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ABSTRAK 

Nama : Nirmayanti 

Nim                   :90300117113 

Jurusan : Ilmu Ekonomi 

Judul Skripsi : Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Bonto Baji 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak keberadaan Badan Usaha 

Milik Desa pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research), peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan 

(library research). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, pengisian kuesioner 

dan dokumentasi. Dengan mewawancarai Ketua BUMDes Putra Perintis, kepala 

Desa Bonto Baji, salah satu tokoh masyarakat, salah satu tokoh pemuda Desa 

Bonto Baji dan masyarakat yang berjumlah 1003 KK dengan sampel 100 KK. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Putra Perintis berdiri 

sejak tahun 2016 dan memiliki empat unit usaha yaitu unit usaha bidang 

penyewaan, bidang pertanian, unit usaha simpan pinjam dan unit usaha ATK dan 

brilink. Secara umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Putra Perintis) belum 

dapat berperan secara maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bonto 

Baji seperti kesejahteraan yang belum merata bagi sebagian masyarakat masih 

adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat. Hal itu dikarenakan masih 

banyaknya kendala dan kurang maksimalnya kinerja seperti kurangnya sosialisasi 

terhadap masyarakat mengenai BUMDes di Desa Bonto baji.  

 

Kata kunci:  Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kesejahteraan 

Masyarakat
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan Nasional merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk 

meningkatkan semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Adapun dari tujuan 

pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk dalam 

pembangunan pedesaan. Maka dari itu, titik fokus pembangunan adalah daerah 

pedesaan. Desa merupakan bagian terkecil dari susunan pemerintahan yang ada 

pada struktur kepemerintahan di Indonesia kemudian desa menaruh hak dan 

kekuasaan untuk bertindak dalam merencanakan kesejahteraan masyarakat. 

(Suranda, 2020) 

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 mengamanatkan 

pemerintah untuk mempraktikkan otonomi daerah dengan aliran desentralisasi dan 

menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada daerah agar pemerintah yang 

mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. 

Seperti yang kita ketahui bahwa 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia 

hidup di daerah pedesaan (Eikman & Vinuzia, 2020) Sehingga pusat sentral 

pembangunan ialah daerah perdesaan menempatkan desa sebagai target 

pembangunan, yaitu usaha untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, 

ketimpangan kaya dan miskin, serta kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih 

diwujudkan. 

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 desa diusulkan untuk memiliki 

suatu badan usaha yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, 

seperti kebutuhan pokok dan ketersediannya sumberdaya desa yang belum 

dimanfaatkan, dan tersediannya sumberdaya manusia yang sanggup mengelola 
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badan usaha sebagai aset penggerak suatu perekonomian masyarakat. Untuk 

mewujudkan desa mandiri, maka diperlukan sumber daya yang berasal dari desa 

dan unit-unit usaha yang bergerak di desa haruslah memiliki ciri khas dan 

keunggulan kompetitif supaya dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Anggraeni, 2016). Dalam era 

otonomi kadang-kadang perlu diberlakukan kebijakan yang memberi akses dan 

memberikan kesempatan agar dapat menggali kemampuan atau potensi baik 

sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dilingkup desa, 

sehingga kedepannya desa memiliki pendapatan tersendiri. Ekonomi dalam 

sebuah pedesaan memiliki tugas untuk memberikan prinsip yang rasional bagi 

bisnis sebagai kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengarah diri pada 

kebutuhan hidup manusia perorangan dan jangka pendek saja, tetapi juga memberi 

surplus bagi kesejahteraan banyak orang dalam negara.(Khumaidi & Zaynab, 

2021)  

Meski desa mempunyai Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari 

APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) kabupaten namun sangat 

diperlukan suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa agar terjadi 

keseimbangan dana pembangunan, maka dari itulah perlu suatu lembaga yang 

mampu mengelola potensi desa dengan maksimal maka didirikanlah Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) yang semua modalnya bersumber dari kekayaan desa 

seperti halnya pertanian, pariwisata, perdangangan, perkebunan, pertambangan, 

dan industry berbasis masyarakat. 

Berdirinya BUMDes ialah merupakan bentuk dari pengelolaan ekonomi 

produktif desa yang dilaksanakan secara kolaborasi, keikutsertaan, pembebasan 

dari perbudakan, transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi lain 

BUMDes juga didirikan agar dapat menekankan berkembangnya sistem usaha 
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pedagang yang besar atau golongan orang yang bermodal besar di perdesaan 

tersebut yang dapat mengakibatkan terganggunya tempat mata pencaharian 

penduduk tersebut. BUMDes merupakan induk kegiatan ekonomi di desa yang 

berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial.  

Di beberapa kabupaten telah banyak desa mendirikan BUMDes, ada yang 

secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi di desa tersebut, bahkan ada 

juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberi 

permodalan awal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari dana hibah dengan 

status dana milik masyarakat desa seutuhnya serta menjadi saham dalam 

BUMDes. 

Di Kabupaten Bulukumba yakni tepatnya di kecamatan Kajang merupakan 

sebuah kecamatan yang memiliki 17 desa 2 kelurahan yang sebagian masih berada 

diwilayah yang memiliki beragam macam potensi pertanian, perdagangan, 

produksi, penyewaan, jasa, dan peternakan yang masih belum dikelolah dengan 

optimal di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Desa Bonto baji 

merupakan Desa yang dikenal dengan desa yang memiliki sumberdaya alam yang 

banyak dengan hasil pertanian yang baik pula. 

Hasil survei tentang unit usaha Desa Bonto baji, Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) telah menjalankan beberapa jenis usaha untuk menambah kas atau 

pendapatan desa yaitu: 

1. Unit usaha penyewaan 

2. Unit usaha simpan pinjam (SPP) 

3. Unit usaha bidang pertanian 

4. ATK & Brilink 

BUMDes Putra perintis telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun 

belakangan ini namun masih terlihat adanya ketimpangan kesejahteraan di desa 
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tersebut, walaupun demikian jika diukur berdasarkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat mayoritas penduduk desa Bonto baji masih berada pada tingkat 

kesejahteraan yang relative rendah. Hal itu dapat dilihat dari data table tingkat 

kesejahteraan di desa Bonto baji pada tahun 2019-2020: 

Tabel 1.1 

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Bonto Baji 

Tingkat Kesejahteraan 2019 2020 

Jumlah keluarga pra sejahtera 243 KK 243 KK 

Jumlah keluarga sejahtera 1 167 KK 167 KK 

Jumlah keluarga sejahtera 2 252 KK 252 KK 

Jumlah keluarga sejahtera 3 137 KK 137 KK 

Jumlah keluarga sejahtera 3 plus 204 KK 204 KK 

Jumlah Kepala Keluarga (KK) 1003  1003  

Sumber data: dokumentasi data desa Bonto baji (2020) 

Berdasarkan tabel 1.1 Data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019-

2020 jumlah tingkat keluarga pra sejahtera di desa Bonto baji masih terlihat sama. 

Pemerintah desa telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang 

bertujuan untuk menambah pendapatan asli desa dan memberikan peluang dan 

wadah bagi pemerintah desa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh 

desa dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi selama 

5 tahun berdirinya BUMDes tersebut pada realitanya belum dapat 

mensejahterakan seluruh masyarakat di desa Bonto Baji. 

Hal ini banyak ayat dalam al-Qur’an yang dapat menjadi rujukan dalam 

hal kesejahteraan di antaranya adalah al-Qur’an surah An-Nisa ayat 9 sebegai 

berikut: 

يَقُيْ 
ْ
َ وَل يَخَّقُيا اللّٰه

ْ
يْىِمْْۖ فَل

َ
ثً ضِعٰفًا خَافُيْا عَل يَّ ِ

فِىِمْ ذُر 
ْ
يْا مِنْ خَل

ُ
يْ حَركَ

َ
ذِينَْ ل

َّ
يَخْشَ ال

ْ
ا وَل

ً
يْا قَيْل

ُ
ل

 سَدِيْدًا
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Terjemahnya:  

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka 
meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata 
yang benar”. (An-Nisaa’ ayat 9) 
 

Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat mengikhtisarkan bahwa 

kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah keadaan dari kemiskinan yang 

merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat diatas menganjurkan kepada manusia 

untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiar dan 

bertawakal kepada Allah swt (Fahmiyah, 2020). 

Al-Qur’an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada 

surah Al-hadid ayat 20 yaitu: 

مْيَالِ 
َ
ا
ْ
مْ وَحَكَاذُرٌ فِى ال

ُ
حَفَاخُرٌٌۢ ةَيْنَك زِيْنَثٌ وَّ ىْيٌ وَّ

َ
ل عِبٌ وَّ

َ
نيَْا ل حَيٰيةُ الدُّ

ْ
نَّمَا ال

َ
مُيْْٓا ا

َ
ا ِِۗ  اِعْل

َ
وْل
َ
ا
ْ
 وَال

خِرَةِ 
ٰ
ا
ْ
يْنُ حُطَامًا  وَفِى ال

ُ
ا ذُمَّ يَك ارَ نبََاحُهٗ ذُمَّ يَىِيْزُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّ فَّ

ُ
ك
ْ
عْشَبَ ال

َ
مَرَلِ غَيْدٍ ا

َ
 ك

غُرُوْ 
ْ
ا مَتَاعُ ال

َّ
نيَْآْ اِل حَيٰيةُ الدُّ

ْ
ِ وَرِضْيَانٌ  وَمَا ال نَ اللّٰه مَغْفِرَةٌ م ِ  رِ عَذَابٌ شَدِيْدٌٌۙ وَّ

 

Terjemahnya:  

“Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan 
senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta 
berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanan-
tanamannya mengagumkan para petani; kemudian (tanaman) itu menjadi 
kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di 
akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-
nya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan palsu”.  

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa aspek-aspek yang sering 

dijadikan indicator kesejahteraan seperti tingkat pendapatan (besarnya kekayaan), 

kepadatan penduduk (jumlah anak), perumahan, dan lain-lain bisa menipu 

seseorang jika tidak diiringi dengan pembangunan mental atau moral yang 

berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan. Yang pada gilirannya manusia 
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dikhawatirkan akan terjebak pada persaingan kemewahan duniawi yang serba 

hedonis dan materialistic, dengan demikian penanaman tauhid (pembentukan 

moral dan mental) merupakan indicator utama bagi kesejahteraan.(Sukmasari, 

2020) 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, peneliti memfokuskan pada 

peran padan usaha milik desa terhadap kesejahteraan masyakat di Desa Bonto Baji 

Kecamatan kajang kabupaten Bulukumba. 

2. Deskripsi Fokus 

Peneltian ini dilakukan untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) di Desa Bonto baji serta untuk mengetahui masalah-masalah yang ada, 

dimana BUMDes di desa lain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya 

akan tetapi mengapa BUMDes di Bonto baji ini belum bisa meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya 

C. Rumusan Masalah 

Tujuan utama pembentukan BUMDes ialah untuk memberikan peluang 

dan wadah bagi pemerintah desa untuk mengembangkan potensi dari masing-

masing desa yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan ikut 

berperan langsung dalam pengelolaan unit-unit usaha yang dimiliki BUMDes, 

namun pada kenyataannya di Desa Bonto baji Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba masih banyak terdapat keluarga yang tergolong Pra Sejahtera. 

Berdasarkan masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah 

1. Bagaimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bonto Baji 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba? 
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2. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bonto Baji Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran adanya 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa 

Bonto Baji. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Akademik dan Masyarakat, sebagai tambahan informasi untuk 

memperluas wawasan pemikiran khususnya bagi pengembangan Ilmu 

Ekonomi tentang konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam 

pembangunan ekonomi desa dan mensejahterakan masyarakat khususnya 

di desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

2. Bagi Penulis, sangat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi 

penulis sendiri dan bagi siapa saja yang nantinya akan membaca skripsi ini 

F. Tinjauan Pustaka 

Peneliti terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil 

penelitian baik berupa karya ilmiah atau buku yang terkaitan sebelum melakukan 

penelitian. Kajian pustaka pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis Fahmiyah Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar tahun 2020 dengan judul Peran Usaha Milik 

Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

Persfektif Ekonomi Islam pada Studi Di Desa Lamitti Riattang kecamatan 

Bulupaddo kabupaten Sinjai. 
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2. Skripsi yang ditulis Irkham Abdur Rochim, Jurusan Ilmu Ekonomi Islam 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo 

Semarang tahun 2019 dengan judul Peran Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Persfektif 

Ekonomi Islam Pada Studi Kasus Desa Blimbing Kecamatan Boja 

Kabupaten Kendal. 

3. Skripsi yang ditulis Yuli Widyastuti, Jurusan Ekonomi Syariah Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017 dengan judul Peran Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Persfektif 

Ekonomi Islam. 

4. Skripsi yang ditulis Beni Riki Suranda Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2020 

dengan judul Peran Badan usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Badan Usaha 

Milik Desa Putera Simeulue di Desa Borengan Kecamatan Simeulue Cut 

Kabupaten Simeulue. 

5. Jurnal yang ditulis Khumaidah, Siti Zaynab Universitas Yudharta 

Pasuruan tahun 2021 dengan judul Dampak Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tutur. 

6. Jurnal yang ditulis Sugrila Puspita Dewi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Soerjo tahun 2020 dengan judul Pengaruh Badan Usaha 

Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa 

Pandangsari Ecamtan Sine Kabupaten Ngawi. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Pedesaan 

1. Pembangunan Desa 

Sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di desa, dan juga potensi 

alam serta sumber daya juga sebagian besar ada di desa. jumlah penduduk yang 

besar diiringi dengan potensi sumber daya yang banyak sehingga menjadi modal 

dasar untuk pembangunan desa kearah yang lebih baik dan maju. Pembangunan 

daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa 

dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politi) harus 

melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan 

kabupaten dan antarkabupaten.(Erowati, 2021). 

Titik berat pembangunan desa adalah pada pembangunan masyarakatnya, 

oleh karena itu istilah yang digunakan adalah Pembangunan Masyarakat Desa 

(MPD) (Nain, 2019), dalam bentuk pembangunan desa ialah adanya berbagai 

program dan proyek pembangunan yang tujuan terciptannya kemajuan suatu desa, 

tujuan pembangunan desa meliputi perbaikan infrastruktur dan peningkatan taraf 

hidup suatu masyarakat, untuk pelaksanaan suatu kegiatan perlu petunjuk 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta menjadikan kemampuan 

masyarakat (empowerment) untuk dapat menentukan berbagai kebutuhan dan 

permasalahan yang dihadapi serta dapat mengatur perencanaan untuk memenuhi 

kebutuhan dan pemecahan masalah sehingga dapat dilaksanankan secara efektif 

dan efesien. 

Maksud dari pembangunan desa adalah partisipasi serta pemberdayaan 

masyarakat desa. arti dari partisipasi tersebut tidak hanya sebagai keikutsertaan 

dalam suatu pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar 
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desa (outsider stakeholder) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program 

pembangunan yang ada di desa. dalam keikutsertaan yang paling penting ialah 

bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas gagasan dan upaya dari 

masyarakat desa (local) sehingga dalam pelaksanaan suatu kegiatan dapat 

memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing 

warga setempat. Masalah pokok dalam pembangunan daerah atau pedesaan adalah 

terletak pada pendekatan terhadap kebijakan-kebijakaan pembangunan yang 

didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) 

dengan mengunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya 

fisik secara local (daerah) (Arsyad, 2016), sehingga pada dasarnya, pembangunan 

masyarakat desa merupakan gerakaan masyaarakat yang didukung oleh 

pemerintah untuk memajukan masyarakatnya. Maka dari itu pendekaatan utama 

yang digunakan dalam suaatu pembangunan pedesaan ialah sebagai berikut 

(Rochim, 2019) : 

a. Pendekatan partisipasi, yang dimana melibatkan warga masyarakat desa dalam 

segenap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengendaliaan, serta pemanfaatan hasilnya. 

b. Pendekatan kemandirian, yang menitikberatkan pada suatu kegiatan dan usaha 

berdasarkan kemandirian local. 

c. Pendekatan keterpaduan, yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan        secara 

lintas sector dan lintas daerah kedalam suatu proses pembangunan yang 

menyeluruh dan terpadu. 

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa defenisi dari 

pemberdayaan masyaraakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 
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keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya 

melalui penetapaan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai 

dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhaan masyarakat desa (Jatmiko, 2021), 

pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dan proses yang 

dilakukan agar masyarakat mempunyai keluasan serta kebebasan dalam 

memutuskan pilihan-pilihan dalam hidup masyarakat masing-masing. Maka 

dalam proses pemberdayaan hal yang perlu ialah penyesuaian, budaya dan 

kelembagaan melalui penafsiran, pembaruan, dan perubahan struktur, bentuk, 

sifat, fungsi, dan sebagainnya. United Nations (1956), mengemukakan proses 

pemberdayaan masyarakat sebagai berikut (Nurman, 2017): 

a. Gretting to know the local community. Mengetahui karakteristik masyarakat 

setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik 

yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan lainnya. Serta 

mengetahui hubungan timbal balik antara petugas pendamping dengan 

masyarakat. 

b. Gathering knowledge abaout the local. Mengumpulkan pengetahuan 

menyangkut informasi mengenai pola kehidupan masyarakat setempat. 

Pengetahuan merupakan informasi factual tentang distribusi prnduduk 

menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial 

ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis 

pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal. 

c. Identifying the local leaders. Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan 

apabila tidak didukung oleh pimpinan atau tokoh masyarakat setempat. Oleh 

karena itu dalam proses pemberdayaan, faktor “the local leaders” harus selalu 

diperhitungkan karena mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat. 
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d. Stimulating the community to realize that it has problems. Didalam 

masyarakat yang terikat dengan adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar 

masyarakat tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perluh di 

pecahkan. Karena itu, diperlukan pendekatan persuasif agar masyarakat 

menyadari adanya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu 

dipenuhi. 

e. Helping people to discuss their problem. Memberdayakan masyarakat 

mengandung makna mendorong dan merangsang inisiatif untuk melibatkan 

diri dalam pembahasan masalah serta merumuskan alternative pemecahan 

dala suasana kebersamaan. 

f. Helping people to identify their most pressing problems. Masyarakat 

dibimbing agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta 

menetapkan skala priorotas yang paling berpengaruh terhadap kebutuhan 

dasar. Masalah yang paling krusial dan berdampak pada tatanan kehidupan 

sosoial yang lebih luas yang harus diutamakan untuk dipecahkan 

g. Fostering self-confidence. Membangun rasa percaya diri masyarakat dalam 

menghadapi berbagai persoalan. Rasa percaya diri merupakan modal utama 

untuk membangun keswadayaan. 

h. Deciding on a program action. Masyarakat perlu diberdayakan untuk 

menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program aksi perlu 

ditetapkan berdasarkan skala proiritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. 

Tentunya program dengan skala proiritas tinggilah yang perlu didahulukan 

pelaksanaannya. 

i. Recognition of stregths and resources. Memberdayakan masyarakat berarti 

meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengkaji lingkungan internal dan 



13 

 

 

 

eksternal (kekuatan dan sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan 

permasalahaan dan kebutuhannya). 

j. Helping people to continue to work on solving their problems. Pemberdayaan 

masyarakat merupakan serangkaian tindakan terencana yang diarahkan untuk 

pengubahan kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan untuk 

memecahkan masalah yang dihadapinya. 

k. Increasing people ability for self-help. Salah satu tujuan pemberdayaan 

masyarakat ialah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian agar 

masyarakat mampu menolong diri sendiri. Keswadayaan menjadi nilai-nilai 

dasar dalam upaya pembangunan masyarakat. 

Proses pengembangan dan pemberdayaan yang menekankan pada proses 

memberikan kemampuan kepada masyarakat menjadi berdayaguna, mendorong, 

atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau pemberdayaan untuk 

menentukan pilihan hidup. Mengenai pemberdayaan masyarakat belum 

sepenuhnya terwujud pada pemerintahan desa, sebagian pemerintah desa belum 

memberdayakan warga masyarakat secara maksimal dan telah disusun serta diatur 

dalam mengembangkan dan mengelola potensi desa yang ada, sehingga agar 

mampu meningkatkan suatu perekonomian warga desa secara berkesinambungan. 

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

1. Pengertian BUMDes 

Menurut Pemandagri No. 39 tahun 2010 tentang BUMDes atau Badan 

Usaha Milik Desa ialah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah 

daerah yang dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanankan oleh 

pemerintah desa dan masyarakat setempat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat 

mengelolah institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa dan 
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BUMDes tersebut dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undangan 

yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa (Nugroho & Suprapto, 

2021). 

2. Landasan Hukum BUMDes 

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang 

pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam rangka 

peemberdayaan masyrakat desa (Sri & Dewi, 2014), berdasarkan pembentukan 

BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik 

desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum pula dalam 

peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa. 

Selanjutnya dalam Badan usaha Milik Desa (BUMDes) juga disebutkan 

dalam (UU No. 6 Tahun 2014, 2016) dalam Bab  X ada empat pasal (pasal 87-90) 

dalam UU Desa, selain ketentuan yang menjamin desa dapat mendirikan 

BUMDes ada juga ketentuan yang berkaitan dengan jenis layanan BUMDes 

seperti dalam pasal 87 ayat 3 dengan jelas menyatakan, ruang bisnis yang bia 

dilakukan oleh BUMDes adalah menjalankan bisnis ekonomi atau layanan public, 

keuangan mikro, perdagangan, dan pembangunan ekonomi lainnya (Nainggolan 

& Sipahutar, 2020). 

3. Tujuan BUMDes 

Adapun tujuan utama dari pendirian BUMDes sebagai berikut: 

a. Menciptakan kesempatan berusaha daan membuka lapangan kerja 

b. Meningkatkan, serta memperkuat suatu perekonomian desa dan pemanfaatan 

aset desa untuk mensejahterakan masyarakat 

c. Meingkatkan pendapatan asli daerah (PAD) 

d. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa 
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e. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuha masyarakat. 

f. Menjadi pokok kekuatan pertumbuhan daan pemerataan ekonomi desa. 

g. Meningkatkan kemampuan untuk mencipta serta ruang gerak usaha ekonomi 

produktif masyarakat desa yang berpenghasilan renda. 

h. Mendorong perkembangan usaha kecil (mikro) di sektor informal. 

4. Pendirian BUMDes 

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

merupakan badan hukum tersendiri. Pendirian BUMDes merupakan perwujudan 

dari pengelolaan ekonomi produktifitas yang dilakukan secara komperatif, 

partisifatip, emanislatif, transparansi, akuntabel, sustainable, oleh karena itu perlu 

upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut bisa berjalan secara 

efektif, efisien, proposional dan mandiri (Alfuraqan & Suyuti, 2020). 

5. Organisasi Manajemen BUMDes 

Berdasarkan (Permandes No. 4 tahun 2013, 2015) struktur organisasi 

BUMDes terdiri dari: 

a. Penasihat: 

b. Pelaksana operasional; 

c. Pengawas. 

Struktur organisasi menajemen BUMDes dipilih oleh masyarakat desa 

melalui kesepakatan tetapi juga menyesuaiakan dengan keteentuaan dalam 

peraturan mentri tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan 

keputusan musyawarah desa. 

6. Keuangan BUMDes 

Pada tahap awal pendirian BUMDes, akan bermunculan pertanyaan-

pertanyaan mengenai modal BUMDes. Untuk menanggapi dari semua pertanyaan-
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pertanyan diatas, maka berikut pemaparan tentang modal BUMDes menurut 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 Pasal 135, yaitu: 

a. Modal awal BUMDes berasal dari anggaran pendapatan belanja desa (APBD). 

b. Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak 

terbagi atas saham. 

c. Modal BUMDes terdiri dari penyertaan modal Desa dan penyertaan modal 

masyarakat Desa. 

d. Penyertaan modal Desa dalam keuangan BMDes berasal dari APBD dan 

sumber lainnya. 

e. Penyertaan modal desa yang berasal dari APBD dapat bersumber dari dana 

segar, bantun pemerintah, bantuan pemerintah Daerah, serta asset dana yang 

diserahkan kepada APBD. 

f. bantuan pemerintah baik pemerintah Daerah kepada BUMDes yang disalurkan 

melalui APBD. 

7. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes 

Jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDes sebagai berikut: 

a. Bisnis sosial (Serving) 

Bisnis sosial sederhana yang memeberikan pelayanan umum (serving) 

kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Unit usaha yang 

dapat diterapkan oleh BUMDes meliputi air minum, usaha listrik, lumbung 

pangan serta sumber daya local dan teknologi tepat guna lainya. 

b. Keungan (Banking) 

BUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga 

mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah 

mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian Bank Komersial di Negeri ini tidak 

berpihak pada rakyat kecil pedesaan. Selain mendorong produktivitas usaha milik 
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warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga 

dari cengkraman rentenir yang selama ini berkeliaran di desa-desa. 

c. Bisnis penyewa (Renting) 

Menjalankan Usaha Penyewaan Untuk memudahkan warga mendapatkan 

berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya 

penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor, dan sebagainya. 

d. Lembaga perantara (Brokering) 

BUMDes menjadi perantara antara komuditas yang dihasilkan warga pada 

pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi 

komuditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar 

pada warga sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai pedagang perantara 

(tengkulak). 

e. Perdagangan (Trading) 

BUMDes yang berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian 

mulai tumbuh di banyak Desa. ini adalah bisnis sederhana, berskala local dan 

berlingkup internal Desa, yakni melayani kebutuhan warga setempat. 

f. Usaha bersama (Holding) 

BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melibatkan banyak 

usaha di desa. Misalnya, BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses 

seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan 

dalam kegiatan usaha wisata tersebut. 

C. Kesejahteraan Masyarakat 

1. Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum  

Kesejahteraan masyarakat merupakan kesejahteraan segenap anggota 

masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan sosial keadaan masyarakat yang 

sejahtera, yakni masyarakat yang aman secara sosial, terpenuhi segalah 
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kebutuhannya dan jauh dari berbagai problem sosial (Ghafur, 2011), istilah 

sejahtera dalam kamus besar Bahasa Indonesia ialah aman, sentosa, damai, 

makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesulitan, 

kesukaran, (menderita, susah, kekurangan, kemiskinan) dan sebagainya. 

Sedangkan secara umum, kesejahteraan diartikan sebagai kondisi atau dalam 

keadaan sejahtera dimana suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan 

hidup masyarakat, contoh yang paling mendasar seperti makanan, pakaian, 

perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan.  

Teori ekonomi, konsep kesejahteraan masyarakat dikenal sebagai ekonomi 

kesejahteraan (welfare economics) yang pada hakikatnya menjelaskan tentang 

alokasi faktor-faktor produksi serta barang dan jasa dalam suatu perekonomian 

kepada semua warga masyarakat atau menjelaskan interaksi ekonomi yang ingin 

mencari kondisi bagi pemanfaatan sumber daya secara efesien. (Wahyuningsi, 

2020) 

Upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum dapat dilakukan 

dengan tiga hal dasar di antaranya yaitu: 

a. Tingkat kebutuhan dasar, tingkat kebutuhan dasar diantaranya ialah 

peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti 

makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan. 

b. Tingkat kehidupan, peningkatan tingkat kehidupan harus diupayakan oleh 

setiap masyarakat masing-masing baik dari segi tingkat pendapatan, 

pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan disetiap kalangan. 

c. Memperluas skala ekonomi dari individu maupun sekelompok atau seluruh 

masyarakat desa. 

Albert Hahnel (2005) membagi teori kesejahteraan menjadi tiga bagian 

yakni (Rahman, 2020): 
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a. Classical utilitarian, dimana pendekatan ini menekankan bahwa kesenangan 

atau kepuasan seseorang dapat diukur. Prinsip bagi individu adalah 

meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi 

masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang 

dipegang dalam kehidupannya. 

b. Neoclassical welfare theory, ialah dimana fungsi kesejahteraan merupakan 

fungsi dari semua kepuasan individu. 

c. New contraction approach yang mengangkat adanya kebebasan maksimum 

dalam hidup individu atau seseorang. Penekanan dalam pendekatan ini adalah 

individu akan memaksimalkan kebebasan untuk mengejar barang dan jasa 

tanpa ada campur tangan dari pihak tertentu.  

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat 

Pengukuran indikator kesejahteraan masyarakat sangatlah penting bagi 

suatu negara. Indicator pada dasarnya memberikan indikasi tentang peningkatan 

kesejahteraan sosial yang dapat dicapai oleh suatu daerah dalam periode tertentu, 

termasuk kedalam indicator kesejahteraan sosial ini adalah Indeks pembangunan 

manusia (Human Development Indeks, HDI), Koefesien Gini (Gini Ratio) yang 

merupakan ukuran distribusi pendapatan (Income Distribution), Tingkat 

kemiskinan (Poverty Rate), dan Tingkat pengangguran (Unemployment Rate) 

(Sjafrizal, 2017). 

 Rancangan dan pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat mempunyai 

keruwetan persoalan yag sangat beragam. Sehingga, banyak indicator yang bisa 

digunanakan untuk mengukur suatu kesejahteraan hidup masyarakat karena 

ukuran kesejahteraan itu sendiri tidak sederhana atau bersifat subjektif. Kita bisa 

lihat sakarang ini bahwa Indonesia juga mengambil bagian dalam usaha menuju 

negara maju, maka seiring berjalannya waktu dalam segi hal perkembangan 
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Indonesia dalam beberapa industri seperti manufaktur dan pariwisata berkembang 

pesat maka akan menyebabkan tahap kesejahteraan rakyat Indonesia juga semakin 

bertambah, hal tersebut ada harapan agar semua penduduk dapat mencapai 

kesejahteraan hidup masing-masing masyarakat tanpa terkecuali.  

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) indikator kesejahteraan dapat diukur 

menggunakan 18 variabel, indicator tersebut adalah (Zaman et al., 2021): 

a. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) 

b. Kepadatan penduduk per km (KPP) 

c. Angka melek huruf (AHM) 

d. Rata-rata lama sekolah (RLS) 

e. Angka harapan hidup (AHH) 

f. Pengeluaran per kapita (PPK) 

g. Persentase rata-rata pengeluaran untuk konsumsi makanan (PKM) 

h. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas minum sendiri (FMS) 

i. Persentase rumah tangga dengan jenis lantau bukan tanah (LBT) 

j. Persentase rumah tangga dengan luas lantai<20 M2 (LLK) 

k. Persentase rumah tangga dengan dinding tembok (RDT) 

l. Persentase rumah tangga dengan sumber peneranga dari PLN 

m. Persentase rumah tangga dengan fasilitas buang air besar sendiri (BAB) 

n. Persentase penduduk miskin (RTM) 

o. Jumlah pengangguran terbuka (JPT) 

p. Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu 

(PKK) 

q. Persentase penduduk mengalami keluhan kesehatan dan kegiatannya 

terganggu (PPB) 

r. Serta jumlah penduduk bekerja (JPB) 
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Al-Qur’an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Q.S, Quraisy 

:3-4 yang berbunyi: 

بَيْجٌِۙ 
ْ
يَعْتُدُوْا رَبَّ وٰذَا ال

ْ
 فَل

Terjemahnya: 

 “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini 

(Ka’bah)” (Quraisy: 3) 

 

نْ سُيعٍْ  طْعَمَىُمْ م ِ
َ
ذِيْْٓ ا

َّ
نْ خَيْفٍ  ەٌۙ ال مَنَىُمْ م ِ

ٰ
ا  وَّ

Terjemahnya: 

 “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar 

dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan” (Quraisy: 4) 

 Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indicator 

kesejahteraan dalam al-Qur’an ada 3 yaitu (Sodiq, 2016): 

Pertama, penyembahan Tuhan (pemilik) Ka’bah, kesejahteraan adalah 

ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik ka’bah, indicator ini 

merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa 

jika seluruh indicator kesejahteraan berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, 

hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagian, kita sering 

mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta 

yang melimpah namun hatinya selalu gelisa dan tidak pernah tenang bahkan tidak 

sedikit mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebtuhan 

matarinya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhan-

Nya diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas 

merupakan indicator utama kesejahteraan (kebahagian yang hakiki) seseorang 
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sebagaimana yang dialami oleh penduduk Bhutan, Negara yang memiliki indeks 

kebahagiaan tertinggi dan merupakan negara paling aman di dunia. 

Kedua, hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di 

atas menyebutkan bahwa dialah allah yang memberi mereka makan untuk 

menghilangkan rasaa lapar, statement tersebut menunjukkan bahwa dalam 

ekonomi islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah 

satu indicator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk 

menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai 

melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi 

jika harus mengunakan cara-cara yang dilarang agama, tentu hal ini tidak sesuai 

anjuran Allah dalam surah Quraisy di atas, jika hal itu bisa terpenuhi, maka kita 

tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk 

kejaahatan lainnya. 

Ketiga, hilangnya rasa takut, indikator ini merupakan representasi dari 

terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas 

seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahaatan-

kejahatan lainnya banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan 

bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian 

dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan 

kesejahteraan. 

Definisi indikator kesejahteraan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator 

kesejahteraan meliputi (Widyastuti, 2017): 

1. Pendapatan  

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang besar 

dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah 

tangga. Penghasilan tersebut dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun 
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pendidikan dan kebutuhan lainnya yang bersifat material. Indicator pendapatan 

digolongkan menjadi 3 item diantaranya ialah: 

a. Tinggi (Rp. >5.000.000) 

b. Sedang (Rp.1.000.000-Rp. 5.000.000) 

c. Rendah (< Rp. 1.000.000) 

2. Konsumsi pengeluaran 

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indicator kesejahteraan 

rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang penelitian bahwa besar kecilnya 

proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran 

rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut, 

rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi 

makanan yang mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. 

Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga maka makin kecil proporsi 

pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan 

kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga atau keluarga akan semakin 

sejahtera bila presentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil 

dibandingkan presentasi pengeluaran untuk non makanan <80% dari pendapatan. 

3. Pendidikan 

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberika oleh 

dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan 

tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan 

bantuan orang lain. Sebagian masyarakat besar modern memandang lembaga-

lembaga pendidkan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial 

pemerintah bersama orang tua lebih menyediakan anggaran pendidikan yang 

diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan kemajuan bangsa, 

untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang serupa nilai-nilai leluhur yang 
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hasil kewajiban untuk memenuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku 

jiwa yang patriotisme. Munurut mentri pendidikan kategori pendidikan dalam 

standar kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun. 

4. Kesehatan 

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu 

ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan 

sumber daya manusia antar Negara adalah Human development indeks (HDI) atau 

indeks pembangunan manusia (IPM), indeks tersebut merupakan indicator 

komposit yang terdiri dari indicator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), 

pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil 

perkapita) indicator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi pangan, 

sandang dan papan. 

D. Kerangka Pikir 

Kerang pikir merupakan gambaran tentang alur antara konsep maupun 

variabel yang merupakan gambaran umum pada penelitian, dimna kerangka pikir 

ini disusun berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu. 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

Kesejahteraan Masyarakat 

Pendapat Konsumsi Masyarakat Pendidikan Kesehatan 

Badan Usaha Milik Desa 
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E. Hipotesis Penelitian 

Dari latar belakang masalah pokok dan kerangka pikir yang dikemukakan, 

maka peneliti ingin mengemukakan hipotesis yaitu di duga Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan 

masyarakat di Desa Bonto Baji. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif, kelebihan dari pendekatan ini adalah sebagai alat ukur untuk 

menguji hepotesis dari hasil observasi/interview, dengan memberikan justifikasi 

signifikan terhadap temuan penelitian berdasarkan uji statistic. Jenis penelitian ini 

merupakaan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang dan 

interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok dan masyarakat 

(Siregar & Harahap, 2019) penelitian ini menggali data yang bersumber dari 

badan usaha milik desa (BUMDes Putra Perintis) di Desa Bonto Baji Kec. Kajang 

Kab. Bulukumba. Menurut tujuan bidangnya penelitian ini termasuk kedalam 

penelitian tentang pembangunan ekonomi mengenai kesejahteraan masyarakat, 

karena kesejahteraan merupakan salah satu indicator dalam mengukur tingkat 

pembangunan di suatu negara maupun daerah. Selain itu, peneliti juga 

menggunakan penelitian kepustakaan (library reseach). Penelitian kepustaan yaitu 

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik 

berupa catatan, buku, maupun laporan hasil penelitian terdahulu berhubungan 

dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kesejahteraan masyarakat desa. 
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2. Sifat penelitian  

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif analisis 

yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari 

pada angka-angka (Emzir, 2010) Dalam kaitan dengan penelitian ini adalah 

menggambarkan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Putra Perintis) di 

Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

3. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan dari judul penelitian, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian di Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan 

riset yang sedang berjalan (Yulianto et al., 2018) Dalam hal ini, data primer yang 

diperoleh peneliti bersumber dari wawancara pengurus BUMDes Putra Perintis 

Desa Bonto Baji Kecematan Kajang Kab. Bulukumba dan kuisioner dari 

masyarakat Bonto Baji 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang 

biasanya merupakan data masalalu/historical (Wibisono, 2003) Data sekunder 

yang diperoleh peneliti dari al-Qur’an, buku-buku, jurnal, artikel majalah dan 

internet yang mempunyai relevansi dan data-data BUMDes Putra Perintis dan 

arsip Desa Bonto Baji tahun 2019-2020, dokumen-dokumen resmi, dan hasil-hasil 

penelitian yang berwujud laporan dan sebagainnya. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan elemen, atau unit elementer, atau unit 

penelitian, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentuyang dijadikan 

sebagai objek penelitian (Mukhtazar, 1012) Populasi dalam penelitian ini 1003 

KK 9 dusun yang ada di Desa Bonto Baji serta beberapa anggota (Kepala Desa) 

pemerintah Desa Bonto Baji, Ketua BUMDes Putra Perintis, 1 orang tokoh 

masyarakat dan salah satu pemuda Desa Bonto Baji. 

2. Sampel  

Teknik pengambilan sampel pada studi penelitian kualitatif tentu berbeda 

dengan studi kuantitatif, dalam studi kualitatif hanya menggunakan sampel kecil 

orang, kelompok, atau kejadian tanpa kecuali dipilih, dalam konteks sifat 

mendalam studi (Gora, 2019) Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu Proporsional Sampling Random. Sedangkan menurut Arikunto dalam 

buku Sugiono “Penentuan pengambilan sampel kualitatif sebagai berikut: apa bila 

kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10%-15% 

atau 20%-55% atau lebih. 

Penelitian ini menggunakan 10% sampel dari jumlah populasi yaitu 1003 

KK di Sembilan dusun di Desa Bonto Baji yang berarti sampelnya 100 KK untuk 

pengisian kuesioner sedangkan untuk wawancara peneliti, peneliti 

mewanwancarai kepala desa pemerintah Desa Bonto Baji dan juga pengelola 

BUMDes Putra Perintis, beserta salah satu tokoh masyarakat setempat. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam himpunan data penelitian, penulis menggunakan beberapa metode, 

yaitu: 
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1. Observasi 

Observasi merupakan teknik untuk menggali data dari sumber yang berupa 

tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar (Dr.farida Nugrahani, 2014). 

Observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan melihat peranan badan usaha milik 

desa (BUMDes) secara nyata serta juga melihat kesejahteraan masyarakat Desa di 

Bonto Baji dengan adanya pengeloaan oleh BUMDes Putra Perintis. 

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan 

mengenai masalah atau bidang yang akan diteliti. Survey dilakukan dengan 

membagikan kuisioner kepada responden yaitu masyarakat dengan serangkain 

pertanyaan terkait dengan adanya BUMDes Putra Perintis di desa Bonto Baji. 

Pengisian kuisioner dilakukan secara self administered yaitu responden diminta 

mengelola (menjawab) sendiri kuisioner yang telah dibuat peneliti. 

3. Interview/wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan berhadapan dengan secara langsung dengan yang diwawancarai. 

Cara peneliti melakukan wawancara yaitu dengan dua macam pendekatan 

diantaranya ialah wawancara langsung dan tidak langsung. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara mendapatkan data yang melengkapi dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data-

data tersebut diperoleh dari kegiatan masyarakat maupun pada saat pembagiaan 

serta pengisian kuisioner, dan juga data yang diperoleh dari pengelolah BUMDes 

pemerinta Desa Bonto Baji dan masyarakat Desa. 
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5. Pengolahan Data 

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data ialah 

menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan 

menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-hati data yang berkaitan 

dengan masalah yang sementara diteliti, mengatur dan menyusun dengan 

menggolongkan menurut aturan tertentu. Pada umumnya pengolahan data 

dilakukan dengan cara: 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul 

sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah. 

b. Sistematisasi data (sistematizing) ialah penempatan data menurut kerangka 

sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. 

E. Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu unsur yang penting dalam suatu 

penelitian, karena fungsinya sebagai sarana pengumpul data yang banyak 

menentukan keberhasilan suatu penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, 

instrumen penelitian yang digunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi 

penelitian itu sendiri. Sehingga nantinya dapat merangkum permasalahan. 

Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara mendalam 

2. Kamera  

3. Alat Tulis 

4. Rekaman  

F. Teknik Analisis Data  

Setelah urutan dari pengumpulan data yang sudah didapat oleh responden 

tersebut lalu dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Kualitatif 
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merupakan metode positivistic yang bertumpu pada filsafat positivisme. Metode 

tersebut sebagai metode ilmiah lantaran telah memenuhi kaidah-kaidah yaitu 

nyata, objektif, terukur, masuk akal, dan sistematis. Untuk mengelolah data 

diperoleh agar penelitian ini dapat terarah dengan baik, maka penulis 

menggunakan metode induktif-generalisasi yaitu hipotesis yang disinggung di atas 

karena hasil pemikiran rasional, maka kebenarannya masih bersifat sementara. 

Maka dari itu, harus didukung oleh kesesuaian data koresponden, sedangkan 

kesimpulan bersifat generalisasi dari data emperis disebut logika induktif yang 

peluang kebenarannya bersifat probobabilistik. Penelitian induktif ini lebih 

menekankan pada penelitian yang bersifat umum dan khusus, dimana kenyataan 

dilapangan di kaitkaan dengan teori yang ada.  

G. Pengujian Keabsahan Data Penelitian 

Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa 

hal, yaitu subjektifitas peneliti merupakan hal dominan dalam penelitian kaulitatif, 

alat yang peneliti yang diandalkan adalah wawancara dan observasi sehingga 

mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apa lagi 

tanpa control, serta sumber data kualitatif yang kurang kredibel akan 

mempengaruhi hasil akurasi penelitian. 

Setiap peneliti memerlukan standar untuk melihat derajat kepercayaan atau 

kebenaran terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, standar tersebut 

dinamakan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan 

adalah triangulasi sumber data dan triangulasi metode. 

1. Triangulasi Sumber Data 

Teknik ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber baik dari 

wawancara, observasi maupun dokumentasi. Untuk menguji kreadibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 
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sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 

kesempulan. 

2. Triangulasi Metode 

Penggunaan metode yang bervariasi dalam penelitian akan memberikan 

warna penelitian yang berbeda juga sehingga penarikan kesimpulan lebih mudah. 

Triangulasi metode ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau 

data dengan cara yang berbeda. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau 

informasi yang diperoleh dari subjek atau informan diragukan kebenarannya. 

Dengan demikian, jika data itu sudah jelas naska atau teks, triangulasi tidak perlu 

dilakukan. Namun, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Latar Belakang Desa Bonto Baji 

Desa Bonto Baji merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Kajang yang dahulunya termasuk dalam wilayah Desa Tambangan Kecamatan 

kajang yang di mekarkan menjadi 3 Desa. Desa Bonto Baji mempunyai luas 

wilayah 8.5 Km
2
 dan berbatasan dengan Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba, Batas-batas wilayah Desa Bonto Baji yaitu: 

a. Sebelah barat  : Desa Batu lohe Kecamatan Bulukumpa 

b. Sebelah Selatan  : Desa Sangkalah 

c. Sebelah Timur  : Desa Tambangan 

d. Sebelah Utara  : Desa Tanah Towa dan Desa Malleleng 

2. Luas Wilayah Desa 

a. Luas Wilayah seluruhnya 8,5 Km
2
 

b. Luas Wilayah menurut keterangan  

Table 4.1 

Luas wilayah kampung/Dusun 

No Uraian Luas 

1 Dusun Tandor ± 0,8 Km
2 

2 Dusun Bonto Didi ± 1,0 Km
2 

3 Dusun Barugaya ± 1,0 Km
2 

4 Dusun Pannalolo ± 1,2 Km
2 

5 Dusun Batu Menteng ± 1,0 Km
2 

6 Dusun Saukang ± 1,2 Km
2
 

7 Dusun balo-Balo ±1,0 Km
2
 

8 Dusun Lembang Kahu ± 0, Km
2
 

9 Dusun Kampung Baru ± 0,5 Km
2
 

 Sumber data: Arsip Desa Bonto Baji Tahun 2020 
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c. Jarak orbitasi Desa Bonto Baji 

Permukaan bumi terbentang sangat luas. Namun, kita bisa mengamati 

gambar bumi keseluruhan dengan gambaran dipeta. Peta menggambarkan keadaan 

suatu daerah dengan skala yang diperkecil sehingga, ada perbedaan antara jarak 

pada peta dengan jarak sebenarnnya. Berikut adalah jarak orbitasi Desa Bonto 

Baji: 

Tabel 4.2 

Jarak Orbitasi Desa Bonto Baji 

No Uraian Jumlah 

1 Jarak ke Ibu kota Provinsi 204 Km 

2 Jarak ke Ibu Kota 

Kabupaten 

50 Km 

3 Jarak ke Ibu kota 13 Km 

4 Kecamatan  5 Km 

5 Waktu tempuh ke ibu kota 1 Jam 

6 Provinsi waktu tempuh ke 

ibu kota Kabupaten  

Waktu tempuh ke ibu kota 

Kecamatan 

1 jam 25 menit 

  Sumber data: Arsip Desa Bonto Baji Tahun 2020 

B. Keadaan Penduduk 

1. Jumlah penduduk Desa Bonto Baji 

Jumlah penduduk Bonto Baji pada tahun 2020 berjumlah 4.141 jiwa terdiri 

dari: 

Tabel 4.3 

Jumlah penduduk desa Bonto Baji 

No Jenis kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 2.076 

2 Perempuan 2.065 

Jumlah 4.141 

 Sumber data: Arsip Desa Bonto Baji tahun 2020 
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Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebesar 1157 KK yang terdiri dari KK 

Laki-laki sebanyak 1120 KK dan jumlah KK perempuan berjumlah 37 KK. 

 Dilihat dari berbagai aspek, maka Desa Bonto Baji yang wilayahnya seluas 

8,5 KM
2
 dengan jumlah penduduk 4.141 jiwa serta didukung dari prasarana 

pendidikan dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD, MI). 

Tabel 4.4 

Lembaga Pendidikan 

Nama Jumlah 

Kepemilikan 
Jumlah Tenaga 

Pengajar 
Pemerintah  Swasta  Kampung/ 

Desa 

TK 1 - - 1 5 

SD 1 1 - - 14 

SMP 1 1 - - 13 

SMA - - - - - 

     Sumber data: Arsip Data Desa Bonto Baji Tahun 2020 

C. Keadaan Sosial Ekonomi 

Keadaan ekonomi erat kaitannya dengan sumber mata pencaharian 

penduduk dan merupakan jantung kehidupan bagi manusia setiap orang senantiasa 

berusaha mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-

masing. Dari jumlah penduduk 4.141 jiwa. Secara umum dapat dijelaskan bahwa 

Desa Bonto Baji mata pencaharian sebagai petani tetapi ada juga yang bekerja 

sebagai pedagang, buruh, karyawan swasta, pegawai negeri sipil, pengrajin dan 

lain sebagainya. 

D. Keadaan Sosial Budaya  

Rumah merupakan tempat berlindung dan perkumpulan bagi keluarga 

setelah melakukan aktivitas sehari-hari, maka rumah yang baik adalah rumah yang 

memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat. Dari jumlah pendududuk 4.141 jiwa 

penduduk yang beragama islam 100% suasana kehidupan beragama bagi 

masyarakat Desa Bonto Baji cukup baik, rukun, tenang dan tentram, saling 
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menghormati, tolong menolong dalam menghadapi permasalahan yang timbul 

ataupun dalam menghadapi musibah dalam kehidupan bermasyarakat. 

E. Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana sangat penting dimiliki oleh sebuah Desa ataupun 

Kampung karena dengan sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu 

masyarakat agar lebih mudah mengakses kebutuhan masyarakat. Sarana yang 

dibtuhkan masyarakat misalnya untuk mengurus administrasi kependudukan yaitu 

sarana kantor desa, sarana ibadah pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana 

ekonomi seperti persedian ATK serta pasar Desa dan lain sebagainya. 

Table 4.5 

Jenis Sarana 

No Jenis Sarana Jumlah 

1 Kantor Kampung/Desa 1 

2 Mesjid 8 

3 Mushola 2 

4 Sekolah Dasar (SD) 1 

5 SMP  1 

6 MTs - 

7 MA - 

8 Majelis Ta’lim 1 

9 Pondok Pesantren 1 

10 Puskesmas Kampung/Desa - 

 Sumber data: Arsip Desa Bonto Baji Tahun 2020 

F. Propil Dan Perkembangan Badan Susaha Milik Desa (BUMDes Perintis) 

Pertama kali BUMDes terbentuk melalui UU NO. 6 tahun 2014 tentang 

Desa. pemerintah terus memberikan sosialisasi agar pertumbuhan BUMDes di 

setiap Desa terus meningkat. Desa yang selama ini hanya dianggap sebagai obyek 

dan hanya menunggu intruksi saja, kini diharapkan dapat melakukan 

pembangunan besar dan tidak hanya berurusan administrasi saja. Pada tahun 2016 

Desa Bonto Baji menjadi salah satu desa yang langsung membentuk BUMDes dan 
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menerapkan berbagai kebijakan di desa tersebut guna untuk kesejahteraan 

masyarakatnya. Berbagai kebijakan pemerintah terhadap peninjauan untuk 

menentukan arah kepada masyarakaat kecil yang tentunya bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan, namun kebijakan-kebijakan yang sudah ada belum 

optimal dampaknya kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu pemerintah 

membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi di tingkat pedesaan. Organisasi 

ekonomi ditingkat pedesaan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka 

untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Karena 

sebagian besar di Desa Bonto Baji terdapat anggota masyarakat yang tercatat 

sebagai pengusaha mikro dan kecil yang merupakan tulang punggung 

perekonomian per rumah tangga. 

Berikut adalah laporan penelitian pada BUMDes Perintis di Desa Bonto 

Baji yang dilakukan oleh penulis dengan wawancara 4 orang responden yang 

terdiri dari Kepala Desa Pemerintah Desa Bonto Baji, Ketua BUMDes Putra 

Perintis, 1 orang tokoh masyarakat, dan salah satu pemuda masyarakat Desa 

Bonto Baji, upaya untuk mengetahui perkembangan BUMDes yang ada di Desa 

Bonto Baji. 

Badan Usaha Milik Kampung atau yang Sering disebut BUMDes Putra 

Perintis terletak di Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 

Badan usaha Milik Kampung atau BUMDes Putra Perintis berdiri pada tanggal 31 

Maret 2016 dengan SK Kepala Kampung No: 13/KPTS/K.13/2016 Tentang 

BUMDes Putra Perintis, serta dilengkapi Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah 

Tangga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BUMDes Putra Perintis berdiri dikarenakan pemerintah desa ingin 

membentuk sebuah lembaga perekonomian yang dapat mengelolah potensi yang 

dimiliki di Desa Bonto Baji. Selain untuk mengelolah potensi desa yang dimiliki 
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juga sebagai sarana dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan. Ada banyak potensi desa yang dapat dikelola dan menjadi sumber 

pendapatan bagi masyarakat dan pendapatan desa (PAD) oleh karena itu 

pemerintah setempat mendirikan BUMDes Putra Perintis ini untuk membantu 

masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki Desa Bonto Baji menurut 

kepala Desa Bonto Baji bapak Nasir Halang S.E yaitu: 

Tabel 4.6 

Unit Usaha Desa Bonto Baji 

No Potensi Jumlah pengguna unit usaha 

2021 2022 

1 Unit Usaha Penyewaan 20 KK 20 KK 

2 Unit Usaha Simpan Pinjam 25 KK 25 KK 

3 Unit Usaha Bidang Pertanian 375 KK 375 KK 

4 ATK dan Brilink 700 orang/bulan 700 orang/bulan 

  Sumber data: Data primer (wawancara) Tahun 2022 

Melihat dari potensi-potensi Desa yang ada maka BUMDes Putra Perintis 

mendirikan unit-unit usaha yang bergerak dibidang-bidang tersebut, yaitu unit 

usaha penyewaan, simpan pinjam, pertanian, ATK dan Brilink. Berikut adalah 

tempat pengelolaan BUMDes Putra Perintis: 

Gamabar 4.1 

Tempat Pengelolaan BUMDes Putra Perintis 
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Permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Putra Perintis) dapat 

berasal pemerintah Desa, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun modal dari setiap unit usaha yaitu: unit 

usaha penyewaan kisaran Rp. 80.000.000, unit usaha simpan pinjam sebanyak Rp. 

75.000.000, unit usaha dibidang pertanian sebanyak Rp. 100.000.000, dan ATK 

dan Brilink Rp. 125.000.000. Permodalan tersebut bukan bantuan berupa uang 

modal saja akan tetapi berupa barang ataupun program usaha yang telah dikelolah 

pemerinta desa. Seperti unit usaha penyewaan, dalam menjalankan unit usaha 

penyewaan ini untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan 

peralatan dan perlengkapan yang di butuhkan misalnya penyewaan alat pesta 

(kappara, baju bodo, tikar/jali, eleokton duduk/layar), perlengkapan alat mayat, 

dan lainnya. Sedangkan unit usaha simpan pinjam adalah membantu permodalan 

usaha masyarakat Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan 

Desa, Setelah berdirinya unit usaha ini sebagian masyarakat desa Bonto Baji 

sangat merasakan manfaatnya. Dimana pemanfaatan ini melakukan pinjaman 

untuk mengembangkan usaha dan membuka usaha baik itu usaha kecil, menegah, 

dan besar. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan 

peningkatan ekonomi masyarakat yang ada didesa. Akan tetapi unit usaha ini 

tidak berjalan lancar, karena pelaku peminjaman tidak membayar kembali modal 

yang telah diberi pinjaman oleh unit usaha tersebut. Desa/BUMDes juga 

mengelolah unit usaha di bidang pertanian serta ATK dan Brilink. Berikut ini 

adalah unit usaha yang dikelolah dan yang dikembangkan oleh BUMDes Putra 

Perintis: 

1. Unit Usaha BUMDes Putra Perintis 

Melalui berbagai unit usaha yang dijalankan pemerintah Desa berharap 

kebutuhan warga Desa dapat diwadahi dan dipenuhi dengan adanya BUMDes. 
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Selanjutnya tahap pemilihan jenis/unit usaha diserahkan kepada pengurus 

BUMDes mencatat aneka kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Adapun 

penetapan unit usaha yang diselenggarakan sebaikknya di musyawarakan dalam 

musyawara Desa karena setiap unit usaha yang dibentuk mengandung risiko. 

a) Unit Usaha Bidang Pertanian  

Unit usaha pertanian ini menjelaskan usaha Desa dalam bentuk jasa 

pelayanan atau jasa perantara seperti pengadaan pupuk langka, dan pengadaan 

racun untuk para petani. jasa pelayanan atau pengaadaan pupuk dan racun ini 

masuk dalam jenis usaha perantara (brokering) yaitu BUMDes yang memberikan 

jasa pelayanan kepada warga demi kebutuhan masyarakat setempat sekaligus 

untuk memperoleh pendapatan Desa. di Desa Bonto Baji sekitar 90% masyarakat 

mata pencahariannya petani, maka dari itu pemerinta atau pengurus BUMDes 

Putra Perintis hadir dalam hal ini untuk meringankan beban masyarakat dengan 

membantu membeli pupuk dengan pengadaan pupuk didesa tersebut sehingga 

masyarakat mudah dalam membeli pupuk. 

b) Unit Usaha Simpan Pinjam 

BUMDes membuat unit usaha simpan pinjam untuk masyarakat bisa 

menabung agar tidak kehabisan modal dan tabungan tersebut bisa di ambil ketika 

masyarakat yang membutuhkan modal untuk memulai usahanya serta keperluan 

lainnya, dengan adanya unit usaha tersebut masyrakat terbantu karena syarat unit 

usaha ini tidak memberatkan dan dengan bunga yang tidak tinggi yaitu hanya 2% 

setiap bulannya dalam jangka waktu 6 bulan, apabila sudah melewati jatuh tempo 

maka yang bersangkutan akan dipanggil melalui surat panggilann dari pengurus 

BUMDes.Unit usaha ini menurut bapak Nasir Halang selaku kepala Desa Bonto 

Baji 

“Simpan pinjam ini paling banyak yang diminati oleh masyarakat dan 
masyarakat lebih memilih meminjam modal di BUMDes karena prosesnya 
tidak seribet yang terdapat di BANK. Akan tetapi masyarakat yang telah 
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meminjam tidak mengembalikan modal tersebut sesuai dengan jangka 
waktu yang ditentukan dan adapula masyarakat yang beranggapan bahwa 
modal dari BUMDes Putra Perintis itu hanya sekedar bantuan dari 
pemerintah, mungkn masyarakat ini belum paham betul mengenai simpan 
pinjam yang ada di BUMDes maka dari itu pengurus BUMDes memutuskan 
terus mengadakan sosialisai mengenai simpan pinjam yang ada didesa ini 
sehingga beriring berjalannya waktu masyarakat tau prosedur simpan 
pinjam itu seperti apa” 

c) Unit Usaha Penyewaan 

Salah satu jenis usaha yang terdapat pada BUMDes Putra Perintis di Desa 

Bonto Baji ini adalah unit usaha Renting (Penyewaan), unit usaha yang bergerak 

pada usaha Renting ini adalah unit usaha yang menjalankan bisnis penyewaan 

alat-alat yang digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan juga 

tentunya sebagai sumber penghasilan bagi desa. adapun jenis unit usaha yang 

dijalankan BUMDes dalam unit usaha penyewaan diantaranya ialah perlengkapan 

adat dalam hal yang dibutuhkan jika masyarakat kajang pada saat pesta seperti 

elekton duduk atau layar, kappara, baju bodo, tikar atau jali dan lainnya. 

Perkembangan unit usaha Renting pada BUMDes Putra Perintis ini belum 

berkembang baik dan belum memberikan keuntungan bagi BUMDes hal ini 

dikarenakan masyarakat melakukan penyewaan diluar desa. sebagaimana 

keterangan yang diberikan oleh bapak Abd. Rahman S. Ip Selaku Ketua BUMDes 

Putra Perintis. 

“Perkembangan usaha penyewaan ini sebenarnya belum ada kemajuan 
seperti BUMDes lainnya karena masyarakat masih menyewa diluar di desa 
kita seperti contohnya penyewaan elekton duduk atau layar padahal Bonto 
Baji sendiri sudah memiliki elekton sendiri tetapi masyarakat sendiri masih 
memakai elekton diluar desa Bonto Baji, jika elokton yang milik pemuda 
atau masyarakat desa Bonto Baji itu sendiri tidak masalah, jika dari luar 
desa itu sama saja tidak mendukung unit usaaha yang kita adakan di desa 
tersebut” 

d) ATK dan Brilink 

Unit usaha ATK dan Brilink yang ada di Desa Bonto Baji adalah salah satu 

unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Putra Perintis unit usaha ini baru didirikan 

pada tahun 2021 unit ini ada atas inisiatif masyarakat setempat dengan adanya 
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keinginan masyarakat untuk lebih mudah berbelanja Atk dan melakukan transaksi 

di Brilin BUMDes. Dengan adanya unit ini masyarakat lebih mudah melakukan 

pembelian dan transfer tidak lagi menempu banyak waktu. 

Dalam pendirian BUMDes Tentunya teradapat struktur kelembagaan 

BUMDes, berikut adalah Strukktur Kelembagaan BUMDes Putra Perintis: 

 

Struktur Organisasi BUMDes Putra Perintis Desa Bonto Baji 

 

 

 

 

 

 

 

G. Distribusi Hasil Jawaban Kuesioner 

1. Karakteristik responden 

Pada bagian ini akan membahas mengenai gambaran umum responden 

yang berdasarkan jenis kelamin, usia dan pekerjaan. Penelitian ini dilakukan pada 

Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan jumlah 

responden 100 KK untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat di Desa tersebut. 

a. Jenis kelamin responden 

Tabel 4.7 

Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase (%) 

1 Laki-laki 88 88% 

2 Perempuan 12 12% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2022 

Abd. Rahman S. Ip 

Direktur 

Bidang 
Pertanian 

cai 

Bidang 
Penyewaan  

Untung 

Simpan Pinjam 

Ayu 

ATK dan 
Brilink 

Awal 

Efy Uddin S.Pd 

Sekretaris 

Nisma 

Bendahara 
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 Tabel 4.7 tersebut menunjukkan bahwa responden kepala keluarga dengan 

jenis kelami laki-laki sebanyak 88 KK atau sebesar 88% dan responden jenis 

kelamin perempuan sebanyak 12 KK atau sebesar 12%. 

b. Usia responden 

Tabel 4.8 

Usia Responden 

No Usia Jumlah Persentase (%) 

1 >60 tahun  6 6% 

2 51-60 tahun 20 20% 

3 31-50 tahun 54 54% 

4 20-30 tahun 20 20% 

Jumlah 100 100% 

 Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2022 

 Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa responden yang 

berusia >60 tahun berjumlah 6 KK atau sebesar 6% responden, semua responden 

berprofesi sebagai petani. Responden yang berusia 51-60 tahun berjumlah 20 KK 

atau sebesar 20% responden, jumlah reponden yang mengisi kuesioner yang 

berprofesi sebagai petani terdapat 19% dan hanya 1% yang berprofesi sebagai 

wiraswasta/wirausaha.  dan responden yang berusia 31-50 tahun berjumlah 54 KK 

atau sebesar 54% responden, dari hasil survei menempati responden tertinggi 

dengan jumlah populasi 100 KK dimana responden tersebut terdapat 48 % yang 

berprofesi sebagai petani dan 6% yang berprofesi sebagai wiraswasta/wirausaha. 

kemudian responden 20-30 tahun berjumlah 20 KK responden atau sebesar 20% 

responden, dari pengisian kuesioner terdapat responden yang berprofesi sebagai 

petani sebanyak 19% responden dan hanya 1 % responden sebagai 

wiraswasta/wirausaha. 

c. Pekerjaan  

Tabel 4.9 

Distribusi Responden berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

1 Wirausaha/Wiraswasta 11 11% 

2 Petani/Buruh Tani 89 89% 
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Jumlah 100 100% 

 Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2022 

 Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa responden yang 

merupakan pekerja wirausaha/wiraswasta sebanyak 11 KK, seseorang disebut 

sebagai wirausaha ketika ia turut terlibat secara relatif pada kegiatan operasional 

usaha jasa sementara itu, seorang wiraswasta memiliki asset sendiri. Dari hasil 

survei diperoleh 11% merupakan pekerja wirausaha/wiraswasta seperti pedagang 

beras, pedagang coklat, pedagang campuran, menjual bahan bangunan, pelihara 

ayam petelur, pelihara ayam ras, jual beli sarung hitam, penjualan keliling perabot 

rumah secara debit (cicil) disetiap kampung dan lainnya. Sedangkan responden 

yang berprofesi sebagai petani berjumlah 89 KK atau sebesar 89% profesi petani 

ini seperti petani padi petani jagung dan lainnya. 

2. Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

Sebelum menganalisa data terlebih dahulu data hasil jawaban responden 

terhadap kuesioner yang diajukan penulis diolah dengan cara menggabungkan 

hasil jawaban sesuai dengan alternative jawaban yang tersedia dalam jawaban 

kuesioner, kemudian menghitung berdasarkan persentase dan selanjutnya 

memasukkan data yang telah diteliti. 

a. Kondisi Ekonomi  

Tabel 4.10 

Pendapatan Perbulan 

No Jumlah 

Populasi 

Besar 

Pendapatan 

Perbulan 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 100 <Rp. 1.000.000 69 69% 

2 100 Rp. 1.000.000-

Rp.5.000.000 

27 27% 

3 100 <Rp.5.000.000 4 4% 

Jumlah 100 100% 

     Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2022 
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Berdasarkan tabel 4.10 sebagian besar 69 KK (69%) dari jumlah populasi 

menyatakan bahwa penghasilan perbulan kurang dari Rp.1.000.000, pendapatan 

ini banyak yang berprofesi sebagai petani. Sedangkan 27 KK (27%) responden 

menyatakan bahwa pendapatan perbulan sebesar Rp.1.000.000-Rp.5.000.000 

pendapatan ini juga berprofesi sebagai petani dimana ia memiliki lahan sawah 

lebih dari satu lahan, sehingga pendapatannya lumayan membuahkan hasil. 

Sedangkan   hanya 4 KK (4%) dari jumlah 100 populasi menyatakan bahwa 

penghasilan perbulannya terdapaat <Rp.5.000.000/bulan dari pendapatan 

masyarakat ini ia berprofesi sebagai wiraswasta atau wirausaha seperti melakukan 

penjualan keliling luar daerah alat perabotan rumah dengan cara dicicil, penjualan 

tersebut memiliki cabang dari setiap daerah maka semakin banyak masyarakat 

yang mencicil barang tersebut maka banyak juga keuntungan yang didapatkaan, 

dan ada juga masyarakat yang membuka usaha ternak ayam bertelur. 

Tabel 4.11 

Responden Yang mengetahui adanya BUMDes Putra Perintis 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 100 Ya 47 47% 

2 100 Tidak 53 53% 

Jumlah 100 100% 

     Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2022 

 Berdasarkan tabel 4.11 hanya sebanyak 47 KK (47%) responden yang 

mengetahui adanya BUMDes Putra Perintis, karena ia memiliki peluang waktu 

untuk ikut serta dalam sosialisasi yang diadakan oleh BUMDes Putra Perintis. 

Dan sebanyak 53 KK (53%) responden tidak mengetahui apa itu BUMDes Putra 

Perintis. Masyarakat tidak mengetahui keberadaan BUMDes di Desa Bonto Baji 

karena masyarakat sendiri tidak tahu apa itu BUMDes, seperti apa fungsinya dan 

tujuannya. Maka bisa dipastikan pengelolah BUMDes belum berjalan optimal 
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atau belum bisa memberi pemahaman terhadap masyarakat mengenai BUMDes 

Putra Perintis. 

Tabel 4.12 

Responden Merupakan Pengguna Unit Usaha yang dikelola  

BUMDes Putra Perintis 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 100 Ya 30 30% 

2 100 Tidak 70 70% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2022 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa ada sebanyak 30 KK (30%) 

responden dari jumlah populasi yang menjawab bahwa mereka merupakan salah 

satu pengguna unit-unit usaha yang dikelola BUMDes Putra Perintis. Sedangkan 

70 KK (70%) menyatakan bahwa ia tidak menggunakan salah satu unit usaha 

yang dikelola oleh BUMDes Putra Perintis. Hasil survei menunjukkan bahwa 

banyak yang tidak menggunakan unit usaha tersebut karena belum tahu unit usaha 

ini dari mana asalnya, dan belum tahu apa-apa saja yang di kembangkan oleh unit 

usaha tersebut 

Tabel 4.13 

Responden Mengenai Pendapatan Rumah Tangga Meningkat Semenjak 

Adanya Unit Usaha yang dikelola BUMDes Putra Perintis 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 100 Ya (Meningkat) 24 24% 

2 100 Tidak (Meningkat) 76 76% 

Jumlah 100 100% 

 Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2022  

 Berdasarkan pada table 4.13 dengan jumlah populasi 100 KK yang 

menyatakan pendapatan Rumah tangga meningkat semenjak adanya unit usaha 

yang dikelolah BUMDes Putra Perintis terdapat 24 KK responden atau 24% 

responden, Salah satu responden yang pendapatan Rumah tangganya meningkat 

seperti usaha toko bangunan ia menjual segala bentuk jenis peralatan bahan 
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bangunan dengan bantuan modal dari unit usaha simpan pinjam BUMDes Putra 

Perintis Desa Bonto Baji. Sedangkan terdapat 76 KK responden yang menyatakan 

tidak meningkatkan pendapatan Rumah tangga meningkat semenjak adanya unit 

usaha yang dikelolah BUMDes Putra Perintis karena pada dasarnya empat unit 

usaha ini masyarakat tidak menjalankan atau menggunakan unit usaha dari 

BUMDes, dan Sebagian masyarakat tidak tahu seperti apa prosedur agar ia bisa 

menggunakan unit usaha tersebut 

Tabel 4.14 

Responden Mengenai adanya Sistem Pembagian Hasil atau antara pengguna 

Unit Usaha Kepada Pengelola BUMDes Putra Perintis 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 100 Ya 28 28% 

2 100 Tidak 72 72% 

Jumlah 100 100% 

 Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2022 

Berdasarkan tabel 4.14 hanya sebanyak 28 KK (28%) menyatakan adanya 

pembagian hasil antara pengguna unit usaha kepada pihak pengelola BUMDes 

Putra Perintis. Masyarakat yang memerlukan tambahaan modal baik itu digunakan 

untuk pembelian bibit maupun untuk usaha ternak, dagang dan sebagainnya, akan 

diberikan modal melalui pinjaman dana yang dikelolah BUMDes Putra Perintis 

melalui unit usaha Simpan Pinjam dengan bunga 2% dari modal yang diambil. 

Sedangkan ada banyak 72 KK (72%) menyatakan tidak ada pembagian hasil. Hal 

ini dikarenakan pembagian hasil hanya berlaku kepada pengguna pengelola unit 

usaha BUMDes Putra Perintis. Misalnya masyarakat yang menggunakan unit 

usaha simpan pinjam dan meminjam modal untuk mendirikan usahanya. 

Tabel 4.15 

Responden Mengenai Adanya Manfaat yang didapatkan semenjak ada unit 

usaha yang dikelola BUMDes Putra Perintis 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 100 Ya 34 34% 

2 100 Tidak 66 66% 
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Jumlah 100 100% 

 Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2022 

Berdasarkan tabel 4.15 hanya sebanyak 34 KK (34%) menyatakan adanya 

manfaat yang dirasakan semenjak adanya BUMDes Putra perintis. manfaat yang 

dirasakan masyarakat seperti adanya peminjaman modal dari BUMDes Putra 

Perintis untuk membuka usaha, masyarakat juga merasakaan manfaat unit usaha 

ATK dan Brilink seperti foto copy, print, tranfer antar Bank, sebelum adanya unit 

usaha yang dikelolah BUMDes masyarakat biasanya melakukan foto copy diluar 

desa. Sedangkan sebanyak 66 KK (66%) yang menyatakan tidak ada manfaat 

yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat menyatakan ini pada dasarnya tidak 

tahu mengenai BUMDes sehingga ia tidak merasakan manfaat yang ada pada 

BUMDes Putra Perintis. 

Tabel 4.16 

Responden Mengenai Adanya Perkembangan Usaha Rumah Tangga 

Semenjak adanya unit usaha yang dikelola 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 100 Ya 32 32% 

2 100 Tidak 68 68% 

Jumlah 100 100% 

 Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2022 

Berdasarkan tabel 4.16 hanyak sebanyak 32 KK (32%) menyatakan 

adanya usaha ekonomi RT meningkat semenjak adanya unit usaha BUMDes Putra 

Perintis. Hal ini Sebagian masyarakat melakukan peminjaman modal dari unit 

usaha simpan pinjam yang ada di BUMDes Putra Perintis untuk usaha kecil (kios) 

seperti berjualan didepan rumahnya menjual berbagai macam kebutuhan 

masyarakat, menjual bahan bangunan, jual jajanan (bakso bakar dan pop ice) 

menjual pulsa atau kartu data dan lainnya, Sehingga ia mendapatkan keuntungan 

tersendiri. Sedangkan 68 KK (68%) menyatakan tidak ada usaha ekonomi RT 
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yang berkembang. Hal ini masyarakat hanya bergantung pada hasil panennya saja 

sehingga tidak terjadi perkembangan unit usaha Rumah tangga. 

Tabel 4.17 

Responden mengenai adanya lapangan kerja/peluang usaha anggota 

Meningkat semenjak adanya unit usaha yang dikelola BUMDes Putra 

Perintis 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 100 Ya 28 28% 

2 100 Tidak 72 72% 

Jumlah 100 100% 

 Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2022 

Berdasarkan tabel 4.17 hanya sebanayak 28 KK (28%) menyatakan adanya 

lapangan kerja/peluang usaha bagi anggota keluarganya setelah adanya BUMDes 

Putra Perintis seperti perekrutan karyawan di unit usaha simpan pinjam misalnya 

melayani pembelian. Hal ini terjadi perekrutan biasanya hanya orang-orang 

tertentu atau hanya orang terdekat dengan pengelolah unit usaha tersebut dan 

Sebagian lapangan kerja terdapat musiman seperti pada saat musim padi ia 

bekerja sebagai pemotong padi, menanam padi dan sebagainnya. Sedangkan 72 

KK (72%) menyatakan tidak ada lapangan kerja/peluang usaha bagi anggota 

keluarganya karena masyarakat ini belum dapat informasi mengenai lapangan 

kerja/peluang usaha dari pengelolah BUMDes Putra Perintis. 

Tabel 4.18 

Responden mengenai jenis usaha yang dijalankan 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 100 Bidang Penyewaan 19 19% 

2 100 Simpan Pinjam 25 25% 

3 100 Bidang Pertanian 44 44% 

4 100 Atk dan Brilin 12 12% 

Jumlah 100 100% 

 Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2022 
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Berdasarkan tabel 4.18 sebanayak 19 KK (19%) menyatakan 

menggunakan jasa penyewaan seperti penyewaan kappara, baju bodo, 

tikar/jali’elekton duduk/layar, sebanyak 25 KK (25%) menyatakan menjalankan 

unit usaha dibidang simpan pinjam, unit usaha ini memberikan bantuan modal 

kepada masyarakat untuk usahanya dengan bunga yang rendah, adapun 

masyarakat yang mendirikan usaha dari bantuan modal seperti buka usaha toko 

bangunan, pemeliharaan ayam petelur dan ayam ras, jual pulsa atau kartu data, 

kios,dan berdagang bahan campuran dipasar. Sedangkan 44 KK (44%) 

menyatakan pengguna unit usaha di bidang pertanian seperti pengadaan pupuk 

yang Langkah, pembelian bibit padi, puput cair dan pestisida yang berkualitas 

dengan harga yang terjangkau, Dan 12 KK (12%) menyatakan menggunakan unit 

usaha di bidang Atk dan Brilin. Unit usaha ini melayani ATK fotocopy, print, 

cetak undangan, cetak foto, agen brilink, perlengkapan adat mayat, perlengkapaan 

adat istiadat dan sebagainya. 

 Berdasarkan hasil kuesioner kepada 100 KK responden tentang kondisi 

setelah adanya unit usaha BUMDes Putra Perintis dapat disimpulkan yaitu 

pendapatan penduduk Desa Bonto Baji sebagian besar penduduk masih 

berpenghasilan rendah yaitu sebanyak 69% atau setara dengan 69 KK, dan hanya 

beberapa persen dengan masyarakat yang berpenghasilan sedang yaitu penduduk 

yang berpenghasilan sedang sebanyak 27% atau 27 KK. 

 Banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu lembaga ekonomi 

BUMDes Putra Perintis yang ada di desa mereka, sehingga hal tersebut 

menyulitkan berkembangnya lembaga ekonomi tersebut dalam memajukan 

perekonomian masyarakat serta membantu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Tetapi meskipun banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu 

BUMDes Putra Perintis tetapi sebenarnya mereka telah menggunakan unit-unit 
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usaha yang dikelola oleh BUMDes Putra Perintis, seperti BUMDes melakukan 

pengadaan pupuk yang langkah sehingga para petani mudah membeli pupuk dan 

tidak lagi terbebangi untuk mendapatkan pupuk pada saat musim usai penenaman 

padi. Hal ini salah satu bentuk dari unit usaha BUMDes Putra Perintis di bidang 

pertanian, tidak hanya dibidang pertanian tetapi bidang penyewaan, simpan 

pinjam atk dan brilin di desa yang masuk dalam daftar unit usaha BUMDes Putra 

perintis. Akan tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat desa Bonto Baji dengan 

adanya unit usaha BUMDes Putra Perintis ini sebanyak 66% dari responden yang 

diteliti mengatakan tidak atau belum adanya manfaat yang dirasakan semenjak 

adanya BUMDes Putra Perintis. 

 Lapangan kerja/peluang usaha juga tidak meningkat karena presentase 

jawaban responden masih sangat besar yaitu 72% responden. BUMDes Putra 

Perintis juga belum dapat meningkatkan usaha ekonomi RT masyarakat desa 

Bonto Baji, sehingga pengelolaan dan kinerja BUMDes Putra Perintis Perlu di 

tinjau ulang sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta 

mensejahterakan masyarakat setempat. 

b. Kondisi sosial 

Tabel 4.19 

Jawaban kuesioner responden mengenai tingkat sosial keluarga meningkat 

setelah adanya BUMDes Putra Perintis 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 100 Ya 33 33% 

2 100 Tidak 77 77% 

Jumlah 100 100% 

 Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2022 

 Berdasarkan tabel 4.19 sebanyak 33 KK (33%) menyatakan tingkat sosial 

keluarganya meningkat setelah adanya BUMDes Putra Perintis seperti keuntungan 

yang didapatkan masyarakat dari beberapa unit usaha BUMDes Putra Perintis 
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seperti unit usaha simpan pinjam masyarakat diberi bantuan modal untuk 

usahanya sehingga dapat memaksimalkan keuntungannya dan dibidang pertanian 

ini pengelolah BUMDes Putra Perintis melakukan pengadaan pupuk yang langka 

sehingga masyarakat mudah dalam pembelian pupuk karena pupuk termasuk 

bahan yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi 

kebutuhan zat yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan 

baik, Sedangkan 77 KK (77%) menyatakan tidak terjadinya peningkatan tingkat 

sosial di keluarganya. Ia tidak bergantung pada BUMDes Putra Perintis karena 

peluang untuk meningkatkan sosial keluarga meningkat sangat minim atau 

terbatas seperti yang dijelaskan pada tabel 4.16 bahwa manfaat yang tidak 

dirasakan masyarakat adanya BUMDes di Bonto Baji terdapat 66% responden 

dengan populasi 100 KK. 

Tabel 4.20 

Jawaban kuesioner responden tentang adanya modal usaha yang diberikan 

kepada masyarakat dari BUMDes Putra Perintis 

No Jawaban 

Populasi 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 100 Ya 29 29% 

2 100 Tidak 71 71% 

Jumlah 100 100% 

 Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2022 

 Berdasarkan tabel 4.20 hanya sebanyak 29 KK (29%) menyatakan 

mendapatkan modal usaha dari BUMDes Putra Perintis. Masyarakat yang 

mendapatkan bantuan modal usaha hanya masyarakat yang terdaftar namanya di 

unit usaha simpan pinjam, Adapun 29 % responden mendirikan usaha seperti 

usaha toko bangunan, berdagang bahan campuran dipasar, pemeliharaan ayam 

bertelur, penjualaan pulsa dan kartu kuota (data) dan lain sebagainnya. Sedangkan 

71 KK (71%) menyatakan tidak mendapatkan modal usaha dari BUMDes Putra 

Perintis, hal tersebut karena masyarakat yang mendapatkan modal usaha tersebut 
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tidak mengembalikan kembali modal yang telah diberikan oleh pengelola 

BUMDes sehingga masyarakat lainnya sulit melakukan simpan pinjam dalam 

BUMDes Putra Perintis, maka dari itu pihak pengelola mengurangi bentuk 

bantuan penerimaan modal usaha karena sebagian masyarakat berasumsi bahwa 

itu hanya bantaun sukarela dari pemerintah setempat. 

 

Tabel 4.21 

Jawaban Kuesioner Responden Tentang Kemudahan Menyewa Kappara, 

Baju bodo, Tikar/jali’, Elekton duduk/layar di BUMDes Putra Perintis 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentse 

1 100 Ya 44 44% 

2 100 Tidak 56 56% 

Jumlah 100 100% 

 Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2022 

Berdasarkan tabel 4.21 jawaban responden hanya sebanyak 44 KK (44%) 

menyatakan mudah dalam menyewa kappara, baju bodo, tikar/jali’ elekton 

duduk/layar dalam unit usaha di BUMDes Putra Perintis. Sedangkan yang 

menyatakan 56 KK (56%) menyatakan tidak menyewa unit usaha tersebut karena 

ia tidak mengetahui bahwa ada jasa penyewaan yang dikelolah desa, dan ada 

beberapa masyarakat mengetahui adanya jasa penyewaan di Desa Bonto Baji 

tetapi ia tidak mengetahui tempat lokasi penyewaannya. Tidak hanya itu alat 

penyewaan dalam BUMDes Putra Perintis Terbatas seperti Elekton duduk/layar 

hanya satu yang beroperasi ketika masyarakat melakukan penyewaan dalam 

waktu yang sama maka salah satu mereka yang dapat menyewakannya dan 

masyarakat lainnya yang akan menggunakan penyewaan tersebut kecewa 

sehingga ia melakukan penyewaan diluar desa. 

Tabel 4.22 

Jawaban kuesioner responden kemudahan melakukan  

pembelanjaan Atk dan Brilink 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 
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1 100 Mudah 37 37% 

2 100 Masih 

Terbatas 

44 44% 

3 100 Sulit 19 19% 

Jumlah 100 100% 

 Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2022 

 Berdasarkan tabel 4.22 sebanyak 37 KK (37%) menyatakan mudah 

melakukan pembelanjaan ATK dan bertransaksi di brilink. Akan tetapi 

penyediaan stock barang ATK   masih terbatas karena unit usaha ini baru 

didirikan di desa Bonto baji sehingga responden yang menyatakan masih terbatas 

dalam pembelanjaan ATK dan Brilink sebanyak 44 KK (44%) sedangkan 

responden yang menjawab kesulitan dalam berbelanja ATK sebanyak 19 KK 

(19%). Hal ini lokasi tokoh ATK dan Brilink tidak bisa dijangkau karena jarak 

tempuh jauh dari tempat tinggalnya ia harus melewati beberapa dusun ke toko 

ATK dan Brilink.  

Tabel 4.23 

Jawaban kuesioner responden mendapatkan bantuan pupuk dan racun  

yang dikelola BUMDes Putra Perintis 

No Jumlah 

Populasi 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Presentase 

1 100 Ya 42 42% 

2 100 Tidak 60 60% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2022 

Berdasarkan tabel 4.23 hanya 42 KK (42%) mendapatkan bantuan pupuk 

dan racun dari BUMDes Putra Perintis karena ia telah terdaftar dalam pengguna di 

bidang pertanian Sedangkan sebanayak 60 KK (60%) responden yang menyatakan 

tidak mendapatkan bantuan pupuk dan racun dari unit usaha BUMDes Putra 

Perintis. Hal ini stock pupuk dan rucun sangat terbatas sedangkan masyarakat 

sangat membutuhkan pupuk dan racun untuk padinya agar panenya menuai hasil 

dan mendapatkan keuntungan lebih.  
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Tabel 4.24 

Jawaban Kuesioner mengenai Adanya Dampak Unit usaha yang dikelola 

BUMDes Putra perintis 

No Jumlah 

poplasi 

Jawaban 

Responden 

Jumlah 

Responden 

Dalam 

Persentase 

1 100 Positif 58 58% 

2 100 Negatif 42 42% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer (diolah) Tahun 2022 

 Berdasarkan tabel 4.24 sebanyak 58 KK (58%) mengatakan BUMDes 

Putra Perintis berdampak positif. Sedangkan hanya 42 KK (42%) mengatakan 

dampaknya negatif. 

Berdasrkan hasil kuesioner tentang kondisi sosial responden setelah 

adanya unit usaha BUMDes Putra Perintis dapat disimpulkan bahwa tingkat sosial 

keluarga masyarakat desa Bonto Baji belum meningkat walaupun adanya 

BUMDes Putra Perintis, belum adanya modal usaha bagi sebagaian besar 

masyarakat juga membuat kurang dikenalnya lembaga perekonomian. Tetapi 

sebagian besar masyarakat menyatakan dampak adanya keberadaan unit usaha 

yang dikelola BUMDes putra Perintis berdampak Positif. 

Dari kondisi ekonomi dan kondisi sosial yang menjadi indikator dari 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dijabarkan tersebut dapat dilihat bahwa 

perkembangan BUMDes Putra Perintis sampai saat ini belum dapat dikatakan 

meningkat, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui BUMDes 

Putra Perintis walapun mereka telah menggunakan unit usaha yang ada tetapi 

partisipasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi langsung dalam menggali potensi 

desa yang dimiliki masih sangat kurang. Bukan hanya dari masyarakat yang 

menjadi kendala bagi kemajuan BUMDes Putra Perintis ini pengurus serta 

pemerintah juga menjadi salah satu kendala. Sumber daya manusia atau pengurus 

yang ada belum mampu membuat Lembaga perekonomian ini berjalan dengan 

baik. Factor lain dari segi kepengurusan yaitu kurang matangnya sumber daya 
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manajemen yang dimiliki oleh BUMDes Putra Perintis, kurangnya pengawasan 

dan peninjauan juga berpengaruh. Selain itu kurangnya dukukungan modal daari 

pemerintah pusat juga menyulitkan BUMDes Putra Perintis ini untuk berkembang 

dan berperan dalam mensejahterakan masyarakat. 

    

H. Bagaimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bonto Baji 

Pemerintah desa sebagai wujud kehadiran pemerintah yang paling dekat 

dengan masyarakat perlu mengetahui pentinggnya BUMDes bagi perkembangan 

desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada hakikatnya adalah lembaga yang 

didirikan oleh desa, setiap desa memiliki potensi yang tidak terlepas dari potensi 

sumberdaya manusia dapat difungsikan dalam kepentingan pembangunan desa 

salah satunnya pengelolaan Badan Usaha Mili Desa (BUMDes). Sumberdaya 

yang menduduki manajemen BUMDes dengan kemampuan serta kapasitas 

mempuni diharapkan mampu mengembangkan serta menggerakkan perekonomian 

desa, salah satu BUMDes yang sudah bergerak aktif dalam pembangunan desanya 

adalah BUMDes Putra Perintis yang berada di Desa Bonto Baji. 

Desa Bonto Baji terletak di Kabupaten Bulukumba Kecamatan kajang 

memiliki BUMDes bernama BUMDes Putra Perintis yang telah berdiri dari tahun 

2016. Sejalan dengan prinsip Desentralisasi dan otonomi Daerah, desa diberi 

kewengan untuk mangatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal usul dan adat istiadat desa setempat, hal ini untuk mendukung 

dan menunjang peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Bonto Baji. 

Pembentukan BUMDes di Desa Bonto Baji yaitu untuk menumbuhkembangkan 

perekonomian desa, meningkatkan perputaran keungan dan menyelenggarakan 

kemanfaatan umum baik berupa penyediaan berbagai barang dan jasa bagi 
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peruntukan hajat hidup masyarakat serta sebagai perintis bagi kegiatan usaha yang 

telah ada di desa. 

BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintah desa guna 

mencapai peningkatan kesejahteraan warganya, sementara itu untuk jenis usaha 

yang dapat dikembangkan melalui BUMDes Putra Perintis diantaranya: 

1. Bisnis Sosial/Serving 

Bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) jenis 

usaha ramah lingkungan di BUMDes ini menawarkan jenis bantuan public ke 

daerah setempat dengan mempereoleh manfaat moneter. Salah satu jenis usaha 

sosial ini adalah unit usaha ATK dan Brilink. Unit usaha ini baru didirikan pada 

tahun 2021unit ini ada atas inisiatif masyarakat setempat dengan adanya 

keinginan masyarakat untuk lebih mudah berbelanja Atk dan melakukan transaksi 

di Brilink BUMDes. Dengan adanya unit ini masyarakat lebih mudah melakukan 

pembelian dan transfer tidak lagi menempu banyak waktu. 

2. Keungan/Banking 

BUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga 

mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah 

mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian Bank Komersial di Negeri ini tidak 

berpihak pada rakyat kecil pedesaan. Selain mendorong produktivitas usaha milik 

warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga 

dari cengkraman rentenir yang selama ini berkeliaran di desa-desa. 

Salah satu jenis usaha yang dijalankan BUMDes Putra Perintis dibidang 

keungan/banking yaitu unit usaha Simpan Pinjam. BUMDes membuat unit usaha 

simpan pinjam untuk masyarakat bisa menabung agar tidak kehabisan modal dan 

tabungan tersebut bisa di ambil ketika masyarakat yang membutuhkan modal 

untuk memulai usahanya serta keperluan lainnya, dengan adanya unit usaha 
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tersebut masyrakat terbantu karena syarat unit usaha ini tidak memberatkan dan 

dengan bunga yang tidak tinggi yaitu hanya 2% setiap bulannya dalam jangka 

waktu 6 bulan, apabila sudah melewati jatuh tempo maka yang bersangkutan akan 

dipanggil melalui surat panggilann dari pengurus BUMDes. 

3. Bisnis Penyewaan/Renting 

Menjalankan Usaha Penyewaan Untuk memudahkan warga mendapatkan 

berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya 

penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor, dan sebagainya. 

Salah satu jenis usaha yang terdapat pada BUMDes Putra Perintis di Desa 

Bonto Baji ini adalah unit usaha Renting (Penyewaan), unit usaha yang bergerak 

pada usaha Renting ini adalah unit usaha yang menjalankan bisnis penyewaan 

alat-alat yang digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan juga 

tentunya sebagai sumber penghasilan bagi desa. adapun jenis unit usaha yang 

dijalankan BUMDes dalam unit usaha penyewaan diantaranya ialah perlengkapan 

adat dalam hal yang dibutuhkan jika masyarakat kajang pada saat pesta seperti 

elekton duduk atau layar, kappara, baju bodo, tikar atau jali dan lainnya. 

Perkembangan unit usaha Renting pada BUMDes Putra Perintis ini belum 

berkembang baik dan belum memberikan keuntungan bagi BUMDes hal ini 

dikarenakan masyarakat melakukan penyewaan diluar desa. 

4. Lembaga Perantara/Broking 

Unit usaha pertanian ini menjelaskan usaha Desa dalam bentuk jasa 

pelayanan atau jasa perantara seperti pengadaan pupuk langka, pupuk cair 

(pestisida) dan pengadaan racun untuk para petani. jasa pelayanan atau 

pengaadaan pupuk dan racun ini masuk dalam jenis usaha perantara (brokering) 

yaitu BUMDes yang memberikan jasa pelayanan kepada warga demi kebutuhan 

masyarakat setempat sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. di Desa 
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Bonto Baji sekitar 90% masyarakat mata pencahariannya petani, maka dari itu 

pemerinta atau pengurus BUMDes Putra Perintis hadir dalam hal ini untuk 

meringankan beban masyarakat dengan membantu membeli pupuk, dengan 

pengadaan pupuk didesa tersebut sehingga masyarakat mudah dalam membeli 

pupuk. 

BUMDes Putra Perintis menjalankan kegiatan usahanya dapat melakukan 

kerja sama dengan pihak lain yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemitraan 

yang saling menguntungkan. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga dapat 

memberikan kontribusi bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah yang 

memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan 

kesejahteraan rakyat secara optimal sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 

213 ayat 1. 

Beberapa unit usaha yang dibangun BUMDes Putri Perintis hanya 

beberapa saja yang mampu berperan secara signifikan dalam kehidupan 

masyarakat. Dengan demikian sampai saat ini masyarakat Desa Bonto Baji hanya 

mengalami sedikit perubahan dalam hidupnya. Hal ini peneliti mensurvei 

langsung mengenai permasalahan yang dihadapi BUMDes Putra Perintis 

diantaranya adalah   pengembangan kapasitas manajerial BUMDes, sumber daya 

manusia (SDM), komunikasi dan sence of belonging 

Pengembangan BUMDes tidak semata-mata didasarkan pada aspeek target 

pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang lebih penting adalah menciptakan 

aktifitas ekonomi yang kondusif serta kesejahteraan sosial ditingkat desa paling 

tidak memecahkan kendala pengembangan usaha desa guna mendorong 

peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat secara luas. 
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I. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Desa Bonto Baji 

Berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah yang berpihak pada 

masyarakat kecil khususnya di daerah pedesaan, karena pedesaan adalah salah 

satu bagian penting dalam tujuan pemerintah yaitu mencitptakan ekonomi dan 

pemberdayaan berdasarkan kerakyatan. Untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat, pemerintah membuat kebijakan berjenis lembaga ekonomi yang 

dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa. banyak sekali pelaku ekonomi yang 

ikut berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan desa. salah satunya 

program yang sedang marak di promosikan oleh Departemen Dalam Negeri 

adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak perekonomian 

Desa. BUMDes sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menanugi 

berbagai unit usaha Desa. disahkannya Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah suatu perubahan yang lebih baik di 

dalam masyarakat Desa itu sendiri. Salah satunya tujuan pengaturan Desa adalah 

melalui undang-undang yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang Republik 

Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah mendorong inisiatif, gerakan, 

dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa 

sebagai maslahat kesejahteraan bersama. 

Pada penelitian ini peneliti akan meneliti peran dari lembaga ekonomi 

yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat. 

BUMDes sudah mulai menyebar diberbagai daerah salah satunya di daerah 

provinsi Sulawesi selatan tepatnya di Kabupaten Bulukumba. Di Kabupaten 

Bulukumba sudah ada beberapa Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa, 

seperti di Desa Bonto baji Kecamatan Kajang yang sudah memiliki badan Usaha 

yang bergerak pada pengelolaan kekayaan Desa ini. 
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Menurut Tadaro dan Stephen Smith, kesejahteraan masyarakat 

menunjukkan ukuran hasil pembagunan masyarakat dalam mencapai kehidupan 

yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan 

distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan 

perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, 

pendidikan yang lebih, baik dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan 

ketersedian pilihan sosial individu dan bangsa. Terdapat berbagai macam 

indicator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat 

diantaranya yaitu: 

1. Pendapatan 

Pendapatan masyarakat berarti besaran penghasilan yang didapat oleh 

masyarakat yang bersumber dari hasil kerja setiap kepala rumah tangga serta 

pendapatan anggota rumah lainnya. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan 

untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan, dan kebutuhan lain yang bersifat 

material. Indicator pendapatan digolongkan menjadi 3 bagian yaitu:  

a. Tinggi (Rp.>5.000.000) 

b. Sedang (Rp. 1.000.000-Rp. 5.000.000) 

c. Rendah (<Rp. 1.000.000) 

Penduduk Desa Bonto Baji sendiri mayoritas bekerja sebagai petani, saat 

ini masyarakat yang berprofesi sebagai petani yakni sebanyak 89 KK yang di 

domominasi dengan petani padi dan sebagian masyarakat masyarakat ada yang 

berprofesi sebagai wiraswasta atau wirausaha. Akan tetapi sebagian besar 

masyarakat di Desa Bonto Baji tidak hanya bekerja pada satu pekerjaan saja, 

banyak yang memiliki pekerjaan sampingan, banyak dari mereka yang bekerja 

pada pekerjaan lain saat mereka sedang tidak bekerja di lading sawah atau 

perkebunan, hal ini dilakukan untuk menambah pendapatan mereka agar dapat 
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memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetapi ada juga masyarakat yang hanya 

mengandalkan hasil panenya untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

 

Tabel 4.26 

Tingkat pendapatan Masyarakat Desa Bonto Baji 

No Tingkat Pendapatan Jumlah Responden 

1 Tinggi (Rp>5.000.000) 4 

2 Sedang (Rp. 1.000.000-Rp. 

5.000.000) 

27 

3 Rendah (< Rp. 1.000.000) 69 

Sumber Data: Data Primer (Diolah) Tahun 2020 

Dari 100 KK yang menjadi responden sebanyak 69 KK pendapatan 

perbulannya masih rendah yaitu < Rp. 1.000.000, sebanyaak 27 KK 

pendapatannya termasuk golongan sedang antara Rp. 1.000.000-5.000.000 

perbulannya dan 4 KK berpendapatan tinggi yaitu >Rp. 5.000.000 perbulan. 

 Dilihat dari jawaban para responden masih banyak responden yang 

berpendapatan rendah di bawah Rp.1. 000.000 artinya walaupun pemerintah Desa 

telah Membentuk lembaga perekonomian untuk membantu kesejahteraan 

masyarakat Bonto Baji, tetapi belum berpengaruh secara signifikan dikalangan 

masyarakat. Peran BUMDes Putra Perintis juga ternyata belum mampu 

meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah, hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil jawaban responden masih banyak masyarakat yang 

berpendapatan rendah, pada dasarnya unit-unit usaha yang dikelola BUMDes 

belum banyak membantu peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan 

rendah, walaupun sudah beropersi selama kurang lebih 5 tahun terakhir, 

seharusnya BUMDes Putra Perintis lebih mamaksimalkan lagi unit-unit usaha 

yang dimiliki sehingga dapat membantu masyarakat dalam peningkatan 

pendapatannya melalui usaha-usaha yang dikelola BUMDes Putra Perintis, agar 

masyarakat tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja tetapi juga 
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dapat menyisihkan pendapatan untuk saving atau menabung untuk keperluan 

mendadak baik dari segi masa depan pendidikan anak-anak mereka. 

BUMDes memang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, 

upaya sosialisasi yang dilakukan belum maksimal sehingga masyarakat yang ikut 

dalam program BUMDes juga masih sangat sedikit. Hal ini mengakibatkan 

pendapatan masyarakat tidak merata, padahal jika sosialisasi yang dilakukan oleh 

pengelola BUMDes Putra Perintis dapat dilaksanakan dengan baik maka besar 

kemungkinan akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara menyeluruh. 

2. Konsumsi Pengeluaran 

Salah satu indicator kesejahteraan rumah tangga/keluarga adalah pola 

konsumsi. Konsumsi di bedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan 

konsumsi non makanan. Jumlah pengeluaran untuk mendapatkan konsumi 

makanan dan non makanan juga digunakan sebagai indicator pada penentuan 

tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Desa Bonto Baji dalam memenuhi 

kebutuhan konsumsinya tidak selalu sama. Bagi masyarakat yang berpenghasilan 

rendahtentu mereka memiliki tingkat pola kunsumsi yang terbatas karena 

penghasilannya harus terbagi-bagi dengan pengeluaran untuk pangan dan bukan 

pangan, sedangkan untuk yang berpenghasilan sedang tidak semua masyarakat 

memiliki tingkat pola konsumsi yang tinggi ada pula yang pola konsumsinya 

rendah. Sedangkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan juga disesuaikan 

dengan kemampuan pendapatan masing-masing masyarakat. Pengeluaran untuk 

pendidikan dan kesejahteraan pada masing-masing masyarakat tidak dapat 

ditentukan dalam hitungan rupiah. Masyarakat mengakui bahwa pengeluaran non 

konsumsi lebih besar dibandingkan untuk konsumsi. 
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3. Pendidikan 

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi demi 

mencapai kedewasaan anak dan wadah agar anak dapat membentuk karakter 

untuk dapat melaksanakan beban hidupnya masing-masing. Masyarakat Desa 

Bonto Baji termasuk masyarakat yang sangat mementingkan pendidikan sehingga 

masyarakat Desa Bonto Baji telah menerapkan tingkat pendidikan minimal 9 

tahun atau setara dengan tingkat pendidikan SMP/SLTP. 

Peran pendidikan sangat penting dikalangan masyarakat khususnya 

masyarakat pedesaan, karena pendidikan merupakan salah satu indicator dalam 

kesejahteraan masyarakat dimana semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka 

dapat meningkatkan pendapatan serta dapat memberdayakan masyarakat 

disekitarnya dengan ilmu yang dimilik. Akan tetapi BUMDes Putra Perintis belum 

bisa mendorong pendiddikan tinggi bagi masyarakat Desa Bonto Baji, karena 

operasional lembaga perekonomian yang telah lahir 5 tahun lalu ini masih sangat 

kurang bahkan dapat dikatakan kontribusinya hanya beberapa persen saja bagi 

kalangan masyarakat Desa Bonto Baji. Unit-unit usaha yang dikelola BUMDes 

Putra Perintis belum efektif sehingga tidak dapat dijadiakan tumpuan dalam 

meningkatkan kesejahteraan rumah tangga masyarakat Bonto Baji untuk 

melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi. 

4. Kesehatan 

Kesehatan merupakan salah satu indicator kesejahteraan masyarakat, baik 

itu sehat badan, jiwa, maupun sosial yang memungkinkan masyarakat dapat aktif 

dalam menjalankan kehidupan, kesehatan yang menjadi komponen sejahtera 

yauitu terpenuhinya sandang, pangan dan kesehatan sehari-hari. 

Kesehatan masyarakat Bonto Baji secara umum cukup baik, akan tetapi 

belum ada sarana praktik bidan dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di 
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Desa tersebut. Tetapi pemerintah setempat biasanya melakuan kegiatan posyandu 

yang rutin dilakukan sebulan sekali oleh pihak puskesmas dari tetangga desa, 

masyarakat juga tidak terlalu jauh ketika ingin melakukan pemeriksaan kesehatan 

karena jarak tempu kepuskesmas ke desa lain melalukan perjalan kurang lebi dari 

10 menit dalam berkendara atau sejauh 3 km dari Desa Bonto Baji ke Puskesmas. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tonang selaku RT (rukun tetangga) 

di dusun Batu Menteng Desa Bonto Baji sebagai berikut: 

“Alhamdulillah kesehataan masyarakat di desa cukup baik, walaupun di 

desa ini belum mempunyai puskesmas sendiri, dan masyarakat juga disini 

tidak ada yang sampai mengalami gizi buruk karena untuk makan setiap 

masyarakat di desa hamper semuanya dapat mereka penuhi, dan untuk 

balita juga selalu rutin dilakukan posyandu dari puskesmas, kita sudah 

ada POSTU sebagai sarana kesehatan di kampung ini.” 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, 

diketahui bahwa BUMDes Putra Perintis belum terlalu memiliki peran dalam 

tingkat kesehatan masyarakat desa dan juga belum adanya unit usaha yang 

langsung berkaitan dengan kesehatan masyarakat, akan tetapi hal ini dapat teratasi 

karena tingkat kesehatan masyarakat desa sendiri sudah cukup baik. 

Penjabaran tentang indikator kesejahteraan berdasarkan Biro Pusat 

Statistik diatas, bahwa peran dan pengaruh dari BUMDes Putra Perintis dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut, dimana masih terdapat 

kesenjangan dalam pemerataan tingkat kesejahteraan kesejahteraan. Mulai dari 

tingkat pendapatan masyarakat dimana masih banyak warganya yang memiliki 

penghasilan dibawa Rp.1.000.000 perbulannya, dan juga tingkat lowongan 

kerjaan yang masih sangat kurang yang dapat diberikan BUMDes terhadap 

masyarakat, dilihat dari beberapa indicator kesejahteraan masyarakat Desa Bonto 

Baji menunjukkan Bahwa kebanyakan dari masyarakat yang ada di Desa Bonto 

Baji masuk dalam kategori keluarga Sejahtera II, yaitu keluarga yang sudah dapat 

memenuhi kebutuhan dasar minimalnya seperti kebutuhan sandang, pangan, 
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papan dan kesehatan juga kebutuhan seperti pendidikan, dan interaksi dengan 

keluarga serta lingkungan tempat tinggal. 

Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Putra Perintis) terhadap 

kesejahteraan masyarakat masih kurang maksimal. Dari hasil wawancara salah 

satu tokoh pemuda yaitu Syarir selaku ketua Karang Taruna di Desa Bonto Baji 

Mengatakan Bahwa: 

“Peran BUMDes di Desa ini menurut saya belum optimal baik bagi 
masyarakat setempat karena masyarakat belum banyak mengetahui 
keberadaan BUMDes, maka ini jadi salah satu tugas bagi pengelolah 
BUMDes Putra perintis untuk bersosialisai terhadap masyarakat agar 
masyarakat tau seperti apa itu BUMDes dan bagaimana prosedur unit-unit 
usaha BUMDes Putra Perintis ketika masyarakat ingin menggunakan unit 
usaha tersebut” 

Menurut keterangan dari salah satu tokoh pemuda “syahrir” diketahui 

bahwa peran BUMDes Putra Perintis belum cukup baik karena masyarakat juga 

belum banyak yang mengetahu keberadaan BUMDes Putra Perintis di Desa Bonto 

Baji sesuai dengan hasil kuesioner peneliti sebanyak 53% yang tidak mengetahi 

BUMDes Putra perintis, maka harapan atau saran dari wawancara diatas pengelola 

BUMDes melakukan kegiatan sosialisasi mengenai BUMDes Putra Perintis 

beserta unit-unit usaha BUMDes di Desa Bonto Baji. 

Walaupun peranan BUMDes Putra Perintis belum dapat dikatakan 

berkembang tapi ketua BUMDes Putra Perintis pak Abd Rahman S.Ip serta kepala 

Desa Bonto Baji bapak Nasir Halang S.E yang menjadi Pembina dari BUMDes 

Putra Perintis memiliki keyakinan untuk perkembangan yang lebih positif 

kedepannya dengan kepengurusan yang lebih baik lagi dan juga unit-unit usaha 

baru yang akan dikembangkan seperti lembaga keuangan mikro yang akan 

membantu masyarakat untuk membuka peluang usaha ataupun mengembangkan 

usaha yang sudah dimiliki. Sehingga untuk kedepannya unit-unit usaha yang 

dikelola BUMDes Putra Perintis ini dapat berjalan dengan baik dan dapat 
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berkontribusi bukan hanya untuk kesejahteraan masyarakat tetapi juga untuk 

pendapatan asli Desa bagi Desa Bonto Baji. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian dilapangan. Skripsi ini membahas 

tentang Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Dari 

permasalahan yang ada dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

1. BUMDes Putra Perintis ini telah berdiri dari tahun 2016 dengan empat unit 

usaha yang sedang dijalankan yaitu Bidang Pertanian, Simpan Pinjam, 

Bidang Penyewaan, ATK dan Brilink. Beberapa unit usaha yang dibangun 

BUMDes Putri Perintis hanya beberapa saja yang mampu berperan secara 

signifikan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian sampai saat ini 

masyarakat Desa Bonto Baji hanya mengalami sedikit perubahan dalam 

hidupnya. Hal ini peneliti mensurvei langsung mengenai permasalahan 

yang dihadapi BUMDes Putra Perintis diantaranya adalah pengembangan 

kapasitas manajerial BUMDes, sumber daya manusia (SDM), komunikasi 

dan sence of belonging 

2. Dilihat dari beberapa indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan 

masyarakat di Desa Bonto Baji dari tingkat pendapatan, pengeluaran 

masyarakat tingkat pendidikan masyaraakat, tingkat kesehatan masyarakat 

sudah dapat dikatakan sejahtera karena masuk dalam kategori keluarga 

sejahtera II. Namun pada realitanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes 

Putra Perintis) telah berdiri selama 5 tahun terakhir di Desa Bonto Baji 

belum mampu memberikan pengaruh dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat atau lembaga tersebut belum mampu memaksimalkan 

perannya terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuaan 

didirikannya Lembaga usaha tersebut. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti simpulkan peneliti ingin 

menyampaikan saran mengenai BUMDes Putra Perintis diantaranya yaitu: 

1. Bagi pengeolala BUMDes Putra Perintis diharapkan melakukan kegiatan 

sosialisasi terhadap masyarakat mengenai unit-unit usaha yang sedang 

berjalan di BUMDes Putra Perintis di Desa Bonto Baji. 

2. Teruntuk bagi pengelola BUMDes Putra Perintis di harapkan kedepannya 

dapat dikelola secara lebih maksimal, agar setiap unit usaha dapat 

mempertahankan serta menambah eksistensinya dikalangan masyarakat. 

3. Perlu adanya penambahan unit usaha pada BUMDes Putra Perintis agar 

dapat menambah lapangan pekerjaan baru. 

4. Bagi pengelola BUMDes Putra Perintis diharapkan seluruh unit usaha 

dapat terkontrol dengan tegas dan maksimal agar tidak terjadinya segala 

hambatan yang dapat merugikan BUMDes itu sendiri. 
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LAMPIRAN 

A. Tabulasi Kuesioner Penelitian 

No Jenis 

kelamin 

Usia Pekerjaan A. 1 A. 2 A. 3 A.4 A.5 A.6 

1 Laki-laki 43 Petani  Rp. <1.000.000 Tidak  Tidak  Tidak  Tidak  Tidak  

2 Laki-laki 46 Petani  Rp. <1.000.000 Ya  Ya  Tidak Ya Tidak 

3 Laki-laki 39 Petani Rp. <1.000.000 Ya  Tidak Tidak Tidak Tidak 

4 Laki-laki 35 Petani Rp. <1.000.000 Tidak  Tidak Tidak Tidak Tidak 

5 Laki-laki 50 Petani  Rp. <1.000.000 Tidak  Tidak Tidak Tidak Tidak 

6 Laki-laki 57 Petani  Rp. <1.000.000 Ya  Ya  Tidak Tidak Tidak 

7 Laki-laki 42 Petani  Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

8 Laki-laki 49 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

9 Laki-laki 53 Petani  Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

10 Laki-laki 51 Petani  Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

11 Laki-laki 36 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

12 Laki-laki 40 Petani Rp. <1.000.000 Ya  Ya  Ya  Ya  Ya  

13 Laki-laki 45 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

14 Laki-laki 44 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

15 Laki-laki 45 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

16 Laki-laki 46 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

17 Laki-laki 50 Petani Rp. <1.000.000 Ya  Ya  Ya  Ya  Ya  

18 Laki-laki 49 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

19 Laki-laki 47 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

20 Laki-laki 28 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

21 Laki-laki 48 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

22 Laki-laki 45 Petani Rp. <1.000.000 Ya  Tidak Ya  Ya  Ya  

23 Laki-laki 48 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

24 Laki-laki 62 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

25 Laki-laki 52 Petani Rp. <1.000.000 Ya  Ya  Ya  Ya  Ya  

26 Laki-laki 70 Petani Rp. <1.000.000 Ya  Tidak Tidak Ya  Ya  

27 Laki-laki 72 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

28 Laki-laki 29 Petani Rp. <1.000.000 Ya  Ya  Tidak Tidak Tidak 

29 Laki-laki 60 Petani Rp. <1.000.000 Ya  Tidak Tidak Tidak Tidak 

30 Laki-laki 38 Petani Rp. <1.000.000 Ya  Tidak Tidak Tidak Tidak 

31 Laki-laki 34 Petani Rp. <1.000.000 Ya  Ya  Tidak Tidak Ya  

32 Laki-laki 21 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

33 Laki-laki 50 Petani Rp. <1.000.000 Ya  Tidak Tidak Tidak Tidak 

34 Laki-laki 35 Petani Rp. <1.000.000 Ya  Tidak Tidak Ya  Ya  

35 Laki-laki 20 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

36 Laki-laki 48 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

37 Laki-laki 58 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

38 Laki-laki 30 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 



 

 

 

 

39 Laki-laki 29 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

40 Laki-laki 45 Petani Rp. <1.000.000 Ya  Tidak Tidak Tidak Tidak 

41 Laki-laki 60 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

42 Laki-laki 43 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

43 Laki-laki 28 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

44 Laki-laki 54 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

45 Laki-laki 41 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

46 Laki-laki 51 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

47 Laki-laki 37 Petani Rp. <1.000.000 Ya  Ya  Tidak Ya  Ya  

48 Laki-laki 57 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

49 Laki-laki 28 Petani Rp. <1.000.000 Ya  Ya  Tidak Tidak Tidak 

50 Laki-laki 30 Petani Rp. <1.000.000 Ya  Tidak Tidak Tidak Tidak 

51 Laki-laki 52 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

52 Perempuan 45 Petani Rp. <1.000.000 Ya Tidak Tidak Tidak Ya  

53 Perempuan 36 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

54 Perempuan 27 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

55 Perempuan 37 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

56 Perempuan 39 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

57 Perempuan 32 Petani Rp. <1.000.000 Ya Ya Ya Ya Ya 

58 Laki-laki 25 Petani Rp. <1.000.000 Ya  Tidak Tidak Tidak Tidak 

59 Laki-laki 38 Petani Rp. <1.000.000 Ya  Tidak Tidak Tidak Tidak 

60 Laki-laki 50 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Ya  

61 Laki-laki 53 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

62 Laki-laki 59 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

63 Laki-laki 54 Petani Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

64 Laki-laki 38 Petani Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Ya  Ya  Ya  Ya  Ya  

65 Laki-laki 46 Petani  Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Ya  Ya  Ya  Tidak Ya  

66 Laki-laki 75 Petani Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Ya Tidak Ya  Ya  Ya  

67 Laki-laki 46 Petani Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

68 Laki-laki 52 Petani Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Ya  Tidak Tidak Ya Ya 

69 Laki-laki 68 Petani Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Ya  Ya  Ya  Ya  Ya  

70 Laki-laki 50 Petani  Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

71 Laki-laki 49 Petani Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

72 Laki-laki 29 Petani Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Tidak Tidak  Ya  Ya  Ya  

73 Laki-laki 27 Pengusaha Rp. >5.000.000 Tidak Ya  Ya  Ya  Ya  



 

 

 

 

74 Laki-laki 30 wiraswasta Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Tidak Ya  Tidak Ya  Ya  

75 Laki-laki 52 Wiraswasta Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Tidak Ya  Ya  Tidak Ya  

76 Laki-laki 28 Wiraswasta Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Tidak Ya  Ya  Tidak Ya  

77 Perempuan 37 Petani Rp. <1.000.000 Ya  Tidak Tidak Tidak Tidak 

78 Perempuan 33 Petani Rp. <1.000.000 Ya  Ya  Tidak Tidak Tidak 

79 Perempuan 51 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

80 Perempuan 31 Petani Rp. <1.000.000 Ya  Ya  Tidak Ya  Ya 

81 Perempuan 36 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Ya  Tidak Tidak Ya  

82 Perempuan 30 Petani Rp. <1.000.000 Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

83 Laki-laki 39 wiraswasta Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Ya  Ya  Ya  Ya  Ya  

84 Laki-laki 42 Pengusaha Rp. 5. 000.000 Ya  Ya  Tidak  Tidak  Tidak 

85 Laki-laki 47 Wiraswasta Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Ya  Tidak  Tidak  Tidak  Tidak 

86 Laki-laki 29 Wiraswasta Rp. 5. 000.000 Ya  Tidak Tidak Tidak Tidak 

87 Laki-laki 51 Pengusaha Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Tidak Tidak Ya Ya  Ya 

88 Laki-laki 43 Wiraswasta Rp. 5. 000.000 Ya Ya Ya  Ya Ya 

89 Laki-laki 29 Petani Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Ya Ya Ya Ya Ya 

90 Laki-laki 42 Wirausaha Rp. <1.000.000 Ya  Tidak Tidak Tidak Tidak  

91 Laki-laki 52 Petani Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Ya Ya Ya Ya Ya 

92 Laki-laki 42 Petani Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Ya Ya Ya Ya Ya 

93 Laki-laki 40 Petani Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Ya Ya Ya Ya Ya 

94 Laki-laki 47 Petani Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 

95 Laki-laki 26 Petani Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Ya Ya Ya Ya Ya 

96 Laki-laki 60 Petani Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 

97 Laki-laki 34 Petani  Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Ya Ya Ya Ya Ya 

98 Laki-laki 49 Petani Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Ya Tidak Ya Ya Ya 

99 Laki-laki 71 Petani Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Ya Ya Ya Ya Ya 

100 Laki-laki 29 Petani Rp.1.000.000-

Rp.5.000.000 

Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 

 



 

 

 

 

No A. 7 A. 8 A.9 B. 1 B. 2 B. 3 B. 4 B. 5 B.6 

1 Tidak  Tidak  Unit usaha bidan 

pertanian 

Tidak  Tidak Tidak  Sulit Tidak Negatif 

2 Tidak Tidak Bidan pertanian Tidak  Tidak  Tidak  Mudah  Tidak  Positif 

3 Tidak Tidak ATK dan Brilink Tidak Tidak Tidak Masih 

terbatas 

Tidak Negatif 

4 Tidak Tidak ATK dan Brilink Tidak Tidak Tidak Terbatas  Tidak Positif 

5 Tidak Tidak Simpan pinjam Tidak Tidak Tidak Mudah  Tidak Positif 

6 Tidak Ya  Penyewaan Tidak Tidak Ya  Sulit  Tidak Positif  

7 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Sulit  Tidak Negatif  

8 Tidak Tidak Penyewaan  Tidak Tidak Tidak Sulit  Tidak Positif  

9 Tidak Tidak Bidang pertanian  Tidak Tidak Tidak Sulit  Tidak Negatif 

10 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Terbatas Tidak Negatif 

11 Tidak Tidak Penyewaan  Tidak Tidak Ya Sulit  Tidak Negatif 

12 Ya  Ya  Simpan pinjam Ya  Ya  Ya  Mudah  Ya  Positif  

13 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Terbatas Tidak Negatif 

14 Tidak Tidak ATK dan Brilink Tidak Tidak Tidak Sulit Ya  Negatif 

15 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Sulit Tidak Negatif 

16 Tidak Tidak Simpan pinjam Tidak Tidak Tidak Terbatas Tidak Negatif 

17 Ya  Ya  Bidang pertanian Ya  Ya  Ya  Mudah  Ya  Positif  

18 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Terbatas Tidak Negatif 

19 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Mudah  Tidak Negatif 

20 Tidak Tidak Simpan pinjam  Tidak Ya  Tidak Sulit  Tidak Positif  

21 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Terbatas Ya  Negatif 

22 Ya  Ya  Penyewaan Tidak Ya  Ya  Mudah  Tidak Positif 

23 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Terbatas  Ya  Positif  

24 Tidak Tidak Simpan pinjam Tidak Tidak Tidak Sulit  Tidak Positif  

25 Ya  Ya  Simpan pinjam Ya  Ya  Ya  Mudah  Ya  Positif  

26 Ya  Ya  Simpan pinjam Ya  Ya  Ya  Mudah  Ya  Positif 

27 Tidak Tidak Simpan pinjam Tidak Tidak Tidak Terbatas Tidak Negatif 

28 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Terbatas  Ya  Positif  

29 Tidak Ya  Simpan pinjam Tidak Ya  Ya  Mudah Ya  Positif 

30 Tidak Tidak ATK dan Brilink Tidak Tidak Tidak Terbatas  Tidak Negatif 

31 Ya  Tidak Bidang pertanian Ya  Tidak Ya  Mudah  Ya  Positif 

32 Tidak Tidak Penyewaan  Tidak Tidak Tidak Terbatas  Tidak Negatif 

33 Tidak Tidak Penyewaan  Tidak Tidak Ya  Terbatas  Tidak Positif 

34 Ya  Ya  Simpan pinjam Tidak Ya  Tidak Terbatas  Ya  Positif  

35 Tidak Ya  ATK dan Brilink Ya  Tidak Ya  Mudah  Tidak Positif  

36 Tidak Tidak Simpan pinjam Tidak Tidak Ya  Sulit  Tidak Negatif 

37 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Terbatas  Ya  Positif  

38 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Sulit  Tidak Negatif 

39 Tidak Tidak Bidang pertanian Ya  Tidak Ya  Mudah Ya  Positif  

40 Tidak Tidak ATK dan Brilink Tidak Tidak Tidak Terbatas Tidak Negatif 

41 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Sulit  Tidak Negatif 

42 Tidak Tidak Simpan pinjam Tidak Ya  Tidak Sulit Tidak Negatif 



 

 

 

 

43 Tidak Tidak Penyewaan  Tidak Tidak Tidak Terbatas Tidak Negatif 

44 Tidak Tidak Simpan pinjam Tidak Tidak Tidak Terbatas Tidak Negatif 

45 Tidak Tidak Penyewaan  Tidak Tidak Ya  Sulit  Tidak Negatif 

46 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Terbatas Ya Positif 

47 Ya  Ya  Penyewaan  Ya  Ya  Ya  Mudah  Ya  Positif  

48 Tidak Tidak Simpan pinjam Tidak Ya  Tidak Terbatas  Tidak Negatif 

49 Tidak Tidak Simpan pinjam  Tidak Ya  Ya  Terbatas  Tidak  Positif 

50 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Terbatas  Ya  Positif 

51 Tidak Tidak ATK dan Brilink Tidak Tidak Tidak Mudah Tidak Positif 

52 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Sulit Ya Negatif 

53 Tidak Tidak ATK dan Brilink Tidak Tidak Tidak Mudah Tidak Negatif 

54 Tidak Tidak Penyewaan Tidak Tidak Ya  Terbatas Tidak Positif 

55 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Sulit Tidak Negatif 

56 Tidak Tidak Penyewaan Tidak Tidak Ya Mudah Tidak Negatif 

57 Ya Ya Simpan pinjam Ya  Ya  Ya  Mudah  Ya  Positif 

58 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Terbatas Tidak Negatif 

59 Tidak Tidak ATK dan Brilink Tidak Tidak Tidak Mudah Tidak Negatif 

60 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Terbatas Ya  Positif 

61 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Terbatas Ya  Positif 

62 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Sulit Tidak Negatif 

63 Tidak Tidak Simpan pinjam Tidak Tidak Tidak Terbatas Tidak Positif 

64 Ya  Ya  Bidang pertanain Ya  Ya  Ya  Mudah  Ya  Positif 

65 Ya  Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Mudah  Ya  Positif 

66 Ya  Tidak Bidang pertanian Ya  Ya  Ya  Mudah  Ya  Positif 

67 Tidak Tidak Simpan pinjam  Tidak Tidak Tidak Sulit  Tidak Negatif 

68 Ya Tidak Bidang pertanian Ya  Tidak Ya  Terbatas  Ya  Positif  

69 Ya  Ya  Bidang pertanian Ya  Ya  Ya  Terbatas  Ya  Positif  

70 Tidak Tidak Penyewaan  Tidak Tidak Ya  Mudah  Tidak  Negatif 

71 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Terbatas  Tidak Negatif 

72 Ya  Ya  Simpan pinjam Ya  Tidak Ya  Mudah  Ya  Positif 

73 Tidak  Tidak  Bidang pertanain Tidak Tidak  Tidak Terbatas Ya  Positif 

74 Ya  Tidak  Bidang pertanain Tidak Tidak Ya  Terbatas Ya  Negatif 

75 Ya  Ya  Bidang pertanain Tidak Tidak Ya  Terbatas  Ya  Positif 

76 Ya  Ya  Bidang pertanain Tidak Ya Ya  Terbatas  Ya  Positif 

77 Tidak Tidak Penyewaan Tidak Tidak Ya  Mudah  Tidak Negatif 

78 Ya  Ya  Penyewaan Ya  Ya  Tidak Terbatas Ya  Positif 

79 Tidak Tidak Bidang pertanain Tidak Tidak Tidak Terbatas  Tidak Negatif 

80 Ya  Ya  Simpan pinjam Ya  Tidak Ya  Mudah  Ya  Positif 

81 Ya Ya  Simpan pinjam Ya  Ya  Ya  Mudah  Tidak Positif 

82 Tidak Tidak Bidang pertanain Tidak Tidak Tidak Terbatas  Ya  Positif  

83 Ya  Tidak  Bidang pertanian Tidak  Ya  Ya  Terbatas Ya  Positif  

84 Ya  Ya  Simpan pinjam Tidak Ya  Tidak Terbatas Tidak Negatif 

85 Tidak Tidak  ATK dan Brilink Tidak  Tidak Ya  Mudah Tidak Positif  

86 Tidak Ya  Penyewaan Tidak  Tidak  Ya Mudah  Tidak Negatif 



 

 

 

 

87 Ya  Ya Simpan pinjam Ya  Ya  Ya Mudah Ya Positif 

88 Ya  Ya  Penyewaan Ya  Ya  Ya  Mudah Tidak Positif 

89 Ya Tidak  Penyewaan Ya Ya Ya Mudah Ya Positif 

90 Tidak  Ya ATK dan Brilink Tidak Tidak Ya Mudah Tidak  Positif 

91 Ya Tidak Penyewaan Ya Tidak Ya Mudah Tidak Posiitif 

92 Tidak Tidak Bidang pertanian Ya Ya Ya Mudah Tidak Positif 

93 Ya Ya Simpan pinjam Ya Ya Ya Terbatas Ya Positif 

94 Tidak Tidak Bidang pertanian Tidak Tidak Tidak Terbatas Tidak Negatif 

95 Ya Ya Penyewaan Ya Ya Ya Mudah  Ya  Positif  

96 Tidak  Tidak  ATK dan Brilink Tidak  Tidak  Tidak  Mudah  Tidak  Positif 

97 Ya  Ya  Bidang pertanain Ya  Ya  Ya  Mudah Ya  Positif 

98 Ya Tidak Bidang pertanain Tidak  Ya  Tidak  Terbatas Tidak Positif 

99 Ya  Ya  Bidang pertanain Ya  Ya  Ya  Mudah  Ya  Positif  

100 Tidak  Tidak Simpan pinjam Tidak  Tidak  Tidak  Terbatas  Tidak  Negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B. Hasil Tabulasi Kuesioner Masyarakat Desa Bonto Baji 

1. Jenis kelamin 

 Laki-laki  : 88 KK 

 Perempuan  : 12 KK 

2. Usia 

 20-30  : 20 KK 

 31-50  : 54 KK 

 51-60  : 20 KK 

 >60  : 9 KK 

3. Pekerjaan 

 Petani  : 89 KK 

 Wiraswasta  : 11 KK 

A. Kondisi Ekonomi 

1. Berapa pendapatan anda dalam sebulan? 

 <Rp. 1.000.000   : 69 KK 

 Rp. 1.000.000-Rp. 5.000.000 :27 KK 

 >Rp. 5.000.000    : 4 KK 

2. Apakah anda mengetahui adanya BUMDES Putra Perintis di desa ini? 

 Ya    : 47 KK 

 Tidak   :53 KK 

3. Apakah anda termasuk pengguna unit usaha yang dikelola BUMDES Putra 

Perintis? 

 Ya    : 30 KK 

 Tidak   :70 KK 

4. Apakah pendapatan rumah tangganya meningkat dengan adanya unit usaha 

yang dikelola BUMDES Putra perintis? 

 Ya    : 24 KK 

 Tidak   : 76 KK 

 



 

 

 

 

5. Apakah ada sistem pembagian hasil antara pengguna unit usaha kepada 

pengelolah BUMDES Putra perintis? 

 Ya    : 28 KK 

 Tidak   :72 KK 

6. Apakah ada manfaat yang didapatkan semenjak adanya unit usaha yang 

dikelola BUMDES Putra Perintis? 

 Ya    : 34KK 

 Tidak   : 66 KK 

7. Apakah ada perkembangan yang didapatkan dalam usaha rumah tangga 

semenjak adanya unit usaha yang dikelolah BUMDES Putra perintis? 

 Ya    : 32 KK 

 Tidak   : 68 KK 

8. Apakah lapangan kerja/peluang usaha anggota meningkat semenjak 

adanya unit usaha yang dikelolah BUMDES Putra Perintis?  

 Ya    : 28 KK 

 Tidak   :72 KK 

9. Apakah jenis unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES Putra perintis? 

 Unit usaha penyewaan  : 19 KK 

 Unit usaha simpan pinjam  : 25 KK 

 Unit usaha bidang pertanian : 44KK 

 Unit usaha ATK dan Brilin : 12 KK 

B. Kondisi Sosial 

1. Apakah tingkat sosial keluarga meningkat setelah adanya BUMDES Putra 

perintis? 

 Ya    : 33 KK 

 Tidak   : 77 KK 

2. Apakah ada modal usaha yang diberikan kepada masyarakat dari BUMDes 

Putra Perintis? 

 Ya    : 29 KK 

 Tidak   : 71 KK 



 

 

 

 

3. Apakah anda mendapatkan kemudahan penyewaan kappara, baju bodo, 

tikar/jali’, elekton duduk/layar di unit usaha BUMDes Putra Perintis? 

 Ya    : 44 KK 

 Tidak   : 56 KK 

4. Apakah ada kemudahan dalam melakukan pembelanjaan Atk dan Brilin di 

BUMDes Putra Perintis? 

 Mudah   : 37 KK 

 Masih Terbatas  : 44 KK 

 Sulit   : 19 KK 

5. Apakah anda mendapatkan bantuan pupuk, dan racun dalam unit usaha di 

bidang pertanian BUMDes Putra Perintis? 

 Ya    : 40 KK 

 Tidak   : 60 KK 

6. Apakah ada dampak unit usaha yang dikelolah BUMDes Putra perintis? 

 Positif   : 58 KK 

 Negatif   : 42 KK 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

C. Dokumentasi penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Kepala Desa Bonto Baji 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Ketua BUMDes Putra Perintis Desa Bonto Baji 

 

 

 



 

 

 

 

Pengisian kuesioner penelitian masyarakat Desa Bonto Baji 
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