi dependant 

mentality masyarakat terhadap bantuan pemerintah ini adalah dengan “Mengubah 

Paradigma Berpikir Masyarakat tentang Sifat Bantuan” yang dapat dilaksanakan 

sebelum proses penerimaan bantuan. Pada kegiatan ini masyarakat akan menerima 

materi terkait jenis bantuan yang mereka dapatkan, jumlah bantuan, dan bagaimana 

tujuan serta sifat bantuan yang mereka dapatkan. Bantuan yang hanya merupakan 

stimulus atau sebagai modal agar masyarakat hidup dengan produktif adalah satu hal 

yang perlu ditekankan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dalam upaya 

 
27 Ati, (46 Tahun) Ibu Rumah Tangga wawancara penulis di Perumahan PT PP Lonsum 

Buhungtellue  19 Februari 2022 
28 Darma, (48 Tahun) Ibu Rumah Tangga wawancara penulis di Perumahan PT PP Lonsum 

Buhungtellue  19 Februari 2022 
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menghindari masyarakat berfikir bahwa bantuan yang diberikan hanya untuk 

pemenuhan konsumtif mereka.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan maka diperoleh 

informasi bahwa 

“Bantuan yang saya dapatkan, sepenuhnya saya gunakan untuk membeli 

kebutuhan pangan saja seperti beras dan lauk pauk yang bisa bertahan lama”29 

Berdasarkan wawancara tersebut, pemberian bantuan ini akan menyebabkan 

masyarakat menumbuh kembangkan pola hidup konsumtif. Maka dari itu kegiatan 

perubuahan paradigma masyarakat terhadap bantuan pemerintah perlu dilakukan 

sebelum pemberian bantuan. 

Perilaku konsumtif  dapat didefinisikan  sebagai tindakan-tindakan individu 

yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan  menggunakan  barang-

barang  jasa  ekonomis  termasuk  proses  pengambilan  keputusan  yang mendahului  

dan  menentukan  tindakan-tindakan  tersebut.30 

Upaya  untuk  menciptakan masyarakat  yang  tidak  konsumtif  bisa dimulai  

dengan  menjelaskan  dampak serta akibat dari sebuah praktik konsumsi yang  

konsumtif  dengan  harapan akan  mampu  membangun  kesadaran individual  untuk  

mengurangi  bahkan menghindari  tindakan  yang  menuju pada tindakan konsumtif 

itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah satu 

informan, masih ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui mengenai dampak 

dari sebuah praktik konsumsi konsumtif. Salah satu informan mengatakan bahwa: 

 

 
29 Ati, (46 Tahun) Ibu Rumah Tangga wawancara penulis di Perumahan PT PP Lonsum 

Buhungtellue  19 Februari 2022 

30 Sudi, Maria Ansela. Kemiskinan dan Perilaku Konsumtif Masyarakat Petani Cengkeh di 

Kabupaten Ende NTT, Solidairy, Vol 7. No 1., 2018. 
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“Bantuan yang ada, saya gunakan untuk pemenuhan pangan keluarga saya dan 

saya merasa bahwa tidak ada yang salah dengan itu, sebab pemenuhan pangan 

yang ada di keluarga adalah prioritas”31 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka diperoleh informasi bahwa 

masyarakat tanpa mengetahui dampak akan kegiatan yang diberikan, akan selalu tetap 

melakukannya selama kebutuhan atau keinginan individu maupun kelompok tetap 

terpenuhi. 

Berkaitan  dengan  pola  pikir  tetap  dan  terbuka,  terdapat  pola  pikir  

konsumtif  dan produktif.  Dimana  pola  pikir  konsumtif  memiliki  tipe  yang  akan  

lebih  cenderung  untuk memperoleh kebutuhannya dengan melalui proses pembelian 

suatu barang. Pola pikir ini  tidak  menghiraukan  tentang  proses  pembuatan  barang  

tersebut,  tetapi  akan  lebih berfokus  untuk  memiliki  barang  tersebut  saja.  

Sedangkan  pola  pikir  produktif  yaitu merupakan  suatu  tipe  individu  yang  akan  

memenuhi  kebutuhannya  dengan  membeli barang juga seperti pola pikir konsumtif, 

akan tetapi untuk kedepannya akan lebih berpikir untuk  membuat  barang  seperti  

demikian  walaupun  tidak  mirip  seperti  yang  dibeli setidaknya  dapat  mempunyai  

fungsi  yang  nyaris  atau  hampir  sama  dengan  yang  dibeli sebelumnya. 

Sehingga, perubahan paradigma berfikir masyarakat ini perlu dilakukan dan 

dapat diterapkan melalui sosialisasi, baik yang dilakukan secara langsung maupun 

tidak langsung. Sosialisasi yang dilakukan juga akan memberikan informasi kepada 

masyarakat, bahawa bantuan yang didapatkannya hanyalah sebuah stimulus yang 

dapat digunakan sebagai modal untuk bagaimana agar masyarakat kedepannya, tidak 

perlu lagi mengaharapkan bantuan untuk keberlangsungan hidup. 

2. Meningkatkan Kapasistas Masyarakat (Capacity Building) 

Setelah perubahan paradigma atau cara berfikir masyarakat dilakukan dan 

bantuan telah diberikan, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah peningkatan 

 
31 Minggu S, (77 Tahun) Bapak Rumah Tangga wawancara penulis di kediaman informan di 

Tampalisu  19 Februari 2022 
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kapasitas kepada masyarakat dengan metode pelatihan namun sebelumnya melihat 

kondisi yang sedang terjadi dan lebih memfokuskan kepada potensi apa yang telah 

dimiliki masyarakat sebelumnya. Agar apa yang telah menjadi potensi dari 

masyarakat  dapat lebih diasah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti terhadap informan: 

“Saya belum usaha, sebab menurut saya bantuan yang diberikan belum cukup 

untuk dijadikan modal usaha, selain itu saya juga masih belum paham harus 

usaha apa dengan uang dengan jumlah itu”32 

Dari wawancara tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa masyarakat 

meskipun memiliki semangat untuk berusaha keluar dari sifat dependant mentality, 

mereka tetap menemui jalan yang masih rumit. Hal tersebut disebabkan karena 

tingkat pemahaman mereka terkait usaha masih kurang dan terlalu umum. Mereka 

masih beranggapan bahwa untuk memulai suatu usaha butuh modal besar. 

Pengetahuan terkait usaha yang dapat dilakukan dari hal-hal sederhana, dari modal 

yang ada, belum mereka dapatkan. 

Beberapa jenis peningkatan kapasitas yang dapat digunakan diantaranya 

adalah 

a. Training Motivasi 

Sebelum pemberian pelatihan kerja kepada masyarakat, yang perlu dilakukan 

adalah pemberian motivasi semangat kerja kepada masyarakat. Hal ini, sangatlah 

penting dalam rangka membantua masyarakat membangun stigma positif di kepala 

mereka untuk keluar dari kungkungan masyarakat. Berdasarkan hal wawancara yang 

dilakukan dengan salah satu informan, yang mengatakan bahwa: 

“Saya sendiri tidak melakukan usaha, dan hanya bergantung pada bantuan 

pemerintah untuk kehidupan sehari-hari karena merasa bahwa saya tidak 

 
32 Ati, (46 Tahun) Ibu Rumah Tangga wawancara penulis di Perumahan PT PP Lonsum 

Buhungtellue  19 Februari 2022 
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memiliki kemampuan khusus yang mampu saya gunakan untuk berusaha agar 

mendapatkan kehidupan yang lebih layak”33 

 

Dari wawancara tersebut di temukam informasi bahwa tingkat percaya diri 

masyarakat masih sangat rendah, mereka belum memiliki semangat berwirausaha 

atau usaha untuk keluar dari kungkungan kemiskinan karena tingkat kepercayaan 

terhadap diri sendiri masih sangat kurang. Alasan lain mengenai cara berfikir 

masyarakat adalah yang disampaikan oleh salah satu informan yang mengatakan 

bahwa: 

 

“Saya sudah bersyukur dengan kehidupan yang seperti ini, semua kebutuhan 

sudah terpenuhi meskipun masih ada yang cukup susah tapi saya percaya 

kepada Tuhan, bahwa beliau akan selalu memberi pertolongan”34 

 

Pada wawancara ini, juga menjelaskan bahwa masyarakat masih hidup dalam 

kungkungan pikiran yang pragmatis. Selalu mengembalikan segalanya kepada yang 

sifatnya tidak duniawi tanpa melakukan usaha terlebih dahulu. Stigma-stigma negatif 

atau kesalahpahaman ini akan terus berlanjut dan akan terus menjadi lebih banyak 

apabila tidak segera dihentikan. 

Perubahan stigma negatif yang telah tertanam dalam masyarakat perlu 

dilakukan. Hal ini agar pelatihan kerja yang akan dilakukan tidak hanya sebagai 

formalitas semata sebab masyarakat enggan mengimplementasikan apa yang 

didapatkannya karena telah ada stigma negatif yang ada pada masyarakat.  

Pemberian motivasi semangat kerja ini akan membangkitkan inner spirit yang 

ada pada dalam diri masyarakat untuk kemdian bagaimana menjadikan  bantuan yang 

didapatkan sebagai modal atau stimulus untuk keberlangsungan hidupnya. 

 
33 Minggu S, (77 Tahun) Bapak Rumah Tangga wawancara penulis di kediaman informan di 

Tampalisu  19 Februari 2022 
34Syarifuddin, (70 Tahun) Bapak Rumah Tangga wawancara penulis di kediaman informan di 

Balangriri 19 Februari 2022 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah 

yang menjadi salah satu pemicu dependant mentality masyarakat tetap terjadi karena 

anggapan bahwa yang dapat bekerja hanyalah seorang kepala rumah tangga, masih 

ada dalam masyarakat. Problem terkait gender telah ada dan masih ada di dalam 

masyarakat. 

Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang 

menyatakan bahwa 

“Bagi kami, cukup suami yang merupakan kepala keluarga yang bekerja, saya 

hanya perlu mengurus anak dan mengerjakan pekerjaan rumah”35 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka diperoleh informasi bahwa 

stigma negatif mengenai perbedaan gender masih tumbuh dan berkembang ditengah-

tengah masyarakat. 

Gender sendiri berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan kedalam 

bahasa Indonesia artinya jenis kelamin. Namun pada hakikatnya, gender dan jenis 

kelamin adalah dua hal yang berbeda. Jenis kelamin dimaknai sebagai seks karena 

perbedaan laki-laki dan perempuan didasarkan pada perbedaan alat-alat yang ada 

pada tubuhnya atau alat reproduksi.36 Sementara gender yakni suatu sifat yang 

melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial 

maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, 

emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional jantan, perkasa. 

Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada 

 
35 Ati, (46 Tahun) Ibu Rumah Tangga wawancara penulis di Perumahan PT PP Lonsum 

Buhungtellue  19 Februari 2022 
36 Wagelndictor-Data-Academy.org, Konsep Gender dan Seks, https://wageindicator-data-

academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/sensitivitas-gender/konsep-gender-dan-

seks#:~:text=Selain%20itu%2C%20seks%20dimaknai%20sebagai,pada%20tubuhnya%20atau%20alat

%20reproduksi. (10 Maret 2022, 01:27 WITA) 

https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/sensitivitas-gender/konsep-gender-dan-seks#:~:text=Selain%20itu%2C%20seks%20dimaknai%20sebagai,pada%20tubuhnya%20atau%20alat%20reproduksi
https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/sensitivitas-gender/konsep-gender-dan-seks#:~:text=Selain%20itu%2C%20seks%20dimaknai%20sebagai,pada%20tubuhnya%20atau%20alat%20reproduksi
https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/sensitivitas-gender/konsep-gender-dan-seks#:~:text=Selain%20itu%2C%20seks%20dimaknai%20sebagai,pada%20tubuhnya%20atau%20alat%20reproduksi
https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/sensitivitas-gender/konsep-gender-dan-seks#:~:text=Selain%20itu%2C%20seks%20dimaknai%20sebagai,pada%20tubuhnya%20atau%20alat%20reproduksi
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laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan 

yang kuat, rasional, perkasa.37 

Saat ini, sebagian orang beranggapan bahwa sifat yang dimiliki oleh seorang 

perempuan dan seorang laki-laki adalah sesuatu yang telah menjadi kodratnya 

sebagai manusia dan tidak dapat dihilangkan. Anggapan yang tumbuh subur di dalam 

masyarakat tersebut, hendaknya diubah. Gender adalah konstruk sosial, ia dibentuk 

oleh budaya masyarakat itu sendiri sehingga hal tersebut terkesan tidak dapat diubah. 

Inilah  yang  oleh  Mansour Fakih;  perbedaan  gender  (gender  differences)  

melahirkan  ketidakadilan gender (gender inequalities).38 

Ada dua hal yang harus diusahakan dalam  kerangka  perjuangan  mengakhiri  

sistem  yang  tidak  adil  antara perempuan dan laki-laki. Pertama, melawan 

hegemoni yang merendahkan perempuan  dengan  cara  melakukan  dekonstruksi  

ideologi.  Artinya, mempertanyakan  kembali  segala  sesuatu  yang  menyangkut  

nasib perempuan  di  mana  saja  pada  tingkat  dan  bentuk  apa  saja.  Kedua, 

melawan  paradigma developmentalisme yang  berasumsi  bahwa keterbelakangan  

kaum  perempuan  disebabkan  karena  mereka  tidak berpartisipasi  dalam  

pembangunan.  Dan  karenanya  perempuan  dijadikan objek pembangunan yakni 

diidentifikasi, diukur dan diprogramkan.39 

Apabila hegemoni dan paradigma tersebut tidak diubah, maka dependant 

mentality yang di idap oleh masyarakat akan tumbuh subur dan semakin sulit untuk 

dihilangkan. Hal ini disebabkan oleh stigma sosial yang menganggap bahwa hanya 

laki-laki yang bisa bekerja dan perempuan hanya duduk diam di rumah tanpa 

berusaha keluar dari lingkaran kemiskinan. 

 
37 Mansour  Fakih,  Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial, (Cet 8, Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2013), h. 8-9 
38 Muhammad Sujarwo, “Konsep Rekayasa Sosial Islam Mansour Fakih dalam Mengatasi 

Kemiskinan”, Skripsi (Surakarta: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Surakarta, 

2017), h. 39 
39 Muhammad Sujarwo, “Konsep Rekayasa Sosial Islam Mansour Fakih dalam Mengatasi 

Kemiskinan”, Skripsi (Surakarta: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Surakarta, 

2017), h. 40-41 
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Seiring dengan perubahan hegemoni dan paradigma, masyarakat, terutama 

perempuan akan berubah menjadi independant mentality. Hal tersebut menyebabkan 

Perempuan dapat bekerja dan melakukan lebih dari sekedar mengandalkan bantuan 

pemerintah atau bahkan penghasilan dari laki-laki. 

b. Pelatihan Kerja 

Setelah masyarakat memiliki semangat kerja dan stigma negatif yang dimiliki 

masyarakat telah berubah maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah pemberian 

pelatihan kepada yang telah mendapatkan bantuan. Hal ini berguna bagi masyarakat 

yang belum mengetahui harus melakukan apa. Hal ini berdasarkan informasi saat 

peneliti melakukan wawancara 

 

“Saya ingin sekali bekerja, namun saya masih bingung harus kerja apa sebab 

jika saya pikir-pikir kembali saya merasa bahwa saya ini tidak memiliki 

keahlian”40 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka pelatihan kerja akan sangat 

berguna bagi masyarakat sebab mereka akan mendalami suatu ilmu yang dapat 

digunakan sebagai bekal untuk memulai bekerja. Mengingat juga banyak masyarakat 

yang pesimis mengenai pekerjaan karena tidak memiliki pendidikan yang cukup 

tinggi. Hal ini sesuai dengan informasi yang didapatkan peneliti  

“Saya merasa dilema harus kerja sebagai apa. Hal ini disebabkan Pendidikan 

saya terbilang terlalu rendah. Selain itu, saya merasa sudah terlalu tua untuk 

mencari ijazah sekolah. Jadilah saya merasa bingung”41 

Namun, pelatihan yang diberikan perlu disesuaikan dengan apa yang telah 

menjadi potensi dari masyarakat dan metode yang digunakan juga sesuai dengan 

 
40 Minggu S, (77 Tahun) Bapak Rumah Tangga wawancara penulis di kediaman informan di 

Tampalisu  19 Februari 2022 
41 Syarifuddin, (70 Tahun) Bapak Rumah Tangga wawancara penulis di kediaman informan 

di Balangriri 19 Februari 2022 
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masyarakat yang sifatnya heterogen. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

degan salah satu aparat desa, yang menyatakan bahwa: 

 

“Masayarakat yang ada di desa ini jika saya tinjau menggunakan asumsi 

analitik, maka dapat diperoleh informasi bahwa setiap orang memiliki 

potensinya masing-masing. Hanya saja, mereka belum menemukan wadah 

maupun orang yang mampu menjadi kelompoknya untuk melakukan suatu 

gebrakan usaha”42 

 

Dari wawancara yang dilakukan tersebut, maka diperoleh informasi bahwa 

masyarakat sudah memiliki potensinya masing-masing. Sehingga pemerintah hanya 

perlu untuk mewadahi mereka. Untuk itu, pemerintah perlu melihat potensi yang 

telah dimiliki masyarakatnya. Hal ini bertujuan agar apa yang telah menjadi potensi 

masyarakat dapat lebih diasah untuk lebih dipertajam. Pelatihan kerja yang sifatnya 

umum juga dapat dilakukan selama itu sesuai dengan masyarakat. Beberapa pelatihan 

yang dapat dilakukan diantaranya adalah pelatihan kewirausahaan, pelatihan 

menjahit, dan juga pelatihan ternak. 

3. Menghidupkan Semangat Kewirausahaan 

Beberapa masyarakat masih memiliki rasa kurang percaya diri untuk 

melakukan sesuatu seorang diri. Maka salah satu rekayasa sosial yang perlu 

dilakukan adalah pengaktifan Kube (Kelompok Usaha Bersama) Desa Bontominasa. 

Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti dari informan penelitian ini diperoleh 

informasi bahwa 

 
42 Nahda (40 Tahun), Aparat Desa Bontominasa wawancara penulis di Kntor Desa 

Bontominasa 19 Februari 2022 
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“Untuk Desa Bontominasa itu sendiri, saat ini tidak memiliki Kelompok 

Usaha Bersama”43 

Dari hasil wawancara tersebut, maka diperoleh informasi bahwa Desa 

Bontominasa belum memiliki kube yang dapat dijadikan salah satu wadah untuk 

masyarakat dalam hal wirausaha. 

Dengan adanya kube, maka masyarakat akan bersama-sama melakukan usaha 

untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini sangat berguna dalam hal 

pengimplementasian hasil pelatihan yang telah dilakukan masyarakat.  

Kube akan menyatukan masyarakat. Sehingga setiap kemampuan, kratifitas, 

dan pikiran dari setiap individu akan disatukan. Dan Kelompok Usaha Bersama inilah 

yang menjadi wadahnya. Pada Kube Ini, masyarakat juga dapat saling belajar dan 

membantu. Selain itu, bekerja bersama akan membuat masyarakat bertahan 

melakukan hal-hal yang meskipun sifatnya monoton. Sebab hal tersebut tidak akan 

membosankan jika dilakukan secara bersama-sama. Pekerjaan yang dilakukan 

bersama-sama ini sangat membantu masyarakat. Hal ini karena masyarakat terkadang 

tidak ingin melakukan hal-hal seorang diri. Pernyataan tersebut berdasarkan 

informasi dari hasil wawancara peneliti dengan informan 

“Ada keinginan untuk melakukan usaha, hanya saja saya masih ada keraguan 

untuk memulainya seorang diri hal tersebut karena saya merasa takut jika 

sendiri dan saya juga bingung ingin memulai dari mana jika seorang diri”44 

Dari wawancara tersebut maka diperoleh informasi bahwa masyarakat masih 

memiliki stigma negatif terhadap dirinya dan belum memiliki wadah penyaluran. 

Selain itu mereka masih memiliki rasa pesimis sehingga belum mampu melakukan 

 
43 Nahda (40 Tahun), Aparat Desa Bontominasa wawancara penulis di Kntor Desa 

Bontominasa 19 Februari 2022 
44 Darma, (48 Tahun) Ibu Rumah Tangga wawancara penulis di Perumahan PT PP Lonsum 

Buhungtellue  19 Februari 2022 
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usaha untuk mencari atau bahkan memulai sebuah usaha untuk keluar dari 

kungkungan kemiskinan ini. 

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan gagasan yang dapat 

memberikan pemberdayaan bagi masyarakat kecil dengan meningkatkan kualitas 

hidup anggota. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dilaksanakan langsung 

di masyarakat dengan pedoman dari pemerintah dan sesuai dengan kegiatan 

Pendidikan Non Formal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

program keterampilan menciptakan sebuah usaha. 

Jika dilihat dari sifat kegiatan usaha, maka KUBE perlu dikelompok dalam 

tiga kategori yaitu : KUBE harian seperti usaha toko, sembako, pembuatan kue dan 

las bubuk dengan sasaran masyarakat miskin dan non miskin. KUBE bulanan seperti 

tanaman sayur-sayuran, perikanan dengan sasaran masyarakat miskin, KUBE tahunan 

dengan sasaran usaha ternak sapi, kambing dengan sasaran masyarakat miskin.45 

Pengaktifan kube ini dapat menjadi wujud implementasi atau penerapan materi 

pelatihan yang telah didapatkan masyarakat. Dengan adanya kube ini pula, kreatifitas 

masyarakat akan dipertemukan untuk menciptakan inovasi yang berguna bagi 

keberlangsungan hidup masyarakat. Sehingga sifat dependant mentality masyarakat 

mulai terkikis karena telah memiliki usaha sendiri sebagai wujud penerapan apa yang 

telah didapatkannya selama pelatihan. 

D. Metode Pemberian Bantuan Pemerintah Terhadap Masyarakat Miskin di Desa 

Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba 

Dalam proses penerimaan bantuan pemerintah, tidak serta merta masyarakat 

langsung menerima bantuan pemerintah yang ada. Tetapi perlu ada prosedur yang 

harus dilalui masyarakat. Dan untuk keefektifan penerimaan bantuan pemerintah, 

maka perlu ada model pemberian bantuan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara 

 
45 Abdul Razaq Sukri, Prof. Dr. H Hasaruddin, M,Ag , Dr. Ramsiah Tasruddin, M.Si, 

Perberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama Di Kelurahan Balla Kecamatan 

Baraka Kabupaten Enrekan, Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi, Jilid 2, Terbitan 1,  Maret 2021: 

Hal 2 dan 6 
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yang dilakukan peneliti terhadap informan, maka diperoleh hasil mengenai model 

pemberian bantuan pemerintah terhadap masyarakat miskin di Desa Bontominasa 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yakni dengan cara: 

1. Pendaftaran 

Pendaftaran merupakan rangkaian awal dari proses penerimaan bantuan. 

Sebelum masyarakat di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba menerima bantuan, sebelumnya dilakukan pendaftaran terlebih dahulu. 

Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan dua metode, yakni: 

a. Pendaftaran di Kantor Desa 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa 

pendaftaran penerimaan bantuan pemerintah dilakukan dengan metode pendaftaran 

yang dilakukan langsung oleh warga kepada pemerintah desa. Hal tersebut diperkuat 

dari hasil wawancara dengan para informan yang mengatakan bahwa: 

“Saya tidak langsung menerima bantuan, setelah mendengar informasi terkait 

bantuan pemerintah, saya kemudian terlebih dahulu mendaftar sendiri di 

kantor Desa”46 

Dari hasil wawancara tersebut maka diperoleh informasi bahwa setelah 

menerima informasi bantuan masyarakat tidak serta merta langsung menerima 

bantuan. Tetapi terlebih dahulu masyarakat perlu melakukan pendaftaran sendiri di 

kantor desa. 

Pendaftaran secara mandiri ini bertujuan agar tidak ada pikiran bahwa 

masyarakat tidak mengalami diskriminasi terhadap bantuan yang diberikan. Hal ini 

sesuai dengan wawancara dengan salah satu aparat desa yang menyatakan bahwa: 

 

 
46 Nurbaeti, (33 Tahun) Ibu Rumah Tangga wawancara penulis di Pasar Rakyat Balangriri 

19 Februari 2022 
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“Kami selalu berupaya agar masyarakat tidak merasa dibeda-bedakan dalam 

hal pemberian bantuan, sehingga kami memberikan kesempatan kepada 

seluruh masyarakat dalam hal penerimaan bantuan ini”47 

 

Dari wawancara tersebut, maka diperoleh informasi bahwa tujuan pemerintah 

memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat adalah salah satu upaya 

mereka untuk membuat masyarakat tidak merasa didikriminasi. Sehingga, setiap 

masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkab 

bantuan pemerintah yang disediakan. 

b. Pendaftaran di Kepala Dusun 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan 

lainnya, informan yang tidak melakukan pendaftaran sendiri di kantor desa, 

mengatakan bahwa mereka di data oleh kepala dusun setempat, hal tersebut diperkuat 

berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat desa dan seorang kepala dusun. 

“Waktu itu, Kepala Dusun datang kerumah untuk kemudian menyampaikan 

terkait bantuan pemerintah, lalu meminta beberapa berkas setelah itu 

dilakukan pendaftaran”48 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diperoleh informasi bahwa 

pendaftaran dilakukan dengan bantuan Kepala Dusun setempat. Jadi, masyarakat 

hanya menyetor berkas yang dibutuhkan kepada Kepala Dusun setempat sebelum 

menerima bantuan. Sehingga, yang masuk tahap penyeleksian tidak terlalu banyak 

sebab kepala dusun setempat telah menyeleksi terlebih dahulu orang-orang yang 

berhak mendapat bantuan pemerintah. Agar proses penerimaan bantuan lebih teratur 

dan terarah. Hal ini berdasarkan pernyataan salah satu informan. 

 
47 Nahda (40 Tahun), Aparat Desa Bontominasa wawancara penulis di Kntor Desa 

Bontominasa 19 Februari 2022 
48 Ati, (46 Tahun) Ibu Rumah Tangga wawancara penulis di Perumahan PT PP Lonsum 

Buhungtellue  19 Februari 2022 
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“Tidak semua masyarakat kami datangi, hanya masyarakat yang layak 

menerima bantuan. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang layak 

mendapatkan bantuan kemungkinan untuk tidak menerimanya itu kecil”49 

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

pendaftaran yang dilakukan kepala dusun tidak dilakuakn untuk seluruh warganya, 

melainkan hanya beberapa orang saja. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan 

salah satu aparat desa yang menyatakan bahwa: 

 

“Pendaftaran bantuan ini saya lakukan sendiri sebab ada beberapa masyarakat 

yang sudah tidak terlalu update mengenai bantuan yang ada dan sudah tidak 

mampu untuk mengurus administrasi yang dibutuhkan, contohnya adalah 

masyarakat yang telah lansia. Selain itu saya juga telah melakukan beberapa 

observasi yang sifatnya tidak ilmiah kepada masyarakat saya yang pantas 

menerima bantuan”50 

 

Dari hasil wawancara yang dilakukan tersebut, maka diperoleh informasi 

bahwa pemerintah memiliki alasannya sendiri mengapa ada beberapa masyarakat 

yang didaftarakan langsung oleh kepala dusun. Hal ini untuk membantu masyarakat 

yang benar-benar membutuhkan tetapi sudah tidak mampu karena misalnya persoalan 

usia yang sudah rentan. Selain itu, pemerintah juga tidak serta merta memilih 

masyarakatnya tetapi setiap kepala dusun telah mengenal masyarakatnya sehingga 

mereka akan paham siapa saja yang dapat diberikan bantuan. 

 

 

 

 
49 Andi Bahri (50 Tahun), Kepala Dusung Buhungtellue wawancara penulis di Kediaman 

Kepala Dusun Buhungtellue 19 Februari 2022 
50 Andi Bahri (50 Tahun), Kepala Dusung Buhungtellue wawancara penulis di Kediaman 

Kepala Dusun Buhungtellue 19 Februari 2022 
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2. Seleksi 

Setelah dilakukan proses pendaftaran, tahap selanjutnya adalah tahap seleksi 

berkas yang dilakukan oleh pemerintah pusat, hal tersebut berdasarkan hasil 

wawancara bersama aparat desa Bontominasa. 

“Bukan kami yang menyeleksi, jadi kami hanya membantu mendaftar 

kemudian mengirim ke pusat nah nanti pusat sendiri yang akan menentukan 

siapa yang akan menerima bantuan51” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diperoleh informasi bahwa 

proses penyeleksian atau proses penentuan yang layak menerima bantuan bukanlah 

aparat Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

Penyeleksian ini dilakukan agar bantuan benar-benar tersalurkan kepada 

mereka yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan 

salah satu informan yang menyatakan bahwa: 

“Karena kami memberikan kesempatan yang sama untuk setiap masyarakat 

dalam mendaftarkan diri dalam proses penerimaan bantuan, maka seleksi yang 

ada ini adalah salah satu upaya  sangat berguna untuk mengetahui siapa yang 

sebenarnya layak menerima bantuan”52 

Dari hasil wawancara yang dilakukan tersebut, maka diperoleh informasi 

bahwa seleksi ini adalah sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memilah 

dan memilih siapa yang layak mendapatkan bantuan. Sebab yang mendaftarkan diri 

untuk menerima bantuan sangat banyak. 

 

 
51 Nahda (40 Tahun), Aparat Desa Bontominasa wawancara penulis di Kntor Desa 

Bontominasa 19 Februari 2022 
52 Nahda (40 Tahun), Aparat Desa Bontominasa wawancara penulis di Kntor Desa 

Bontominasa 19 Februari 2022 
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3. Pengumuman 

Setelah proses penyeleksian, tahap selanjutnya adalah pengumuman. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pengumuman dilakukan dengan 

dua metode yakni pengumuman secara lisan dan tulisan. 

“Kepala dusun datang kerumah saya, kemudian menyampaikan bahwa saya 

mendapatkan bantuan tapi sebenarnya ada nama-nama yang ditempel di depan 

kantor desa”53 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diperoleh informasi bahwa 

proses pengumumannya dilakukan dengan proses penyampaian secara lisan dan 

tulisan oleh pemerintah Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba.  

4. Proses Penerimaan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, setelah muncul pengumuman, 

proses menerima bantuan terbagi menjadi dua, yakni:  

a. Mengambil Langsung 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan, diperoleh 

informasi bahwa bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang di transfer 

langsung ke rekening masing-masing. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan 

informan yakni 

“Bantuan yang saya dapatkan kemudian saya ambil langsung di rekening54” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diperoleh informasi bahwa 

bantuan yang didapatkan diambil secara pribadi tanpa perantara oleh pihak yang 

menerima bantuan. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan aparat Desa 

Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

 
53Ati, (46 Tahun) Ibu Rumah Tangga wawancara penulis di Perumahan PT PP Lonsum 

Buhungtellue  19 Februari 2022 
54Darma, (48 Tahun) Ibu Rumah Tangga wawancara penulis di Perumahan PT PP Lonsum 

Buhungtellue  19 Februari 2022 
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“Setelah menginfokan terkait pengumuman, bantuan yang ada masuk ke 

rekening masyarakat masing-masing dan mereka mengambil sendiri”55 

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diperoleh informasi bahwa 

bantuan yang di dapatkan masyarakat tidak melalui perantara, bantuan di yang 

didapatkan setiap penerima bantuan langsung sampai di rekening masyarakat itu 

sendiri. Sehingga, tidak ada campur tangan pemerintah desa terkait bantuan yang 

didapatkan. 

b. Melalui Perantara 

Selain metode mengambil langsung, metode lainnya yang dikemukakan oleh 

beberapa informan yang telah diwawancarai adalah dengan mengambilnya dari salah 

satu aparat desa. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan informan yang 

menyatakan 

“Saya ambil di rumah salah satu aparat Desa Bontominasa Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba56” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diperoleh informasi bahwa 

bantuan yang didapatkan diambil di rumah salah satu aparat Desa Bontominasa 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Hal itu agar pembagian bantuan lebih 

teratur dan terarah untuk menghindari hal-hal buruk yang dapat terjadi seperti tidak 

meratanya bantuan yang diberikan. Mengingat bantuan yang ada belum terbagi rata 

sepenuhnya. Alasan tersebut diambil dari hasil wawancara bersama aparat Desa 

Bontominasa Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba. 

“Untuk menghindari kajadian-kejadian tak terduga semisal masyarakat yang 

berebutan sehingga bantuan tidak terbagi secara merata, maka bantuan yang 

 
55Nahda (40 Tahun), Aparat Desa Bontominasa wawancara penulis di Kntor Desa 

Bontominasa 19 Februari 2022 
56 Minggu S, (77 Tahun) Bapak Rumah Tangga wawancara penulis di kediaman informan di 

Tampalisu  19 Februari 2022 
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ada kami bagi terlebih dahulu secara rata kemudian dibagikan kepada 

masyarakat sesuai hasil pengumuman yang ada57” 

Dari hasil wawancara tersebut maka diperoleh informasi bahwa untuk 

menghindari resiko yang kemungkinan terjadi, bantuan yang didapatkan dibagi secara 

merata terlebih dahulu. Beberapa resiko yang mungkin akan terjadi seperti 

masyarakat yang akan berebutan untuk mengambil bantuan sehingga, setiap orang 

meski memiliki peluang yang sama, namun karena memiliki kemampuan yang 

berbeda maka kemungkinan bantuan tidak akan terbagi secara rata. Selain itu, 

berebutan bantuan juga akan memicu terjadinya kecelakan Ketika saling berebutan 

Dari hal tersebutlah maka aparat Desa Bontominasa berinisiatif untuk membagi 

bantuan terlebih dahulu yang kemudian akan disalurkan kepada penerima bantuan 

dengan tertib. 

E. Dampak Pemberian Bantuan Terhadap Terjadinya Dependant Mentality pada 

Masyarakat di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba 

Dampak adalah benturan,  pengaruh  yang  mendatangkan  akibat  baik  positif  

maupun  negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh 

adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat 

antara apa yang  mempengaruhi  dengan  apa  yang  dipengaruhi.58 

Dampak secara sederhana bisa  diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam 

setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak 

tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa 

merupakan proses lanjutan  dari  sebuah  pelaksanaan  pengawasan  internal.  Seorang  

 
57 Syarifuddin, (70 Tahun) Bapak Rumah Tangga wawancara penulis di kediaman informan 

di Balangriri 19 Februari 2022 
58 KBBI 
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pemimpin  yang handal  sudah  selayaknya  bisa  memprediksi  jenis  dampak  yang  

akan  terjadi  atas sebuah keputusan yang akan diambil. 

Dampak  adalah  akibat  yang  ditimbulkan  dari  suatu  kegiatan  baik 

direncanakan maupun tidak direncanakan. Dampak merupakan suatu  yang harus 

terjadi  yang  dapat  menyebabkan  adanya  perubahan  yang  diinginkan.   

Berdasarkan  hasil  wawancara yang dilakukan peneliti, maka diperolah 

informasi bahwa dengan  adanya pemberian bantuan pemerintah terhadap masyarakat 

miskin di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba 

memberikan dampak kepada masyarakat, khususnya terhadap terjadinya dependant 

mentality ini. Berikut akan penulis paparkan dampak yang ditimbulkan dari 

pemberian bantuan secara umum, namun tetap menjurus terhadap terjadinya 

dependant mentality. 

1. Dampak Positif 

Dampak  positif  adalah  pengaruh  dari  suatu  kegiatan  yang  dijalankan  

sehingga menimbulkan unsur kebaikan terhadap masyarakat. Pemberian bantuan 

pemerintah memberikan dampak positif kepada masyarakat berupa: 

a. Mendukung Pemenuhan Jangka Pendek 

Setiap individu memiliki kebutuhan hidup, dan selalu berupaya untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan individu ini, berbeda dengan kebutuhan 

keluarga. Namun, seringkali masyarakat masih kurang dalam hal membedakan 

perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Sehingga, kadangkala karena terlalu 

fokus dalam hal pemenuhan keinginan hingga lupa akan pemenuhan kebutuhan. 

Berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan ini. Salah satu 

upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan bantuan pemerintah. Bantuan 

pemerintah ini mampu meringankan kebutuhan keluarga, namun hanya pada 

kebutuhan yang sifatnya jangka pendek. Contoh pemenuhan kebutuhan jangka 

pendek adalah terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. 
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Ketika mendapatkan bantuan, masyarakat pada umumnya kemudian akan 

menggunakan seluruh bantuan yang didapatkannya hanya untuk memenuhi 

kebutuhan pangannya semata. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap salah satu informan, beliau mengatakan bahwa: 

“Bantuan yang saya dapatkan ini sangat berguna, sebab dapat memenuhi 

kebutuhan pangan keluarga. Meskipun tidak cukup untuk sebulan, tetapi 

setidaknya bantuan ini biasa saya gunakan untuk beberapa minggu” 

Dari wawancara tersebut, maka dapat diperoleh informasi bahwa bantuan 

yang di dapatkan ketika seluruhnya digunakan untuk kebutuhan pangan keluarga saja, 

belum cukup. 

Selain pemenuhan pangan, beberapa masyarakat juga menggunakan bantuan 

untuk pemenuhan biaya pendidikan anak. Karena salah  satu  faktor  yang  paling 

utama bagi Rumah Tangga Sangat Miskin  tidak  menyekolahkan anaknya  adalah  

karena  faktor ekonomi59. Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan yakni 

 “Karena tidak ada beasiswa untuk pendidikan, makanya uangnya juga saya 

gunakan untuk membantu biaya sekolah, dalam hal ini untuk membeli 

peralatan dan uang jajan sehari-hari”60 

Dari wawancara tersebut, maka dapat diperoleh informasi bahwa bantuan 

yang diberikan ketika digunakan untuk pendidikan saja masih belum tercukupi. 

Sehingga masyarakat harus mampu memilah dan memilih apa yang paling 

dibutuhkan.  

 
59 Diyah Tri Rezki Setyawardani, Cornelius J. Paat, Lisbeth Lesawengen, Dampak Bantuan 

PKH Terhadap Masyarakat Miskin di Kelurahan Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado, Vol 13 No 2 

(April-Juni 2020), h. 11 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/29324  (5 Maret 2022) 
60 Ati, (46 Tahun) Ibu Rumah Tangga wawancara penulis di Perumahan PT PP Lonsum 

Buhungtellue  19 Februari 2022 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/29324
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Namun, terlepas dari ketidaksempurnaan yang ada tetapi dengan ada bantuan 

yang didapatkan tersebut maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya meski 

hanya dalam waktu jangka pendek. 

b. Sebagai Stimulan 

Bantuan yang didapatakan masyarakat tersebut dapat dijadikan stimulan 

berupa modal usaha bagi masyarakat sehingga dapat dijadikan upaya pemenuhan 

kebutuhan hidup. Dan upaya untuk keluar dari lingkup penerima bantuan. Dengan 

bantuan yang diberikan, masyarakat dapat memulai usaha karena bantuan tersebut 

kemudian mereka gunakan sebagai modal usaha. Sehingga dapat meringankan beban 

hidup dan perlahan akan keluar dari kemiskinan yang mereka alami. 

Dalam pemberian bantuan pemerintah yang diberikan pada masyarakat, 

bantuan ini akan menjadi stimulan yang digunakan masyarakat sebagai modal usaha 

dalam upaya kebutuhan hidup. Sehingga bantuan tidak hanya sekedar memenuhi 

kebutuhan pangan semata. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan 

dengan salah satu informan yang mengatakan bahwa: 

 

“Bantuan yang diberikan kepada masyarakat, diharapkan dapat dijadikan 

sebagai stimulus untuk membantu masyarakat keluar dari kungkungan 

kemiskinan. Salah satu jalannya adalah dengan menjadikan bantuan yang ada 

sebagai modal”61 

 

Dari hasil wawancara tersebut maka diperoleh informais bahwa bantuan yang 

ada diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk dijadikan stimulus agar masyarakat 

punya modal untuk berwirausaha agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.  

 

 

2. Dampak Negatif 

 
61 Nahda (40 Tahun), Aparat Desa Bontominasa wawancara penulis di Kntor Desa 

Bontominasa 19 Februari 2022 
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Dampak  negatif  adalah  keinginan  untuk membujuk,  meyakinkan,  

mempengaruhi  atau  memberi  kesan  kepada  orang  lain, dengan tujuan agar mereka 

mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat 

tertentu. 

Sementara untuk dampak negatif dari pemberian bantuan pemerintah yang 

berdasarkan penelitian ini adalah menciptakan dependant mentality terhadap 

masyarakat. Dependant mentality adalah keadaan dimana seseorang tergantung 

dengan suatu hal yang membuatnya enggan untuk berusaha. Berdasarkan wawancara 

yang dilakukan peneliti terhadap informan maka didapatkan informasi bahwa 

“Bantuan yang saya dapatkan saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan 

pangan saya sehari-hari, dan saya merasa hal tersebut sudah cukup. Maka dari 

itu saya merasa tidak perlu lagi bekerja” 62 

Dari wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

bantuan yang diberikan maka masyarakat kemudian akan tergantung dan tidak 

melakukan usaha untuk keluar dari kemiskinan yang dialaminya. Mengingat, bantuan 

yang diberikan juga dilakukan secara rutin sehingga masyarakat terbiasa dengan hal 

tersebut dan kemudian akan tergantung. Hal ini berdasarkan inforomasi dari 

wawancara peneliti dengan informan 

“Bantuan yang diberikan itu setiap bulan, sehingga bisa digunakan untuk 

kehidupan sehari-hari”63 

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diperoleh informasi bahwa 

bantuan yang diberikan memiliki jangka waktu setiap bulannya. Yang berdampak 

besar pada masyarakat. 

 
62 Darma, (48 Tahun) Ibu Rumah Tangga wawancara penulis di Perumahan PT PP Lonsum 

Buhungtellue  19 Februari 2022 
63 Minggu S, (77 Tahun) Bapak Rumah Tangga wawancara penulis di kediaman informan di 

Tampalisu  19 Februari 2022 
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Sementara secara umum, dampak negatif yang disebabkan dari bantuan 

pemerintah ini adalah 

a. Menumbuh Kembangkan Pola Hidup Konsumtif 

Kata “konsumtif” (sebagai kata sifat; lihat akhiran –if) sering diartikan sama 

dengan kata “konsumerisme”. Padahal kata yang terakhir ini mengacu pada segala 

sesuatu yang berhubungan dengan konsumen. Sedangkan konsumtif lebih khusus 

menjelaskan  keinginan  untuk  mengkonsumsi  barang-barang  yang  sebenarnya 

kurang  diperlukan  secara  berlebihan  untuk  mencapai  kepuasan  yang  maksimal. 

Sesungguhnya perilaku hidup konsumsi memiliki banyak dampak negatifnya dari 

pada  dampak  positifnya.  Dampak  negatif  dari  perilaku  pola  hidup  konsumtif 

terjadinya pada seseorang  yang tidak memiliki keseimbangan  antara pendapatan 

dengan pengeluarannya (boros).  

Masyarakat  yang  menerima  Bansos  cenderung  menunjukkan  prilaku  pola 

hidup komsumtif. Hal ini sebagai salah satu dampak dari kebijakan bantuan sosial 

yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu memanfaatkan 

dana bantuan sosial yang diberikan akan cenderung menunjukkan pola hidup yang 

konsumtif. 

Skema konsumtif pada masyarakat modern lebih didominasi oleh  

ketersediaan  teknologi dan  pergeseran  pola  pikir  masyarakat terhadap  pemenuhan  

kebutuhan  hidup, sehingga teknologi menjadi pintu masuk untuk  bergesernya  

masyarakat  dari tradisonal ke modern dan pada akhirnya menuju pada masyarakat 

konsumtif. 

Gaya  hidup  konsumtif  lebih  cenderung berorentasi  untuk  kesenangan, 

kenikmatan,  serta kepuasaan  dalam  mengkonsumsi  barang-barang  secara 

berlebihan.  Mereka  berlomba  memenuhi   kepuasaan dirinya  untuk  mencapai  itu  

semua berbagai  upaya dilakukan salah satunya dengan mencari popularitas dan 

membelanjakan  barang  yang  bukan  merupakan kebutuhan pokok. 

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

para informan yang menyebutkan bahwa 
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“Bantuan yang saya dapatkan, sepenuhnya saya gunakan untuk membeli 

kebutuhan pangan saja seperti beras dan lauk pauk yang bisa bertahan lama 64” 

Selain itu, informan lainnya mnegatakan 

“Selain biaya pendidikan, saya gunakan beli kebutuhan pangan dan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari65” 

Dari pernyatan tersebut, tidak ada sedikitpun uang yang tersisa untuk 

digunakan dalam menunjang ekonomi kedepannya. Sebab uang yang di dapatkan dan 

digunakan seluruhnya untuk membeli bahan makanan pokokpun tidak cukup untuk 

makan selama sebulan. Hal ini diperkuat dengan kalimat 

“Saya menggunakan semuanya untuk bahan makanan pokok, itupun masih 

harus meminjam di akhir bulan, karena masih tidak cukup66” 

Pernyataan  di  atas  menunjukkan  bahwa  bantuan pemerintah yang  kurang  

baik pemanfaatannya   akan  berdampak  pada  pola  hidup  komsumtif  bagi  

masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Hal ini secara langsung akan 

berpengaruh buruk pada  jiwa  produktif  masyarakat.  Saat  menerima  bantuan  

biasanya  dimanfaatkan untuk membeli barang konsumsi  bukan untuk merintis 

usaha. Sehingga  bantuan yang  diberikan  tidak  produktif  dan  justru  mendidik  

masyarakat  untuk  berpola hidup konsumtif. Namun hal ini tidak dapat dipungkiri, 

mengingat bahwa jumlah nominal  dana  yang  diterima  tidak  seberapa  jika  

dibandingkan  dengan  jumlah kebutuhan pokok masyarakat yang juga semakin 

meningkat. Terkait dengan usaha, informan pada penelitian ini mengungkapkan 

bahwa 

 
64 Ati, (46 Tahun) Ibu Rumah Tangga wawancara penulis di Perumahan PT PP Lonsum 

Buhungtellue  19 Februari 2022 
65 Darma, (48 Tahun) Ibu Rumah Tangga wawancara penulis di Perumahan PT PP Lonsum 

Buhungtellue  19 Februari 2022 
66 Syarifuddin, (70 Tahun) Bapak Rumah Tangga wawancara penulis di kediaman informan 

di Balangriri 19 Februari 2022 
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“Tidak bisa usaha, karena uangnya kami terima tidak sekaligus. Bahkan ada 

bulan kami tidak terima namun bulan berikutnya kami terima dua kali lipat. 

Nah uangnya kemudian kami gunakan untuk bayar hutang jadi bagaimana 

mau usaha jika seperti itu67” 

Berdasarkan pernyataan di atas, masyarakat yang tidak menggunakan bantuan 

pemerintah untuk merintis usaha tidak hanya disebabkan oleh kurangnya bantuan 

yang di dapatkan. Waktu pemberian bantuan juga turut menjadi kendala yang perlu 

dihadapi masyarakat agar bisa menggunakan bantuan tersebut untuk merintis usaha. 

b. Menyebabkan Timbulnya Perilaku Malas 

Pemberian Bantuan pemerintah akan membuat malas penerimanya. Biasanya   

Bantuan pemerintah akan  memicu  rasa  malas  bagi  sebagian  penerimanya. 

Beberapa  orang  hanya  tinggal  menunggu  tanpa  bekerja.   

Pemberian Bansos secara tidak  langsung  mendidik  pola  hidup  malas  bagi  

masyarakat.  Masyarakat  miskin yang  menerima  Bansos  akan  merasa  malas  

untuk  bekerja  dan  berusaha  untuk memperoleh penghasilan sendiri, sehingga pada 

akhirnya masyarakat tak mampu mandiri  dan  berdikari  dalam  memperoleh  

penghidupan  yang  layak.  Berkenaan dengan hal tersebut, seorang masyarakat 

berpendapat bahwa: 

“Saya tidak bekerja, untuk kehidupan sehari-hari saya hanya beharap pada 

bantuan dari pemerintah68” 

Sesuai  dengan  hasil  wawancara  di  atas  menunjukkan  bahwa  pola  pikir 

sebagian kecil masyarakat penerima bansos adalah pola yang tidak menunjukkan pola  

pikir  masyarakat  mandiri,  bahkan  terkesan  mendidik  masyarakat  menjadi malas 

bekerja dan berusaha. Pola hidup malas seperti ini dapat dihindari dengan 

 
67 Ati, (46 Tahun) Ibu Rumah Tangga wawancara penulis di Perumahan PT PP Lonsum 

Buhungtellue  19 Februari 2022 
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menanamkan pola hidup mandiri dan pekerja keras di benak  masyarakat. Hal ini 

perlu  menjadi  perhatian  bagi  pemerintah  untuk  memberikan  sosialisasi  kepada 

masyarakat  dengan  menumbuhkan  kesadaran  nasyarakat  dalam  bekerja  dan 

meningkatkan kehidupannya secara mandiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: 

1. Beberapa rekayasa sosial yang dapat dilakukan dalam mengatasi 

dependant mentality masyarakat terhadap bantuan pemerintah di Desa 

Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba adalah: 

a. Mengubah paradigma berpikir masyarakat tentang sifat bantuan 

b. Meningkatkan kapasitas masyarakat (capacity building) melalui 

training motivasi, pelatihan kerja, dan menghidupkan semangat 

kewirausahaan. 

2. Sebelum menerima bantuan pemerintah, perlu melalui beberapa tahap 

terlebih dahulu yakni pendaftaran, penyeleksian dan kemudian 

pengumuman hingga pada tahap penerimaan bantuan. 

3. Bantuan pemerintah sebagai soslusi dalam pengentasan kemiskinan tidak 

hanya memberikan dampak positif kepada masyarakat, tetapi juga 

mmeberikan dampak negatif termasuk dengan terjadinya dependant 

mentality masyarakat ini karena program tersebut adalah untuk 

masyarakat. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan atas temuan penelitian, maka dirumuskan implikasi penelitian 

sebagai beirkut: 

1. Diperlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah Desa Bontominasa 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan masyarakat untuk 

pengentasan kemiskinan umumnya dan sifat dependant mentality 

masyarakat pada khususnya. Termasuk di dalamnya dalam penentuan 

program yang akan dilaksanakan pemerintah. Perlu kiranya ada suara dari 
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masyarakat agar program yang dilakukan bersumber dan untuk 

masyarakat. 

2. Kondisi masyarakat yang pasif terhadap program pemerintah perlu di 

aktifkan, sebab program yang dibuat tersebut adalah untuk masyarakat itu 

sendiri. Stigma buruk masyarakat terhadap pemerintah perlu dikurangi 

agar terwujudnya masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah.  
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Gambar 1. Pengambilan data di Kantor Desa Bontominasa  

 

Gambar 2. Wawancara peneliti dengan informan Syarifuddin (70 Tahun) di Kediamannya 

pada Minggu 19 Juni 2022 Pukul 16:00 WITA 

 

Gambar 3. Wawancara peneliti dengan informan Nurbaeti (33 Tahun) di Kediamannya 

pada Minggu 19 Juni 2022 Pukul 13:00 WITA 
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Gambar 4. Wawancara peneliti dengan informan Minggu S (77 Tahun) di Kediamannya 

pada Minggu 19 Juni 2022 Pukul 17:30 WITA  

 

Gambar 5. Wawancara peneliti dengan informan Darma (48 Tahun)  di Kediamannya pada 

Minggu 19 Juni 2022 Pukul 10:30 WITA  

 

Gambar 6. Wawancara peneliti dengan informan Ati (46 tahun)  di Kediamannya pada 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Identitas Informan 

Alamat :  

Nama :  

Tempat Tanggal Lahir :  

Pekerjaan :  

Upah Maximum Perbulan :  

Waktu Awal Menerima Bantuan :  

Waktu Akhir Menerima Bantuan :  

Memiliki Tabungan : Ya / Tidak 

B. Bagaimana model pemberian bantuan pemerintah terhadap masyarakat 

miskin di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba? 

1. Apa saja jenis bantuan pemerintah yang telah di dapatkan? 

2. Bagaimana bentuk bantuan pemerintah yang telah di dapatkan? 

3. Kapan bantuan tersebut disalurkan? 

4. Apakah sebelum mendapatkan bantuan dilakukan pendaftaran terlebih 

dahulu? 

5. Bagaimana proses penerimaan bantuan? 

C. Apakah model pemberian bantuan pemerintah tersebut berdampak 

negatif terhadap terjadinya dependant mentality pada masyarakat di 

Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba? 

1. Bagaimana anda menggunakan bantuan pemerintah tersebut? 

2. Apakah bantuan tersebut anda tabung? 

D. Bagaimana model rekayasa sosial untuk mengatasi dependant mentality 

pada masyarakat terhadap bantuan pemerintah di Desa Bontominasa 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba? 

1. Menurut anda, apakah bantuan tersebut sudah efektif untuk memenuhi 

kebutuhan? 
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2. Selain bantuan pemerintah, apa saja yang menjadi sumber pendapatan 

anda? 
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