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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi arab-latin  

Berikut table pedoman trasliterasi tulisan Arab ke dalam tulisan Latin pada  

skripsi ini:  

1. Konsonan   

Huruf Arab  Nama  Huruf Latin  Nama  

  Alif  tidak dilambangkan  tidak dilambangkan ا 

  Ba  B  Be ب  

  Ta  T  Te ت  

  ṡa  ṡ  es (dengan titik di atas) ث  

  Jim  J  Je ج 

  ḥa  ḥ  ha (dengan titik di bawah) ح 

  Kha  Kh  ka dan ha خ 

  Dal  D  De د 

  Żal  Ż  zet (dengan titik di atas) ذ 

  Ra  R  Er ر 

  Zai  Z  Zet ز 

  Sin  S  Es س  

  Syin  Sy  es dan ye ش  

  ṣad  ṣ  es (dengan titik di bawah) ص 

  ḍad  ḍ  de (dengan titik di bawah) ض 
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  ṭa  ṭ  te (dengan titik di bawah) ط  

  ẓa  ẓ  zet (dengan titik di bawa) ظ  

  Ain  „  apostrof terbalik„ ع 

  Gain  G  Ge غ 

  Fa  F  Ef ف  

  Qaf  Q  Qi ق  

  Kaf  K  Ka ك 

  Lam  L  El ل  

  Mim  M  Em م 

  Nun  N  En ن 

  Wau  W  We و 

  Ha  H  Ha ه 

  Hamzah  ʼ  Apostrof ء 

  Ya  Y  Ye ي  

 

  

Adapun huruf Hamza (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya 

tanpa diberikan tanda apapun. Jika huruf tersebut terletak ditengah atau di 

akhir, maka tulisan dengan tanda (’).  

2. Vokal   

Vokal pada bahasa Arab sama seperti yang ada pada bahasa Indonesia, 

yaitu terdiri atas vocal tunggal (monoftong) dan vocal rangkap (diftong). 
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Berikut ini trasliterasi vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

lambing atau harakat.   

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama  

َ  ´  fatḥah  A  A  

َ  ¸  Kasrah  I  I  

َ  ˚  ḍammah  U  U  

  

Berikut trasliterasi vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gambungan antara harakat dan huruf:  

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama  

ي  َ   ´ fatḥah dan yā’  Ai  a dan i  

و  َ   ´ fatḥah dan wau  Au  a dan u  

  

3. Maddah   

Berikut ini trasliterasi maddah vocal panjang yang lambngnya berupa harakat 

dan huruf:  

Harakat dan 

Huruf  

Nama  Huruf dan Tanda  Nama  

 fatḥah dan alif  ´اي  , ´

atau yā’  

Ā  a dan garis di 

atas  

ي  َ    ¸ kasrah dan yā’  Ī  i dan garis di 

atas  

و   ˚ ḍammah dan 

wau  

Ū  u dan garis di 

atas  
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4. Ta Marbutah   

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

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h].  

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

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

marbutah itu transliterasinya dengan [h].  

5. Syaddah (Tasyidid)  

Syaddah atautasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َ   ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Jika huruff يbertasydid akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah(  

  .maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i) ,(ي

6. Kata Sandang   

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf   لا(alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
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7. Hamzah   

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (,) hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

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

Qur’an), sunnah, khususdanumum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

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

utuh.  

9. Lafaz al-Jalalah (الله)  

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  
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10. Huruf Kapital   

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  
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ABSTRAK  

Nama  : Dewi Riskawati Hamzah  

NIM    : 30600118008  

Judul  : Kebijakan Publik (Implementasi Kebijakan Peningkatan 

Kesejahteraan Petani Jagung Di Desa Beroangin Kecamatan 

Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto) 

Skripsi ini dibuat dari masalah yang penulis temui dilapangan mengenai 

implementasi kebijakan peningkatkan kesejahteraan petani jagung di Desa 

Beroangin Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah untuk 

meningkatkan kesejahteraan petani jagung serta faktor-faktor penghambat 

implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan petani jagung.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder 

adapun tekhnik analisis data yang digunakan peneliti adalah reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, dan  

otonomi desa.  

Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan 

peningkatan kesejahteraan petani jagung di Desa Beroangin berupa program 

pelatihan untuk petani serta upaya untuk mempermudah aktivitas pertanian  

dengan pembangunan jalan tani telah dilaksanakan. Adapun faktor yang 

menghambat implementasi kebijakan adalah kurangnya sumberdaya manusia, 

komunikasi, adanya pengalihan dana, serta masalah pembebasan lahan.  

Implikasi penelitian ini adalah 1) Implementor dapat meningkatkan 

sumberdaya kompetensi dan dari segi kuantitas agar pelaksanaan kebijakan 

berhasil sesuai dengan harapan. 2) implementor serta aparat desa dapat menjalin  

komunikasi yang baik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui 

penyampaian informasi terkait setiap pelaksaaan program kerja atau kebijakan 

yang akan dilaksanakan.    
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Menurut data badan pusat statistik tahun 2016, Indonesia merupakan Negara 

dengan wilayah pertanian yang sangat luas. Luas lahan sawah di Indonesia 

mencapai 8,19 juta hektar, dan menurut data sensus penduduk pedesaan adalah 

50,21% (BPS,2010). Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 (UU SP3K) 

tentang sistem penyuluhan pertanian, kehutanan dan perikanan,untuk proyek 

hulu,pertanian,pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam 

hayati dalam ekosistem pertanian yang layak dan berkelanjutan. Kegiatan yang 

berkaitan dengan teknologi,permodalan, tenaga kerja dan dukungan manajemen 

untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. 1 

Berbicara tentang kesejahteraan masyarakat peran pemerintah sangat berpengaruh 

dalam memprakarsai kesejahteraan masyarakatnya mengingat pemerintah adalah 

aktor yang memiliki kekuasaan dalam membuat kebijakan dibidang tertentu yang 

menjadi potensi diwilayah desa tersebut.untuk itu kesadaran pemerintah desa 

dalam mengembangkan atau meningkatkan mutu sebuah desa menjadi ujung 

tombak terciptanya pembangunan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat 

disuatu desa. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,pengembangan mutu 

potensi sebuah desa sangat berpengaruh.  

 
1 Jufitra Vintarno, Yogi Suprayogi Sugandi, Josy Adiwisastra, “Perkembangan Penyuluhan  

Pertanian Dalam Mendukung Pertumbuhan Pertanian Di Indonesia.” Jurnal Pemikiran Dan 

Penelitian Administrasi, Sosial,Humaniora,Dan Kebijakan Publik 1, no.3 (2019): h. 90.   
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Potensi desa adalah segala sesuatu yang meliputi sumber daya alam dan 

sumber daya manusia yang terdapat didesa.potensi desa terdiri dari berbagai jenis 

tergantung dari kehidupam kelompok masyarakat yang tinggal di desa tersebut. 

desa pertanian adalah desa yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai 

petani,produk yang dihasilkan antara lain, jagung,beras,kopi,cengkeh,dan masih 

banyak lagi. Desa nelayan adalah desa pesisir, masyarakat desa ini bekerja sebagai 

nelayan. Secara umum potensi desa ini berupa ikan, dan rumput laut. Desa industri 

adalah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang industri, misalnya 

dipabrik makanan dan pabrik tekstil.2  

Pertanian menjadi salah satu sektor yang menopang perkembanagan 

ekonomi Negara, para petani di Indonesia secara umum sangat di untungkan hal ini 

dikarenakan kegiatan pertanian bersifat sangat sederhana serta produk atau hasil 

dari pertanian yang semakin hari akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat 

Indonesia,menurut hasil survey angkatan kerja nasional agustus 2013, masyarakat 

yang berprofesi sebagai petani yakni 34,36%, sektor perdagangan 21,42%, industry 

pengolahan 13,43% serta0 pekerjaan lainnya 30,79%. Hal ini menunjukkan bahwa 

bekerja sebagai petani merupakan profesi yang masih diminati oleh banyak 

masyarakat hingga saat ini. lahan luas yang bisa digunakan masyarakat dalam 

bertani untuk dijadikan sebagai mata pencaharian. Komoditas Indonesia memiliki 

daya saing yang cukup tinggi dikelas pasar internasional yang diterbitkan “The 

Economist “,tercatat 11 produk yang dihasilkan  pertanian Indonesia yang berhasil 

mendapatkan peringkat sangat baik, salah satu produk pertanian yang menempati 

 
2  Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia 

(Jakarta: PT.Grasindo, 2019), h.7-8.  
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peringkat satu dunia adalah lada putih dan pala, disusul peringkat kedua yakni 

minyak sawit dan karet, menempati posisi ketiga beras,cokelat,dan lada hitam, 

peringkat keempat kopi dan karet, teh dan biji-bijian menempati peringkat keenam. 

Hal ini sudah membuktikan bahwa pertanian di Indonesia dapat membantu 

menunjang perekonomian Negara terkhususnya masyarakat petani di Indonesia.3   

Desa Beroangin merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, desa ini memiliki 

lokasi yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai lahan pertanian,sebagian besar 

pekerjaan masyarakat bekerja sebagai petani hal ini membuat kondisi 

perekonomian masyarakat desa bergantung pada sektor pertanian,hasil panen dari 

kebun atau sawah merupakan satu-satunya mata pencaharian masyarakat desa pada 

umumnya. Hasil panen yang dihasilkan berupa padi,jagung,cabai,dan timun, 

namun tanaman jagung lebih mendominasi hal ini disebabkan harga jual jagung 

tidak pernah mengalami penurunan harga secara signifikan atau harga jual 

tergantung dengan kualitas hasil panen para petani. Oleh karena itu jagung disebut 

sebagai potensi desa yang paling banyak disektor pertanian. QS. Saba’ ayat 15 

   

Terjemahnya:  

 
3 Septiani Indriani Kusumaningrum, ”Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang 

Pertumbuhan Perekonomian Indonesia.” Jurnal Transaksi 11, no. 1 (2019): h. 80-81.  
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 Sungguh bagi kaum Saba’ ada tanda (kebesaran Tuhan) di tempat 

kediaman mereka yaitu dua buah kebun disebelah kanan dan disebelah 

kiri, (kepada mereka dikatakan), “Makanlah olehmu dari rezeki yang 

(dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) 

adalah negeri yang baik (nyaman) sedang (Tuhanmu) adalah Tuhan yang 

maha pengampun”.4  

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah swt telah 

menganugerahkan nikmat kepada hambanya, ditempat dimana kita tinggal Allah 

telah melimpahkan rezeki, oleh karena itu sebagai manusia kita harus senantiasa 

bertaqwa kepada allah, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan serta 

memelihara dan menjaga dengan baik apa yang telah Allah berikan, seperti halnya 

kebun yang ditanami tumbuh-tumbuhan untuk diambil manfaatnya oleh manusia 

untuk kelangsungan hidupnya adalah tanda kebesaran Allah swt.   

Pertanian adalah salah satu sektor ekonomi yang paling utama bagi 

masyarakat Desa Beroangin, kualitas hasil panen yang bagus tentunya menjadi 

harapan besar bagi petani untuk mendapatkan nilai jual yang tinggi,namun 

beberapa tahun terakhir ini masyarakat petani jagung di Desa Beroangin sedang 

menghadapi beberapa masalah, harga pupuk yang kian mahal mengakibatkan 

sejumlah petani tidak mendapatkan hasil panen yang berkualitas, para petani yang 

biasanya memberikan dosis pupuk dua kali pada tanaman jagung kini hanya satu 

kali, hal itu diakibatkan karena harga pupuk yang sangat mahal, dari kejadian ini 

pula beberapa petani jagung banyak yang gagal panen, selain itu akses jalan tani 

yang kurang memadai berimbas pada keuntungan sebagian petani, untuk 

membawa hasil panen yaitu jagung petani biasanya menggunakan jasa angkut hasil 

panen, namun biaya sewa yang kian hari semakin mahal membuat keuntungan 

 
4 KEMENAG Al-Qur’an https://quran.kemenag.go.id/surah/34 diakses pada 13 oktober 

2022.   

https://quran.kemenag.go.id/surah/34
https://quran.kemenag.go.id/surah/34
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petani semakin menurun, hal ini juga diakibatkan karena akses jalan tani yang 

kurang memadai, jalanan yang berlumpur,medan yang berat membuat beberapa 

motor atau kendaraan pengangkut hasil panen mengalami mogok dijalan, kondisi 

tersebut yang memicu petani harus membayar upah yang lebih mahal dari 

biasanya. Diketahui pembangunan jalan tani dari masa kemasa, dari pemimpin 

lama sampai ke pemimpin baru belum menunjukkan adanya peningkatan 

pembangunan yang lebih berkualitas dari sebelumnya, pembangunan jalan tani 

hampir sama dengan pembangunan jalan tani pemerintah sebelumnya padahal 

seharusnya,setiap masa pemerintahan kepala desa dapat memberikan perubahan 

dari pemerintahan desa yang sebelumnya, atau pemerintahan desa yang baru 

seharusnya dapat mewujudkan harapan dan kebutuhan masyarakat terutama yang 

berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat desa sesuai dengan tugas 

pemerintah desa menurut undang-undang, pada kenyataannya petani di Desa 

Beroangin mengeluhkan tentang hasil panen yang kualitasnya menurun, hal ini 

disebabkan kelangkaan pupuk dan harganya yang mahal, harga benih atau bibit 

jagung yang sangat mahal,hingga akses jalan tani yang tidak memadai menjadi 

persoalan besar bagi para petani, permasalahan tersebut menyebabkan para petani 

yang kekurangan modal mengalami kerugian yang cukup besar.5 

Pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat suatu kebijakan dengan 

tujuan agar masalah-masalah sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat dapat 

diselesaikan. Masyarakat petani di Desa Beroangin bergantung hidup pada hasil 

 
5 Elva Ayu Lestari, “Perananan Badan Usaha (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Hasil 

Pertanian Di Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur”, Skripsi 

(Mataram: Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), h. 2-5.   
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panen yang mereka dapat setiap tahunnya, seperti yang diketahui Desa Beroangin 

merupakan desa yang sangat kaya akan potensi disektor pertanian, komoditas 

pertanian yang paling unggul di Desa Beroangin adalah tanaman jagung. Jagung 

merupakan komoditas terbesar disektor pertanian, tanaman jagung dapat ditanam 

dua kali dalam satu tahun berbeda halnya dengan padi, di Desa Beroangin sendiri 

tanaman padi hanya dapat ditanam satu kali dalam satu tahun atau tepatnya para 

petani hanya menanam padi dimusim hujan, pada musim kedua atau musim 

kemarau petani menanam jagung di sawah dan kebun, hal ini disebabkan karena 

harga jual tanaman jagung setiap musimnya tidak pernah mengalami penurunan 

secara signifikan. Permasalahan yang terjadi disektor pertanian tentunya sangat 

berpengaruh pada pendapatan masyarakat, masyarakat seharusnya dapat 

memperoleh kesejahteraan dari potensi desa yang dimiliki.  

Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang 

Desa,Pemerintah desa memiliki tugas dan fungsi untuk; Membangun serta 

memajukan sistem perekonomian Desa  juga  mengintegrasikannya supaya                                                               

memperoleh perekonomian yang menguntungkan guna mencapai kemakmuran 

masyarakat Desa, Memajukan  sumber pendapatan Desa, Menyarankan serta 

menerima pemberian beberapa kekayaan Negara untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat Desa, serta Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.6  Q.S Shad 

ayat 26  

 

6  Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bab V, Pasal 26. 
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Terjemahnya:  

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau kami jadikan 

khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara 

manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena 

akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat 

dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan 

hari perhitungan”.7  

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, masa depan umat atau 

rakyat berada ditangan seorang pemimpin, oleh karena itu seorang pemimpin harus 

dapat berlaku adil, memberikan keputusan yang adil dan tidak mementingkan ego 

sendiri, seperti halnya dalam menetapkan sebuah kebijakan untuk menyelesaikan 

permasalahan publik, keputusan harus bertumpu pada penyelesaian masalah bukan 

pada ego atau kemauan pribadi seorang pemerintah.  

Permasalahan yang dihadapi petani di Desa Beroangin menjadi hal yang 

penting untuk diselesaikan, hal ini akan berdampak buruk ketika dibiarkan terus 

menerus, mengingat masyarakat desa bergantung hidup pada hasil panen mereka, 

untuk itu program desa yang sesuai dengan potensi desa yang dimiliki sangat 

berpengaruh pada tingkat kesejahteraan petani, beberapa tahun belakangan ini 

masyarakat petani sudah banyak mengeluhkan tentang permasalahan yang mereka 

hadapi disektor pertanian seperti, akses jalan tani yang kurang memadai, 

 

7 KEMENAG Al-Qur’an https://quran.kemenag.go.id/surah/38 diakses pada 13 Oktober 

2022.   

https://quran.kemenag.go.id/surah/38
https://quran.kemenag.go.id/surah/38
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kelangkaan pupuk dan harganya yang mahal, berdampak pada tingkat pendapatan 

petani jagung. Permasalahan ini sudah berdampak pada tingkat pendapatan 

masyarakat petani jagung, harga pupuk yang kian melonjak mahal membuat petani 

tidak mendapatkan keuntungan seperti panen sebelumnya seperti tahun-tahun 

sebelumnya, oleh karena itu petani biasanya berhutang ke pedagang pupuk dan 

dibayar setelah panen secara otomatis harga yang harus dibayar juga lebih mahal, 

beberapa kasus yang peneliti temui dilapangan dampak dari kejadian ini membuat 

petani hanya kembali modal, karena harus membayar pupuk, beserta ongkos tanam 

serta panen. Akses jalan tani juga yang berpengaruh adalah saat petani akan panen, 

panen dimusim hujan membuat akses jalan tani sulit untuk bisa dilewati kendaraan 

yang mengangkut hasil panen, harga sewa tergantung pada jarak serta mudah atau 

sulitnya akses jalan tani, jalan yang berlumpur serta medan yang berat menjadi 

penyebab mahalnya harga sewa kendaraan pengangkut hasil panen.   

Pemerintah desa tentunya memiliki kekuasaan untuk membuat sebuah 

kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi 

oleh masyarakat desa atau dalam hal ini masyarakat petani jagung di Desa 

Beroangin, seperti halnya permasalahan akses jalan tani, pemerintah desa 

membuat kebijakan berupa pembangunan jalan tani yang bertujuan untuk 

mempermudah petani membawa hasil panen dari kebun ke rumah mereka, 

kebijakan berupa pelatihan pembuatan pupuk organik. kebijakan ini tentunya 

bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan petani serta diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan petani, jika pengimplementasin suatu kebijakan sudah 

sesuai dengan variable implementasi  kebijakan.  
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Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian 

yang ingin dicapai adalah ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan 

pemerintah Desa Beroangin dalam meningkatkan kesejahteraan petani jagung, 

yang menjadi potensi besar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera didesa 

beroangin serta ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat 

implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan petani jagung. Hal ini yang 

kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul 

“KEBIJAKAN PUBLIK (IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN 

KESEJAHTERAAN PETANI JAGUNG DI DESA BEROANGIN 

KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO.” dengan 

harapan agar penulis dapat mengetahui bagaimana implementasi kebijakan 

pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan pertanian yang dihadapi oleh 

masyarakat petani jagung guna meningkatkan kesejahetraan masyarakat petani 

jagung.  

  

B. Rumusan Masalah   

1. Bagaimana implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan petani 

jagung di Desa Beroangin Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten 

Jeneponto?  

2. Apa saja faktor yang menghambat implementasi kebijakan peningkatan 

kesejahteraan petani jagung di Desa Beroangin Kecamatan Bangkala Barat 

Kabupaten Jeneponto?   
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C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian   

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan 

peningkatan kesejahteraan petani jagung di Desa Beroangin 

Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.  

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat 

implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan petani jagung di 

Desa Beroangin Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian,referensi 

atau masukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat 

dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian sesuai dengan bidang 

penelitian yang penulis teliti.  

b. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat 

tentang implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan petani 

jagung di Desa Beroangin Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten 

Jeneponto.   

D. Deskripsi dan Fokus Penelitian   

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan:  

a. Implementasi kebijakan publik sebagai langkah yang diambil oleh 

pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik atau masyarakat 

dikehidupan sosial ekonomi.  
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b. Kesejahteraan Petani Jagung, hal yang ingin dicapai sebagai aktor kebijakan 

atau pemerintah desa.  

Penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan peningkatan 

kesejahteraan petani jagung di Desa Beroangin yang mengalami banyak hambatan 

seperti akses jalan tani yang kurang memadai selama bertahun-tahun, harga bahan-

bahan pertanian yang semakin mahal, yang berpengaruh pada kesejahteraan petani 

jagung di Desa Beroangin.  

E. Tinjauan Pustaka   

Sebelumnya terdapat penelitian-penelitian serupa yang dijadikan rujukan 

oleh penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori 

yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa 

penelitian-penelitian terdahulu berupa jurnal,skripsi dan karya tulis lainnya yang 

terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:  

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah dengan judul 

penelitian “Implementasi Kebijakan Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan 

Produksi Dan Mutu Kakao Di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif  hasil dari penenlitian ini 

menggambarkan bahwa implementasi kebijakan dinas dalam unsur pelaksanaan 

peningkatan produktivitas kakao sudah dikatakan bagus, dengan adanya 

koordinasi antara kepala bidang perkebunan, ketua balai penyuluhan pertanian, 

kelompok tani dan coordinator penyuluhan, implementasi kebijakan dinas dalam 

program operasional untuk meningkatkan produksi dan kakao sudah dikatakan 
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sangat baik, implementasi kebijakan dinas dalam target group atau kelompok 

sasaran untuk meningkatkan produksi dan kakao sudah dikatakan sangat baik.8    

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian 

terdahulu meneliti tentang bagaimana implementasi kebijakan dinas pertanian 

dalam program peningkatan produktifitas dan mutu kakao, selain lokasi penelitian 

yang berbeda, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak 

pada komoditas tanaman yang menjadi objek penelitian, peneliti terdahulu 

meneliti tanaman kakao, sedangkan penulis meneliti komoditas jagung.  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lailly Mufidah dengan judul “Analisis 

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Petani Melalui Program Petani Mandiri (PPM)”. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan data primer dan 

sekunder, lebih jelas penelitian ini membahas tentang upaya peningkatan 

kesejahteraan bagi para petani melalui suatu program yang diberi nama program 

petani mandiri atau PPM oleh pemerintah Bojonegoro, program petani mandiri ini 

memberikan dampak positif terhadap kehidupan para petani sebab program ini 

memberikan bantuan modal,mempermudah akses pengembangan usaha tani,dan 

asuransi gagal panen, adapun hasil dari penelitian ini adalah beberapa masyarakat 

masih ada yang belum mengetahui program petani mandiri tersebut.9  

 
8  Uswatun Hasanah, “Implementasi Kebijakan Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan 

Produksi Dan Mutu Kakao Di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur”, Skripsi (Makassar: 

Universitas Muhammadiyah Makassar 2022) 

  
9 Lailly Mufidah, “Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Program Petani Mandiri (PPM).”  Jurnal Inovasi 

Penelitian 1, no.7 (2020): h.1444.  
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

sekarang adalah penelitian terdahulu meneliti tentang kebijakan pemerintah dalam 

upaya peningkatan kesejahteraan melalui suatu program pertanian, selain lokasi 

penelitian yang berbeda penulis menmfokuskan pada Implementasi kebijakan 

disamping itu teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu yakni kebijakan 

pemerintah,kesejahteraan,petani serta program petani mandiri, sedangakan penulis 

menggunakan teori kebijakan publik dan teori implementasi kebijakan sebagai 

acuan dalam menggambarkan hasil penelitian dilapangan.  

Ketiga, penelitian yang dilakukan Imam Wahyu Wirahadi Syahputra dengan 

judul “Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi Di Kecamatan 

Secanggang Kabupaten Langkat”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research) penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, 

hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  implementasi kebijakan subsidi 

pupuk di kecamatan senggang masih perlu adanya penyempurnaan, hal ini terjadi 

karena masih ada penyimpangan implementasi kebijakan ditingkat pengecer 

bahkan kelompok tani selain itu lemahnya pengawasan pelaksanaan pupuk 

bersubsidi.10  

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak 

pada fokus penelitian, penelitian terdahulu memfokuskan pada implementasi 

kebijakan subsidi pupuk pada petani padi,sedangkan penelitian penulis 

membahas tentang implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan pada 

petani jagung.     

 
10  Imam Wahyu Wirahadi Syahputra, “Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk Pada 

Petani Padi Di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat”. Skripsi (Banda Aceh: Fak. Dakwah 

Dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniiry, 2020), h. 171. 
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Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Shinta Devy Setyaningrum dengan 

judul penelitian “Implementasi Program Urban Farming Dalam Meningkatkan 

Kualitas Hidup Masyarakat Perkotaan”. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif, penelitian bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan 

program pemerintah kota Malang dalam meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat perkotaan dalam hal kebutuhan pangan, yakni program urban 

farming, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar program dari 

urban farming sudah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang 

signifikan bagi masyarakat, masyarakat telah mampu memasarkan produknya 

dipasaran dan mendapatkan manfaat finansial.11 

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

penulis terletak pada perbedaan lokasi, selain itu penelitian terdahulu memfokuskan 

pada suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

perkotaan, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa.   

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Frans B.M Dabukke dan Muhammad 

Iqbal dengan judul penelitian “Kebijakan Pembangunan Pertanian Thailand, India, 

dan Jepang Serta Implikasinya Bagi Indonesia”, penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pertanian 

ketiga Negara ini yakni Thailand,india dan jepang membawa dampak pada 

peningkatan persaingan baik secara regional maupun antara Negara, oleh karena 

itu Indonesia harus mempersiapkan langkah atau antisipasi melalui strategi 

 
11  Shinta Devy Setyaningrum, “Implementasi ProgramUrban Farming Dalam 

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Perkotaan”, Skripsi (Malang: Fak. Ilmu Administrasi. 

Universitas Islam Malang, 2021). 
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peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian nasional, pengembangan 

jaringan tekhnologi, inovasi dan pengetahuan terintegrasi dan penguatan 

koordinasi antarpemangku kepentingan pembangunan pertanian.12  

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah 

penelitian terdahulu membaha tentang kebijakan pertanian di tiga Negara yang 

memiliki kemiripan dalam situasi dan kinerja serta kebijakan pertanian yang juga 

menggambarkan implikasi kebijakan pertanian bagi Indonesia, sedangkan 

penelitian penulis membahas tentang kebijakan pemerintah desa terhadap petani 

jagung serta menggambarkan proses pembuatan kebijakan tersebut.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Frans B.M Dabukke dan Muhammad Iqbal, “Kebijakan Pertanian Thailand, India, dan 

Jepang Serta Implikasinya Bagi Indonesia”. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian 12, no.2 (2014): h.87.  
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BAB II 

 

TINJAUAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL  

A.Tinjauan Teoritis  

1. Teori Kebijakan Publik   

Kebijakan publik memiliki banyak sekali definisi, para ahli memberi 

pengertian bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk mengambil 

tindakan yang diyakini berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Sesuai yang 

dikemukakan oleh Thomas R.Dye (1992), bahwa kebijakan publik, “Public policy 

is whatever the government choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah 

segala sesuatu pilihan pemerintah untuk melaksanakan sesuatu atau tidak 

melaksanakan sesuatu). David Easton, “Public policy is the authoritative 

allocation of values for the whole society”(kebijakan publik adalah pengalokasian 

nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).13 Sedangkan James E. 

Anderson (1979:3) mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang 

ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.14   

  Solichin Abdul Wahab (1991), didasarkan pada pandangan David Easton 

bahwa karakteristik kebijakan publik berasal dari realitas bahwa kebijakan itu 

dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki otoritas dalam sistem politik, 

kelompok atau orang-orang yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik 

tersebut dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu,sepanjang 

tindakan tersebut masih berada dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka, 

ciri-ciri kebijakan publik adalah:  

 

13 Sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: CV Pustaka Setia,2014) h.35. 

14 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005) h.2.   



17 

 

 

a) Kebijakan publik adalah tindakan yang direncanakan, bukan tindakan 

yang acak dan tidak disengaja,kebijakan publik mengarah pada suatu 

tujuan.  

b) Kebijakan pada dasarnya terdiri dari tindakan terstruktur yang saling 

terkait yang mengarah pada tujuan tertentu,dilakukan oleh pejabat 

pemerintah,dan bukan keputusan independen.  

c) Kebijakan mengacu pada apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah 

dibidang tertentu,dalam arti bahwa kebijakan pemerintah diikuti oleh 

tindakan yang nyata. Dengan kata lain, walau bagaimanapun 

kebijakan pemerintah itu di anggap bagus, jika tidak disertai dengan 

tindakan-tindakan yang konkret maka pemerintah itu sesungguhnya 

tidak mengatur apa yang seharusnya ditangani terutama yang menjadi 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat.  

d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, maupun negative. Dalam 

bentuk positif, kebijakan dapat disertai dengan beberapa bentuk 

tindakan pemerintah yang bertujuan mempengaruhi masalah 

tertentu,dan dalam bentuk negatif kebijakan kemungkinan mencakup 

keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan 

tindakan apapun dalam masalahmasalah dimana campur tangan 

pemerintah justru diperlukan.15   

Tujuan dari kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang 

dirancang untuk mencapai hasil spesifik yang diharapkan warga masyarakat 

sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang 

 
15  Awan Y Abdoellah dan Yudi Rusfiana, Teori Dan Analisis Kebijakan Publik 

(Bandung:Alvabeta CV, 2016) h. 20-22.  
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legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh suatu lembaga yang memiliki 

legitimasi dalam sistem pemerintahan.16  

Adapun tahap perumusan kebijakan publik menurut William N Dunn yakni;  

a. Perumusan Masalah   

Perumusan masalah dapat memberikan informasi yang memiliki kaitan  

dengan kebijakan yang membahas dugaan yang melandasi batasan masalah dan 

masuk dalam proses membuat kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda 

setting). Perumusan masalah mampu mengakomodasi dalam menemukan asumsi-

asumsi yang ada, menganalisis penyebab-penyebanya, mendeskripsikan poin-poin 

yang memungkinkan, menggabungkan nilai-nilai yang bertentangan, serta 

merencanakan harapan atau peluang kebijakan yang baru.  

b. Peramalan   

Peramalan dapat memberikan informasi yang memiliki kaitan dengan 

kebijakan mengenai persoalan yang hendak terjadi disaat mendatang selaku 

dampak melalui pilihan yang diambil, salah satunya pilihan untuk tidak melakukan 

sesuatu. Hal tersebut dilaksanakn dalam tahapan formulasi kebijakan. Peramalan 

mampu mengukur masa depan yang masuk akal, terkandung, dan secara normative 

bernilai, memperkirakan dampak dari kebijakan yang telah direkomendasikan, 

mengindetifikasi rintangan yang bisa jadi timbul menuju pencapaian target, dan 

memperkirakan hak politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan.  

c. Rekomendasi   

Rekomendasi memberikan informasi yang memiliki kaitan dengan kebijakan 

mengenai kegunaan atau pengeluaran dari setiap alternative yang dampaknya 

 
16 Sahya Anggara, Op.Cit., h.36.  
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dikemudian hari sudah diperkirakan melalui peramalan. Hal ini dapat membantu 

aktor kebijakan dalam tahap adopsi kebijakan. Saran mengantisipasi derajat dan 

ketidakjelasan tentang efek samping dan akibat ganda, menetapkan sebuah ukuran 

dalam penyusunan alternative, serta menetapkan responsibilitas administrative 

bagi implementasi kebijakan.  

d. Pemantauan  

Pemantauan (Monitoring) memberikan informasi yang memiliki kaitan dengan 

kebijakan mengenai dampak kebijakan yang telah diambil sebelumnya.  Hal 

tersebut dapat membantu aktor kebijakan dalam tahapan implementasi kebijakan. 

Terdapat banyak lembaga yang secara rutin melakukan pengawasan terhadap hasil 

serta pengaruh dari kebijakan melalui beberapa indikator kebijakan dalam berbagai 

bidang yakni pendidikan, kesehatan, perumahan, kriminalitas kesejahteraan, dan 

ilmu tekhnologi. Tahap pengamatan ini dapat memudahkan aktor kebijakan dalam 

mengevaluasi disiplin, mendapatkan dampak yang tidak diharapkan dalam 

kebijakan, mengenali kendala dalam implementasi. 

e. Evaluasi  

Evaluasi menyediakan informasi yang berkaitan dengan kebijakan tentang 

kegagalan antara  kebijakan yang diinginkan dengan yang sudah dihasilkan. Tahap 

ini dapat membantu aktor kebijakan dalam proses evaluasi kebijakan terhadap 

mekanisme penyusunan kebijakan. Evaluasi bukan sekedar membuat kesimpulan 

tentang sejauh mana masalah sudah terselesaikan, tetapi juga mengakomodasi 

dalam orientasi dan memformulasikan kembali masalah.17  

 
17 William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: GADJAH MADA 

UNIVERSITY PRESS, 1999) h. 26-29.  
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2. Teori Implementasi Kebijakan  

Kebijakan yang telah direkomendasikan tidak dapat menjamin keberhasilan 

implementasinya, terdapat beberapa variable yang berpengaruh dalam 

keberhasilan implementasi baik yang sifatnya individual  maupun kelompok atau 

institusi. Adapun teori implementasi yang digunakan oleh penulis dalam 

menganalisis implementasi atau pelaksanaan kebijakan yakni teori George C. 

Edwards (1980)  

 Pandangan Edwards III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, 

yakni: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi. 

Keempat variable ini tentunya saling berhubungan satu sama lain.  

a. Komunikasi  

Komunikasi merupakan salah satu variable yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan, komunikasi ini mengaharuskan implementor kebijakan 

tahu apa yang harus dilakukan. Implementor kebijakan harus menjalankan 

kebijakan sesuai dengan sasaran serta tujuan kepada kelompok sasaran (target 

group) untuk mengurangi penyimpangan dalam implementasi. Oleh karena itu 

kebijakan yang dibuat harus jelas tujuan dan sasaran untuk menghindari 

penlolakan dari kelompok sasaran itu sendiri. 

b. Sumberdaya   

Sumberdaya adalah salah satu variable yang penting dalam mendukung 

keberhasilan implementasi hal ini dikarenakan kebijakan yang sudah 

dikomunikasikan dengan konsisten dan jelas tidak dapat dijalankan tanpa adanya 

sumberdaya. Sumberdaya ini terdiri dari sumberdaya manusia, berupa kompetensi 

yang dimiliki implementor, serta umberdaya finansial.  
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c. Disposisi   

Disposisi merupakan watak dan karakteristik dari seorang  implementor, 

berupa  kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis. Kebijakan dapat dijalankan 

dengan baik seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan jika implementor 

mempunyai disposisi yang baik. Jika implementor mempunyai sikap atau 

pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi 

kebijakan juga menjadi tidak efektif.  

d. Struktur Birokrasi  

Struktur organisasi yang menjalankan tugas implementasi kebijakan 

mempunyai dampak yang relevan dengan implementasi kebijakan. Terdapat 

sejumlah aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya 

prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). 

Implementor menggunakan SOP sebagai pedoman dalam bertindak.18  

3. Otonomi Desa 

Menurut Widjaja (2003: 165) otonomi desa adalah otonomi utuh, bulat, asli 

serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Melainkan pemerintah 

memiliki kewajiban untuk menghormati otonomi asli yang terdapat dalam desa 

tersebut. Selaku kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli 

berlandaskan hak istimewa, desa bisa melaksanakan perbuatan hukum berupa 

hukum publik ataupun hukum perdata, mempunyai kekayaan, harta benda juga 

bisa menuntut dan dituntut di muka pengadilan. 

Mulai dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 lalu  

disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

 

18 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005) h. 92.  
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mengenai Pemerintahan Daerah memberikan landasan yang kuat terhadap desa 

untuk  melaksanakan “Development Community” dalam hal ini desa bukan lagi 

sebagai level administrasi atau bawahan daerah melainkan kebalikannya sebagai 

“Independent Community” dimana masyarakat dalam desa tersebut memiliki hak 

untuk berbicara demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Desa memiliki 

kekuasaan untuk mengatur desanya sendiri baik bidang sosial, politik serta 

ekonomi. Berdasarkan hak yang dimiliki untuk mengatur desanya secara mandiri 

hal ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun 

sosial politik desa. Otonomi yang dimiliki desa tentunya berbeda dengan otonomi 

yang dimiliki daerah kabupaten dan kota.ototnomi desa berasal dari adat istiadat da 

nasal-usulnya, tidak berlandaskan pada pemberian kekuasaan dari Pemerintah.  

Menurut Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan pengakuan otonomi desa 

sebagai berikut: 

a. Otonomi desa dikelompokkan, diterima, terlaksana, diyakini serta dijaga 

oleh pemerintah, agar masyarakat desa tidak bergantung pada “kemurahan 

hati” pemerintah.  

b. Dipulihkan jabatan dan tanggung jawab pemerintahan desa, dikembalikan 

seperti semula juga ditingkatkan  agar dapat memprediksi masa depan. 

Otonomi desa adalah hak, kekuasaan serta komitmen untuk mengatur serta 

menangani sendiri masalah pemerintahan dan kebutuhan masyarakat belandaskan 

pada kewenangan nilai-nilai sosial budaya serta asal-usul yang terdapat dalam 

masyarakat agar tumbuh dan berkembang dengan perkembangan desa itu. Hal-hal 
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yang berkaitan dengan asal-usul desa, urusan yang jadi kekuasaan pemerintahan 

Kabupaten atau Kota diberikan pengaturannya kepada desa.19 

4,konsep ketahanan pangan. 

Menurut UU No.7 tahun 1996 ketahanan pangan merupakan kondisi 

terpenuhinya kebutuhan pangan yang dilihat dari ketersediaan pangan yang 

cukup, baik kualitas dan jumlahnya, aman, merata, dan terjangkau. Pasal 45 UU 

disebutkan bahwa ketahanan pangan diwujudkan melalui kerjasama antara 

pemerintah dengan masyarakat, selain itu (Sawit, 2006: 48-49) juga menyebutkan 

bahwa dalam menjaga ketersediaan pangan yang cukup jumlahnya, kualitasnya, 

beragam, merata, daya belinya terjangkau oleh masyarakat serta aman bergizi, 

pemerintah mengadakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, serta 

pengaturan.20 

3 komponen ketahanan pangan yakni: 

a.ketersediaan pangan  

Undang-undang nomor 8 tahun 2012 menyebutkan bahwa ketersediaan 

pangan merupakan kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam 

negeri dan dari cadangan pangan nasional serta impor. Ketersediaan pangan 

fokus pada adanya secara fisik guna memenuhi kebutuhan konsumsi 

 
19  Zulman Barniat, “Otonomi Desa: Konsepsi, Teoritis dan Legal.” Jurnal Analisis Sosial 

Politik 5, no.1 (2019): h. 24.  
20 Sri Widodo, Politik Pertanian (Yogyakarta: LIBERTY YOGYAKARTA, 2012) h. 161-162. 
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pangan bagi masyarakat. Ketersediaan pangan ini meliputi tanaman, ternak 

serta pangan yang menunjang kesehatan manusia. 

b. Akses/Keterjangkauan Pangan 

Akses keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat, baik secara fisik 

maupun ekonomi, hal ini berkaitan dengan harga jual pangan, akses pangan 

baik jika dapat diperoleh oleh seluruh masyarakat baik dari ekonomi rendah 

sehingga manfaat keterjangkauan pangan yg berkualitas dapat dirasakan 

oleh seluruh masyarakat. 

c. Pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan konsumsi pangan dan gizi, adalah 

salah satu tujuan dari ketahanan pangan yakni baik mutunya.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Rakha Zahra Raihan ,dkk. “Menentukan Kondisi Ketahanan Pangan Jawa Barat Wilayah IV 

Menggunakan Food Security Quotient (FSQ)”. Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis 4, no.1 

(2020): h.69. 
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B. Kerangka Konseptual  

 

        

Kebijakan Publik menjadi fokus dalam kerangka pemikiran, karena pada 

penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pemerintah Desa 

Beroangin, faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah desa dalam 

mengatasi permasalahan yang di alami para petani jagung di Desa Beroangin,agar 

dapat mencapai tujuan yakni memperoleh kesejahteraan masyarakat petani jagung.  
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian   

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan 

metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara 

mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk 

penelitian generalisasi. Metode penelitian ini menggunakan tekhnik analisis 

mendalam (indepth analysis) yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus. 

Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik 

yang menggambarkan penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah 

(natural setting) melalui tekhnik pengumpulan data 

wawancara,observasi,dokumentasi serta penelusuran data online.22   

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Beroangin Kecamatan Bangkala 

Barat, Kabupaten Jeneponto.  

B. Sumber Data Penelitian  

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari 

sumber datanya,tekhnik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer 

adalah observasi,wawancara,diskusi terfokus (focus grup discussion) dan 

penyebaran kuisioner.  

 

 
22  Dr. Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian”, 

(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) h.27.  
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2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui berbagai sumber 

yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti: 

buku,laporan,jurnal dan lain-lain.  

C. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam 

penelitian,pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti 

Observasi,wawancara,dokumentasi dan penelusuran data online.  

1. Observasi   

Metode pengumpulan data observasi, peran yang paling penting adalah 

menggunakan observasi pengamat.pengamat harus teliti dalam 

mengamati,melihat kejadian atau fenomena,merasakan,pergerakan atau 

proses,dengan kata lain pengamat harus objektif.23  

2. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi untuk 

memperoleh keterangan antara pertemuan dua orang atau lebih untuk saling 

bertukar informasi melalui proses Tanya jawab yang terperinci dengan dasar 

permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini wawancara akan di ajukan kepada 

pemerintah desa beroangin,masyarakat desa beroangin serta pihak-pihak yang 

bersangkutan dengan penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang akurat dan 

merata. 

 

 
23  Dr. Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian”, 

(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) h.66  
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3. Dokumentasi   

Dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati,mengkaji yang meliputi buku,dokumentasi,surat kabar,yang 

berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.  

D. Tekhnik Analisis Data  

 Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menjelaskan analisis data 

adalah proses mencari serta menyusun dengan sistematis data yang telah 

didapatkan melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan lainnya agar lebih 

mudah dimengerti serta temuannya bisa diberitahukan pada orang lain ,analisis 

data dikerjakan dengan cara mengelola data, menguraikan kedalam komponen, 

melakukan penggabungan, menyusun kedalam pola, memilih bagian-bagian yang 

penting kemudian dipelajari serta membuat sebuah kesimpulan yang akan 

diinformasikan kepada orang lain.24 

Lebih lanjut proses analisis data kualitatif peneliti menggunakan tiga 

komponen yakni:  

a. Reduksi Data, mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok 

serta fokus pada poin-poin penting, dicari tema dan polanya sehingga data 

yang sudah direduksi dapat memberikan deskripsi lebih jelas serta 

memudahkan peneliti untuk mengerjakan pengumpulan data selanjutnya.  

b. Data Display (Penyajian Data), sesudah data direduksi, langkah berikutnya 

yakni menyajikan data, penyajian data penelitian kualitatif, dibuat dalam 

bentuk grafik maupun tabel atau sejenisnya, Miles dan Huberman (1984) 

 
24 Dr. Sugiyono “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D, h.244   
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“yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.  

c. Verification/Verifikasi, selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut 

Miles and Huberman yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

pertama yang disajikan hanya bersifat sementara lalu akan berubak jika tidak 

terdapat bukti-bukti yang kuat yang membantu dalam tahap pengumpulan 

data selanjutnya, namun, jika kesimpulan yang disajikan ditahap pertama 

memiliki bukti pendukung yang kuat dan sesuai ketika peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, bisa disimpulkan bahwa kesimpulan yang 

disajikan bersifat kredibel.25  

E. Instrumen Penelitian   

Instrument penelitian merupakan langkah penting pola prosedur penelitian, 

instrument berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang 

diperlukan. Bentuk instrument berkaitan dengan metode pengumpulan data, misal 

metode wawancara yang instrumennya berupa angket atau kuisioner, observasi 

instrumennya chek-list.26  

 

 

 

 

 

 

25 Ibid, h.247-252.  

26 Dr. Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian”, (Yogyakarta:  

Literasi Media Publishing, 2015) h.66. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian   

1. Letak Geografis Kabupaten Jeneponto  

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten yang ada di 

Provinsi  Sulawesi Selatan, dengan ibu kota Bontosunggu, yang terbagi dalam 11 

Kecamatan, 31 kelurahan dan 82 Desa. Menurut geografis Kabupaten ini berada 

pada posisi yang sangat strategis, terletak di tengah-tengah sebagai jalur 

transportasi utama jazirah selatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten 

Jeneponto terletak antara 5o16’13”-5o39’35” Lintang Selatan dan 12o40’19”-

12o7’31” Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Jeneponto berbatasan 

langsung dengan kabupaten Takalar dan Gowa di sebelah utara, sebelah selatan 

yakni Laut Flores, sebelah Barat Kabupaten Takalar dan Kabupaten Bantaeng 

sebelah timur. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto mencapai 74.979 ha atau 

749,79 km2 dengan 11 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Bangkala, 

Kecamatan Tamalatea, Kecamatan Bontoramba, Kecamatan Binamu, Turatea, 

Batang, Rumbia, Kelara, dan Kecamatan Tarowang, dan Kecamatan Bangkala 

Barat merupakan kecamatan terluas yakni 152,96 km2 atau 20,40 % dari luas 

wilayah Kabupaten Jeneponto, menyusul kecamatan dengan luas wilayah terkecil 

yakni Kecamatan Arungkeke dengan luas 29,91 km2, Desa atau Kelurahan terluas 

adalah Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat dengan luas 44 km2, 

sedangkan Desa atau Kelurahan dengan luas wilayah terkecil berada di kecamatan 

Turatea yakni Desa Pa’rasangang Beru dengan luas 1,57 km2. Jika Dilihat dari 
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Kondisi kawasan Kabupaten Jeneponto terdiri atas kawasan pesisir yang tersebar 

di 7 kecamatan 33 kelurahan atau desa, sedangkan kawasan non pesisir terdiri dari 

80 desa atau kelurahan yang berada di wilayah dataran dan pegunungan, 

kemudian 12 Desa dengan wilayah pegunungan berada di Kecamatan Rumbia, 

Selain itu Kabupaten Jeneponto juga memiliki satu pulau yakni pulau Libukang 

(Pulau Harapan).27 

Tabel 4.1. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto Berdasarkan wilayah   

Kecamatan 

No  Kecamatan  Luas Wilayah (km2)  Persentase (%)  

1  Bangkala  121,82  16,25  

2  Bangkala Barata  152,96  20,40  

3  Tamalatea  57,58  7,68  

4  Bontoramba  88,30  11,78  

5  Binamu  69,49  9,27  

6  Turatea  53,76  7,17  

7  Batang  33,04  4,41  

8  Arungkeke  29,91  3,99  

9  Tarowang  40,68  5,43  

10  Kelara  43,95  5,86  

11  Rumbia  58,30  7,78  

 Total  749,79  100  

Sumber Data : BPS Kabupaten Jeneponto 2020 

2. Demografi  

Penduduk Kabupaten Jeneponto mengalami peningkatan setiap tahunnya, tahun  

 
27 RPJMD Kabupaten Jeneponto 2018-2023, h. 11.1-11.4. 
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2019 kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan rata-rata sebesar 485 jiwa/km2 

dengan distribusi penduduk yang tidak merata diseluruh wilayah hal ini 

disebabkan oleh faktor jumlah penduduk yang bervariasi dan luas wilayah serta 

faktor perkembangan wilayah perkotaan. Kepadatan penduduk terbesar adalah 

kecamatan Binamu yakni 821 jiwa, kecamatan Bangkala Barat dengan tingkat 

kepadatan terendah yakni 190 jiwa.28  

Tabel 4.2. Kepadatan Penduduk Kabupaten Jeneponto  Berdasarkan 

Kecamatan Tahun 2019 

NO  Kecamatan  Luas  Penduduk  

(Jiwa)  

Kepadatan  

(Jiwa/km2)  

Anggota  

RT  

1  Bangkala  121,82  54.964  451  4  

2  Bangkala Barat  152,96  29.038  190  4  

3  Tamalatea  57,58  42.140  731  4  

4  Bontoramba  88,30  36.530  413  4  

5  Binamu  69,49  57.022  821  5  

6  Turatea  53,76  32.546  605  5  

7  Batang  33,04  19.538  591  4  

8  Arungkeke  29,91  18.558  620  4  

9  Tarowang  40,68  22.733  559  4  

10  Kelara  43,95  27.327  622  4  

11  Rumbia  58,30  23.396  401  4  

 Jumlah  749,79  363.729  485  4  

Sumber Data: Jeneponto Dalam Angka, 2020  

3. Topografi  

Kabupaten Jeneponto memiliki topografi yang bervariasi mulai dari datar 

(flat),bergelombang (rolling), berbukit (hilly), bergunung (mountainous), hingga 

 
28 RPJMD Kabupaten Jeneponto 2018-2023, h. 11.24. 
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berombak (undulating). Dibagian utara Kabupaten Jeneponto terdapat dataran 

tinggi yakni 500-1400 mdpl, sedangkan ketinggian pada bagian tengah yakni 

100500 mdpl, menyusul bagian selatan yakni dataran rendah dengan ketinggian 0 

sampai 150 mdpl, dari sisi tofografi yang relative datar sampai bergelombang 

dikawasan budidaya cukup ideal dijadikan pengembangan komoditas berbagai 

jenis. Oleh karena itu permasalahan lereng bukan faktor penghambat turunya 

kecocokan lahan semua jenis komoditas.29  

4. Visi dan Misi Kabupaten Jeneponto Dalam RPJP Kabupaten Jeneponto  

Tahun 2006-2026  

a. Visi   

“Jeneponto Yang Maju, Tangguh Dan Bermartabat Dengan  

Bernafaskan Keagamaan” 

  Makna dari visi tersebut adalah:  

1. Maju; merupakan sebuah situasi atau keadaan lebih baik serta maju hal ini 

yang hendak diperoleh Kabupaten Jeneponto pada Pengaturan 

pemerintahan, serta aktualisasi pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat. 

2. Tangguh; merupakan suatu kemampuan atau daya dalam melawan 

tantangan serta persaingan global menggunakan kekuatan sendiri untuk 

mewujudkan kehidupan sejajar dengan daerah lain serta maju. 

3. Bermartabat; masyarakat Jeneponto memperkuat jati diri dan 

karakternya dengan nilai-nilai untuk mematuhi norma-norma hukum dan 

nilai-nilai luhur budaya masyarakat turatea.  

 
29 RPJMD Kabupaten Jeneponto 2018-2023, h. 11.5-11.6 
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4. Bernafaskan Keagamaan; suatu kepercayaan yang dimiliki masyarakat 

Jeneponto yang bersifat religious terhadap perolehan hidup masyarakat 

yang bermartabat, kuat serta stabil. 

b. Misi  

1. Mewujudkan Tata Kepemerintahan Dan Kelembagaan Yang Baik; 

melaksanakan visi Kabupaten Jeneponto melalui pengembangan tata 

kepemerintahan dan organisasi yang bagus lewat pengembangan 

kemampuan dalam melayani disemua bidang yang dibantu perangkat 

daerah yang efektif dan efesien. 

2. Mewujudkan Pembangunan Wilayah Dan Infrastruktur Yang 

Berkelanjutan; melaksanakan visi Kabupaten Jeneponto untuk 

pembangunan area dan prasarana berkelanjutan sebagai usaha untuk 

mendukung pembangunan lingkungan serta prasarana, supaya bisa menjadi 

wadah kegiatan pengembangan lingkungan dengan efektif, efisien serta 

berkelanjutan 

3. Mewujudkan Masyarakat Yang Bermoral, Beretika Dan Berbudaya; 

memperkuat jati diri seta karakter daerah yang bertakwa kepada tuhan yang 

maha esa, patuh terhadap hukum dan ketentuan juga menjaga silaturahmi 

dengan sesama,  menjalin kekerabatan dengan berbagai budaya serta 

melaksanakan nilai-nilai luhur masyarakat turatea. 

4. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi; mendorong pertumbuhan ekonomi 

dibidang pertanian lewat pemanfaatan lahan dan bantuan tekhnologi untuk 

mata pencaharian utama serta sektor dagang sebagai pelengkap untuk 

kesejahteraan masyarakat. 
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5. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal Dan Daya 

Saing Daerah;    untuk menguatkan perekonomian daerah dilakukan dengan 

mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berfokus pada 

pembangunan berkelanjutan.30 

6. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Yang Berkualitas: merupakan 

usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh 

didalam lingkungan meliputi jasmani ataupun rohani sebagai wujud nilai-

nilai kemanusiaan serta keberagaman. 

5.Profil Desa Beroangin  

a. Sejarah Desa Beroangin  

Desa Beroangin adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Bangkala Barat 

Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini terletak disebelah utara 

Kecamatan Bangkala dan diapit oleh dua pegunungan yakni Gunung Sairu dan 

Gunung Baranneng. Arti nama Desa Beroangin dibagi menjadi dua yakni 

“BERO” bahasa Makassar yang berarti “KENA” sedangkan “ANGING” yang 

berarti “ANGIN”, jaman dahulu pada saat pergantian musim wilayah desa 

Beroangin diterpa angin kencang yang berputar seperti angin puting beliung, salah 

satu penyebabnya karena wilayah desa tersebut banyak gunung yang mengelilingi 

oleh sebabnya terciptalah nama “BEROANGING”.   

Desa Beroangin berdiri pada tahun 1983 dan perputaran roda kepemimpinan 

Desa Beroangin antara lain: 

 

 

 
30 RPJP Kabupaten Jeneponto 2006-2026, h. 37-39. 
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Tabel 4.3 Nama-Nama kepala Desa Beroangin  

NO  Nama Kepala Desa  Tahun  

1  Nuru Cinna   1983-1991  

2  Nasaruddin Dg. Cinta  1991-2003  

3  Hasanuddin Dg. Tawang  2003-2008  

4  Nasrullah, S.E   2008-2013  

5  Plt Kepala Desa Amiruddin  2013-2015  

6  Plt Kepala Desa Bahtiar  Mei 2015-Desember 2015  

7  Nurdin Nur, S.H  2016-Sekarang  

Sumber Data: Profil Desa Beroangin 2021  

     Desa Beroangin memiliki sebuah tradisi atau kebiasaan setiap tahun 

mengadakan sebuah pesta setelah panen, acara ini dirayakan setiap tahun jika 

petani sudah selesai memanen tanaman mereka baik yang ada dikebun maupun 

disawah, pesta panen ini dilaksanakan sekitar bulan April – Mei, acara pesta 

panen ini dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Beroangin dan 

sering dihadiri oleh pejabat pemerintah. Beberapa kegiatan yang ada dalam 

perayaan pesta panen adalah:  

1. Pakarena   

2. Pasalonreng (Putra Putri)  

3. Pamanca (Silat Kampung)  

4. Pagambusu (Gambus)  

5. Palanja (Adu Kekuatan Kaki)  

6. Pabatte Jangang (Sabung Ayam)  
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7. Pasuling (Seruling)  

8. Angngaru (Aruh)  

9. Pakacaping (Kecaping)  

10. Pacuan Kuda  

11. Dan terakhir makan Lammang bersama, Lammang merupakan makanan 

khas yang selalu ada pada saat pesta panen.  

b. Letak Geografis  

Desa Beroangin adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bangkala 

Barat Kabupaten Jeneponto dengan luas wilayah 4,400 km2 dengan batas-batas 

wilayah sebagai berikut:  

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Takalar  

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pappalluang,Desa Marayoka dan 

Desa Gunung Silanu. 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pallantikang dan Desa Bulu Jaya  

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Barana   

Jika dilihat dari letak geografisnya desa Beroangin termasuk daerah dataran 

tinggi yang dihuni oleh sebanyak 1.411 KK yang terdiri dari 4.749 jiwa dengan 

perbandingan laki-laki sebanyak 2.445 jiwa dan perempuan sebanyak 2.304 

jiwa.   
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c. Visi dan Misi Desa Beroangin  

 Visi desa Beroangin mengacu pada pernyataan berikut ini:  

1. Keadaan sarana dan prasarana yang diharapkan enam tahun kedepan adalah, 

tersedianya sarana dan prasarana desa yang bagus untuk mendorong kearah 

kemandirian desa.  

2. Kondisi perekonomian yang diharapkan enam tahun kedepan adalah, 

peningkatan perekonomian dari berbagai sektor utamanya bidang pertanian. 

3. Hubungan antar Desa yang diharapkan enam tahun mendatang adalah, guna 

membangun kawasan pembangunan antar desa diharapkanadanya kerjasama 

yang baik antar desa. 

4.  Bidang pendidikan yang diharapkan enam tahun mendatang adalah, terciptanya 

SDM yang berkualitas, dinamis, kreatif.  

5. Kebersamaan masyarakat desa yang diharapkan enam tahun mendatang adalah, 

masyarakat bisa mengerti manfaat menata interaksi yang baik denga warga 

masyarakat lainnya.  

6. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang diharapkan enam tahun 

kedepan adalah, adanya pengembangan fasilitas dasar yang layak sesuai 

kebutuhan warga desa berpedoman sistem administrasi dan informasi desa 

(SAID).  

Berdasarkan hasil musyawarah tentang analisis potensi dan masalah yang ada di 

desa Beroangin ditingkat desa di sepakati bahwa visi desa beroangin untuk jangka 

waktu enam tahun kedepan adalah: “Terciptanya Desa Beroangin Yang Aman, 

Adil, Maju, Sejahtera, Kompotitif, Mampu Berdiri Sejajar Dan Lebih Dari  

Desa-Desa Lain Di Kabupaten Jeneponto”  visi tersebut secara garis besar dapat  

Berarti: 
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Sentra Produksi Pertanian Dan Perkebunan : Desa Beroangin mempunyai 

kapasitas di bidang pertanian sangat besar, dibantu dengan sumber daya manusia 

yang handal, maka dari itu diharapkan supaya sumber daya manusia itu bisa  

membawa Desa Beroangin menjadi pusat produksi pertanian yang handal 

dikabupaten Jeneponto.  

Adapun Misi Desa Beroangin adalah sebagai berikut:   

1. Tercipta suasan aman dan damai agar kehidupan masyarakat Desa Beroangin 

nyaman dan tentram. 

2.  Adanya peningkatan untuk sarana dan prasarana disektor pertanian sebagai 

upaya memajukan ekonomi masyarakat.  

3. Mengasah kemampuan sumber daya manusia yang berfokus pada SDA sebagai 

upaya menghindari kemiskinan karena terbatas dalam mengelolah sumber daya 

alam.  

4. Membangun partisipasi masyarakat diberbagai bidang dalam pembangunan 

desa baik pribadi ataupun organisasi. 

5.  Mengikutsertakan masyarakat dalam beberapa kegiatan pemerintahan seperti 

mengelola keuangan desa serta pemerintahan yang terbuka, masyarakat 

diberikan pelatihan, pemberdayaan, pelaksanaan program yang ada di desa.  

6. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam pertanian, peternakan,dan industry 

rumah tangga. Bagian-bagian itu dianggap cocok dalam membantu memajukan 

perekonomian masyarakat desa karena bidang-bidang tersebut merupakan 

potensi sumber daya alam yang dimiliki desa Beroangin. 
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B. Implementasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Petani Jagung di Desa 

Beroangin Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto  

Tahap implementasi kebijakan adalah proses dimana kebijakan yang sudah 

disepakati dijalankan, proses implementasi ini tentunya diawasi dan dijalankan oleh 

aparat-aparat desa yang memiliki kewenangan serta masyarakat itu sendiri juga harus 

terlibat dalam proses implementasi, kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan 

oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses 

implementasi dipengaruhi oleh berbagai variable yang kompleks, baik variable yang 

individual maupun variable organisasional, dan masing-masing variable pengaruh 

tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain. Dalam implementasi kebijakan 

keberhasilan implementasi dipengaruhi beberapa faktor teori ini dikemukakan oleh 

George C Edward, yakni; Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi,dan Struktur Birokrasi, 

empat variable ini yang kemudian dijadikan indikator dalam menggambarkan dan 

menilai tingkat keberhasilan implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan petani 

jagung di Desa Beroangin. 

a. Komunikasi  

Komunikasi merupakan salah satu variable yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan, komunikasi ini mengaharuskan implementor kebijakan 

tahu apa yang harus dilakukan. Implementor kebijakan harus menjalankan 

kebijakan sesuai dengan sasaran serta tujuan kepada kelompok sasaran (target 

group) untuk mengurangi penyimpangan dalam implementasi. Oleh karena itu 

kebijakan yang dibuat harus jelas tujuan dan sasaran untuk menghindari 

penlolakan dari kelompok sasaran itu sendiri. 

Komunikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana implementor 

kebijakan mengetahui dengan jelas apa yang akan dilakukan kepada kelompok 
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sasaran, selain itu kebijakan yang akan dilaksanakan harus diketahui oleh seluruh 

lapisan masyarakat atau kelompok sasaran,komunukasi ini dapat berupa 

penyampaian pesan terkait dengan implementasi kebijakan peningkatan 

kesejahteraan petani jagung, komunikasi atau penyampaian informasi ini dilakukan 

oleh aparat pemerintah Desa Beroangin selaku penanggung jawab atau pelaksana 

kebijakan kepada masyarakat desa, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat 

memahami dengan jelas mengenai kebijakan yang akan di implementasikan. Dalam 

penyampaian informsi aparat Desa Beroangin telah melaksanakan rapat untuk 

kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik dengan masyarakat setempat, hal ini 

disampaikan oleh Nurdin Nur kepala Kepala Desa Beroangin, menurutnya dalam 

pembahasan program perencanaan pelatihan pembuatan pupuk organik masyarakat 

ikut serta dalam pembahasan tersebut dan tentunya mengetahui kegiatan pelatihan 

tersebut:  

“Pembahasan soal pelatihan kegiatan pembuatan pupuk organik itu kita bahas 

bersama dengan masyarakat. Kita sampaikan tujuan dari kegiatan ini apa, dan 

manfaatnya juga apa. Jadi masyarakat tentu pasti sudah tahu, meskipun 

memang yang datang tidak sesuai dengan harapan, tapi saya sudah sampaikan 

agar kegiatan ini diberitahukan ke masyarakat yang lain.”31 

 

Penyampaian informasi tentang implementasi kebijakan peningkatan 

kesejahteraan petani jagung di Desa Beroangin dalam hal kebijakan tersebut berupa 

kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik sebagai upaya dalam mengatasi 

kelangkaan pupuk dan harganya yang cukup mahal telah dilakukan oleh pemerintah 

Desa Beroangin, pertemuan atau rapat kegiatan tersebut dihadiri oleh sebagian 

masyarakat desa hal tersebut disampaikan oleh Dahlan tokoh masyarakat dusun 

Tanah Eja: 

 
31 Nurdin Nur (45 Tahun), Kepala Desa Beroangin, Wawancara, Kantor Desa Beroangin Kecamatan 

Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, 05 Agustus 2022. 
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“Untuk pembahasan mengenai kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik 

saya pada saat itu hadir, yang mengadakan itu pemerintah desa dan 

jajarannya, dihadiri oleh beberapa masyarakat desa juga meskipun sangat 

sedikit yang hadir, pembahasannya itu persiapan kegiatan pelatihan 

pembuatan pupuk organik, tapi untuk info pelaksanaannya belum ada jadwal 

pastinya karena katanya masih ada yang harus disiapkan untuk kegiatan 

itu.”32 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas proses komunikasi atau pemberian 

informasi mengenai kegiatan implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan 

petani jagung untuk kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik telah dilakukan, 

namun karena masih banyak masyarakat yang tidak hadir pada saat rapat kegiatan 

tersebut tentunya aparat Desa Beroangin selaku penanggung jawab kegiatan 

tersebut harus dapat memastikan informasi mengenai kegiatan tersebut diterima 

oleh masyarkat secara menyeluruh agar masyarakat dapat memahami kegiatan 

tersebut dengan cara melakukan kembali rapat mingguan untuk masyarakat yang 

belum mengetahui informasi kegiatan tersebut. Namun fakta dilapangan 

menunjukkan bahwa rapat kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik hanya 

dilakukan sekali, hal ini disampaikan langsung oleh Musdiarti Sekretaris Desa 

Beroangin: 

“Masyarakat tentu dilibatkan, tetapi dalam pembahasan program pelatihan ini 

yang datang saat musyawarah sangat sedikit, jadi kami memberitahukan 

lewat media sosial untuk mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk 

datang pada saat kegiatannya berlangsung.”33  

 

Suriani salah satu petani dusun Bilurung yang tidak mengikuti kegiatan 

pelatihan pembuatan pupuk organik dengan alasan tidak mengetahui informasi 

kegiatan tersebut:  

“Sebelumnya memang tidak ada pemberitahuan untuk bahas soal pelatihan 

pupuk, saya tidak pernah ikut rapat untuk kegiatan itu, kalau soal 

 
32 Dahlan (43 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Dusun Tanah Eja, 15 Agustus 2022. 
33  Musdiarti (27 Tahun), Sekretaris Desa Beroangin, Wawancara, Kantor Desa Beroangin, 15 

Agustus 2022.    
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pemberitahuan lewat sosial media saya lebih-lebih tidak tau karena saya 

tidak punya Hp.”34 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Jumasa petani dusun Tanah Eja: 

“Saya tidak pernah ikut pelatihan itu, karena memang sebelumnya saya 

tidak diberi tahu oleh pihak pemerintah desa, tetapi saya pernah langsung 

dipanggil sama warga yang ikut kegiatan itu dan posisinya saya tidak tahu 

apa-apa tentang kegiatan itu seperti apa jadi saya kurang berminat.”35 

 

Suhartini yang berprofesi sebagai tenaga pengajar atau guru di SMPN 4 

Bangkala Barat Desa Beroangin dan juga petani didusun Tanah Eja yang 

mengikuti kegiatan tersebut dari rapat kegiatan hingga pelaksanaan kegiatan 

memberikan tanggapan bahwa seharusnya proses komunikasi atau penyampaian 

informasi ini dilakukan selama beberapa minggu untuk memberikan kesempatan 

bagi masyarakat yang belum sempat hadir dan belum mengetahui dengan jelas 

terkait kegiatan pelatihan tersebut:  

“Sangat disayangkan sekali karena saya melihat partisipasi masyarakat desa 

dalam kegiatan ini sangat rendah, ini karena banyak sekali masyarakat yang 

masih belum tahu kegiatan ini selain itu pemberian informasi melalui media 

sosial juga kurang efektif mengingat didesa kita ini masih kadang susah 

sinyal dan juga masih banyak yang tidak memiliki Hp atau smartphone 

untuk mengakses informasi, seharusnya rapat persiapan kegiatan itu 

diadakan setiap minggu atau paling tidak pastikan dulu informasi kegiatan 

ini sampai ditelinga seluruh masyarakat, supaya kegiatan ini berjalan sesuai 

dengan harapan kita.”36 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

penyampaian informasi mengenai kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik 

masih belum diketahui oleh sebagian masyarakat, hal ini terjadi karena rapat 

pembahasan kegiatan tersebut hanya dilakukan satu kali yang hanya dihadiri oleh 

sebagian kecil masyarakat desa, mekanisme penyebaran informasi juga yang 

menggunakan media sosial sebagai alternative untuk menyampaikan informasi 

 
34 Suriani (39 Tahun), Petani Jagung, Wawancara, Dusun Bilurung, 07 Agustus 2022.  
35 Jumasa (40 Tahun), Petani Jagung, Wawancara, Dusun Tanah Eja, 10 Agustus 2022. 
36 Suhartini (38 Tahun), Petani Jagung, Wawancara, Dusun Tanah Eja, 10 Agustus 2022.   
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kepada masyarakat dinilai kurang efektif mengingat masyarakat desa tidak semua 

memiliki smartphone untuk dapat mengakses informasi selain itu faktor sinyal 

dibeberapa daerah perkampungan terbilang masih sangat sulit menjadi penyebab 

alternative ini kuraang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat 

Desa Beroangin, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variable komunikasi 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, kesiapan, 

pembinaan,serta komunikasi atau penyampaian informasi kepada kelompok 

sasaran sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan implementasi sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan tujuan dari kebijakan itu 

sendiri. 

b. Sumberdaya  

Sumberdaya adalah salah satu variable yang penting dalam mendukung 

keberhasilan implementasi hal ini dikarenakan kebijakan yang sudah 

dikomunikasikan dengan konsisten dan jelas tidak dapat dijalankan tanpa adanya 

sumberdaya. Sumberdaya ini terdiri dari sumberdaya manusia, berupa kompetensi 

yang dimiliki implementor, serta sumberdaya finansial. 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting, sumber daya 

manusia berdasarkan kualitasnya meliputi keterampilannya, kompetensinya serta 

profesionalitasnya dalam melaksanakan suatu kebijakan, sedangka sumber daya 

manusia berdasarkan dengan kuantitasnya meliputi, jumlah sumberdaya yang ada 

dalam hal ini pelaksana jumlahnya sudah cukup atau masih kekurangan pelaksana.  

Dalam pelaksanaan pelatihan pembuatan pupuk organik, implementor 

kebijakan dinilai tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya, pasalnya pada saat 

kegiatan berlangsung tidak ada satu orangpun yang melatih, membimbing 

jalannya kegiatan tersebut hal ini membuat kebijakan kehilangan makna penting 

bahwa salah satu ciri-ciri dari kebijakan publik itu sendiri adalah kebijakan 
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mengacu pada apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah dibidang tertentu,dalam 

arti bahwa kebijakan pemerintah diikuti oleh tindakan yang nyata dengan kata 

lain, walau bagaimanapun kebijakan pemerintah itu di anggap bagus, jika tidak 

disertai dengan tindakan-tindakan yang konkret maka pemerintah itu 

sesungguhnya tidak mengatur apa yang seharusnya ditangani terutama yang 

menjadi kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Suhartini petani dusun 

Tanah Eja yang mengikuti kegiatan tersebut: 

“Pada saat kegiatan pelatihan yang hadir itu sedikit sekali, saya juga kaget 

karena tidak ada yang membimbing atau melatih, kami disana disuruh 

praktek sendiri tanpa arahan dari siapapun alhasil kami petani yang hadir 

melakukan pembuatan pupuk dengan arahan internet saja.”37 

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Roni selaku tokoh pemuda dusun Tanah 

Eja yang menghadiri kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Kemarin pas kegiatan tidak ada penyuluh atau aparat desa selaku 

penanggung jawab kegiatan yang membimbing, mereka ikut bergabung tapi 

tidak ada arahan, saya dan teman-teman yang hadir dalam kegiatan tersebut 

memanfaatkan internet untuk membuat pupuk alami, tutorial diyoutube yang 

kami gunakan, supaya kegiatan ini tidak asal dilaksanakan, meski hanya 

lewat internet setidaknya kita mengikuti acuan yang memiliki sisi keilmuan 

dibidangnya.”38   

 Dalam kegiatan pelatihan tersebut masyarakat hanya menggunakan arahan 

dari internet dalam membuat pupuk organik, tidak ada penyuluh dari pertanian atau 

ahli dalam bidang tersebut maupun aparat desa selaku penanggung jawab kegiatan 

yang mengarahkan atau membimbing, meskipun kegiatan pelatihan tersebut tetap 

berjalan dengan bantuan internet, hasil dari alternative ini tentunya tidak menjamin 

keberhasilan kegiatan pelatihan yang hanya menggunakan bantuan tekhnologi atau 

petunjuk dari internet tanpa bimbingan khusus dari ahlinya, mengingat masyarakat 

 
37 Suhartini (38 Tahun), Petani Jagung, Wawancara, Dusun Tanah Eja, 10 Agustus 2022 
38 Roni (26 Tahun), Tokoh Pemuda, Wawancara, Dusun Tanah Eja, 10 Agustus 2022.  
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yang hadir bukan hanya kalangan pemuda tetapi peserta kegiatan adalah masyarakat 

yang usianya sudah tidak muda lagi, daya tangkap atau pemahaman mereka melalui 

internet juga sangat rendah, hal ini disampaikan oleh Yaha selaku tokoh masyarakat 

dusun Pinjongga yang ikut kegiatan tersebut: 

“Kita yang hadir disana apalagi yang kurang paham tekhnologi, kalau hanya 

melihat dari internet kami ini kurang paham, tentunya yang kami harapkan 

adalah bimbingan dan arahan langsung dari ahlinya agar mudah dipahami, 

karena memang seharusnya seperti itu, inikan pelatihan artinya ada orang 

yang ahli dibidangnya yang bertugas untuk mengarahkan kegiatan ini.”39 

Pernyataan serupa juga disampaikan Dahlan selaku tokoh masyarakat dusun 

Tanah eja: 

“Kegiatan ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat petani, harga 

pupuk yang sangat mahal, ditambah dengan kelangkaannya dengan kegiatan 

ini masyarakat pasti sangat merasa terbantu. Tetapi yang menjadi 

permasalahannya masyarakat ini tidak mendapat edukasi langsung dari 

ahlinya, kegiatannya kemarin tidak ada yang membimbing dan mengarahkan 

justru malah pemuda desa yang membantu mengarahkan dengan mengikuti 

arahan di internet, tapi karena mereka juga bukan ahli dibidang tersebut 

ditambah lagi gangguan jaringan karena desa kita terpencil jadi akses 

jaringan juga masih susah sangat menyulitkan kegiatan ini, kami sangat 

mengharapkan adanya bimbingan langsung dari ahli atau aparat desa sebagai 

penanggung jawab kegiatan.”40 

Kegiatan pelatihan tentunya membutuhkan seseorang yang ahli dibidangnya 

atau seseorang yang minimal memiliki pengetahuan dibidang tersebut, mengingat 

kegiatan pelatihan ini dapat dipahami sebagai kegiatan edukasi bagi petani untuk itu 

diperlukan adanya komunikasi langsung antara peserta kegiatan pelatihan dengan 

lembaga atau individu yang bertugas membimbing dan mengarahkan agar peserta 

dari berbagai kalangan masyarakat dapat mudah memahami kegiatan tersebut. Hasil 

wawancara diatas menunjukkan bahwa aparat desa sebagai penanggung jawab 

kegiatan hanya mengfasilitasi bahan-bahan pupuk alami, hal ini disampaikan oleh 

Suhartini petani dusun Tanah Eja: 

 
39 Yaha (60 Tahun), Petani Jagung, Wawancara, Dusun Pinjongga, 12 Agustus 2022.  
40 Dahlan (43 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Dusun Tanah Eja, 15 Agustus 2022.   
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“Untuk bahan-bahan yang diperlukan saat pelatihan disiapkan oleh 

pemerintah desa, kami diarahkan untuk mengambil bahan-bahannya 

digudang berupa jerami dan  kotoran hewan, sebenarnya kalau bahan-bahan 

seperti ini kami masyarakat juga punya,hanya saja kami tidak tahu cara 

mengolahnya makanya dibutuhkan pelatihan dari ahlinya.”41 

Berdasarkan pernyataan tersebut sekretaris Desa Beroangin Musdiarti 

menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena antusias masyarakat sangat kecil, beliau 

berpendapat bahwa pola pikir masyarakat harus lebih diasah agar lebih terbuka 

dengan sesuatu yang baru:  

“Kegiatan kemarin rencana kami mau mendatangkan penyuluh langsung 

dari pertanian, karena biasanya kalau kegiatan seperti ini itu kasi pelayanan 

yang bertugas memberikan pelatihan dan arahan tapi karena pada saat 

kegiatan tiba-tiba ada urusan pribadi yang sangat mendadak jadi dalam 

keadaan seperti itu kita tidak bisa memaksakan dia untuk tetap ikut kegiatan, 

dan posisinya hanya kasi pelayanan yang punya keahlian atau pengetahuan 

dibidang pelatihan pertanian tersebut jadi kami staff desa yang lain tidak 

bisa apa-apa, untuk itu kami mengarahkan peserta kegiatan untuk mencoba-

coba dulu praktek sendiri kalau mau, sembari kita atur ulang jadwal 

kegiatannya, tapi sangat diluar dugaan juga masyarakat sama sekali tidak 

ada yang merespon lagi kegiatan ini setelah hari itu, mereka mungkin 

kecewa atau bagaimana yang jelas sudah tidak pernah lagi ada masyarakat 

datang, jadi kita disini aparat desa bisa apa kalau tidak ada masyarakat yang 

hadir kegiatan tidak bisa berjalan.”42 

 

Sumberdaya merupakan faktor yang paling penting dalam menjalankan 

sebuah kebijakan, suatu kebijakan yang sudah jelas pun akan sangat tidak berarti 

apa-apa ketika tidak didukung dengan sumberdaya manusia, disamping itu 

kuantitas atau jumlah sumberdaya yang dimiliki implementor juga sangat 

mendukung keberhasilan implementasi,pernyataan diatas menunjukkan bahwa 

implementor yang bertugas mengarahkan atau memandu jalannya kegiatan harus 

lebih dari satu orang, selain agar masyarakat bisa dengan leluasa dibimbing bukan 

hanya dengan satu orang juga untuk menghindari adanya kejadian seperti 

pernyataan wawancara diatas, dengan hanya mengandalkan satu orang 

 
41 Suhartini (38 Tahun), Petani Jagung, Wawancara, Dusun Tanah Eja, 10 Agustus 2022  
42 Musdiarti (27 Tahun), Sekretaris Desa Beroangin, Wawancara, Kantor Desa Beroangin, 15 

Agustus 2022.    
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implementor ahli maka sangat kecil kemungkinan implementasi kebijakan dapat 

berjalan secara efektif sesuai dengan harapan.     

Kepala Desa Beroangin Nurdin Nur memberikan tanggapan, menurutnya 

masyarakat sangat tertutup dengan sesuatu yang baru karena masyarakat pada 

umumnya sudah sangat nyaman menggunakan pupuk kimia untuk tanaman 

mereka sehingga enggan untuk mencoba pupuk alami, kekhawatiran sebagian 

petani terhadap kualitas panen yang akan didapat ketika menggunakan pupuk 

alami akan menurun, hal ini yang menyebabkan respon petani sangat rendah 

terhadap kegiatan pelatihan pupuk alami: 

“Hal-hal yang menjadi penghambat kegiatan ini juga berasal dari 

masyarakat itu sendiri,masyarakat kurang peduli dengan kegiatan pelatihan 

ini karena mungkin sudah sangat nyaman dengan pupuk kimia, jadi tidak 

mau serius mencoba sesuatu yang baru, petani ini takut hasil panennya tidak 

maksimal kalau menggunakan pupuk alami, padahal seperti yang kita 

ketahui pupuk sekarang itu kalau tidak langkah ya harganya yang mahal dan 

tentunya sama saja akan sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang akan 

didapat petani.”43 

 

Sumberdaya berupa kompetensi yang dimiliki oleh kelompok pekerja 

pembangunan jalan tani Desa Beroangin dinilai kurang bagus, hal ini karena hasil 

dari pembangunan kelompok pekerja tersebut kurang berkualitas, meskipun 

pembangunan jalan tani berfokus pada pemerataan atau kuantitas bukan pada 

kualitas namun ketahanan jalan tani juga perlu diperhatikan, bukan hanya sekedar 

asal mengerjakan. Hal ini disampaikan oleh Yaha tokoh masyarakat dusun 

Pinjongga: 

“Yang saya lihat kualitas jalan tani itu sangat memprihatinkan apalagi turun 

hujan, biasanya baru satu minggu diratakan timbunannya terbawa arus 

meskipun itu bukan musim hujan yang datang siang dan malam meski hanya 

satu jam hujan banyak sekali timbunan yang terbawa air, karena mereka 

hanya asal meratakan saja, tidak diperhatikan apakah sudah padat 

 
43 Nurdin Nur (45 Tahun), Kepala Desa Beroangin, Wawancara, Kantor Desa Beroangin Kecamatan 

Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, 05 Agustus 2022. 
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timbunanya, apakah sudah bisa bertahan untum musim panen, karena yang 

saya lihat itu, dibeberapa bagian jalan tani ada yang terlalu banyak 

timbunannya, ada yang terlalu tipis sekali, bahkan biasa saya temui ada 

timbunan yang bahkan belum diratakan sama sekali.”44   

 

Komptensi dari seorang implementor untuk melaksanakan sebuah kebijakan 

tentu sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi, kompetensi yang 

dimiliki oleh kelompok pekerja sangat penting dimiliki, setiap tahunnya jalan tani 

tidak pernah ada yang utuh bertahan, bahkan ada beberapa lokasi jalan tani yang 

rusak lagi sebelum musim panen tiba dan ini sangat berpengaruh untuk aktivitas 

pertanian, jalan tani yang mudah rusak sangat berpengaruh pada harga sewa 

angkut hasil panen, tinggi atau rendahnya harga sewa tergantung pada akses dan 

jarak jalan yang akan ditempuh, hal ini disampaikan oleh Dahlan tokoh 

masyarakat dusun Tanah Eja: 

“Kalau tahun-tahun lalu kita masyarakat yang bergotong royong yang 

fokusnya juga kea rah pemerataan tetap memperhatikan kualitas seperti 

ketahanan jalan tani, kita carikan cara supaya jalan tani ini bisa bertahan 

lama, salah satunya itu kita bikin bibir jalan dengan cara kita cari batu besar 

dari timbunan kita kumpulkan lalu disusun dibuatkan bibir jalan sisi kiri dan 

kana agar supaya kalau hujan timbunanya tidak mudah longsor dan terbawa 

air kesawah petani atau ke kebun petani, kalau yang sekarang pengerjaannya 

rata saja, dan dibeberapa jalan tani tidak ada bibir jalan, yang sekarang 

terlihat itu beberapa bulan sudah habis timbunan terbawa air tidak 

bersisa.”45   

 

Suhartini petani dusun Tanah Eja memberikan tanggapan bahwa akses jalan 

yang kurang memadai setiap tahunnya terutama saat panen musim pertama sangat 

berpengaruh pada keuntungan yang didapatkan hal ini terjadi karena harga sewa 

angkut yang sangat mahal: 

“Paling khawatir petani kalau musim hujan, kita panen pasti banyak ongkos 

yang keluar, setiap menjelang panen ada perbaikan ada pembanguna jalan 

tapi tidak tau kenapa seperti tidak ada bedanya dari jalan tani yang 

sebelumnya, saya sangat berharap lebih ditingkatkan cara kerjanya atau 

kualitasnya supaya bisa lebih tahan lama apalagi dimusim hujan, karena 

 
44 Yaha (60 Tahun), Petani Jagung, Wawancara, Dusun Pinjongga, 12 Agustus 2022.  
45 Dahlan (43 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Dusun Tanah Eja, 15 Agustus 2022.   
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yang saya lihat kalau dibeberapa titik yang rawan kendaraan terjebak 

lumpur sedikit sekli timbunannya.”46  

 

Ramli selaku kepala urusan perencanaan pembangunan memberikan 

tanggapan tentang pembangunan jalan tani: 

“Perlu dipahami bahwa fokus pembangunan bukan dari segi kualitas, tapi 

pemerataan, seharusnya masyarakat bersyukur setiap musim panen tiba 

kami selalu memberikan perbaikan jalan tani yang sudah rusak, namun 

memang kelompok pekerja hanya ditugaskan untuk meratakan timbunan 

saja untuk memperbaiki yang rusak-rusak bukan dalam rangka 

meningkatkan kualitas jalan dengan permanen, hanya perbaikan kecil.”47 

 

Kompetensi yang dimiliki seorang implementor memang sangat memiliki 

pengaruh besar, keterampilan, serta keahlian dan kreativitas seseorang akan sangat 

bernilai dalam suatu pekerjaan, namun berdasarkan hasil wawancara diatas dapat 

disimpulkan bahwa sumberdaya berupa kompetensi yang dimiliki oleh kelompok 

pekerja yang diperintahkan oleh implementor kebijakan dinilai masih sangat dan 

perlu ditingkatkan, hal ini tentunya sangat berpengaruh pada keberhasilan 

implementasi.   

Sumberdaya memiliki peran yang sangat penting bagi seorang implementor, 

sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya berdasarkan kualitas yang dimiliki 

oleh implementor berupa, keahlian, kompetensi dibidang tersebut, hal ini dapat 

menunjang keberhasilan suatu kebijakan, implementor yang memiliki kompetensi 

yang bagus dapat menciptakan kegiatan pelatihan yang berkualitas dan dapat 

bermanfaat bagi kelompok sasaran, sedangkan sumberdaya berdasarkan kuantitas 

juga sagat berperan penting dalam mewujudkan keberhasilan implementasi, ketika 

jumlah implementor yang bertugas menjalankan kebijakan tidak cukup atau hanya 

 
46 Suhartini (38 Tahun), Petani Jagung, Wawancara, Dusun Tanah Eja, 10 Agustus 2022. 
47  Ramli (34 Tahun), Kepala Urusan Perencanaan, Wawancara, Kantor Desa Beroangin 

Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, 22 Agustus 2022.    
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mengandalkan satu orang implementor maka hal ini juga dapat mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dilapangan terkait dengan 

sumberdaya yang dimiliki oleh implementor kebijakan dapat disimpulkan bahwa 

dalam kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik implementor kekurangan  

sumberdaya berdasarkan kuantitas atau jumlah implementornya, implementor yang 

bertugas memberikan pelatihan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan hanya satu 

orang, kegiatan tersebut juga terhambat karena implementor kegiatan berhalangan 

untuk hadir, dalam keadaan seperti ini tentunya dibutuhkan implementor lain yang 

bisa melanjutkan kegiatan pelatihan, namun berdasarkan pernyataan aparat desa 

tidak ada lagi yang memiliki kompetensi untuk dijadikan implementor pada 

kegiatan pelatihan tersebut, namun peserta kegiatan yang hadir tetap diberikan 

ruang untuk melaksanakan pelatihan tersebut dan disediakan fasilitas seperti bahan-

bahan pembuatan pupuk organik diantaranya kotoran hewan yang sudah 

dikumpulkan terlebih dahulu dan jerami walaupun kegiatan tersebut tidak ada 

implementor yang memberikan pelatihan, peserta yang hadir terpaksa menggunakan 

arahan internet dan dinilai kurang efektif karena gangguan sinyal dan masih banyak 

peserta yang kesulitan memahami penjelasan tutorial dari internet utamanya peserta 

kegiatan pelatihan dengan usia diatas 50-an tahun, berdasarkan keterangan dari 

narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan pembuatan pupuk 

organik tidak berjalan sesuai dengan harapan, sama halnya dengan kompetensi yang 

dimiliki oleh implementor kebijakan pembangunan jalan tani masih butuh 

ditingkatkan, hal ini agar harapan dan tujuan implementasi sesuai dengan apa yang 

diharapkan pembuat kebijakan.  

c. Disposisi   
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Disposisi merupakan watak dan karakteristik dari seorang implementor, berupa  

kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis. Kebijakan dapat dijalankan dengan 

baik seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan jika implementor mempunyai 

disposisi yang baik. Jika implementor mempunyai sikap atau pandangan yang 

berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga 

menjadi tidak efektif.  

Salah satu faktor yang berperan penting dalam mewujudkan keberhasilan 

implementasi adalah sikap atau watak yang dimiliki oleh implementor kebijakan 

yakni komitmen yang tinggi, kejujuran dan sifat demokratis. Sikap dan watak yang 

baik dapat membuat seorang implementor mengfokuskan diri pada tanggung jawab 

yang harus dijalankan, oleh karena itu apabila seorang implementor memiliki sikap 

dan karakteristik yang baik maka kemungkinan besar implementor dapat berhasil 

mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. 

Berdasarkan keterangan narasumber mengenai watak ataupun karakter yang dimiliki 

oleh implementor kebijakan, implementor dinilai kurang baik, hal ini seperti yang 

dijelaskan bahwa implementasi kebijakan pelatihan pembuatan pupuk organik bisa 

dikatakan tidak efektif atau gagal karena implementor kebijakan tidak memiliki 

komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Hal ini disampaikan oleh Roni 

tokoh pemuda dusun Tanah Eja: 

“Kalau menurut saya dengan kejadian seperti kemarin saat kegiatan pelatihan 

pembuatan pupuk organik diadakan sangat tidak efektif, hal ini karena tidak 

ada pelatih atau apapun itu namanya yang bertugas mengarahkan dan 

membimbing kegiatan pelatihan itu, alasannya cukup sederhana katanya yang 

bertugas memberikan pelatihan tidak bisa hadir karena ada urusan pribadinya, 

loh saya rasa ini tidak masuk akal sekali masa ia yang jadi kunci dari 

pelatihan ini tidak hadir sendiri, tapi tetap kami peserta mencoba untuk 

membuat pupuk organik meski tanpa arahan implementor, karena peserta 

lainnya banyak yang mau tetap mencoba, kebetulan bahan-bahannya juga 

Alhamdulillah sudah disiapkan pihak desa kita pakai internet saja untuk cara-
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caranya tapi tidak efektif karena gangguan sinyal dan masih sangat sulit 

dipahami kalangan orang tua kalau lewat smartphone.”48 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat kita pahami bahwa watak atau karakter 

seorang implementor tentunya sangat berpengaruh, dalam hal ini komitmen yang 

tinggi dan tanggung jawab yang dimiliki implementor untuk melaksanakan 

kebijakan sangat berpengaruh, fakta dilapangan menunjukkan bahwa 

implementasi gagal karena disposisi yang dimiliki oleh implementor dinilai 

kurang baik dalam menjalankan tugas kebijakan. Hal ini juga serupa dengan 

disposisi atau watak dan karakter yang dimiliki oleh implementor kebijakan 

pemabngunan jalan tani yang merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan utuk 

meningkatkan kesejahteraan petani jagung dengan mempermudah aktifitas petani 

dengan akses jalan tani yang lebih memadai, pembangunan jalan tani ini tentunya 

sangat berguna untuk meningkatkan pendapatan petani jagung, hal ini berkaitan 

dengan sewa angkut hasil panen petani, akses jalan yang mudah dilalui kendaraan 

pengangkut hasil panen tentu biayanya juga tidak terlalu mahal, berbeda jika akses 

jalan tani sulit untuk dilalui ditambah dengan jarak yang ditempuh jauh maka sewa 

angkutnya juga mahal. 

Dalam proses pembangunan jalan tani, masyarakat menilai sifat dan karakter 

yang dimiliki oleh implementor kebijakan dalam hal ini kepala urusan 

perencanaan pembangunan kurang adil, pasalnya mekanisme pembangunan jalan 

tani menggunakan kelompok pekerja khusus untuk mengerjakan pembangunan 

jalan tani, hal ini disampaikan oleh Yaha tokoh masyarakat dusun Pinjongga: 

“Ada pekerja khusus yang mengerjakan pembangunan jalan tani itu, kalau 

tidak salah selama kurang lebih 4 bulan dikerjakan tapi satu bulan terakhir 

sudah macet-macet pembangunannya setelah saya tanya salah satu pekerjanya 

katanya menipis dana untuk upah pekerja,biasa timbunannya sudah dibawa 

 
48 Roni (26 Tahun), Tokoh Pemuda, Wawancara, Dusun Tanah Eja, 10 Agustus 2022.   
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kejalan tani tapi tidak ada yang meratakan timbunannya, dan pada akhirnya 

kami masyarakat yang tidak tergabung dalam kelompok pekerja yang digaji 

yang mengerjakan dan meratakan timbunannya.”49 

 

Dari pernyataan tersebut Ramli selaku kepala urusan perencanaan 

pembangunan memberikan tanggapan bahwa hal itu bukanlah sifat pilih kasih atau 

membeda-bedakan bahkan bersifat tidak adil kepada masyarakat, beliau 

menjelaskan bahwa mekanisme pembangunan jalan tani dengan menggunakan 

kelompok pekerja untuk mengerjakan pembangunan jalan tani bukan semata-mata 

inisiatifnya sendiri tetapi kemauan itu berdasarkan perintah dan masukan dari 

aparat desa lainnya untuk menggunakan kelompok pekerja, salah satu 

pertimbangannya adalah untuk menghindari pembangunan yang durasinya terlalu 

lama pengalaman beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa pembangunan jalan 

tani sangat lam prosesnya karena hanya mengandalkan masyarakat luas yang 

secara suka rela bergabung ketika ada waktu luang meski tetap diberikan upah 

tetap saja pembangunannya berjalan lambat, dengan menggunakan kelompok 

pekerja yang khusus mengerjakan pembangunan jalan tani agar pembangunannya 

cepat selesai: 

“Kita menggunakan kelompok pekerja khusus untuk mengerjakan 

pembangunan jalan tani dengan tujuan agar cepat selesai pembangunannya 

karena kalau Cuma mengandalkan kesukarelaan masyarakat yang datang 

hanya diwaktu luang mereka, pembangunan jalan tani akan berjalan lambat, 

kelompok pekerja khusus ini terdiri dari masyarakat Desa Beroangin sendiri 

dan tentunya kami sudah mengatur waktu kerja mereka harus fokus hanya 

pada pembangunan jalan tani.”50     

 

Tujuan dari kelompok pekerja ini agar supaya pembangunan jalan tani lebih 

cepat selesai, karena jika hanya mengandalkan masyarakat setempat, 

pembangunan akan sangat lambat hal ini disebabkan karena masyarakat yang bisa 

 
49 Yaha (60 Tahun), Petani Jagung, Wawancara, Dusun Pinjongga, 12 Agustus 2022. 

50 Ramli (34 Tahun), Kepala Urusan Perencanaan, Wawancara, Kantor Desa Beroangin Kecamatan 

Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, 22 Agustus 2022.    
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ikut mengerjakan jalan tani hanya pada waktu-waktu tertentu saja, jika ada 

pekerjaan dikebun atau keperluan lainnya mereka tidak bisa datang hal ini yang 

menjadi penyebab pembangunan jalan tani berjalan lambat, pernyataan ini 

disampaikan oleh Musdiarti sekretaris Desa Beroangin: 

“Untuk pengerjaan jalan tani kita sepakat untuk membentuk kelompok 

pekerja yang khusus bertugas membangun jalan tani, karena kita mengerti 

masyarakat lainnya hanya bisa ikut bergabung kalau mereka ada waktu luang 

saja, sedangkan kami selaku aparat desa mengharapkan agar 

pembangunannya cepat selesai, mengingat fokus pembangunan jalan tani ini 

adalah dari segi kuantitas atau pemerataan jadi pengerjaannya harus cepat.”51    

    

Berdasarkan pernyataan tersebut yang menjelaskan bahwa fokus 

pembangunan jalan tani dari segi kuantitas atau pemerataan, untuk itu diharapkan 

agar pembangunan jalan tani ini bisa berjalan dengan cepat mengingat luasnya 

pelosok desa yang harus dibangun jalan tani. Dari penjelasan tersebut Dahlan 

selaku tokoh masyarakat memberikan tanggapan terhadap mekanisme kelompok 

kerja tersebut, menurutnya kurang adil jika masyarakat yang tidak tergabung dalam 

kelompok pekerja tersebut hanya dipekerjakan secara Cuma-Cuma atau tidak 

dibayar diwaktu-waktu tertentu: 

“Belakangan sebelum pembangunan jalan tani benar-benar dihentikan 

sebelum tujuan dari pada pembangunan itu belum tercapai, masyarakat 

diperintahkan untuk bergotong royong mengerjakan pembangunan jalan tani, 

seperti meratakan timbunan, karna biasanya timbunannya sudah berminggu-

minggu tapi belum juga diratakan, menghalangi kendaraan pengangkut hasil 

panen dan petani yang mau lewat, membersihkan beberapa jalan tani yang 

sudah tertutup semak belukar, dan alasannya itu karena dana sudah menipis 

tidak bisa lagi membayar upah para kelompok pekerja yang tidak lain adalah 

warga asli desa beroangin sendiri, hal ini yang membuat kami masyarakat 

lainnya berfikir ada sikap pilih kasih diantara kami.”52     

 

Disposisi atau karakter yang dimiliki oleh seorang implementor akan 

sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, berdasarkan hasil wawancara diatas 

 
51  Musdiarti (27 Tahun), Sekretaris Desa Beroangin, Wawancara, Kantor Desa Beroangin, 15 

Agustus 2022.    
52 Dahlan (43 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Dusun Tanah Eja, 15 Agustus 2022.   
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masyarakat atau kelompok sasaran bisa saja melakukan penolakan terhadap 

pelaksanaan kebijakan tersebut, dari sikap implementor yang dinilai membeda-

bedakan masyarakat tentunya tidak terima jika masyarakat desa yang tergabung 

dalam kelompok pekerja diberikan upah sedangkan masyarakat yang tidak 

tergabung dalam kelompok pekerja sebaliknya tidak diberikan upah. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, kaur perencanaan pembangunan memberikan penjelasan 

bahwa: 

“Kesalahpahaman ini sudah sering sekali saya dengar dari masyarakat, 

berkali-kali juga saya sudah tekankan bahwa, kami aparat desa sama sekali 

tidak ada niat untuk membeda-bedakan, persoalan kelompok pekerja itu 

sudah mengerjakan pembangunan jalan tani hampir full target, dan 

sebenarnya juga masyarakat harusnya bersyukur, karena mereka tidak perlu 

bersusah payah lagi, meskipun diakhir-akhir memang kami perintahkan 

untuk bergotong royong mengerjakan dengan meratakan timbunan serta 

membersihkan area-area jalan tani yang sudah tertutup tumbuhan liar, dan 

itu semua sebebnarnya kita tanggung makan dan minumnya, rokok juga kita 

siapkan tapi memang persoalannya tidak digaji karena dana yang kita 

gunakan kemarin itu sudah harus dialihkan ke bantuan covid kemasyarakat 

desa.”53 

  

 Tidak dapat dipungkiri bahwa watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementor menjadi faktor berhasilnya suatu kebijakan, dari hasil wawancara 

diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang digunakan dalam membangun 

jalan tani kurang tepat, meskipun tujuannya agar pembangunan bisa lebih cepat 

selesai tetapi disisi lain masyarakat menilai ada sikap membeda-bedakan oleh 

aparat desa, oleh karena itu kedepannya implementor kebijakan dalam 

melaksanakan pembangunan harus mempertimbangkan masyarakat luas agar 

nantinya tidak terjadi resistensi dari kelompok sasaran.  

d. Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi yang menjalankan tugas implementasi kebijakan mempunyai 

dampak yang relevan dengan implementasi kebijakan. Terdapat sejumlah aspek 

 
53 Ramli (34 Tahun), Kepala Urusan Perencanaan, Wawancara, Kantor Desa Beroangin Kecamatan 
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struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang 

standar (standard operating procedures atau SOP). Implementor menggunakan SOP 

sebagai pedoman dalam bertindak, Sejauh ini standard operasional prosedur atau 

SOP yang dalam pelaksanaan pembangunan jalan tani ini sudah sesuai dengan 

prosedurnya, hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Beroangin: 

“Kalau soal SOP-nya yang bisa saya jelaskan secara sederhana prosesnya tentu 

kita ikut peraturan bupati, nah untuk pembangunan jalan tani dan program 

lainnya dalam lingkup pertanian itu sesuai dengan pedoman penyusunan APBD 

yang ada dalam perbub atau peraturan bupati kalau tidak salah nomor 1 tahun 

2021, jadi kita itu mengikuti acuan perbub, kurang lebih seperti itu.”54    

Hal ini juga dipertegas oleh Musdiarti selaku sekretaris Desa Beroangin: 

“Dalam menyusun suatu kegiatan dalam desa tentunya kita mengikuti acuan 

dari peraturan bupati, ada lima prioritas pembangunan nasional sesuai dengan 

potensi desa yang dimiliki dan tentunya itu harus didukung oleh pemerintah 

provinsi, kabupaten sampai pemerintah desa dan salah satu dari prioritas 

pembangunan itu adalah disektor pertanian, jadi cocok sekali denga potensi 

desa yang kita miliki tentunya.”55 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam menyusun 

atau menetapkan sebuah kebijakan pemerintah Desa Beroangin sudah mengikuti 

acuan dari peraturan bupati yang kemudian dijadikan pedoman dalam menetapkan 

sebuah kebijakan. Selain itu dalm pelaksanaan pembangunan jalan tani Ramli selaku 

kaur perencanaan pembangunan juga menjelaskan prosedur yang telah dilakukan 

dalam menetapkan sebuah kebijakan:  

“Iya jadi kita didesa itu melakukan pembangunan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan tentunya sesuai dengan program prioritas pembangunan, 

untuk prosedur pembangunan jalan tani itu secara singat dan jelas saja saya 

jelaskan, pertama, saya sendiri selaku kaur perencanaan pembangunan bersama 

dengan kepala dusun melakukan musyawarah didusun tentunya juga bersama 

dengan tokoh masyarakat, dan masyarakat lainnya untuk kemudian 

menyepakati pembebasan lahan dengan pemiliknya, lalu kemudian saya 

menampilkan kegiatan tersebut dalam perencanaan desa atau APBDes, kurang 

 
54 Nurdin Nur (45 Tahun), Kepala Desa Beroangin, Wawancara, Kantor Desa Beroangin Kecamatan 

Bangkala Barat Kabpuaten Jeneponto, 05 Agustus 2022. 
55  Musdiarti (27 Tahun), Sekretaris Desa Beroangin, Wawancara, Kantor Desa Beroangin, 15 

Agustus 2022.    
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lebih seperti itu prosedur yang kami lakukan dalam pembangunan jalan tani 

untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian.”56   

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pemerintah Desa Beroangin 

telah menjalankan prosedur pembangunan jalan tani sesuai dengan acuan atau 

peraturan perundang-undangan yang ada, dengan dijalankannya prosedur tersebut 

maka dapat membantu mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa empat variable 

implementasi kebijakan tentunya dapat mempengaruhi satu sama lain, oleh karena 

itu setiap variable implementasi harus sesuai dengan tujuan dan kegunaannya. 

Kerawanan pangan atau rawan pangan merupakan sebuah keadaan dimana 

daerah, rumah tangga dan masyarakat mengalami ketidakcukupan kebutuhan 

pangan untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Kondisi rawan pangan terbagi 

dalam dua jenis yakni (Chronical Food Insecurity) yang bersifat kronis atau 

keadaan ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum 

kebutuhan pangan keluarganya dalam waktu yang lama, dan (Transitory Food 

Insecurity) yaitu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara.57    

Berbicara tentang rawan pangan yang merupakan kondisi tidak tercapainya 

ketahanan pangan ditingkat wilayah maupun rumah tangga atau individu, oleh 

sebab itu membahas tentang rawan pangan tidak terlepas dari konsep ketahanan 

pangan. pertanian merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung 

ketahanan pangan, sebab sektor petanian adalah satu-satunya yang menghasilkan 

produksi pangan. Menurut UU No.7 tahun 1996 ketahanan pangan merupakan 

kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan yang dilihat dari ketersediaan pangan yang 

cukup, baik kualitas dan jumlahnya, aman, merata, dan terjangkau. Pasal 45 UU 

 
56 Ramli (34 Tahun), Kepala Urusan Perencanaan, Wawancara, Kantor Desa Beroangin Kecamatan 
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57  Tri Bastuti Purwantini, “Pendekatan Rawan Pangan Dan Gizi: Besaran, Karakteristik, Dan 
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disebutkan bahwa ketahanan pangan diwujudkan melalui kerjasama antara 

pemerintah dengan masyarakat, selain itu (Sawit, 2006: 48-49) juga menyebutkan 

bahwa dalam menjaga ketersediaan pangan yang cukup jumlahnya, kualitasnya, 

beragam, merata, daya belinya terjangkau oleh masyarakat serta aman bergizi, 

pemerintah mengadakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, serta pengaturan.58  

Ketahanan pangan memang tidak bisa lepas dari pehatian publik diseluruh 

dunia, Food And Agriculture Organization yang selanjutnya disingkat FAO, 

merupakan organisasi internasional yang dibentuk oleh perserikatan bangsa-bangsa 

yang memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan pangan dan pertanian, 

FAO (1995) menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk bebas dari 

kondisi kelaparan, keadaan kekurangan gizi, juga mendapatkan kehidupan yang 

lebih baik sehingga aksesnya untuk memeperoleh pangan yang diinginkan 

terjamin.59  

a.ketahanan pangan 

Adapun 3 komponen ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, 

keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan, dengan mengacu pada ketiga 

komponen tersebut diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan bagi Negara 

ataupun perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau.60 

1. Ketersediaan pangan  

Undang-undang nomor 8 tahun 2012 menyebutkan bahwa ketersediaan pangan 

merupakan kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan dari 

cadangan pangan nasional serta impor. Ketersediaan pangan fokus pada adanya 

 
58 Sri Widodo, Politik Pertanian (Yogyakarta: LIBERTY YOGYAKARTA, 2012) h. 161-162.  

59 Ibid. 
60  Rakha Zahra Raihan ,dkk. “Menentukan Kondisi Ketahanan Pangan Jawa Barat Wilayah IV 

Menggunakan Food Security Quotient (FSQ)”. Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis 4, no.1 

(2020): h.69. 
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secara fisik guna memenuhi kebutuhan konsumsi pangan bagi masyarakat. 

Ketersediaan pangan ini meliputi tanaman, ternak serta pangan yang menunjang 

kesehatan manusia. 

Ketersediaan pangan bagi sebagian masyarakat desa beroangin masih belum 

terpenuhi dengan cukup, utamanya kebutuhan pangan pokok yakni beras, hal ini 

disebabkan karena sebagian masyarakat yang berasal dari keluarga dengan ekonomi 

rendah tidak memiliki lahan pertanian untuk dapat memperoleh ketersediaan 

pangan, Dg Lena salah satu warga desa Tanah Eja yang mengalami kondisi 

tersebut: 

“Saya tidak punya lahan untuk bisa tanam padi, oleh karena itu saya tidak bisa 

memproduksi beras sendiri, jadi untuk dapat beras saya harus membelinya di 

tetangga atau di pasar itupun kalau saya dan suami punya uang, karena upah 

jadi buruh tani tidak setiap hari kami dapatkan.”61 

Kondisi yang dialami oleh Dg lena merupakan salah satu contoh dari kerawanan 

pangan yang bersifat kronis atau ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi 

standar minimum pangan kebutuhannya dalam waktu yang lama.  

Menyikapi hal tersebut sekretaris Desa Beroangin juga sangat menyayangkan 

beberapa masyarakat desa masih ada yang tidak memiliki lahan pertanian, namun 

beliau juga menghimbau agar masyarakat tidak perlu merasa khawatir dengan 

kondisi tersebut, sebab alternative-alternative untuk mendukung pemenuhan gizi 

warga desa, pemerintah desa membagikan bibit sayuran untuk semua warga desa 

secara gratis: 

“Di Desa kita ini masih ada yang tidak punya lahan garapan, tapi 

alhamdulillahnya rata-rata masyarakat seperti itu dapat bantuan dari dinas sosial 

seperti PKH dan sejenisnya. Untuk kebutuhan pangan sendiri seperti beras 

memang ada bantuan juga dari dinsos juga tapi kan tidak setiap bulan jadi 

cukup sulit juga ada diposisi mereka, tapi disamping itu pemerintah juga ada 

 
61 Dg Lena (48 tahun) Buruh Tani, Wawancara, Dusun Tanah Eja, 09 Agustus  2022. 
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upaya untuk meningkatkan pemenuhan gizi, warga bisa ambil bibit sayuran 

yang mereka mau dan bisa mereka tanam di pekarangan rumah mereka.”62 

Ketersediaan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah faktor yang 

paling penting, namun kondisi keterbatasan karena tidak memiliki akses lahan 

adalah penyebab terjadinya rawan pangan yang kronis, sebagain besar kebutuhan 

pangan manusia hanya dapat diperoleh dari hasil pertanian, selain itu rendahnya 

tingkat pendapatn juga dapat mempengaruhi ketersediaan pangan bagi seseorang 

atau rumah tangga. 

2. Akses/Keterjangkauan Pangan 

Akses keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat, baik secara fisik 

maupun ekonomi, hal ini berkaitan dengan harga jual pangan, akses pangan baik 

jika dapat diperoleh oleh seluruh masyarakat baik dari ekonomi rendah sehingga 

manfaat keterjangkauan pangan yg berkualitas dapat dirasakan oleh seluruh 

masyarakat. Kondisi ini sebenarnya sangat cocok dengan lembaga Badan Usaha 

Milik Desa, beberapa masyarakat sangat berharap agar pemerintah desa dapat 

membuat program yang mampu mempermudah masyarakat untuk bisa memperoleh 

bermacam-macam jenis pangan yang harganya sangat mahal di pasar: 

“BumDes itukan bagus kalau membuat program dukungan ketahanan pangan, 

didesa inikan banyak sekali usaha ayam potong, ayam petelur bisa menjalin 

kerja sama dengan masyarakat setempat supaya dapat keuntungan sama-sama, 

warga juga jadi mudah memndapat jenis-jenis pangan bergizi.”63 

Sehubungan dengan hal itu Musdiarti dengan lugas menjawab bahwa Desa kita 

baru tahun ini Bumdesnya akan dibenahi: 

“Bumdes di Desa kita ini baru dalam tahap pembenahan, belum direalisasikan 

dan dananya juga belum diberikan ke pengurus Bumdesnya”64  

 

 
62 Musdiarti (27 Tahun), Sekretaris Desa Beroangin, Wawancara, Desa Beroangin, 15 Agustus  2022. 
63 Suhartini (38 Tahun), Petani Jagung, Wawancara, Dusun Tanah Eja, 10 Agustus 2022.   

64  Musdiarti (27 Tahun), Sekretaris Desa Beroangin, Wawancara, Desa Beroangin, 15 Agustus  

2022. 



62 

 

  

3. Pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan konsumsi pangan dan gizi 

Masyarakat di Desa Beroangin selain dapat memperoleh pangan yang bermutu 

dengan cara membelinya di pasar, pun bisa di produksi sendiri, hal itu akan jauh 

lebih bagus dan terjamin mutunya jika di produksi sendiri seperti halnya pangan 

dalam bentuk tanaman, namun belakangan ini masyarakat mengalami peenurunan 

kualitas mutu hasil panen hal ini disebabkan musim kemarau yang tidak seperti 

biasanya membuat petani kesulitan untuk mendapatkan hasil panen yang 

berkualitas dan bermutu untuk pangan.   

Kondisi terjadinya rawan pangan bukan hanya dialami oleh masyarakat yang 

tidak memiliki lahan pertanian buktinya warga yang memiliki akses lahan pun 

masih kesulitan untuk memperoleh ketersediaan pangannya sendiri, hal ini 

disampaikan oleh Suriani: 

“akibat cuaca yang terlalu panas, kemarau yang tidak seperti biasanya 

menyebabkan saya kehabisan modal untuk tanam jagung disawah karena 

modalnya habis untuk menyiram tanaman cabai menggunakan Gas LPG, harga 

cabai turun, harga jagung naik, tidak dapat keuntungan malah rugi dan kesulitan 

membeli lauk untuk sehari-hari”.65 

Hal serupa juga terjadi pada Yaha, kemampuannya dalam memanfaatkan 

tekhnologi pertanian seperti mesin penanam jagung membuatnya kehilangan 

kesempatan untuk mendapat hasil panen yang bagus, proses menanam jagung 

secara tradisional memakan waktu yang lama sehingga benih jagung yang ia tanam 

tidak tumbuh bersamaan hal ini menyebabkan tanaman jagung yang ia tanam ada 

yang mati ada juga yang kelebihan air, karena proses tumbuh tidak bersmaan 

akhirnya perawatannya juga tidak sesuai dengan umur tanamannya. 

“saya tidak tahu cara menggunakan alat itu, lagi pula kalau saya pakai alat itu 

saya tidak bisa lagi berbincang-bincang di sawah, menanam jagung beramai-

 
65 Suriani (39 Tahun), Petani Jagung, Wawancara, Dusun Bilurung, 07 Agustus 2022. 
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ramai lebih menyenangkan, meskipun tanamn jagung saya pertumbuhan tidak 

terlalu bagus”.66 

Kebutuhan pangan yang terpenuhi tentunya menjadi harapan bagi setiap 

keluarga yang ada diseluruh dunia, namun bagaimana jika kondisi tersebut tidak di 

alami oleh beberapa individu atau keluarga disuatu daerah dimana justru yang 

terjadi malah ketidak mampuan seseorang atau keluarga untuk memperoleh pangan 

yang sesuai dan tepat baik jumlah maupun mutu gizinya, kondisi ini biasa disebut 

dengan rawan pangan, beberapa komponen diatas menjadi indikator yang harus 

terpenuhi agar suatu daerah atau rumah tangga terhindar dari rawan pangan. 

D. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peningkatan 

Kesejahteraan Petani Jagung di Desa Beroangin Kecamatan Bangkala 

Barat Kabupaten Jeneponto    

Dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan 

peatani jagung di Desa Beroangin terdapat beberapa faktor yang menjadi 

penghambat belum terwujudnya fokus serta tujuan kebijakan yang telah dibuat, 

berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan proses implementasi 

kebijakan yang meliputi kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik dan 

pembangunan jalan tani di Desa Beroangin yang bertujuan untuk dapat 

meningkatkan kesejahteraan petani jagung, pelatihan pembuatan pupuk organik 

adalah alternative atau cara untuk menghadapi kelangkaan pupuk dan harganya yang 

melonjak mahal, serta pembangunan jalan tani yan berfokus pada pemerataan dengan 

tujuan untuk mempermudah aktivitas pertanian, kebijakan ini dinilai sudah sesuai 

dengan peraturan bupati Jeneponto yang tertuang dalam peraturan perundang-

undangan tentang lima prioritas pembangunan yang harus didukung sesuai dengan 

 
66 Yaha (60 Tahun), Petani Jagung, Wawancara, Dusun Pinjongga, 12 Agustus 2022.  
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potensi desa yang dimiliki salah satunya yakni dibidang pertanian, mengingat Desa 

Beroangin kaya dengan potensinya disektor pertanian serta mata pencaharian 

masyarakatnya yang bergantung pada hasil pertanian maka pemerintah desa harus 

mendukung dan membantu agar petani di Desa Beroangin dapat memperoleh 

kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tentunya ada faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan yang sudah dijelaskan diatas, namun disamping itu 

terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut yakni:  

1. Komunikasi 

  Komuikasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan, seperti yang dijelaskan Edward 

III bahwa terdapat empat variable implementasi kebijakan salah satunya adalah 

komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah bagaimana seorang implementor 

mengetahui dengan jelas kebijakan yang harus ditransmisikan seperti apa dan harus 

memastikan bahwa kebijakan yang akan diimplementasikan diketahui oleh 

kelompok sasaran untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. 

Dalam pelaksanaan inplementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan petani 

jagung di Desa Beroangin komunikasi dalam hal ini dinilai masih belum efektif, hal 

ini terjadi karena sebagian dari masyarakat desa atau kelompok sasaran belum 

mengetahui adanya kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik, dari pemaparan 

narasumber dilapangan hal ini terjadi karena proses penyampaian informasi atau 

rapat kegiatan hanya dilakukan satu kali hal ini yang kemudian membuat 

implementasi kebijakan tidak berjalan sesuai dengan harapan, padahal kegiatan ini 

bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat petani jagung dalam 

membuat pupuk alami, hal ini disampaikan oleh Roni tokoh pemuda dusun Tanah 

Eja: 

“Saya melihat Partisipasi masyarakat sangat rendah dalam kegiatan ini, yang 

hadir pada saat kegiatan mungkin tidak sampai 30 orang salah satu 
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penyebabnya adalah sebagian masyarakat tidak mendapat informasi tentang 

kegiatan ini, rapat kegiatan pembahasannya juga hanya satu kali jadi kurang 

efektif.”67 

Dalam kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik partisipasi masyarakat 

dinilai masih sangat rendah, komunikasi menjadi salah satu penyebabnya, 

implementor seharusnya memberikan informasi serta pemahaman yang jelas 

kepada masyarakat agar pola pikir masyarakat terhadap sesuatu hal yang baru dapat 

di asah dengan baik, fakta dilapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat 

juga kurang tertarik dengan pelatihan tersebut karena merasa sudah sangat nyaman 

menggunakan pupuk kimia, hal ini disampaikan oleh Abd. Rahman kepala dusun 

Bontorea Selatan 

“Respon Masyarakat didusun Bontorea Selatan soal kegiatan pelatihan 

pembuatan pupuk ini sangat rendah, banyak dari mereka yang khawatir 

menggunakan pupuk organik ini akan mempengaruhi kualitas tanaman 

jagung mereka.”68  

 

Tingkat pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah terhadap manfaat 

pupuk alami juga menjadi salah satu faktor rendahnya partisipasi masyarakat dalam 

mengikuti kegiatan pelatihan tersebut, komunikasi sangat berpengaruh dalam 

permasalahan ini, pemberian informasi, memberikan bekal pemahaman kepada 

masyarakat adalah tugas dari seorang implementor kebijakan.  

2. Sumberdaya   

Salah satu variable yang paling penting dalam implementasi kebijakan adalah 

sumberdaya, sumberdaya manusia berdasarkan kualitas dapat berupa kompetensi,dan 

keahlian dibidangnya, sumberdaya berdasarkan kuantitas dapat diartikan sebagai 

jumlah implementor pelaksana dibidang pelatihan tersebut, seringkali terjadi seorang 

implementor memiliki kompetensi yang bagus namun jumlah implementor tidak 

 
67 Roni (26 Tahun), Tokoh Pemuda, Wawancara, Dusun Tanah Eja, 10 Agustus 2022.   
68 Abd.Rahman (39 Tahun), Kepala Dusun Bontorea Selatan, Wawancara, Kantor Desa Beroangin 

Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, 15 Agustus 2022.    
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cukup untuk melaksanakan implementasi kebijakan hal tersebut juga dapat 

berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijaka, seperti halnya yang 

terjadi pada kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik, implementor yang 

bertugas mengarahkan dan memberikan pelatihan pembuatan pupuk organik tidak 

hadir saat kegiatan berlangsung dengan alasan urusan pribadi, dalam keadaan 

tersebut tentunya dibutuhkan implementor pengganti untuk dapat tetap 

menlaksanakan kegiatan, namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa dalam 

kegiatan tersebut kekurang implementor hal ini disampaikan oleh Musiarti sekretaris 

Desa Beroangin:  

“Faktor yang menghambat implementasi pada kegiatan pelatihan pembuatan 

pupuk organik ini yang itu tadi, kasi pelayanan yang bertugas memberikan 

pelatihan tidak bisa hadir dan hari itu tidak ada yang bisa menggantikan karena 

tidak ada yang punya pengetahuan dibidang itu kecuali kasi pelayanan, 

rencananya nanti kami ingin mendatangkan penyuluh langsung dari pertanian 

untuk kegiatan ini.”69 

 

Sumberdaya yang dimiliki implementor baik kualitasnya maupun kuantitasnya 

sangat berpengaruh terhadap kegiatan pelatihan tersebut, karena kejadian tersebut 

kegiatan pembuatan pupuk organik terpaksa dilaksanakan seadanya, hal ini 

disampaikan oleh Suhartini petani dusun Tanah Eja: 

“Tetap dilaksanakan menggunakan arahan internet oleh anak-anak muda yang 

ikut, tapi tidak efektif juga karena gangguan sinyal dan banyak peserta yang 

kebingungan soal penjelasannya.”70 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan pelatihan pembuatan pupuk organik tidak berjalan sesuai dengan harapan 

faktor yang mempengaruhi adalah sumberdaya yang dimiliki pelaksana tidak 

cukup, tidak ada pelaksana kebijakan yang dapat menggantikan implementor yang 

 
69  Musdiarti (27 Tahun), Sekretaris Desa Beroangin, Wawancara, Kantor Desa Beroangin, 15 

Agustus 2022.    
  

70 Suhartini (38 Tahun), Petani Jagung, Wawancara, Dusun Tanah Eja, 10 Agustus 2022  
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tidak dapat hadir pada kegiatan tersebut dengan alasan tidak memiliki konpetensi 

dibidang tersebut.  

3. Pengalihan Dana  

Pembangunan jalan tani yang berfokus pada pemerataan untuk mempermudah 

aktifitas pertanian dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani tentu 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit, biaya dan anggaran yang telah disiapkan 

diharapkan dapat mencapai target pembangunan, namun pada tahun 2020-2021 

menjadi puncak mewabahnya virus corona atau covid-19, dengan adanya wabah 

covid-19 ini banyak orang yang terdampak baik dari segi kesehatan, sosial dan 

ekonomi, berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk 

memutus mata rantai penyebaran virus corona salah satunya adalah diberlakukan 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kebijakan ini mengharuskan seluruh warga 

masyarakat Indonesia untuk membatasi aktivitas diluar rumah, berbagai aktivitas 

yang biasanya dilakukan diluar rumah seperti sekolah, pegawai kantoran dan lainnya 

dilaksanakan melalui sistem dalam jaringan atau daring, hal ini sebagai salah satu 

upaya untuk menghindari penyebaran virus. Dari kebijakan tersebut banyak orang 

yang terdampak seperti pekerja yang berprofesi sebagai tukang ojek, supir angkot 

pedagang kaki lima dan lainnya, tentunya hal ini juga mendatangkan masalah bagi 

masyarakat pendapatan menurun tidak ada pemasukan, oleh karena itu pemerintah 

Negara Indonesia membuat kebijakan berupa bantuan dan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok masyarakat selama masa covid-19 salah satunya bantuan berupa 

bahan-bahan sembako, dan uang tunai. 

Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut berbagai pembangunan  harus 

tertunda karena dana atau anggaran tersebut harus dialihkan ke bantuan masyarakat, 

tak terkecuali Desa Beroangin, pembangunan jalan tani tidak mencapai target karena 

dana atau anggaran untuk pembangunan diberikan kepada masyarakat yang 
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selanjutnya disebut sebagai BLT (Bantuan Langsung Tunai) bantuan sosial ini 

sebagai perwujudan bantuan dimasa covid-19 guna memenuhi kebutuhan pokok 

masyarakat yang terdampak, hal ini disampaikan oleh kepala Desa Beroangin Nurdin 

Nur: 

“Pembangunan jalan tani yang berfokus pada pemerataan ini Alhamdulillah 
bisa dikatakan sebagian besar sudah tercapai, namun untuk pemerataan 
seperti fokus pembangunan jalan tani belum tercapai 100% faktor yang 
menghambat adalah dari segi dana tidak cukup, dananya kita alihkan ke 
BLT untuk bantuan covid-19, karena ini perintah dari pemerintah pusat jadi 
kita harus ikuti, dimasa-masa seperti ini terpenuhinya kebutuhan pokok 
masyarakat itu jauh lebih penting mengingat sejak covid ini banyak orang 
yang merasakan kesulitan, untuk petani kita juga karena aktivitas dibatasi 
jadi saat hasil panen mau dijual juga tidak bisa karena saat ada yang 
namanya PSBB atau pembatasn sosial berskala besar.”71 

Hal ini juga diperkuat oleh Ramli selaku kepala urusan perencanaan pembangunan: 

“Iya betul, faktor yang menjadi penghambat pembangunan jalan tani yang kita 

fokuskan pada pemerataan terhambat karena adanya pengalihan anggaran, 

dananya kita gunakan untuk bantuan kepada masyarakat yang kita sebut BLT 

karena covid-19, dalam keadaan seperti ini kita tidak bisa apa-apa karena kita 

diperintahkan sama pemerintah pusat, tapi syukurnya karena sejauh ini sudah 

kurang lebih 85% pembangunannya.”72   

 

4. Pembebasan Lahan 

  Salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan pembangunan jalan 

tani adalah persoalan pembebasan lahan, berdasarkan hasil wawancara dengan 

narasumber dilapangan, lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tani 

masih belum diberikan izin oleh pemilik lahan, beberapa dari pemilik lahan ini 

masih enggan untuk membebaskan lahan mereka untuk digunakan membangun 

jalan tani, hal ini disebabkan karena lahan persawahan mereka berada tidak jauh 

dari jalan umum dan mereka masih bisa mengakses sawah mereka melalui 

pembatas antar sawah yang ukurannya bisa untuk motor, hal ini disampaikan oleh 

Nurdin Nur Kepala Desa Beroamgin: 

 
71 Nurdin Nur (45 Tahun), Kepala Desa Beroangin, Wawancara, Kantor Desa Beroangin Kecamatan 

Bangkala Barat Kabpuaten Jeneponto, 05 Agustus 2022.   
72 Ramli (34 Tahun), Kepala Urusan Perencanaan, Wawancara, Kantor Desa Beroangin Kecamatan 

Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, 22 Agustus 2022.      



69 

 

  

“Pembebasan lahan juga menjadi salah satu faktor penghambat, masih ada 

beberapa lahan salah satunya lahan To’dokeng dan lahan Tana Masa’bala 

petani yang memiliki lahan disana belum mau membebaskan lahan mereka 

salah satu alasannya karena sawah mereka dekat dari jalan umum, untuk 

angkut hasil panen cukup mereka gunakan jasa pikul, karena lumayan dekat 

dari jalan perkampungan, sedangkan yang lainnya alasannya, adakan yang 

namanya pembatas sawah tapi Cuma bisa satu motor, yang jadi masalahnya 

petani yang lahannya jauh dari jalan umum kan kasian tidak bisa diangkut 

pake truk hasil panennya.”73 

 

Pernyataan ini juga dipertegas oleh Suriani petani dusun Bilurung pemilik 

sawah lahan To’dokeng: 

“Sawah saya itu dekat dari jalan perkampungan, kalau panen saya Cuma 

gunakan jasa pikul saja, dan jarknya dekat kejalan perkampungan jadi 

upahnya juga tidak mahal, kalau masalah jalan masih ada kan pembatas 

sawah yg lumayan besar bisa untuk satu motor lewat untuk yang sawahnya 

jauh dari jalan kampung, sekarang saya masih belum bisa memberikan izin 

untuk pembebasan lahan saya masih berfikir keuntungan hasil panen pasti 

juga menurun.”74  

 

Pembebasan lahan masih menjadi salah satu faktor belum terwujudnya 

pemerataan jalan tani, padahal ini akan sangat berpengaruh pada ongkos atau 

pengeluaran disaat musim panen, beberapa yang menjadi alasan karena petani 

berfikir ke keuntungannya, seperti yang dijelaskan oleh Abd.Rahman Kepala Dusun 

Bontorea Selatan dimana lahan Tana Masa’bala bertempat: 

“Soal pembebasan lahan didusun ini untuk pembangunan jalan tani di lahan 

Tana Masa’bala masih belum diberikan izin, petani disini beranggapan 

keuntungan dari hasil panen akan menurun kalau lahannya diambil sebagian, 

alasannya juga, sayang lahannya kecil kalau diambil untuk pembangunan jalan 

tani lebih berkurang lagi, jadi saya selaku kepala dusun tidak bisa apa-apa.”75 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas tentang faktor pemghambat implementasi 

kebijakan peningkatan kesejahteraan petani jagung Desa Beroangin Kecamatan 

Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto yakni komunikasi, sumberdaya, pengalihan 

dana untuk pembangunan jalan tani, permasalahan pembebasan lahan menjadi 

 
73 Nurdin Nur (45 Tahun), Kepala Desa Beroangin, Wawancara, Kantor Desa Beroangin Kecamatan 

Bangkala Barat Kabpuaten Jeneponto, 05 Agustus 2022.        
74 Suriani (39 Tahun), Petani Jagung, Wawancara, Dusun Bilurung, 07 Agustus 2022. 

75 Abd.Rahman (39 Tahun), Kepala Dusun Bontorea Selatan, Wawancara, Kantor Desa Beroangin 

Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, 15 Agustus 2022.    
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faktor penghambat implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan petani 

jagung. 

Komunikasi atau dalam hal ini penyampaian informasi mengenai kegiatan 

pelatihan pembuatan pupuk organik masih belum  efektif sebagian besar 

masyarakat bahkan tidak tahu tentang kegiatan tersebut, alternative penyampaian 

informasi melalui media sosial juga dinilai sangat tidak efektif karena masyarakat 

masih kesulitan mengakses informasi karena tidak memiliki smartphone hal ini 

mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat sangat rendah, faktor yang kedua 

adalah sumberdaya yang dimiliki implementor juga tidak cukup, dalam hal ini 

kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik tidak dapat dilaksanakan sesuai 

harapan karena implementor kegiatan tersebut tidak hadir ditenagh-tengah kegiatan, 

dan permasalahannya tidak ada pelaksana yang bisa menggantikan implementor 

yang tidak hadir dengan alasan tidak ada yang memiliki kompetensi atau keahlian 

dibidang tersebut, dan faktor yang ketiga adalah pengalihan dana untuk bantuan 

covid, dana untuk pembangunan dialihkan kepada masyarakat sebagai bentuk 

bantuan pemerintah ditengah-tengah mewabahnya virus corona, sehingga target 

atau fokus pembangunan ke pemerataan tidak tercapai sesuai dengan harapan, yang 

terakhir pembebasan lahan oleh pemilik lahan masih belum diberikan izin, 

permasalahan tersebut menjadi faktor penghambat pemerataan pembangunan jalan 

tani, salah satu penyebab belum diberikan izin adalah karena pemilik lahan 

memiliki sawah yang jaraknya dekat dengan jalan umum atau jalan perkampungan, 

selain itu sebagian petani mengeluh keuntungannya akan menurun jika sebagian 

lahannya digunakan untuk pembangunan jalan tani, oleh karena itu implementasi 

kebijakan pembangunan jalan tani dengan fokus pemerataan belum tercapai. 
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BAB V 

        PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dengan 

narasumber, terkait skripsi yang berjudul “Kebijakan Publik (Implementasi 

Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Petani Jagung Desa Beroangin Kecamatan 

Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto)” dengan ini penulis memberikan kesimpulan 

yakni sebagai berikut:  

Pertama: Implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan bagi petani jagung 

Desa Beroangin yang dilihat dari variable implementasi kebijakan yang 

dikemukakan oleh Edward III yakni variable Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, 

dan Struktur Birokrasi masih belum maksimal, hal ini disebabkan karena 

komunikasi, sumberdaya, dan disposisi masih belum sesuai, dalam hal komunikasi 

atau penyampaian informasi bagi kelompok sasaran terkait implementasi 

kebijakan kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik dinilai kurang efektif hal 

ini terjadi karena sebagian masyarakat tidak tahu sama sekali tetntang kegiatan 

tersebut, selain itu sistem penyampaian informasi yang dinilai kurang efektif 

karena menggunakan media sosial untuk memberitahukan kepada masyarakat luas 

yang dimana sebagian besar masyarakat masih belum memiliki smartphone untuk 

dapat mengakses informasi, dari kejadian ini partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan tersebut sangat rendah. Dalam hal sumberdaya, implementor kekurangan 

tenaga ahli dalam menjalankan kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik, sama 

halnya dengan implementor pembangunan jalan tani kompetensi yang dimiliki 

masih harus ditingkatkan agar pembangunan jalan tani berkualitas, terakhir 

71 
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disposisi, karakter yang dimiliki oleh implementor kebijakan dinilai kurang baik, 

karena menggunakan kelompok pekerja untuk membangun jalan tani dan 

diberikan upah, padahal biasanya yang mengerjakan adalah seluruh masyarakat 

sekitar, masalahnya adalah saat dana pembangunan sudah menipis implementor 

tidak lagi mempekerjakan kelompok pekerja tersebut dan justru menghimbau 

masyarakat untuk bergotong royong menyelesaikan pembangunan.  

Kedua: Beberapa faktor yang menjadi penghambat tidak maksimalnya 

implementasi kebijakan yang telah dijalankan adalah, Komunikasi, partisipasi 

masyarakat sangat rendah terhadap kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik, 

hal ini disebabkan karena penyampaian informasi yang tidak menyeluruh ke 

masyarakat, sumberdaya yang dimiliki implementor baik dari segi kualitas atau 

kompetensi dan dari segi kuantitas atau kecukupan jumlah implementor belum 

terpenuhi, pengalihan dana atau anggaran untuk pembangunan jalan tani juga 

menjadi faktor terhambatnya fokus pembangunan yakni pemerataan, dana tersebut 

dialihkan untuk bantuan kepada masyarakat sebagai perwujudan bantuan 

pemerintah karena wabah covid-19, terakhir permasalahan pembebasan lahan yang 

belum diberikan izin oleh pemilik untuk dibangun jalan tani.  

B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka implikasi yang 

disarankan dari penelitian ini adalah:  

Pertama: Implementor kebijakan diharapkan untuk dapat meningkatkan 

sumberdaya baik dari segi kompetensi dan dari segi kuantitas agar pelaksanaan 

kebijakan dan hasil dari kebijakan tersebut sesuai dengan harapan, seperti halnya 

kebijakan pembangunan jalan tani, untuk kedepannya agar dapat dikerjakan oleh 

seluruhan lapisan masyarakat, karena dengan menggunakan kelompok pekerja 
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maka akan menimbulkan persepsi masyarakat yang kurang baik terhadap 

pelaksana kebijakan atau dalam hal ini implementor kebijakan serta aparat desa. 

Kedua: Dari segi komunikasi diharapkan agar kedepannya aparat desa beserta 

implementor mempersiapkan dengan matang suatu pelaksanaan kebijakan, seperti 

halnya yang terjadi pada kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik, sebelum 

melaksanakan sebuah program kegiatan harus memastikan masyarakat atau 

kelompok sasaran mengetahui kegiatan tersebut dengan mengadakan rapat 

mingguan untuk membahas dan mempersiapkan kegiatan dengan matang serta 

memberikan pemahaman tentang kegiatan pelatihan serta manfaat dari pelatihan 

pupuk organik agar masyarakat tertarik mencoba hal-hal baru. 
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