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DAFTAR TRANSLITERASI  

A. Transliterasi Arab-Latin 

Dalam huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan ا

 Ba ب
b be 

 Ta t te ت      

 Sa             ث      
s es (dengan titik di  atas) 

 Jim j ج
je 

 Ha ح
h ha (dengan titk di bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal d De د

 zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 zai z Zet ز

 Sin s Es س

 syin sy es dan ye ش

 sad s es (dengan titik di ص

bawah) 

 dad d de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta t te (dengan titik di bawah) ط



 
 

 
 

xi 

 

 Za z zet (dengan titk di ظ

bawah)  

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن 

 wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah , Apostop ء

 Ya y Ye ي

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (  ). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah A A 

 Kasrah I I 
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 Damma

h 

U U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

  

fathah dan ya 

 

Ai 

 

a dan i 

 

  

fathah dan 

wau 

 

Au 

 

a dan u 

 

  

3. Maddah 

Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

 

Harkat dan Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

 

  

fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

 

a dan garis di 

atas 

  

kasrah dan ya 

 

i 

 

i dan garis di 

atas 

 

 

 

 

 

 

dammah dan 

wau 

 

U 

 

u dan garis di 

atas 

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]. 

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah  itu transliterasinya dengan [h].  

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah  atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (      ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf  ي ber-tasydid  di 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 (-). 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

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

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

sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz 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]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

1. swt.   = subhanahu wa ta’ala 

2. saw.    = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

3. a.s.              = ‘alaihi al-salam 

4. H      = Hijrah 

5. M   = Masehi 

6. SM    = Sebelum Masehi 

7. 1.    = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

8. w.   = Wafat tahun 

9. QS …/…: 4   =  QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4 

10. HR    =  Hadis Riwayat  
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ABSTRAK 

Nama : Khairatun Hisan 

NIM : 80800221004 

Judul : Komunikasi dan Negosiasi Badan Permusyawaratan Desa 

dalam Penyusunan Program Pembangunan di Kecamatan 

Parado Kabupaten Bima 

Penelitian ini membahas tentang komunikasi dan negosiasi. Dalam penelitian 
ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana bentuk komunikasi dan 
negosiasi BPD dalam penyusunan program pembangunan di Kecamatan Parado 
Kabupaten Bima?. (2) Bagaimana faktor pendukung dan penhambat komunikasi BPD 
dalam penyususnan program pembangunan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima?. 

Jenis penelitian tergolong kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan 

yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan komunikasi. Berdasarkan pada fokus 

penelitian, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda 

atau lembaga kepemudaan serta dokumen-dokumen seperti buku laporan tahunan, 

berita online, arsip desa dan sejenisnya. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik 

pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: (1). 

Mereduksi data (data reduction),(2) Penyajian data ( data display), (3) Penarikan 

kesimpulan (verification)   

Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk komunikasi dan negosiasi BPD 

dalam penyusunan program pembangunan desa di Kecamatan Parado yaitu: 

komunikasi yang dibangun BPD yaitu melakukan rapat dengar pendapat, melakukan 

pengamatan langsung di desa, menghadiri musyawarah dusun dan mendampingi desa 

selama penyususnan program pembangunan. Bentuk negosiasi BPD terjadi pada 

forum musdus dan forum musyawarah desa atau rapat APBDes yang didominasi oleh 

negosiasi kolaborasi berdasarkan pada proses kegiatan yang mengutamakan 

keterbukaan dan menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. Namun 

negosiasi akomodasi dapat terjadi karena keterbatasan dana dan waktu 

pelaksanaannya. Terdapat faktor yang mendukung komunikasi yaitu perencanaan 

yang matang, memiliki kepentingan yang sama, tersedianya sarana dan prasarana, 

empati. Sedangka faktor penhambat komunikasi BPD adalah: latar belakang 

pendidikan yang berbeda, tidak adanya transparansi, kesibukan dalam bertani. 

Dari hasil penelitian ini dihapakan adanya penguatan kelembagaan terhadap 

BPD dan pemerintahan desa agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan 

baik. selain itu kemampuan komunikasi dan negosiasi BPD harus di tingkatkan 

sehingga dapat menunjang pelaksanan program pembangunan yang bermanfaat di 

kecamatan Parado. Diperlukan penanganan yang tepat terkait hambatan-hambatan 

komunikasi yang dihadapi BPD sehingga Pembanguna di kecamatan Parado dapat 

terlaksana dengan maksimal untuk kedepannya 
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Communication and Negotiation of Village Consultative Board in Preparing 

Development Programs in Parado District, Bima Regency 

 

This study discusses the communication and negotiation. In this study, there 

are two formulations of the problem, namely: (1) How is the form of BPD 

communication and negotiation in preparation of development programs in Parado 

District, Bima Regency. (2) What are the supporting and inhibiting factors for BPD 

communication in preparing development programs in Parado District, Bima 

Regency. 

This type of research is classified as qualitative. The research approach used is 

the sociological approach and the communication approach. Based on the research 

focus, the data sources used in this study came from the village government, Village 

Consultative Board, community leaders, youth leaders or youth organizations as well 

as documents such as annual report books, online news, village archives and the like. 

Furthermore, the data collection method used is observation, interviews, and 

documentation. Then processing techniques and data analysis are carried out through 

three stages, namely: (1). Reducing data (data reduction), (2) Presentation of data 

(data display), (3) Drawing conclusions (verification) 

The results showed that the forms of BPD communication and negotiation in 

preparing village development programs in Parado District were: communication 

established by the BPD by holding hearings, conducting direct observations in the 

village, attending hamlet meetings and assisting the village during the preparation of 

the development program. The form of BPD negotiations occurs in musdus forums 

and village consultative forums or APBDes meetings which are dominated by 

collaborative negotiations based on an activity process that prioritizes openness and 

finds solutions that benefit all parties. However, accommodation negotiations may 

occur due to limited funds and implementation time. There are factors that support 

communication such as careful planning, having the same interests, availability of 

facilities and infrastructure, empathy. Meanwhile, the inhibiting factors for BPD 

communication are: different educational backgrounds, lack of transparency, 

busyness in farming. 

The implication of this research is that the community is able to retrieve the 

information that the author has collected so that it can be used as a reference in 

handling and reducing the risk of development programs that are not profitable for the 

community. Through writing this thesis, it is hoped that it will also be able to provide 
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information regarding supporting and inhibiting factors for the community in 

preparing development programs that are mutually beneficial to various parties. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pembangunan merupakan upaya mencapai tujuan bangsa yaitu untuk 

mensejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945,  

salah satu wujud dari meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui program 

pembanguna desa yang dalam UU no.6 Tahun 2014  mengatakan pembangunan desa 

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia 

serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dan pembangunan 

sarana dan prasarana desa.  

  Pelaksanaan pembangunan desa merupakan salah satu agenda yang harus 

dilakukan setiap tahunnya bahkan pembangunan harus dilakukan secara terus 

menerus. Program-program pembangunan tersebut di susun untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintahan desa. pelaksaan 

pembangunan desa diawali dengan perencanaan dan perancangan melalui sebuah 

forum musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat, lembaga kemasyarakatan 

dan pemerintahan desa serta BPD sebagai wadah resmi yang mewakili aspirasi 

masyarakat dalam pembangunan.  

  Oleh  karena itu BPD memiliki peran yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari yang mencakup menyelesaikan tugas-

tugas serta menciptakan dan memupuk hubungan kerja antara pemerintahan desa dan 

masyarakat demi terciptanya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan 
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masyarakat.1 Untuk mendukung pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat di dalam undang-undang no 32 tahun 2004 dan Undang-undang no 23 

tahun 2014 mengatur tentang otonomi daerah yang secara penuh memberikan 

kesempatan kepada pemerintahan daerah untuk mengelola sumber-sumber kekayaan 

yang ada di daerah. Terkait dengan pemanfaat dan pengelolaan secara efektif dan 

efisien sehingga pembangunan di daerah tidak terfokus pada satu titik saja, melainkan 

secara menyeluruh dan bertahap di semua wilayah pedesaan. Keseimbangan 

pembangunan di semua wilayah otonom baik dalam hal pengembangan ekonomi, 

pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, menjadikan masyarakat mampu 

menyediakan dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan mengantarkan 

masyarakat indonesia menjadi masyarakat yang yang sejahtera.  

  Sebagai lembaga baru desa pada era otonomi, BPD sesuai dengan fungsinya 

dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan yang diharapkankan mampu 

menjadi mitra kerja yang baik bagi pemerintahan desa dalam mengawasi dan 

mengontrol pembangunan desa. Terjalinnya hubungan kerja yang baik tentunya akan 

berdampak pada peningkatkan kualitas hidup masyarakat, terjaminya kelangsungan 

hidup, meningkatkan ketahanan sosial serta meningkatkan kemampuan dan 

kepedulian masyarakat. Dalam  menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara 

melembaga dan berkelanjutan, sebagai lembaga pemerintahan di tinggat desa BPD 

dan pemerintahan desa memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan 

merancang pembangunan desa masing-masing.2   

 
1Iswahyudi, Peranan Komunkasi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Pada 

Kampung Insumbrei Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori, jurnal, https://e-journal.ac.id 

(Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 12. No. 1, 2017), h.25. 
2Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan 

Masyarakat, https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/uu.htm  (Diakses 09 September 2022) 

https://e-journal.ac.id/
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/uu.htm
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  Perencanaan pembangunan desa dianggap suatu hal yang sangat penting 

karena dari perencanaan itu pembangunan desa ditentukan. Oleh karen itu salah satu 

lembaga desa yang dibentuk dengan  tujuan secara kolegial bersama aparatur desa 

untuk membantu memobilisasi pembangunan desa ialah BPD yang fungsi 

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa. merujuk 

dari ketiga fungsi tersebut pada hakikatnya BPD menjadi lembaga yang menjalankan 

mekanisme check and balances dalam penyelenggaraan desa. pemerintahan desa 

yang kuat bukan berdasarkan masa jabatan yang teralalu lama namun pemerintahan 

desa dengan tata pemerintahan yang demokratis yang dikontrol oleh institusi lokal 

seperti BPD.  Sehingga menjadikan BPD satu-satunya lembaga perwakilan yang 

berfungsi sebagai saluran utama aspirasi warga desa, sebagai arsitek perubahan dan 

pembangunan masyarakat.3 

  Pola hubungan kerja antara BPD dan pemdes adalah bersifat kemitraan, 

konsultasi dan koordinasi. Kemitraan dalam arti kepala desa melaksanakan  

penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan besama 

BPD. Sedangkan hubungan dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu 

seperti pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pengangkatan perangkat desa, 

kegiatan atau peringatan hari-hari nasional atau keagamaan, atau pelaksanaan 

program dan kegiatan yang berasal dari pemerintahan seperti program bantuan sosial 

ataupun program lainnya. Sebelum dilaksanakan program-program tersebut terlebih 

 
3 Dwinarko, DKK, Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal, (jakarta: fakultas Ilmu 

Komunikasi,Universitas Bhayangkara, Vol 1, no 4, 2021),h. 218. Https://doi.org/10.35912/jpm.v 

1i4.314 (diakses 09 September 2022) 

https://doi.org/10.35912/jpm.v%201i4.314
https://doi.org/10.35912/jpm.v%201i4.314
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dahulu di koordinasikan dengan BPD untuk memudahkan pelaksanaan dan 

pengawasannya. 4  

  Selain itu wewenang BPD yang dapat menjatuhkan posisi kepala desa 

sebelum masa jabatannya berakhir, menempatkan anggota BPD pada posisi yang 

sangat menentukan dalam menjamin terlaksananya tugas pemerintahan desa dengan 

baik. Hal ini tentunya mengecilkan potensi penyelewengan yang dilakukan oleh 

pemerintahan desa yang dapat merugikan masyarakat.5 Dalam hal mengusul dan 

membahas rancangan peraturan desa, BPD dan masyarakat harus mendiskusikan 

bersama, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan permasalahan mereka. Sehingga 

BPD sebagai wakil masyarakat dapat memutuskan bersama pemerintahan desa terkait 

rencana dan tindakan yang harus di lakukan untuk menjawab persoalan yang ada di 

masyarakat. 

  Untuk memaksimalkan dalam keikutsertaanya membangun pemerintahan desa 

yang terbuka dan efisien, anggota BPD memiliki beberapa larangan untuk menjamin 

kenetralan anggota BPD dalam bekerja yang tertuang pada pasal 64 UU Desa yaitu 

merugikan kepentingan umum, melakukan korupsi, menyalahgunakan wewenang, 

melanggar sumpah, merangkap jabatan, sebagai pelaksana proyek desa serta menjadi 

pengurus partai politik maupun menjadi anggota organisasi terlarang. Selain itu, 

penyelengaraan pemerintahan harus sesuai berdasakan kebijakan-kebijakan yang di 

tetapkan pemerintahan desa bersama BPD sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Peraturan 

Pemeintahan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum 

 
4 https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/337 (diakses 06 

Januari 2023) 
5Ujud Rusdia dan Dadang Wirawan, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang 

Kabupaten Bandung, Jurnal, (Bandung: Ilmu Pemerintahan Universitas Bale, Vol. 4, No. 1, 2020), 

h.143-144.  

https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/337
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mengenai desa. Sehingga segala kebutuhan kepala desa yang bersifat mengatur dan 

mempunyai akibat pembebanan terhadap masyarakat harus dimusyawarahkan dengan 

BPD. Penguatan Peran BPD tentunya bertujuan untuk memberdayakan institusi 

dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan.6  

   Sebagai penunjang dalam menjalankan tugasnya BPD memerlukan 

komunikasi yang efektis dan tepat dalam setiap tindakannya. Baik dalam melakukan 

pengawasan terhadap pemerintahan desa, pengontrolan, menampung aspirasi 

masyarakat, perancangan (ABPDes), serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang 

terjadi di desa. BPD harus membangun dan menjaga  komunikasi dengan kepala desa 

dan perangkat desa lainya.7  

  Komunikasi dengan kepala desa dan  perangkat desa bertujuan agar BPD 

paham atas tugas, fungsi  dan kewajibannya, disamping itu sebagai jembatan 

koordinasi kerja antara pemerintahan desa dan masyarakat.8 Melalui komunikasi 

tersebut akan menciptakan kemitraan di antara mereka. Konsep  komunikasi yang 

saling terkait yaitu untuk mengembangkan kelompok atau institusi pemerintahan 

untuk membantu pertumbuhan dan pengembangan kondisi sosial masyarakat. 

Hubungan yang terbentuk karena mempertimbangkan dan saling penyesuaikan 

perilaku verbal dan nonverbal antara keduanya sehingga mampu saling memahami 

satu dengan yang lainnya. 

 
6Didit Shela N D, Konflik Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa, Skripsi, 

(Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Semarang, 2013),h.3. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://lib.unnes.ac.id/19983/1/3301409083 

(diakses 12 Agustus 2022) 
7https://Balitribune.co.id/content/bupati-suwirta-tingkatkan-komunikasi-dan-harmonisasibpd-

dengan-kepala-desa . (diakses 30 januari 2022 ).  
8https://sekilasmedia.com/2021/05/01/forum-bpd-siduarjo-tingkatkan-komunikasi-dan-

harmonisasi-sebagai-mitra-pemdes/. (diakses 01 Mei 2022).   

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://lib.unnes.ac.id/19983/1/3301409083
https://balitribune.co.id/content/bupati-suwirta-tingkatkan-komunikasi-dan-harmonisasi-bpd-dengan-kepala-desa
https://balitribune.co.id/content/bupati-suwirta-tingkatkan-komunikasi-dan-harmonisasi-bpd-dengan-kepala-desa
https://sekilasmedia.com/2021/05/01/forum-bpd-siduarjo-tingkatkan-komunikasi-dan-harmonisasi-sebagai-mitra-pemdes/
https://sekilasmedia.com/2021/05/01/forum-bpd-siduarjo-tingkatkan-komunikasi-dan-harmonisasi-sebagai-mitra-pemdes/
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  Wujud lain dari komunikasi yang dibangun BPD yaitu melalui negosiasi. 

Negosiasi merupakan sebuah bentuk pertemuan antara dua pihak yang memiliki 

kepentingan yang berbeda-beda untuk menghasilkan sebuah persetujuan bersama. Hal 

demikian dilakukan untuk merundingkan kepentingan dan kebutuhannya masyarakat 

sehingga tercapainya kesepakatan bersama. Dalam hal ini negosiasi dapat dilakukan 

BPD dan pemdes dalam merancang dan menyusun program pembangunan Desa 

sehingga menciptakan jalina kerja sama antara semua pihak yang terlibat dan 

mensukseskan kerja sama serta meminimalisir permasalah yang ada sehingga 

program-program pembangunan yang di susun dapat sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat setempat.9 

  Dalam bernegosiasi sikap pengertian antara pihak yang melakukan negosiasi 

dipandang perlu untuk menciptakan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak 

yang terlibat. Selain itu terbentuknya interaksi yang positif antara semua pihak bisa 

berdampak luas ke banyak orang. Musyawarah desa menjadi forum masyarakat untuk 

melakukan negosiasi, baik Musrembangdes maupun Musdus, walaupun beberapa 

kesempatan terjasi pada forum formal maupun informal. Pada forum Musdus 

negosiasi dan perdebatan masih berjalan dalam derajat yang lebih rendah di banding 

dengan forum Musrembangdes, namun bukan berarti tidak terjadi negosiasi. Pada 

Musrembangdes negosiasi perdebatan jauh lebih sengit. Untuk tiap-tiap dusun saling 

berdebat dan mempengaruhi untuk memperjuangkan kepentingan wilayah dusun 

masing-masing.10 

 
9https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/16497/1/Yulita%2C%20150801003%2C%20FISIP

%2C%20IP%2C%20%20082360162646.pdf (diakses 06 Januari 2023) 
10 Stefanus Noar Sirabura dan Sutoro Eko Yunano, Demokrasi Melalui Tata Kelola Dana 

Desa, jurnal (Governabilitas: Vol 3. No. 2, 2022),h. 91, 

https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.216 (diakses 06 Januari 2023).  

https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/16497/1/Yulita%2C%20150801003%2C%20FISIP%2C%20IP%2C%20%20082360162646.pdf
https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/16497/1/Yulita%2C%20150801003%2C%20FISIP%2C%20IP%2C%20%20082360162646.pdf
https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.216
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  Pada pelaksanaan Musdus, Musrembangdes dan musyawarah tingkat 

kecamatan hingga menyepakati APBDes. BPD tidak sekedar dilibatkan, melampui itu 

BPD menjadi rekan utama pemerintah dalam melakukan musyawarah pembangunan 

desa. sebelum melakukan musyawarah pembangunan pemerintahan desa melakukan 

rapat pembagian tugas dan pembentukan tim untuk Musyawarah Dusun. Tim ini 

terdiri dari pemeintahan desa dan BPD11 

  Meskipun memiliki posisi yang sangat strategis, BPD pada Kenyataannya 

banyak yang masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Di sebabkan tidak 

harmonisnya hubungan dengan perangkat desa maupun ketidak tahuan BPD terhadap 

tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, kodisi BPD di desa-desa masih 

memerlukan penguatan kelembagaan, terutama dalam melakukan legislasi mulai dari 

penyusunan program pembangunan sampai kepengawasan peraturan desa, selain itu 

BPD masih perlu meningkatkan peran pengawasan di dalam membuat kebijakan-

kebijaban pemerintahan desa, hal ini mengingatkan makin luas dan kompleksnya 

permasalahan serta tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat.  

  Seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Parado Kabupaten Bima sejumlah 

jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Parado Rato, melakukan aksi segel 

kantor desa setempat dengan tujuan menuntut pemerintahan desa agar mempercepat 

proses penyelesaian anggaran tahun 2022 dan beberapa tuntutan lainnya.12 Namun 

yang unik dari kasus ini ialah tanggapan balik oleh pemerintahan desa yang 

melaporkan BPD ke pihak yang berwajib. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor 

yang menarik untuk diteliti terkait Komunikasi dan Negosiasi Badan 

 
11Stefanus Noar Sirabura dan Sutoro Eko Yunano, Demokrasi Melalui Tata Kelola Dana 

Desa, jurnal, h. 94, 
12https:// httberitasampit.co.id/2021/08/18/kantor-desa-rato-disegel-bpd-tenyata-begini-

masalahnya/.   (diakses 18 agustus 2022) 

https://beritasampit.co.id/2021/08/18/kantor-desa-rato-disegel-bpd-tenyata-begini-masalahnya/
https://beritasampit.co.id/2021/08/18/kantor-desa-rato-disegel-bpd-tenyata-begini-masalahnya/


8 
 

Permusyawaratan Desa Dalam penyusunan program pembangunan di   Kecamatan 

Parado Kabupaten Bima.  

B. Fokus Penelitian  

1. Fokus penelitian  

  Fokus penelitan  bertujuan untuk memberikan batasan-batasan tertentu 

tentang  ruang lingkup objek yang akan diteliti, oleh karena itu, penelitian ini 

menfokuskan pada komunikasi dan negosiasi Badan Permusyawaratan Desa serta 

penyusunan program pembangunan masyarakat di Kecamatan Parado Kabupaten 

Bima. 

2. Deskripsi Fokus  

  Berdasarkan pada fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat dideskripsikan berdasarkan substansi permasalahan atau substansi pendekatan 

yang peneliti ambil pada komunikasi dan negosiasi Badan Permusyawaratan desa 

dalam penyusunan program pembangunan masyarakat di Kecamatan Parado 

Kabupaten Bima. Maka peneliti memberikan deskripsi fokus antara lain sebagai 

berikut: 

a. Komunikasi dan Negosiasi 

Komunikasi ialah proses pengiriman pesan dalam proses penyususna RKPdes 

yang berupa Upaya BPD dalam menjaring dan meloloskan program pembangunan 

desa yang ditawarkan oleh masyarakat. Sebagai organisasi pemerintahan yang 

mewakili masyarakat BPD menggunakan beberapa bentuk komunikasi yang dapat 

menunjang pelaksaan tugas-tugasnya diantaranya komunikasi antara BPD dengan 

masyarakat dan komunikasi BPD dengan pemerintah desa. Bentuk komunikasi ini 

dapat dijelaska melalui bentuk komunikasi organisasi pemerintahan. 
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Negosiasi memiliki arti merunding atau membicarakan kemungkinan tentang 

suatu kondisi yang dapat dilakukan oleh BPD dengan pemerintahan desa. Melalui 

negosiasi diharapkan dapat memperoleh kesepakatan yang mengandung persamaan 

persepsi, saling pengertian, dan saling setuju terkait pembentukan program 

pembangunan untuk desa. Pihak-pihak yang akan mengungkapkan atau saling 

mendiskusikan keinginan masing-masing mendapatkan solusi untuk setiap masalah 

yang sedang dihadapi sehingga pihak yang bernegosiasi dapat mencapai 

kesepahaman bersama. perwujudan upaya mencapai kesepahaman ini ialah sebagai 

berikut 

1) Negosiasi Kolaborasi dan Negosiasi Akomodasi 

Proses negosiasi dalam penyusunan program pembangunan untuk 

menciptakan kondisi yang terbuka dan jujur antara BPD dengan Pemerintah Desa 

sehingga dapat memahami keinginan dan kepentingan kedua belah pihak. Dalam 

negosiasi kolaborasi BPD akan berupaya menggabungkan kepentingan masyarakat 

dengan pemerintah desa untuk mecapai program pembangunan yang sesuai 

kebutuhan masyarakat. Proses negosiasi yang harus dihindari oleh BPD adalah 

negosiasi akomodasi dimana salah satu pihak akan mendapatkan keuntungan sangat 

besar sebagiannya mendapatkan keuntungan kecil atau bahkan Kerugian. Disebabkan 

beberapa kendala yang dihadapi BPD dalam bernegosiasi sehingga tidak memperoleh 

keuntungan yang ingin dicapai. 

b. Faktor yang mendukung dan  menghambat komunikasi 

`  Dalam setiap berkomunikasi, tentu akan ditemukan berbagai macam 

hambatan yang mengahalangi komunikasi. Hambatan komunikasi terjadi karena 

terdapat gangguan yang mendistorsi pengiriman pesan yang dapat menyebabkan 
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salah penafsiran makna dari suatu informasi dalam proses komunikasi BPD dan 

pemdes sehingga akan berdampak langsung terhadap organisasi. Adapun hambatan 

yang bisa terjadi ketika berlangsungnya negosasi  yaitu:  

1) Hambatan Semantik menjadi salah satu hambatan dalam proses penyampaian 

pengertian. Faktor pemahaman bahasa dan istilah tertentu serta kata-kata yang 

dipergunakan dalam terkadang mempunyai arti yang berbeda, tidak jelas atau 

berbelit-belit. Antara pemberi pesan dan penerima pesan.  

2) Hambatan Ekologis,  yaitu faktor lingkungan seperti kebisingan suara orang 

yang lalu lalang, suara kendaraan yang yang ramai, atau lingkungan yang 

tidak kondusif lainnya. 

   Terlepas dari hambatan yang terjadi terdapat pula beberapa faktor pendukung 

komunikasi yang dimiliki BPD dalam proses melakukan negosiasi penyusunan 

program pembangunan desa. Sehingga dapat memperbesar peluang kesepahaman dan 

kesepakatan yaitu di antaranya: yang pertama,  intonasi yang baik  hal ini disebabkan 

karena orang akan lebih mudah menerima komunikasi yang dilakukan dengan tempo 

dan intonasi yang lebih pelan. Yang Kedua, kesamaan  bahasa menjadi faktor 

penunjang karena adanya kesamaan dalam bahasa yang dikuasai akan melancarkan 

proses komunikasi. Yang Ketiga, kesamaan pengetahuan terutama tentang topik yang 

sedang dibicarakan dan yang keEmpat, empati dapat membantu proses negosiasi 

dikarenaka mereka yang terlibat bisa saling memahami dan menyesuaikan diri 

dengan lawan bicara sehinngga dapat mengurangi tingkat kesenjangan. 

c. Penyusunan Program Pembanguan 

Proses untuk menentukan rencana kerja pemerintah desa (RKPdes) yang akan 

menjadi kerangka acuan dalam pembangunan desa di kecamatan parado untuk 
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periode satu tahun kedepan. RKPdes ini dibuat agar terwujudnya perencanaan 

tahunan desa  secara maksimal, efektif dan efisien sesuai dengan RPJM dan visi misi 

Kepala Desa. 

C. Rumusan Masalah 

  Merujuk dari uraian latar belakang sebelumnya dengan fokus penelitian 

Komunikasi dan negosiasi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Program 

Pembangunan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima,  dari beberapa pokok  masalah 

yaitu ketidak jelasanya program pembangunan yang ada di Kecamatan Parado serta 

tidak adanya transparansi terkait proses maupun agenda penyususunan program 

pembanguna di Kecamatan Parado oleh karena itu peneliti merumuskan beberapa 

rumusan masalah  yang akan menjadi bahan  penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk komunikasi dan negosiasi BPD dan pemerintahan desa 

dalam penyusunan program pembangunan di Kecamatan Parado  Kabupaten 

Bima? 

2. Bagaimana faktor yang mendukung dan menghambat komunikasi BPD dalam 

penyusunan program pembangunan di  kecamatan Parado  Kabupaten Bima? 

D. Kajian Pustaka 

Pembahasan tesis ini mengemukakan tentang komunikasi dan negosiasi  Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat 

di kecamatan Parado Kabupaten Bima, beberapa penelitian yang berkaitan sebagai 

sumber rujukan penulis  yakni sebagai berikut: 

1. Pelatihan Manajemen Komunikasi Pada Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam Meningkatkan Perberdayaan Masyarakat. Jurnal pengabdian 
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kepada masyarakat, Vol. 1 No 4 202, yang di tulis oleh Dwinarto, DKK. 

Tujuan penelitian ini meningkatkan kemampuan dalam merencanakan 

komunikasi, perorganisasian pesan pengawasan dan pemberdayaan warga 

desa dan BPD sehingga mampu membangun sinergi dengan masyarakat dan 

kepala desa untuk membangun sinergi dengan masyarakat untuk membangun 

desa. Metode pelatihan melalui ceramah dan diskusi.13 

2. Harmonisasi Hubungan Wewenang Kepala Desa dengan Badan Perwakilan 

Desa (BPD) dalam Pembentukan Perda. Jurnal Al-Adl universitas Halu, 

Vol.10, No 2, 2017. Yang ditulis oleh Syahbudin jurnal ini membahas tentang 

model harmonisasi hubungan wewenang antara kepala desa dan BPD dalam 

peraturan desa. Tujuan peneitian ini ialah mengidentifikasi permasalahan dan 

hambatan-hambatan yang muncul, baik dalam hal penyusunan aturan desa 

maupun dalam pelaksanaan peraturan tersebut, serta mengidentifikasi sejauh 

mana penyusunan peraturan-peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan 

yang ada di atasnya. 14  

3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan 

pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari Kecamatan 

Bojongsoang Kabupaten Bandung. Jurnal Jisipol  Vol. 4, No. 1 april 2020. 

Yang ditulis oleh Ujud Rusdia dan Dadang Wirawan dengan tujuan untuk 

mengetahui fungsi dan upaya BPD dalam pembangunan, melihat partisipasi 

 
13Dwinarko Dkk,  Pelatihan Manajemen Komunikasi Pada Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam Meningkatkan Perberdayaan Masyarakat,  Yumary Jurnal Pengabdian Kepada 

Masyarakat, Vol. 1, No. 4 (2021) https://doi.org/10.35912/jpm.v1i4.314 (diakses 26 maret 2022). 
14 Syahbudin, Harmonisasi Hubungan Wewenang Kepala Desa dengan Badan Perwakilan 

Desa (BPD) dalam Pembentukan Perda. Jurnal, (Al-Adl Universitas Halu, Vol.10, No 2, 2017) 

https://doi.org/10.35912/jpm.v1i4.314
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dan kerjasama antara aparat desa dengan BPD. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif.15 

4. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  dalam penyusunan 

Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Jurnal 

Ilmiah Hukum , Vol. 27, No. 11, 2021, yang ditulis oleh Iklil Zabda Mutjaba. 

Jurnal ini membahas tentang bagaimana upaya yang dapat dilakukan BPD 

untuk mengimplementasikan peraturan desa, metode yang dilakukan pada 

penulisan ini ialah yuridis empiris, dan menggunakan penelitian lapangan 

dengan pendekatan kasus16 

  Adapun persamaan penelitian ini dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa 

penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang Badan Permusyawaratan 

Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sedangkan yang membedakannya 

ialah lokasi dan fokus penelitianya.   

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengkaji komunikasi dan negosiasi antara BPD dan pemerintahan desa 

dalam menyusun program pembangunan di Kecamatan  Parado Kabupaten Bima 

Kabupaten Bima. 

b. Untuk Mengkaji faktor yang mendukung dan menghambat komunikasi BPD 

dalam menyusun program pembangunan di Kecamatan  Parado Kabupaten Bima. 

 
15 Ujud Rusdia dan Dadang Wirawan, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

meningkatkan pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang   

Kabupaten Bandung. Jurnal Jisipol  Vol. 4, No. 1, (april 2020) 

https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/264 (diakses 26 maret 2022). 
16 Iklil Zabda Mutjaba,  Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  dalam 

penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Jurnal Ilmiah Hukum 

, Vol. 27, No. 11, (2021),  

https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/264
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran 

mengenai komunikasi dan negosiasi BPD dalam penyusunan program 

pembangunan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Selain itu penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta bahan perbandingaan bagi peneliti 

yang akan melakukan penelitian yang sama. 

b. Kegunaan praktis, penelitian ini dapat memberi informasi yang edukatif  

konstruktif untuk dijadikan pertimbangan, umpan balik atau masukan bagi 

masyarakat Bima khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Parado Kabupaten 

Bima dalam upaya mengharmoniskan komunikasi antara BPD dan pemerintahan 

desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A.Komunikasi Organisasi Pemerintahan 

 Komunikasi pada hakikatnya adalah ilmu mengirim dan menerima pesan, baik 

dengan lisan tulisan maupun dengan anggota tubuh. Usia komunikasi berbading lurus 

dengan usia manusia, berdasasarkan informasi yang bersumber dari al-Quran dan 

Hadis. Setelah perangkat komunikasi yang berupa lisan, pendengaran dan fu’ad (hati) 

yang telah Allah lekatkan kepada adam sebagai manusia pertama yang diciptakan, 

maka Allah mulai berkomunikasi dengan Adam. Komunikasi pertamanya adalah saat 

allah mengajarkan kepadanya seluruh asma’ (kosakata). Lalu setelah itu, Adam 

diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan kepada malaikat kosakata yang 

diajarkan kepadanya.1 Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:31-33.  sebagai 

berikut:2 

اَۤءِ هٰٰٓؤُلَْۤ   بِ ـوُانِا بَِِسْا
ْۢ
كَةِ فَـقَالَ انَا ىِٕ

ۤ
اَۤءَ كُلَّهَا ثَُُّ عَرَضَهُما عَلَى الامَلٰ َسْا َ قاَلُواا سُباحٰنَكَ  وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْا تُما صٰدِقِيْا ءِ اِنا كُنـا

اَۤىِٕ  بِئـاهُما بَِِسْا
ْۢ
كِيامُ قاَلَ يٰٰٰٰٓدَمُ انَا تـَنَا ۗانَِّكَ انَاتَ الاعَلِيامُ الْاَ  قاَلَ الَاَ  لَْ عِلامَ لنََآٰ اِلَّْ مَا عَلَّما

ْۙ
هِما اَۤىِٕ بَاهَُما بَِِسْا

ْۢ
هِما ۚ فَـلَمَّآٰ انَا

تُمُوانَ  تُما تَكا  وَاعَالَمُ مَا تُـبادُوانَ وَمَا كُنـا
َراضِْۙ ٰٓا اعَالَمُ غَيابَ السَّمٰوٰتِ وَالْا  اقَُلا لَّكُما اِنِِّ

Terjemahnya: 

Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian 

Dia memperlihatkannya kepada para malaikat, seraya berfirman, “Sebutkan 

kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu benar!”. Mereka menjawab, 

“Mahasuci Engkau. Tidak ada pengetahuan bagi kami, selain yang telah 

Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha 

Mengetahui lagi Mahabijaksana.” Dia (Allah) berfirman, “Wahai Adam, beri 

tahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu!” Setelah dia (Adam) 

 
1 Harjani Hefni, Komunikasi Islam, (Jakarta:Prenamedia Group, 2015), h.51-53 
2 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 2009. 
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menyebutkan nama-nama itu, Dia berfirman, “Bukankah telah Kukatakan 

kepadamu bahwa Aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan Aku 

mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan” 

Menurut pendapat ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan asma’kullaha 

adalah pengenalan satu persatu objek yang ada di muka bumi seperti nama-nama 

hewan, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, daratan, lautan, dan benda-benda lainnya. 

Bahkan menurut Ibnu Katsir, mengatakan yang dimaksud asma’ kullaha bukan 

sekedar kata benda, tetapi juga kata kerja. Dengan kosa kata tersebut maka manusia 

saling memahami apa yang masing-masing pihak maksudkan.3 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari tindakan komunikasi 

mulai dari tindakan komunikasi paling dalam (intrapersonal Communication) sampai 

ke tingkat paling tinggi (international communication). Setiap orang melakukan 

komunikasi dalam beragam bentuknya. Komunikasi merupakan persyaratan dasar 

kehidupan, dimana aktifitas hidup manusia tidak dipisahkan dengan komunikasi. 

Dengan berkomunikasi manusia mampu melakukan interaksi antara manusia baik 

secara perorangan, kelompok, organisasi dan sosial. Penggunaan komunikasi di 

sesuaikan dengan fungsi dan tujuan yang diinginkan, pada komunikasi organisasi 

pemerintahan digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas serta menciptakan dan 

memupuk hubungan kerja demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.4 

Komunikasi organisasi dalam pemerintahan pada dasarnya dapat mewujudkan 

peningkatan kinerja dan pembangunan. Pentingnya komunikasi yang baik dalam 

organisasi  dapat mewujudkan organisasi yang stabil dan berhasil mencapai 

tujuannya. Dalam organisasi pemerintahan, komunikasi adalah hal yang sangat 

 
3Harjani Hefni, Komunikasi Islam, h.55  
4 Iswahyudi, Peranan Komunkasi Pemerintahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Pada 

Kampung Insumbrei Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori, jurnal, https://e-journal.ac.id 

(Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 12. No. 1, 2017), h.25. 

https://e-journal.ac.id/
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penting dan harus diperhatikan. Baik atau tidaknya komunikasi disuatu organisasi 

dapat menentukan berkembang atau tidaknya pemerintahan tersebut. Setiap 

organisasi pemerintahan memiliki tujuan tertentu. Dan untuk mencapai tujuan 

tersebut perlu dilakukannya aktivitas-aktivitas penunjang salah satunya yaitu 

komunikasi. 

 Komunikasi pemerintahan menurut Erliana Hasan sebagai penyampaian ide, 

program, dan gagasan pemerintahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai 

tujuan negara. Dalam hal ini pemerintahan dapat di asumsikan sebagai komunikator 

dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya 

masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintahan 

berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat.5 Komunikasi 

pemerintahan kepada publik pada intinya adalah menyampaikan ide, gagasan, 

program dan kebijakan dari pemerintah kepada publik dalam rangka mencapai tujuan 

nasional di antaranya mencerdaskan kehidupan bangsa serta mensejahterakan 

masyarakat 

 Komunikasi pemerintahan saat ini tidak dapat hanya mengandalkan satu 

bagian tertentu dari organ pemerintahan sebagai komunikator. Dalam unit 

pemerintahan, biasanya terdapat bagian tertentu yang melakukan komunikasi kepada 

publik. Bagian ini disebut sebagai hubungan masyarakat (Humas) atau Public 

Relation.  Menurut Denny Griswold  Public Relation adalah fungsi manajemen yang 

mengevaluasi perilaku publik, mengidentifikasi kebijakan atau prosedur organisasi 

 
5Eri Hariyanto dan Desak Ketut Juniari C., Komunikasi Publik di Era Industri 4.0 

(Jualinbukumu,2019)https://books.google.co.id/books?id=ntClDwAAQBAJ&pg=PT67&dq=komunik

asi+pemerintahan&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahU

KEwjoqr7-5bf8AhXcy3MBHb7TCpsQ6wF6BAgFEAU#v=onepage&q&f=false , (diakses 08 januari 

2023).  
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dengan kepentingan publik dan melaksanakan program tindakan (komunikasi) untuk 

mendapatkan pemahaman dan pengertian publik.6 

 Public Relation tidak dapat bekerja sendiri tetapi harus didukung oleh sumber 

daya manusia (SDM) dalam organisasi tersebut. Sehingga muncul sebutan “everyone 

is communicator” setiap orang adalah komunikator dari tugas dan fungsi yang 

dilakukan oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu, komunikasi pemerintahan 

merupakan salah satu fungsi penting dalam organisasi pemerintahan baik untuk 

managing staff dan managing people. Komunikasi pemerintahan untuk managing 

staff merupakan komunikasi internal organisasi yang bertujuan agar pegawai atau 

staff mengetahui dan memahami apa yang harus dikerjakan.7 

 Organisasi pemerintahan sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-

bagian yang saling terhubung di dalam perkumpulan yang bersifat kelembagaan 

formal di bawah naungan pemerintahan yang memiliki cita-cita dan tujuan yang ingin 

dicapai. Tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan tidak akan 

mengefektifkan penggunaan sumber-sumbernya dalam mencapai tujuan organisasi 

pemerintahan tanpa terkecuali melakukan komunikasi. Pemahaman tentang peristiwa-

peristiwa yang terjadi di dalam komunikasi organisasi pemerintahan, biasanya pesan 

yang diterima dapat dilaksanakan dengan benar, yang memungkinkan organisasi 

pemerintahan untuk menggapai tujuan sesuai dengan keinginan yang diharapkan.8 

Komunikasi organisasi  dalam organisasi pemerintahan dapat didefinisikan 

sebagai petunjuk dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang 

merupakan bagian dari organisasi tersebut. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit 

 
6 Eri Hariyanto dan Desak Ketut Juniari C., Komunikasi Publik di Era Industri 4.0. 
7 Eri Hariyanto dan Desak Ketut Juniari C., Komunikasi Publik di Era Industri 4.0. 
8 Ahmad Taufik dan ngatimin, Manajemen Pemerintahan, (Jawa Timur: Global Aksara, 

2021), h.120 
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komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang 

lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi dapat terjadi 

kapanpun setidaknya satu orang yang menduduki suatu jabatan dalam organisasi, 

analisis komunikasi organisasi menyangkut penelaahan atas banyak transaksi yang 

terjadi secara simultan.9  

Ada beberapa persepsi tentang komunikasi organisasi yang dikemukakan oleh 

tokoh-tokoh ternama dunia, antara lain Redding dan Sanbord, Stewart L. Tubbs dan 

Sylvia Moss, R. Wayne Pace dan Don F. Faules, Joseph A Davito, Dedy Mulyana. 

Dan dari pendapat-pendapat tokoh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

komunikasi organisasi adalah komunikasi yang di lakukan di dalam sebuah organisasi 

atau perusahaan, baik yang dilakukan oleh bawahan kepada bawahan, atau atasan 

dengan atasan, atau bawahan kepada atasan.10  

Terjadinya kesalahan dalam berkomunikasi akan berdampak pada adanya 

konflik individu atau tim kerja dalam organisasi tersebut. Dilihat dari tingginya waktu 

yang dihabiskan untuk berkomunikasi baik itu secara lisan, tulisan, berbicara, 

mendengar, dimana jika hal tersebut tidak berjalan secara efektif maka akan 

menghambat kesuksesan organisasi tersebut. Proses komunikasi dalam organisasi 

memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

Untuk mengoptimalkan peran tersebut komunikasi dalam organisasi juga perlu 

memperhatikan bagaimana media dalam berkomunikasi sehingga tidak terjadi 

 
9 R. Wayner Pace dan Don F. Faules, komunikasi Organisasi, (Bandung:PT. Remaja 

Rosdakarya, cet. 6, 2006), h.32-33 
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kesalahpahaman dan dapat menciptakan hubungan antara anggota organisasi terjalin 

dengan harmonis.11 

Gholdhaber juga mengemukakan bahwa komunikasi organisasi dapat 

didefinisikan dari berbagai sudut pandang, seperti yang berikut ini:12 

1) Komunikasi organisasi terjadi di dalam suatu sistem terbuka yang kompleks 

yang dipengaruhi oleh lingkungannya, baik internal ( yang disebut 

budayanya) dan eksternal. 

2) Komunikasi organisasi melibatkan pesan dan saluran, tujuan, arah dan media 

komunikasi organisasi melibatkan orang-orang dan sikap mereka, perasaan 

dan hubungan dan keterampilan. 

Sifat komunikasi organisasi lebih formal dan lebih mengutamakan prinsip-

prinsip efisiensi dalam melakukan kegiatan komunikasinya. Misalnya, pertemuan 

antara direksi perusahaan A dan perusahaan B, surat menyurat antara perusahan A 

dengan perusahaan B. Komunikasi yang baik membuat setiap bagian organisasi dapat 

mengerjakan tugasnya dengan baik sehingga dapat membantu dalam upaya 

mewujudkan tujuan dariorganisasi tersebut. Jika komunikasi organisasi terganggu 

maka dapat mempengaruhi kinerja dari bagian organisasi tersebut. Sehingga untuk 

membuat komunikasi organisasi menjadi efektif memerlukan pengetahuan tentang 

struktur organisasi bersangkutan, cara berkomunikasi dan gaya kepemimpinan yang 

sesuai. 13 

 
11 Nana Triapnita Naingolan, DKK, Konsep Dasar Komunikasi Organisasi,(Yayasan Kita 

Menulis, 2021),h.3, kitamenulis.id (diakses 16 Oktober 2022)  
12Irene Silviana, Kounikasi dan Organisasi, 

https://books.google.co.id/books?id=4DTeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Komunikasi+organ

isasi&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjCwtbsiZ75AhXVDLcAHSjOBa0Q6wF6BAgMEAU#v=onepage

&q=Komunikasi%20organisasi&f=false, h. 98. 
13 Suryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi, ( bandung:Pustaka Setia, 2015),h. 3 
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Ciri-ciri komunikasi organisasi antara lain adanya struktur yang jelas serta 

adanya batasan-batasan yang di pahami masing-masing anggota perusahaan. R wayne 

Pace dan Don F. Faules yang dialih bahasakan oleh Mulyana menyebutkan definisi 

fungsional komunikasi organisasi sebagai petunjuk dan penafsiran pesan di antara 

unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari organisasi tertentu. Suatu 

organisasi, terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarki antara satu 

dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Dalam pengertian lain 

komunikasi merupakan proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam suatu 

jaringan hubungannya yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi 

lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah.14 

Weick menggunakan komunikasi sebagai sebuah dasar untuk 

pengorganisasian manusia dan memberikan sebuah dasar pemikiran untuk memahami 

bagaimana manusia berorganisasi. Menurut teori ini, organisasi bukanlah susunan 

yang terbentuk oleh posisi dan peranan, tetapi oleh aktivitas komunikasi. Kegiatan 

berorganisasi berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian informasi. Istilah kunci 

teoritis Weick adalah equivocality, yang berarti ketidakpastian, ambigu, kesulitan, 

dan kurangnya keterdugaan. Semua informasi dan lingkungan sekitar bersifat samar-

samar atau ambigu pada beberapa tingkatan, dan kegiatan berorganisasi dirancang 

untuk mengurai kurangnya ketidakpastian ini. Tidak semua interaksi sama pentingnya 

dalam mengurangi ketidakpastian, tetapi setiap usaha berkontribusi. tingkat 

 
14Irene Silviana, Kounikasi dan Organisasi, 

https://books.google.co.id/books?id=4DTeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Komunikasi+organ

isasi&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjCwtbsiZ75AhXVDLcAHSjOBa0Q6wF6BAgMEAU#v=onepage

&q=Komunikasi%20organisasi&f=false, h. 97-98. 
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equivocality yang dialami akan berbeda dalam setiap situasi, tetapi seringkali cukup 

besar, dan untuk menguranginya akan memerlukan implikasi organisasi yang besar.15 

1. Bentuk-bentuk Komunikasi Organisasi 

Organisasi dapat dengan mudah menilai kegunaan komunikasi formal sebagai 

fungsi manajemen jika mampu memahami relevansi pernyataan misi dan visi, 

pernyataan tujuan, rencana implementasi, dan saluran yang digunakan dalam 

menyebarkannya. Dalam sebuah organisasi memiliki tantangan tersendiri dalam 

menentukan apa yang harus dikomunikasikan, kapan melakukan komunikasi, siapa 

yang melakukan komunikasi dan yang terpenting adalah saluran mana yang nyaman 

untuk komunikasi. Efektivitas komunikasi sampai batas tertentu ditentukan oleh 

pengguna jaringan organisasi dan metode pemilihan. Penyaluran informasi dari satu 

orang ke orang lain dalam sebuah organisasi tergantung pada saluran yang saling 

berhubungan yang disebut sebagai jaringan. 

Penyampaian informasi dalam sebuah perusahaan dapat dilakukan secara 

langsung kepada bahawahannya. Namun beberapa perusahaan besar yang memiliki 

anggota mencapai ratusan atau bahkan ribuan karyawan, maka menyampaikan 

informasi kepada bawahan menjadi pekerjaan yang cukup rumit. Berikut akan 

dijelaskan  mengenai bentuk arah komunikasi di antaranya sebagai berikut:16  

a. Komunikasi dari atas ke bawah (top down atau downword comunication) 

Ialah komunikasi yang berasal dari manajer tingkat atas kepada bawahannya. 

Fungsi dari komunikasi ini adalah supaya para top manajer lebih mudah dalam 

 
15Stephen W. Littlejohn, Teori Komunikasi Theories of Human Communication, 

Diterjemahkan oleh Mohammad Yusuf Hamdan, Edisi 9, (Jakartan:Selemba Humanika, 2019), h. 364-

365 
16 Robert Tua Siregar, Dkk. Komunikasi Organisasi, (Bandung:Widina Bhakti Persada 

Bandung,2021),h.6, (diakses 04 Oktober 2022) 
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memberi komando dan arahan kepada para bawahan. Tujuan manajer yang 

menggunakan jalur komunikasi ini yaitu mengarahkan, mengkoordinasikan, 

memotivasi, memimpin dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di bawah. 

Komunikasi ini dapat dilakukan melalui lisan ataupun tertulis. Secara lisan 

komunikasi berupa percakapan yang biasa, wawancara resmi antara supervisor dan 

bawahan, atau dalam bentuk pertemuan yang berkelompok. Secara tulisan 

komunikasi berupa memo, kotak informasi, papan pengumuman, buku petunjuk 

karyawan serta buletin. Komunikasi dari atas ke bawah memiliki tiga tujuan pokok, 

yaitu: 

1) Memberikan arahan atau perintah kerja 

2) Memberikan informasi mengenai suatu pekerjaan yang harus dilakukan. 

3) Memberikan umpan balik mengenai pelaksanaan kerja  karyawan. 

4) Menyampaikan informasi mengenai aspek ideologi dalam membantu 

organisasi menanamkan pengertian mengenai tujuan yang dicapai organisasi. 

Salah satu kelemahan dari bentuk komunikasi ini yaitu kemungkinan terjadi 

penyaringan ataupun sensor informasi penting yang ditunjukan ke bawah. Dengan 

kata lain, informasi yang diterima para bawahan tidak selengkap aslinya. 

b. Komunikasi dari Bawah ke Atas  (bottom up atau upward communication) 

 Dalam kelompok atau organisasi komunikasi ini digunakan untuk 

memberikan umpan balik atas, menginformasikan mereka mengenai kemajuan 

sasaran, dan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi. Komunikasi ke atas 

menyebabkan para manajer menyadari perasaan para karyawan terhadap 

pekerjaannya, rekan sekerjanya, dan organisasi secara umum. Manajer juga 

mengendalikan komunikasi ke atas untuk memperoleh gagasan mengenai cara 
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memperbaiki kondisi. Bentuk komunikasi keatas bisa berupa laporan kinerja, kotak 

saran, survei, sikap karyawan, prosedur keluhan, diskusi atasan bawahan, dan 

pertemuan keluhan informal dimana para karyawan mempunyai kesempatan untuk 

mengidentifikasi dan membahas masalah dengan atasan meraka.17 

Pesan yang muncul dari low manajemen ke tingkat yang lebih tinggi. 

Komunikasi ini digunakan apabila mengajukan saran atau ide, kendala, laporan, dan 

lainnya. Komunikasi dari bawah ke atas mempunyai beberapa kekurangan, 

dikarenakan resiko terjadi disinformasi atau informasi yang disampaikan belum tentu 

kebenarannya, sehingga dapat menimbulkan salah langkah atau pengambilan 

keputusan yang kurang tepat. Adanya kemungkinan bawahan hanya menyampaikan 

informasi (laporan) yang baik-baik saja. Sementara informasi yang memiliki kesan 

negatif cenderung tidak tersampaikan oleh bawahan. Hal ini dikarenakan bawahan 

menganggap jika melaporkan yang baik, posisi mereka akan aman. 

c. Komunikasi Horizontal ( horizontal communication) 

Yaitu komunikasi yang terjadi antarpribadi atau organisasi. Komunikasi ini 

umumnya dilakukan guna pengambilan tindakan oleh para manajer. Komunikasi ini 

bersifat koordinatif dan dapat mengkoordinasikan peran antara divisi dalam suatu 

organisasi. Oleh karena itu antar divisi dalam perusahaan saling berbagi pesan untuk 

mencapai satu pencapaian dalam perusahaan tersebut.   

d. Komunikasi Diagonal 

Bentuk komunikasi ini agak lain dari beberapa komunikasi sebelumnya. 

Komunikasi diagonal melibatkan komunikasi antara dua tingkat (level) organisasi 

 
17Nana Triapnita Nainggolan, Dkk, Komunikasi Organisasi: teori, Inovasi dan Etika, 

(Yayasan Kita Menulis, 2021),h. 9, https://www.researchgate.net/profile/Iskandar-Kahar-

Kato/publication/350955168_Komunikasi_Organisasi_Teori_Inovasi_dan_Etika/links/607bd00f907dc

f667ba84c80/Komunikasi-Organisasi-Teori-Inovasi-dan-Etika.pdf ,( diakses 5 Oktober 2022). 
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yang berbeda. Contohnya adalah komunikasi formal dan resmi antara manajer 

pemasaran dengan bagian pabrik, antara manajer produksi dengan bagian promosi, 

antara manajer produksi dengan bagian akuntansi, dan antara manajer keuangan 

dengan bagian penelitian. 

Bentuk komunikasi diagonal ini menyimpang dari bentuk komunikasi 

tradisional yang ada. Komunikasi lateral maupun komunikasi diagonal lebih banyak 

diterapkan dalam suatu organisasi yang berskala besar menurut suatu studi penelitian. 

Terdapat saling ketergantungan diantara bagian-bagian atau devisi-devisi yang ada 

dalam organisasi tersebut.  

Kelebihan dari komunikasi diagonal ini yaitu penyebaran informasi dapat 

menjadi lebih cepat daripada komunikasi yang tradisional serta memungkinkan 

individu dari berbagai bagian atau departemen ikut membantu dalam menyelesaikan 

masalah dalam organisasi. Komunikasi diagonal juga memiliki kelemahan yaitu 

mengganggu jalur komunikasi yang rutin dan dan telah berjalan normal. Komunikasi 

diagonal dalam suatu organisasi yang berskala besar sulit untuk dikendalikan secara 

efektif. 

Weick dan Taylor menganggap pola-pola komunikasi akan berkembang 

seiring waktu dalam sebuah organisasi. Salah satu cara untuk melihat susunan 

organisasi adalah dengan menguji pola-pola interaksi ini untuk melihat siapa yang 

berkomunikasi dengan siapa. Karena tidak ada seorang pun yang berkomunikasi 

dengan sama dengan semua anggota organisasi, kita hanya dapat melihat kelompok-

kelompok hubungan komunikasi yang saling terhubung untuk membentuk 

keseluruhan organisasi.18    

 
18 Stephen W. Littlejohn, Teori Komunikasi Theories of Human Communication, 

Diterjemahkan oleh Mohammad Yusuf Hamdan, Edisi 9, h. 371 
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2. Fungsi Komunikasi dalam Organisasi 

Komunikasi berguna sebagai pengendali sikap anggota dengan beberapa cara. 

Organisasi memiliki hierarki kekuasaan serta acuan formal yang harus dilakukan para 

anggota. Bila sekumpulan karyawan mempengaruhi karyawan lain agar lalai dalam 

ketentuan organisasi dengan bekerja sangat giat, orang-orang tersebut secara informal 

mengendalikan perilaku orang lain. Lalu komunikasi memberi dorongan melalui cara 

menyampaikan kepada para anggota apa yang mesti dilakukan, bagai mana hasil 

mereka dalam melakukan pekerjaanya, dan apa yang harus dilakukan agar kinerja 

dapat lebih baik sehingga sesuai standar organisasi. Sebagai alat melakukan ekspresi 

secara emosional komunikasi yang ada pada organisasi tersebut adalah mekanisme 

dasar dimana para anggota saling berbagi perasaan kesal dan senang dalam 

menjalankan kegiatan di organisasi tersebut.19    

Fungsi komunikasi dalam organisasi Menurut Sendjaja, organisasi baik yang 

berorientasi untuk mencari keuntungan (profit) maupun nirlaba (non-profit), memiliki 

empat fungsi organisasi, yaitu fungsi normatif, regulatif, persuasif, dan integratif, 

keempat fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut:20 

a. Fungsi Informatif, organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem proses 

informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat 

memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi 

yang didapat memungkinkan setiap organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya 

secara lebih pasti. Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang 

mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi.  Orang-orang dalam 

 
19 Robert Tua Siregar, Dkk. Komunikasi Organisasi,h. 3. 
20 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus, Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat, (Jakarta:Kencana Prenadamedia, cet.1, 2006), h.277-280 



27 
 

tatanan manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan 

organisasi, mengatasi konflik yang terjadi didalam organisasi. 

b. Fungsi Regulasi, fungsi regulasi berkaitan dengan peraturan-peraturan yang 

berlaku dalam suatu organisasi ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi 

regulasi ini pertama, atasan atau orang-orang yang berada dalam tatanan 

manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk memberikan instruksi 

dan mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Kedua, berkaitan dengan 

pesan atau massage, pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. 

Artinya, bawahan membutuhkan kepastian aturan tentang pekerjaan yang boleh 

untuk dilaksanakan. 

c. Fungsi Persuasi, dalam mengatur organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak 

akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan adanya kenyataan ini, 

maka banyak pimpinan yang lebih suka memersuasi bawahannya dari pada 

memberi perintah. 

d. Fungsi Integratif, setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran 

memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. 

Ada dua saluran komunikasi formal, seperti penerbitan khusus dalam organisasi 

tersebut ( news later, bulletin ) dan laporan kemajuan organisasi. Juga saluran 

komunikasi informal, seperti perbincangan antar pribadi selama masa intirahat 

kerja, pertandingan olahraga atau kegiatan darmawisata. 

e. Fungsi Pengawasan dan motivasi, organisasi umumnya mempunyai struktur dan 

perintah. Komunikasi membantu karyawan tentang bagaimana dan apa yang 

seharusnya mereka lakukan guna bekerja sesuai standar kerja yang telah 

ditentukan. Selain itu fungsi komunikasi sebagai motivasi ialah dengan 
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menyampaikan informasi yang jelas dan bagaimana prestasi serta pencapaian 

anggota organisasi, serta bagaimana cara memotivasi anggota organisasi supaya 

mempunyai kemauan melaksanakan tugasnya dengan baik.21 

Saat manusia berkomunikasi untuk mengurangi ketidakpastian, mereka 

menjalankan sebuah rangkaian siklus perilaku atau kebiasaan yang memungkinkan 

kelompok menjelaskan segala sesuatunya. Jadi, misalnya anda menyusun rangkain 

pertemuan untuk membahas masalah keamanan dan memutuskan bagaimana 

mengatasinya. Siklus perilaku, seperti pertemuan keamanan ini, merupakan bagian 

dari semua aspek dalam berorganisasi pembuatan, pemilihan, penyimpanan, dan 

pilihan. Dalam sebuah siklus perilaku, tindakan anggota diatur oleh aturan tindakan, 

yang menuntun pilihan kebiasaan yang digunakan untuk menyelesaikan proses yang 

sedang dijalankan (pembuatan, pemilihan, atau penyimpanan).22 

Mengikut Weick, James Taylor dan koleganya memandang berorganisasi 

sebagai sebuah proses interaksi, tetapi mereka memperluas gagasan ini dalam cara 

yang berbeda. Taylor memulai pemikirannya dengan gagasan bahwa kegiatan 

berorganisasi terjadi ketika dua orang berinteraksi seputar fokus masalah tertentu, ia 

menyebutkan proses ini dengan co-orientasi, gagasan bahwa dua23 orang yang 

berorientasi pada sebuah objek umum (topik, isu, keprihatinan, situasi, gagasan, 

tujuan, orang lain, kelompok dan sebagainya.ketika berorientasi bersama pada suatu 

 
21 Robert Tua Siregar, Dkk. Komunikasi Organisasi,h. 3.4 
22 Stephen W. Littlejohn, Teori Komunikasi Theories of Human Communication, 

Diterjemahkan oleh Mohammad Yusuf Hamdan, Edisi 9,h. 367 
23 Stephen W. Littlejohn, Teori Komunikasi Theories of Human Communication, 

Diterjemahkan oleh Mohammad Yusuf Hamdan, Edisi 9,, h. 367-368 
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masalah, para pelaku komunikasi mencoba untuk membicarakan makna yang sesuai 

terhadap obyek tersebut.24 

3. Hambatan-Hambatan dalam Komunikasi Organisasi 

Dalam berorganisasi komunikasi menjadi bagian yang terpenting sehingga 

akan menciptakan aktifitas yang terorganisir. Kemampuan komunikator dan media 

yang digunakan sangat menunjang dalam keberlangsungan komunikasi, namun 

konflik dalam sebuah organisasi kemungkinan selalu ada dan tidak dapat dihindari 

karena setiap anggota akan mengalami perbedaan persepsi, pendapat yang berbeda 

sampai pada perbedaan kepentingan. Konflik dapat menyebabkan hubungan antara 

pimpinan dengan anggota organisasi  akan merenggang, sehingga akan berpengaruh 

pada penurunan motivasi kerja dan produktivitas kerja karyawan.25 

Faktor yang menyebabkan konflik berasal dari faktor individu, faktor relasi, 

dan faktor budaya. Konflik tidak muncul seketika dan langsung menjadi besar, tetapi 

konflik berkembang secara bertahap. Jika konflik terindikasi sejak awal, maka harus 

segera dicarikan cara penyelesaian sejak dini, sehingga dapat lebih mudah dalam 

menangani konflik. Proses penanganan konflik dalam organisasi dimulai dengan 

mengindentifikasi di tingkat atau level mana yang terjadi konflik. Konflik dapat 

terjadi pada sesama individu anggota organisasi, bisa juga terjadi antar satu organisasi 

dengan organisasi lainnya. 26 

Muliani dkk menyatakan konflik dalam organisasi dapat terjadi disebabkan 

oleh dua faktor yaitu faktor sumber daya manusia dan faktor organisasi, dari sumber 

daya manusia bisa disebabkan oleh gaya kepemimpinan, karyawan yang 

 
24 Stephen W. Littlejohn, Teori Komunikasi Theories of Human Communication, 

Diterjemahkan oleh Mohammad Yusuf Hamdan, Edisi 9,, h. 367 
25 Nana Triapnita Naingolan, DKK, Konsep Dasar Komunikasi Organisasi, h.99 
26 Nana Triapnita Naingolan, DKK, Konsep Dasar Komunikasi Organisasi, h.100 
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mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku, sifat manusia yang egois, fanatik, 

emosional dan otoriter. Sedangkan dari faktor organisasi atau perusahaan, konflik di 

timbulkan oleh persaingan dalam menggunakan sumber daya yang ada, perbedaan 

tujuan dengan devisi-devisi yang ada, pembagian tugas, perbedaan nilai dan persepsi, 

peraturan yang tidak jelas, masalah status, dan hambatan komunikasi.27 

Robbins menyatakan penyebab terjadinya konflik yaitu komunikasi yang 

buruk akan dapat menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat 

selain itu struktur yang mencakup ukuran, derajat spesialisasi yang diberikan kepada 

anggota kelompok, gaya kepemimpinan, sistem imbalan, dan derajat ketergantungan 

antar kelompok. Penyebab yang terakhir menurut pendapat Robbins ialah variaberl 

pribadi yaitu meliputi sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik 

kepribadian yang dimiliki antara individu.28 

Hambatan-hambatan dalam berkomunikasi dapat menyebabkan konflik dalam 

organisasi karena komunikasi yang tidak efektif pada dasarnya diri dan lingkungan 

sekitar. Hambatan tersebut seringkali terjadi saat melakukan komunikasi, sehingga 

sebagai komunikator dan komunikan harus bisa memahami dan meminimalisir risiko 

yang mungkin akan terjadi agar tetap menghasilkan komunikasi yang efektif. 

Menurut Tommy menyatakan ada beberapa hambatan komunikasi organisasi, yaitu:29 

a. Hambatan Semantik, ialah hambatan yang terjadi karena proses penyampaian ide 

atau pengertian tidak efektif. Kata-kata yang digunakan sering mengalami 

pertukaran makna dan pengertian dari pembicara kepada audiens, sehingga 

dalam proses penafsiran terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman. 

 
27 Nana Triapnita Naingolan, DKK, Konsep Dasar Komunikasi Organisasi, h.101 
28 Nana Triapnita Naingolan, DKK, Konsep Dasar Komunikasi Organisasi, h.102 
29  Nana Triapnita Naingolan, DKK, Konsep Dasar Komunikasi Organisasi, h.107-108 
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b. Hambatan Manusiawi, yaitu hambatan yang ditimbulkan karena pengaruh 

psikologis dalam organisasi sehingga dapat mempengaruhi suasana kerja 

karyawan dan efektivitas komunikasi organisasi. Selain hambatan psikologis 

hambatan lainnya yang bersifat manusiawi berasal dari perbedaan individu 

manusia, seperti perbedaan umur, keterampilan mendengar, persepsi, keadaan 

emosi. 

c. Hambatan Ekologis,  yaitu faktor lingkungan seperti kebisingan suara orang yang 

lalu lalang, suara kendaraan yang ramai, atau lingkungan yang tidak kondusif 

lainnya. 

d. Hambatan Teknis, yaitu jenis hambatan yang terjadi karena media atau platform 

yang digunakan dalam berkomunikasi. 

e. Hambatan Sosio Antro Psiklogis, yaitu terjadi pada sisi komunikan atau 

penerima informasi terbentuk dalam keadaan yang situasional. Atrinya, 

pembicara atau komunikator benar-benar paham dengan situasi saat komunikasi 

berlangsung, karena, situasi sangat berpengaruh terhadap proses komunikasi 

yang berefek langsung terhadap komunikasi organisasi. 

Sedangkan beberapa teori utama tentang penyebab konflik dalam organisasi 

antara lain teori kebutuhan manusia, menganggap konflik disebabkan oleh kebutuhan 

dasar manusia yang tidak terpenuhi atau terhalangi. Hal yang sering menjadi inti 

pembicaraan adalah identitas, pengakuan, partisipasi, otonomi dan keamanan. Teori 

selanjutnya yaitu teori identitas, teori ini mengatakan konflik terjadi disebabkan oleh 

identitas yang terancam. Teori hubungan masyarakat, disebabkan oleh polarisasi yang 
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terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda 

dalam suatu masyarakat.30 

Selanjutnya teori kesalahpahaman antar budaya, teori ini beranggapan  konflik 

yang terjadi disebabkan karena ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara 

berbagai budaya yang berbeda. Teori transformasi konflik, konflik disebabkan 

ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan 

ekonomi. Teori yang terakhir yaitu negosiasi prinsip yaitu konflik yang disebabkan 

oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan perspektif tentang konflik oleh 

pihak-pihak yang berkonflik.31    

4. Faktor-faktor pendukung Komunikasi 

Terlepas dari hambatan yang terjadi terdapat pula beberapa faktor pendukung 

komunikasi yang memudahkan dalam proses melakukan negosiasi penyusunan 

program pembangunan desa. Sehingga dapat memperbesar peluang kesepahaman dan 

kesepakatan komunikasi. Menurut  MC. Crosky Larson dan Knapp, komunikasi yang 

efektif dapat dicapai dengan mengusahakan ketepatan  (accuracy) yang paling tinggi 

derajatnya antara komunikator dan komunikan dalam proses komunikasi yang efektif 

jika komunikator dan komunikan memiliki persamaan dalam pengertian, sikap dan 

bahasa yaitu di antaranya:32 

a. Intonasi yang baik  hal ini disebabkan karena orang akan lebih mudah menerima 

komunikasi yang dilakukan dengan tempo dan intonasi yang lebih pelan. 

 
30Eko Sudarmanto, DKK, Manajemen Konflik, (Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 6, 

https;//books.google.co.id, (diakses 10 November 2022).  
31 Eko Sudarmanto, DKK, Manajemen Konflik, h. 7. 
32Ristianto Dwi Roy, Strategi Manajemen Radio dalam Meningkatkan Kinerja Penyiar, 

Skripsi,(Universitas Muhammadiyah Malang, 2018),h.28-30 http://eprints.umm.ac.id/, (diakses 9 

januari 2022.) 

http://eprints.umm.ac.id/
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b. Kesamaan bahasa ialah menjadi faktor penunjang karena adanya kesamaan 

dalam bahasa yang dikuasai akan melancarkan proses komunikasi.   

c. Kesamaan pengetahuan terutama tentang topik yang sedang dibicarakan. Selain 

itu tingkat pengetahuan yang tinggi akan lebih mudah memilih diksi yang tepat 

untuk menyampaikan informasi baik secara verbal maupun non verbal 

d. Empati dapat membantu proses negosiasi dikarenakan mereka yang terlibat bisa 

saling memahami dan menyesuaikan diri dengan lawan bicara sehingga dapat 

mengurangi tingkat kesenjangan. 

B. Negosiasi 

Istilah negosiasi secara etimologi berasal dari bahasa inggris to negotiating 

yang berarti merundingkan atau membicarakan tentang kemungkinan suatu kondisi 

dan menawar. Kata negosiasi memiliki kata turunan negotiation yang berarti  

menunjukan suatu proses atau aktivitas yang merundingkan dan membicarakan 

sesuatu untuk mendapatkan kesepakatan. Turunan kata lainnya dari negosiasi adalah 

negoteable yang artinya dapat di rundingkan, dapat dibicarakan atau dapat ditawar. 

Sebagaimana kita sering mendengar negosiasi diartikan sebagai proses yang 

melibatkan upaya seseorang untuk merubah atau tidak merubah sikap dan perilaku 

orang lain. Sedangkan pengertian yang lebih terinci menunjukkan bahwa negosiasi 

merupakan proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal 

balik dari beberapa pihak dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingan-kepentingan 

yang berbeda satu sama lain. 

Philip Kotler berpandangan bahwa negosiasi memiliki karakteristik 

melibatkan dua orang atau lebih yang mempunyai perbedaan kepentingan dalam 

suatu masalah, pihak-pihak tersebut bergabung bersama sementara waktu dalam 
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hubungan khusus yang bersifat sukarela kegiatan tersebut menyangkut pembagian 

atau pertukaran satu sumber daya atau lebih, meliputi presentasi usulan dan 

permintaan dari satu pihak yang akan dievaluasi oleh pihak lain. Kemudian pihak 

lainnya memberikan usulan balasan sehingga pada akhirnya tercapai kesepakatan 

bersama.33    

Dalam proses negosiasi melibatkan pihak-pihak yang memiliki latar belakang 

berbeda dalam hal wawasan, cara berpikir, corak perasaan, sikap dan pola perilaku, 

serta kepentingan dan nilai-nilai yang dianut. Pada hakikatnya negosiasi perlu dilihat 

dari konteks antar budaya dari pihak yang melakukan negosiasi, dalam artian perlu 

komunikasi lisan, kesedian untuk memahami latar belakang, pola pemikiran, dan 

karakteristik masing-masing, serta kemudian berusaha untuk saling menyesuaikan 

diri.  

Negosiasi terjadi apabila diantara pihak-pihak yang secara terbuka bersedia 

mengemukakan gagasan-gagasannya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa masing-

masing pihak yang melakukan negosiasi memiliki Hidden Agenda. Yang dimaksud 

dengan Hidden Agenda adalah gagasan tersembunyi atau niat terselubung yang 

diungkapkan secara eksplisit dalam negosiasi akan tetapi merupakan hal yang 

sesungguhnya ingin dicapai oleh pihak yang bersangkutan. Adanya hidden agenda 

pada umumnya dapat dikenali kerana sifatnya yang menghambat proses negosiasi, 

sehingga proses kearah kesepakatan sangat sulit atau bahkan hampir tidak pernah 

tercapai. Bila diduga bahwa proses negosiasi terhambat kerana adanya hiden agenda 

dari salah satu maupun kedua belah pihak, lobying dapat dipilih untuk menggali 

 
33 Restian Ningrum, Seni Negosiasi : Intisari Ilmu 

Negosiasi.https://www.google.co.id/books/edition/Seni_Negosiasi/nE5LEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1

&dq=negosiasi&printsec=frontcover ( diakses 9 Desember 2022),h.3. 

https://www.google.co.id/books/edition/Seni_Negosiasi/nE5LEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=negosiasi&printsec=frontcover
https://www.google.co.id/books/edition/Seni_Negosiasi/nE5LEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=negosiasi&printsec=frontcover


35 
 

hiden agenda yang ada sehingga proses negosiasi dapat dimulai kembali dari 

gagasan-gagasan yang lebih terbuka.34  

Adapun jenis-jenis negosiasi secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga jenis 

yaitu negosiasi berdasarkan situasi yang mencakup negosiasi formal dan informal, 

negosiasi berdasarkan jumlah negosiator yang mencakup negosiasi dengan pihak 

ketiga dan negosiasi tanpa pihak ketiga, terakhir negosiasi berdasarkan untung rugi 

yang mencakup negosiasi kolaborasi, dominasi, akomodasi dan menghindari konflik. 

Yang akan di uraikan sebagai berikut:35 

1. Negosiasi Formal 

Negosiasi formal adalah kegiatan negosiasi yang negosiatornya mewakili 

institusi formal (negara) atau biasanya terjadi dalam sebuah organisasi sehingga hasil 

kesepakatan negosiasi ini mengikat secara formal juga. Ciri-ciri dari negosiasi formal 

yaitu adanya sebuah perjanjian atau hitam di atas putih yang disahkan secara hukum. 

Jadi negosiasi ini dilakukan di depan orang-orang yang memiliki kekuatan hukum. 

Negosiasi ini bersifat permanen sehingga orang-orang di dalamnya yang membuat 

kesepakatan tidak bisa terhindar ketika menjalani kesepakatan. 

2. Negosiasi Informal  

Berbanding terbalik dengan negosiasi formal yang harus diselesaikan dengan 

jalur hukum, negosiasi tidak formal dapat diselesaikan dimana saja dan kapan saja, 

dilakukan tanpa mengenal waktu dan tempat serta dengan siapa saja. Misalnya 

negosiasi yang terjadi di lingkungan keluarga antara anak dan ayah, negosiasi ini 

tidak membutuhkan suatu perjanjian khusus ataupun melibatkan hukum. Negosiasi 

 
34 Erman Anom, Komunikasi Dalam Negosiasi Bisnis, Jurnal, (Komunikologi Vol. 1 No. 2, 

2004),h. 76-79 
35 Amelia Setiawan, Dkk., Pengantar Perilaku Organisasi: Pendekatan Teoriti dan Praktis, 

(Bandung:Media Sains Indonesia, 2022), h. 183-184. 
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ini biasanya terjadi hanya dengan mengobrol. Selain itu juga bisa dilakukan ketika 

terjadi masalah lalu anda  bertemu dengan orang yang kompeten lalu melakukan 

negosiasi untuk masalah yang terjadi. 

3. Negosiasi dengan pihak penengah  

Negosiasi dengan pihak penengah, negosiasi yang dilakukan dua atau lebih 

negosiator ini melibatkan pihak penengah yang harus netral sebagai mediator untuk 

mendapatkan kesepakatan yang adil. Jadi dalam negosiasi ini terdapat minimal tiga 

orang,  Negosiator akan saling memberikan argumentasi. Pihak penengah bertugas 

untuk dapat memberikan kesimpulan dan  keputusan akhir dalam negosiasi tersebut.  

4. Negosiasi  tanpa pihak penengah 

Dengan kata lain jenis negosiasi ini hanya dilakukan oleh negosiator dan 

kesepakatan yang diperoleh dari negosiasi ini ditentukan oleh pihak-pihak yang 

bernegosiasi. Jenis negosiasi ini adalah negosiasi yang banyak dilakukan oleh orang-

orang jaman sekarang. Sehingga keputusan akhir benar-benar diputuskan oleh pihak-

pihak yang bersangkutan saja murni sesuai keinginan masing-masing. 

5. Negosiasi Kolaborasi (win-win) 

Negosiasi ini menerapkan gaya kolaboratif yang akan menciptakan kondisi 

yang terbuka dan jujur sehingga dapat memahami keprihatinan dan kepentingan 

pihak lain untuk menemukan solusi kreatif untuk saling memuaskan kedua belah 

pihak. Dalam negosiasi kolaborasi para negosiator akan berupaya menggabungkan 

kepentingan masing-masing untuk mecapai kesepakatan. 

6. Negosiasi Dominasi (Win-Lose) 

Dalam negosiasi ini negosiator mendapatkan keuntungan yang lebih besar 

dari kesepakatan yang dicapai sementra itu pihak lawan mendapatkan keuntungan 
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yang lebih kecil. Artinya dalam negosiasi ini hanya dimenangkan oleh satu pihak 

saja. Jika hasil akhirnya ini, maka anda akan sangat diutungkan sedangkan pihak 

lawan akan merasa dirugikan. Namun bukan berarti pihak lawan menjadi rugi, hanya  

saja tidak mendapatkan keuntungan besar seperti yang anda dapat 

7. Negosiasi Akomodasi (Lose-Win) 

Dalam negosiasi akomodasi ini negosiator akan mendapatkan keuntungan 

yang sedikit bahkan kerugian. Sementara itu pihak lawan negosiasi akan 

mendapatkan keuntungan sangat besar. Kerugian ini disebabkan kegagalan negosiator 

dalam bernegosiasi sehingga tidak memperoleh keuntungan.  Sama halnya dengan 

negosiasi dominasi, negosiasi jenis ini juga hanya di menangkan oleh satu pihak saja. 

8. Negosiasi Menghindari Konflik (lose lose) 

Negosiasi ini merupakan strategi yang merugikan kedua belah pihak dimana 

keduanya merupakan pihak yang kalah, karena perundingan cenderung akan 

menghindari konflik yang muncul akibatnya kedua pihak tidak dapat menyelesaikan 

masalah. Hal itu terjadi karena masing-masing pihak merasa kesepakatan yang 

didapat masih sama-sama tidak menguntungkan dan tidak mampu membawa 

keuntungan. 

 Negosiasi dilakukan tidak hanya sebagai media saja tetapi banyak tujuan dari 

dilakukannya negosiasi, tetapi ada beberapa tujuan yang paling penting dalam 

melakukan negosisi yaitu:36 

1. Mencapai kesepakatan bersama 

 
36Winda Kurniasih, “Pengertian Negosiasi, Tujuan, Tahap dan Jenis-Jenisnya”, 

gramedia.com, https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/negosiasi/amp/, (diakses 

10 Desember 2022). 

https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/negosiasi/amp/
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Tujuan pertama dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama. 

Dalam prosesnya negosiasi perlu mengutarakan pendapat masing-masing dan 

masing-masing pihak yang terlibat dalam negosiasi harus saling terbuka sehingga 

kesepakatan bersama dapat dicapai secara maksimal. Selain itu, Pihak-pihak yang 

terlibat harus merasa saling membutuhkan meskipun dalam pencapaian kesepakatan 

dapat menimbulkan konflik-konflik akan tetapi, jika kesepakatan tersebut sudah 

menjadi keputusan bersama maka semua pihak harus melaksanakannya. 

Untuk mencapai semua tujuan dari kegiatan negosiasi tersebut pihak-pihak 

yang terlibat harus ikut mempelajari semua kemungkinan dari masalah atau 

persengketaan yang muncul. kemudian Mempelajari keinginan pihak lain dan ketika 

sudah mencapai tujuan bersama maka hal yang perlu dilakukan adalah menjaga 

kepercayaan supaya kesepakatan berjalan dengan lancar setelah negosiasi 

diselesaikan.37 

2. Mengurangi Konflik dan Perbedaan 

Di dalam sebuah proses negosiasi pasti akan ada konflik dan perbedaan, hal 

tersebut lumrah terjadi karena negosiasi adalah upaya dalam menyelesaikan konflik 

dan perbedaan. Mengurangi konflik dan perbedaan salah satu tujuan negosiasi, 

sebelum negosiasi dilakukan pihk yang terlibat dalam negosiasi harus saling 

memahami keinginan serta permasalahan yang ingin dicapai pihak lain. Selain itu 

memberikan kepercayaan dapat meredam konflik dan perbedaan, hindari penggunaan 

kalimat atau pembicaraan basa basi didalam negosiasi artinya mengatakan ecara 

langsung apa saja keinginan sehingga tidak menghalangi mencapainya kesepakatan. 

 
37Winda Kurniasih, “Pengertian Negosiasi, Tujuan, Tahap dan Jenis-Jenisnya”, 

gramedia.com, https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/negosiasi/amp/, (diakses 

10 Desember 2022). 

https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/negosiasi/amp/


39 
 

Jika terdapat perbedaan dan konflik semua pihak harus tetap menjaga norma 

kesopanan dan saling memberikan solusi satu sama lain. 

3. Saling Menguntungkan Berbagai Pihak 

Selain poin mencapai kesepakatan dan mengurangi konflik dan perbedaan tujuan lain 

dari negosiasi yang tidak kalah pentingnya yaitu saling menguntungkan berbagai 

pihak. Saling menguntungkan hanya akan didapatkan ketika negosiasi berada pada 

titik menemukan win win solution. Untuk mencapainya kesepakatan bersama dan 

semua perbedaan harus berada dalam genggaman.     

 Dalam melakukan negosiasi terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui 

ketika melakukan negosiasi yaitu yang petama, perencanaan dan persiapan. Proses 

dalam pengumpulan data akan sangat dibutuhkan tujuannya adalah untuk mendukung 

posisi kita dalam bernegosiasi. Ketika menyampaikan sebuah argumen dalam 

mendukung posisi harus dilakukan dengan bijak dan perlu perhitungan. Yang kedua, 

menentukan aturan, pada proses ini seseorang harus menetukan garis besar aturan 

tujuannya adalah untuk menentukan apa yang akan dinegosiasikan.38 

 Yang ketiga penjelasan. Pada tahap ini masing-masing pihak harus saling 

mengutarakan apa yang diinginkan, masing-masing pihak dapat memberikan sebuah 

dokumentasi atau pemaparan secara jelas. Hal tersebut dibutuhkan untuk mendukung 

masing-masing pihak. Keempat tawar menawar dan penyelesaian masalah, pada tahap 

ini semua pihak akan mencarikan solusi terhadap masalah dan semua pihak 

diharapkan untuk saling fokus terhadap masalah dan kepentingannya. Kelima penutup 

dan implementasi, tahap ini adalah bagian terakhir dalam melakukan negosiasi. 

 
38 Winda Kurniasih, “Pengertian Negosiasi, Tujuan, Tahap dan Jenis-Jenisnya”, 

gramedia.com, https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/negosiasi/amp/, (diakses 

10 Desember 2022). 

https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/negosiasi/amp/
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Segala permasalahan akan diputuskan secara bersama-sama namun sebelum itu, ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu dokumen yang sudah disepakati, meneliti 

kembali semua poin utama untuk menghindari kesalahpahaman, menguraikan dengan 

jelas semua ketetapan dan membuat secara tertulis masing-masing pihak kemudian 

menandatangani untuk kesepakatan yang sudah dirundingkan.39    

C. Penyusunan Program Pembangunan Desa 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tertulis bahwa 

pembentukan pemerintahan ialah untuk menciptakan kesejahteraan umum. Salah satu 

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui pembangunan desa. 

Desa merupakan bagian terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, oleh 

karena itu pada konteks kekinian desa dijadikan sebagai objek dari pembangunan itu 

sendiri yang tujuannya adalah terciptanya pemerataan pembangunan di seluruh 

wilayah kesatuan Republik Indonesia, desa juga diibaratkan sebagai daerah otonom, 

sehingga desa diberikan kewenangan untuk menyusunan peraturan-peraturan desa, 

yang dapat dijadikan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam 

melaksanakan roda pemerintahan di desa.40 

Pembangunan sendiri dimaknai sebagai perubahan sosial yang dikehendaki. 

Hasil akhir dari perubahan tersebut dimaknai sebagai visi pembangunan desa atau 

bisa juga disebut sebagai model atau dampak dari pembangunan. Pada tingkat global 

arah pembangunan desa mengalami perubahan, yaitu dari pemusatan sektor menuju 

pemusatan kewilayahan. Pada awalnya sektor yang dominan dalam pembangunan 

 
39 Winda Kurniasih, “Pengertian Negosiasi, Tujuan, Tahap dan Jenis-Jenisnya”, 

gramedia.com, https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/negosiasi/amp/, (diakses 

10 Desember 2022). 
40Syahbudin, Dkk, Model Harmonisasi Hububungan Wewenang Antara Kepala Desa Dengan 

Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa, Jurnal ,(Kendari:HOLREV, vol. 

2, 2018),h.3. http;//ojs.uho.ac.id/indeks.php/holrev/, (diakses 11 Desember 2022 

https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/negosiasi/amp/
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desa ialah pertanian akan tetapi mengalami perluasan sektor-sektor mencakup 

perindustrian dan jasa, perekonomian, politik, keamanan, lingkungan, sumber daya 

alam dan sebagainya. Beragam sektor tersebut perlu dikordinasikan untuk 

menyukseskan pembangunan desa. Dalam konteks pengembangan indikator 

kemandirian desa, maka seharusnya mencakup berbagai aspek kewilayahan 

tersebut.41 Tahap pembanguna desa meliputi perencanaan dan pengawasan, dengan 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, gotongroyong, guna mewujudkan 

perdamaian dan keadilan sosial. 

Lahirnya Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014 disambut dengan baik oleh 

seluruh kalangan  baik aparatur pemerintahan maupun masyarakat. Desa yang 

sebelumnya tidak punya banyak dana, sekarang berlimpah dana.42hadirnya UU ini 

telah mengubah dan mendorong masyarakat desa untuk lebih aktif untuk membangun 

desanya sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang ada. Selain itu sebagaimana yang 

termuat dalam pasal 68 UU Desa bahwa masyarakat berhak meminta dan 

mendapatkan informasi dari pemerintahan desa serta mengawasi kegiatan 

penyelenggaraan desa, pelaksaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan 

masyarakat serta memperoleh pelayanan yang sama dan adil memberikan keleluasan 

bagi masyarakat untuk mengawasi pembangunan desa.43 

 Konsep pembangunan desa di Indonesia tersaji di dalam dokumen rencana 

pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional periode 2005-2025. Secara khusus 

untuk meraih sasaran yang ditetapkan maka disusunlah prioritas pembangunan lima 

tahunan. Dalam dokumen RPJP kondisi umum pedesaan memprihatikan baik dalam 

 
41Nata Irawan, Indeks Kemandirian Desa,( Jakarta: Pustaka Obor, 2014),h.4, 

https://books.co.id, (diakses 15 Desember 2022) 
42https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/24 ( diakses 8 januari 2023)  
43 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No 6 tahun 2014 tentang Desa”. 

https://books.co.id/
https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/24
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bidang sosial, budaya dan kehidupan beragama. Dalam bidang ekonomi disoroti 

tingginya kemiskinan di pedesaan kemudian adanya disparitas taraf pendidikan antara 

wilayah pedesaan dan perkotaan, begitupun dalam bidang sarana dan prasarana, 

rendahnya kualitas pemukiman terutama ditunjukkan oleh rendahnya infrastruktur air 

minum dan persampahan.44 

Berdasarkan serangkain kondisi umum dan tantangan pembangunan yang ada, 

visi pembangunan nasional jangka panjang ditetapkan yaitu menuju Indonesia yang 

mandiri, maju adil dan makmur. Terdapat serangkaian misi untuk mencapai visi 

pembangunan nasional kaitannya dengan pembangunan desa telah ditetapkan sasaran 

khusus dipedesaan berupa pemenuhan elektrifikasi pedesaan. Selain itu, telah 

dirumuskan dua arah pembangunan pedesaan jangka panjang yaitu arah 

pembangunan untuk memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan 

berdaya saing global. Secara rinci arah kebijakan meliputi peningkatan efisiensi, 

modernisasi, nilai tambah pertanian, kelautan, pertambangan, pengembangan jasa 

infrastruktur dan keuangan, perdagangan luar negeri yang mampu mengembangkan 

pedesaan serta pengembangan sektor keuangan termaksud pedesaan.45 Arah 

pembangunan desa terhadap sarana dan prasarana ialah menyediakan sarana dan 

prasarana yang memadai dan maju. Dalam hal ini terutama hendak dibangun sistem 

transportasi perintis berbasis masyarakat.46  

 

 

 
44 Nata Irawan, Indeks Kemandirian Desa),h.6, https://books.co.id, (diakses 15 Desember 

2022) 
45 Nata Irawan, Indeks Kemandirian Desah.9, https://books.co.id, (diakses 15 Desember 

2022) 
46 Nata Irawan, Indeks Kemandirian Desa),h.7, https://books.co.id, (diakses 15 Desember 

2022) 

https://books.co.id/
https://books.co.id/
https://books.co.id/
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1. Prioritas Program Pembangunan Desa  

Adapun prioritas dan program serta kebutuhan pembangunan desa berdasarkan 

UU Pembangunan Desa tahun 2014 dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap 

kebutuhan masyarakat desa yang  meliputi:47 

a. Meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar 

b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarna 

kemampuan teknis dan sumber daya lokal 

c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif 

d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan 

ekonomi 

e. Meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa 

berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. 

Agar pembangunan desa bisa  berjalan dengan baik dan maksimal maka harus 

terencana, terkoordinasi, batasan waktu serta sesuai dengan kondisi masyarakat dan 

wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu peran aktif masyarakat, lembaga-lembaga 

desa baik tingkat desa sampai kabupaten dan lain-lain. Penyusunan perencanaan 

pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada 

perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa di 

susun secara berjangka yaitu yang meliputi: 

a. Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes) 

Dokumen RPJMDes menjadi penting sebagai alat bantu untuk memantau dan 

mengevaluasi pembangunan desa, agar arah pembangunan tidak melenceng dari 

garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan. RPJMDes 

 
47 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No 6 tahun 2014 tentang Desa”. 
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merupakan penjabaran dari visi dan misi desa yang memuat arah kebijakan 

pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun. 

Penyususnan RPJM Desa wajib mengikutsertakan unsur masyarakat desa  

sehingga mampu mempertibangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan 

kegiatan kabupaten atau kota. RPJP Desa harus memuat visi misi kepala desa, baik 

arah kebijakan desa, pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang 

penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan desa. Semakin utuh sebuah dokumen RPJM Desa, semakin mudah 

diukur keberhasilan dimasa depan. Adanya RPJM desa sendiri memudahkan 

pemerintah desa dalam memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada di desa.48 

b. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Des) 

RKP Desa adalah dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan 

pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa selain 

itu tujuan dibuatnya RKP Desa supaya terwujudnya perencanaan tahunan desa secara 

maksimal, efisien dan efektif dalam membangun desa menuju desa yang maju dan 

mandiri. Dengan adanya RKP Desa akan  menjadi kerangka acuan bagi kepala desa 

dan perangkat desa dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis 

yang sesuai fungsinya untuk mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan RPJM 

Desa. selain itu RKP Desa menjadi instrumen akuntabilitas dan transparansi 

manajemen pemerintahan desa oleh masyarakat maupun elemen pemerintahan yang 

berkepentingan memantau kinerja pemerintahan desa. 

 
48 https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/24 ( diakses 8 januari 2023) 

https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/24
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Alur penyususnan RKP Desa secara umum hampir sama dengan alur 

penyusunan RPJM desa karena RKPDes hasil turunan atau penjabaran dari dokumen 

RPJMDes. Adapun alur  dan kegiatan penyusunan RKPDes sebagai berikut:49 

a. Rapat internal Desa 

Rapat internal desa merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah 

desa di Kecamatan Parado, dalam rangka membahas dan menyusun program 

pembangunan yang dihadiri oleh seluruh unit kerja desa mulai dari Kepala Desa, 

Sekertaris Desa sampai pada bidang-bidang di bawahnya. adapun proses pelaksanaan 

rapat internal desa ini biasanya untuk membahas kesiapan internal desa, tanggal 

pelaksanaan, pihak-pihak yang ikut dilibatkan selama proses penyusunan program 

pembangunan serta berapa jumlah undangan yang harus dilayangkan. Pelaksanaan 

rapat internal desa ini sendiri dilakukan sebelum musdes  yang pertama. Dengan 

tujuan untuk melihat kondisi dan situasi masyarakat yang harus disesuaikan dengan 

agenda penyusunan program pembangunan. 

b. Musyawarah Desa (MUSDES) 

Langkah selanjutnya setelah rapat internal desa, maka kegiatan dilanjutkan 

dengan melakukan musdes yang  diadakan oleh BPD desa  Parado atau yang biasa 

disebut sebagai musdes satu. Sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan program 

pembangunan desa. Agenda ini sejatinya bertujuan untuk menyerap aspirasi dan 

membuat daftar usulan dokumen rencana kerja pemerintahan desa (RKPDes) untuk 

periode  satu tahun kedepan, yang dihadiri oleh pihak desa, anggota BPD, 

Babinkatibnas, Babinsa, bidan desa, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, 

tokoh perempuan, karang taruna, kepala dusun, ketua RT, ketua RW, serta masing-

masing keterwakilan dari berbagai unsur masyarakat yang ada di desa. Tujuan dari 

 
49 http://kumpulrejo.desa.id/ (diakses 9 januari 2023) 

http://kumpulrejo.desa.id/%20(diakses%209
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mengundang seluruh elemen masyarakat ialah untuk mendengarkan seluruh aspirasi 

masyarakat, sehingga BPD tidak melewatkan masalah-masalah penting untuk 

dijadikan program kerja desa. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara, yang 

menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKPDes. 

Sesuai dengan amanat UU Desa pada pasal 54 musdes merupakan forumnya 

BPD dan wajib diselenggarakan oleh BPD yang merupakan lembaga yang mewakili 

masyarakat desa di pemerintahan. oleh karena itu, musdes merupakan langkah 

penting bagi BPD untuk mendengar aspirasi masyarakat, kemudian menampung dan 

menyampaikan kepada mitra kerjanya pemerintahan desa.  

Melalui agenda musdes satu diharapkan pembangunan terjadi secara 

partisipatif, dengan mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat secara bersama 

dalam mewujudkan kemandirian desa. Dengan mengedepankan kebersamaan, 

kekeluargaan, dan gotong royong.  

c. Pembentukan Tim RKP 

Agenda lain dari musyawarah desa ialah Pembentukan tim rencana kerja 

pemerintahan. Tujuan dibentuknya tim ini untuk menyusun rencana penyelenggaraan 

dan pembangunan desa untuk program kerja satu tahun kedepan. Tim ini terdiri dari 

penanggung jawab yaitu Kepala Desa itu sendiri kemudian ketuanya dari Sekertaris 

Desa, dan anggotanya di ambil dari tokoh pemuda dan masyarakat. di Parado Rato 

Pemilihan Tim RKP dilakukan secara musyawarah mufakat pada forum musyawarah 

desa, namun di desa Parado Wane pembentukan tim RKP hanya ditentukan oleh 

pihak pemerintah desa tanpa melibatkan BPD. Umumnya jumlah panitia RKP ini 

berjumlah sembilan orang sudah termaksud di dalamnya penanggung jawab dengan 

ketuanya tim RKP. 

Meskipun dalam peraturan pemerintahan terkait jumlah Tim RKP yang 

menyatakan pling sedikit tujuh orang dan paling banyak sembilan orang. 



47 
 

d. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa 

Pencermatan pagu indikatif merupakan dasar dari alokasi pertama dengan 

tujuan untuk menyusun rancangan program pembangunan desa yang bersumber dari 

APBDes. Pada tahap ini Kepala Desa sekecamatan Parado mendapatkan data dan 

informasi dari kabupaten atau kota tentang: pagu indikatif Desa, rencana program 

atau kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 

kabupaten atau kota yang masuk ke Desa. Data dan informasi diterima kepala Desa 

dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan. Sedangkan tim 

penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa meliputi: rencana 

dana desa yang bersumber dari APBN, rencana alokasi dana desa (ADD) yang 

merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota, rencana 

bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota. dan rencana 

bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan 

anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota. 

Selain pencermatan pagu indikatif, tim penyusunan RKP desa di Kecamatan 

Parado juga mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa 

untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen 

RPJM desa. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi tim 

penyusun RKP desa dalam menyusun rancangan RKP Desa. Pada saat pelaksanaanya 

tim penyusun ini akan melakukan negosiasi dengan yang lainnya agar penyusunan 

program pembangunan layak untuk diprogramkan. 

Hasil rumusan RKP akan tetap di bahas oleh kepala desa dengan BPD karena 

rangkaian proses musrembang mesti mengacu pada RPJM, karena pada dasarnya 

RPJM mengacu pada visi misi kepala desa, dari banyaknya usulan yang didapat pada 

musdes harus mempertimbangkan Visi-misi kepala desa.   
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e. Rapat internal BPD. 

Badan permusyawaran desa (BPD) selaku lembaga pengawas desa, tentunya 

memiliki agenda-agenda internal dalam kelembagaan mereka. Hal ini dilakukan  

untuk membahas berbagai hal yang menyangkut tugas-tugas  dan kewajibannya. 

Salahsatunya adalah melakukan rapat secara internal dalam proses penyusunan 

program pembangunan desa.  

Setelah draf RKP Des selesai disusun selanjutnya pemerintahan desa 

menyerahkan draf RKP kepada BPD untuk dicermati kembali, terkait berapa banyak 

usulan yang telah disepakati pada saat Musdes tercakup dalam draf RKP yang dibuat. 

Jika terdapat masalah, maka akan terjadi Musyawarah desa atau Rapat APBD untuk 

membahas kembali usulan-usulan yang tidak dimuat. BPD akan kembali melakukan 

negosiasi dengan Pemerintahan desa terkait hal-hal yang mereka inginkan.    

f. Musyawarah Desa atau rapat APBDes 

Musyawarah desa tingkat dua ini dilakukan setalah BPD mencermati ulang 

draf RKP yang di susun oleh pemerintahan desa. pada musyawarah yang ke dua ini 

BPD akan melakukan negosiasi ulang terhadap rancangan program pembangunan 

yang telah di programkan oleh pemerintah desa melalui RKP, apabila ada aspirasi 

masyarakat yang belum terkaver dalam RKP tersebut maka akan dilobing ulang oleh 

BPD untuk di masukan dalam APBDes .  

Rapat  APBDes  merupakan agenda musyawarah yang membahas Rencana 

keuangan tahunan pemerintah desa yang meliputi pendapatan desa, belanja desa dan 

pembiayaan. APBDes disusun sesuai dengan perioritas kegiatan yang sebelumya 

telah ditetapkan dalam draf RKP. Hal ini bertujuan untuk menyusun perencanaan 

desa yang baik dan matang dalam menentukan poko-pokok kebijakan dan arah 

pembangunan desa di Kecamatan Parado. Pelaksanaan Musyawarah APBDes ini 

mengacu kepada Permendagri Nomor 114 pada tahun 2014 tentang pedoman 

pembangunan desa serta PDTT nomor 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa. 
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Musyawarah desa yang kedua ini menjadi tahapan finalisasi dalam 

penyusunan APBDes. Biasanya dalam agenda musyawarah  desa yang kedua ini 

dilakukan secara internal oleh beberapa desa yang hanya dihadiri oleh pihak BPD dan 

pemerintahan desa. namun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara eksternal 

atau melibatkan pihak-pihak lain. 

g. Evaluasi di Camat 

Setelah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan penyusunan program 

pembangunan selanjutnya ialah perwakilan dari pemerintahan desa beserta BPD dari 

tiap-tiap desa melakukan kunjungan ke kantor camat dalam rangka melaporkan hasil 

penyusunan program pembangunan. Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan jalur 

koordinasi pemerintah desa ke pemerintahan kecamatan sehingga dapat mengetahui 

program-program yang telah disusun yang akan berdampak kepada masyarakat 

dikecamatan parado. 

Kegiatan ini diagendakan oleh pemerintahan kecamatan Parado, rapat evaluasi 

camat parado bertujuan untuk mencermati kembali RKPDes di masing-masing desa 

agar terencana dan terarah, karena syarat utama dalam pencairan anggaran, semua 

dokumen harus lengkap dan dilampirkan RPU serta kelengkapan-kelengkapan 

lainnya . 

Meskipun rapat evaluasi dilakukan oleh pemerintahan kecamatan, bukan 

berarti ikut campur langsung dalam urusan keuangan desa, hal ini dilakukan hanya 

untuk memeriksa dan mengevaluasi administrasi dan kelengkapan data lainnya. Disisi 

lain kegiatan ini diperlukan untuk melihat indikator yang ada, apakah sudah sejalan 

dengan Perpu dan Peraturan Kemendes serta peraturan lainnya. 

Dikutip dari sambutan ketua umum Bappeda kabupaten Bima bapak Taufik 

pada saat menyampaikan pandangan umumnya mengenai kegiatan Musrembang 

kecamatan yang sementara berlangsung, bahwa program yang di ususlkan oleh 

masing-masing desa sekecamatan Parado  adalah program-program prioritas yang 
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tidak sanggup dibiayai oleh dana desa supaya dapat  menjadi program dan dibiayai 

daerah. 

Perlu dipahami bahwa pembuatan RKP Desa tidak boleh dilakukan sepihak 

oleh pemerintahan desa melainkan harus mengikutsertakan partisipasi masyarakat 

desa sesuai dengan Permendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan 

desa. Setelah itu dalam Pemendagri 114 pada paragraf ke 2 pasal 31 dijelaskan pihak-

pihak yang melaksanakan musyawarah desa yaitu BPD menyelenggarakan 

musyawarah desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa. Kemudian 

hasil musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintahan desa menyusun 

rancangna RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.   

BPD menyelenggarakan musyawarah desa paling lambat bulan Juli tahun 

berjalan meliputi kegiatannya yaitu mencermati ulang dokumen RPJM Desa, 

kemudian menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDes. Kemudian 

untuk pembentukan di verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang 

dibutuhkan. Tim ini berasal dari masyarakat desa atau satuan kerja perangkatdaerah 

kabupaten atau kota. Setelah itu hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara 

yang akan menjadi pedoman kepala desa dalam menyusun RKP Des 

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Di Indonesia pemerintahannya mengenal sistem otonom yang secara penuh 

memberikan kesempatan kepada pemerintahan daerah untuk mengelola sumber-

sumber kekayaan yang ada di daerah. Terkait dengan pemanfaat dan pengelolaan 

secara efektif dan efisien, maka pembangunan di daerah juga tidak terfokus pada satu 

titik saja, melainkan secara menyeluruh dan bertahap disemua wilayah daerah otonom 

termaksud desa, sehingga terjadi keseimbangan pembangunan disemua wilayah 
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otonom baik dalam hal pengembangan ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan 

dan peternakan. Supaya menjadikan suatu daerah menjadi lebih mandiri dimana 

masyarakat mampu menyediakan dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan 

dengan sendirinya  mengantarkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang 

sejahtera. 

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan desa 

yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat dan menjadi 

pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki peran dan 

tanggung jawab yang sangat penting dalam menyusun setiap program serta tanggung 

jawab terhadap penyelengaraan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan 

tugasnya desa memerlukan sebuah lembaga yakni Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD)  sebagai mitra kerja pemerintahan desa. Hal ini diharapkan bisa membawa 

kemajuan dengan memberikan pengarahan, masukan terhadap pemerintahan desa.50 

Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Badan Permusyawaratan 

Desa atau di singkat BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan. Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sebagai yang termuat 

dalam pasal 31 bahwasanya BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati 

rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.   

BPD merupakan badan legislatif desa yang akan mengawasi kebijakan yang 

dilaksanakan oleh desa dalam menciptakan pembangunan desa. Kehadiran BPD 

 
50 Supriadi Jaya Abadi, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legislasi 

Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”, Skripsi (Makasar: Fak. 

Ilmu Sosial UNISMU Makassar, 2018),h. 7. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/ (diakses 17 agustus 

2022). 

https://digilibadmin.unismuh.ac.id/
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membawa nuansa tersendiri dalam kehidupan demokrasi, karena salah satu tujuan 

dibentuknya BPD adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokrasi ditingkat 

desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan 

keterwakilan yang ditetapkan secara demokratis. Keterwakilan BPD dari penduduk 

desa ini diharapkan dapat mengayomi, adat istiadat, membuat peraturan desa dan 

mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.51 

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing 

unsur pemerintahan desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan dukungan 

dari masyarakat setempat, oleh karena itu, menurut Wasistiono hubungan yang 

bersifat kemitraan antara BPD dengan pemerintahan desa hendaknya didasari pada 

filosofi antara lain: 52 

a. Adanya kedudukan yang sama diantara BPD dan pemerintahan desa 

b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai 

c. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan 

d. Adanya prinsip saling menghormati 

Berdasarkan pasal 32 Pemendagri Nomor 110 tahun 2014 tentang Desa, 

diamanatkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas menggali dan 

menampung aspirasi masyarakat, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 

menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah desa, pembentukan panitia 

pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan 

desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, 

melakukan pelaksanaan dan mengevaluasi kinerja pemerintahan desa selain itu BPD 

 
51 Supriadi Jaya Abadi, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legislasi 

Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”,h. 8 
52 Supriadi Jaya Abadi, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legislasi 

Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”, h.16 
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bertugas menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa dan 

lembaga-lembaga desa. Serta melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam pasal 37 PP 72 tahun 2005, anggota 

BPD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan desa dan mengajukan 

pertanyaan.53 

 Berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa berhak:54 

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan 

desa kepada pemerintahan desa 

b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fugsinya dari anggaran 

pendapatan dan belanja 

 

 

 

 

 

 
53 Supriadi Jaya Abadi, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legislasi 

Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”,h. 17 
54 Supriadi Jaya Abadi, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legislasi 

Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”,h. 18 
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D. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Dalam studi ilmu-ilmu sosial hingga saat ini telah tumbuh atau berkembang 

berbagai metode lapangan, terutama metode-metode penelitian lapangan yang bersifat 

aplikatif, yang telah digunakan secara tepat dalam situasi dan kondisi lapangan di 

Indonesia. dalam berbagai literatur metode penelitian sosial biasanya dikenal dua 

metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.1   

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti  ialah kualitatif. penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami serta mendalam sehingga 

mampu menghasilkan data yang mengandung makna dan nilai.2  Penelitian kualitatif 

selalu menekankan pada tiga aspek penting. Pertama, pada unit analisis mikro dimana 

satuan yang diteliti dibatasi sedemikian rupa sehingga lebih dapat dijelaskan secara 

terperinci. Kedua, penelitian bersifat holistic dalam arti melihat obyek yang diteliti 

secara menyeluruh didalam satu kesatuan. Suatu fenomena disini dilihat sebagai suatu 

keseluruhan (wholeness) dari sebuah proses sosial budaya. Ketiga, penelitian 

kualitatif cenderung menekankan perbandingan sebagai salah satu kekuatan karana 

perbandingan ini juga yang membuat penelitian kualitatif dapat menekankan proses 

dan dapat menegaskan konteks sosial dimana suatu gejala itu muncul.3 

 
1 Bangong Suyanto dan Sutinah,  Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan ( 

Rawamangun Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 133-134. 
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D  ( Bandung: ALFABETA, 

CV, 2017) h.8- 9. 
3 Syamsuddin,Dasar-Dasar teori metode penelitian social (Ponorogo Jawa Timur : Wade 

Group,2017) h. 30. 
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Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang baik bila ingin mengetahui hal-hal 

lebih dari kehidupan seseorang atau dari sebuah fenomena. Pendekatan ini sangat 

tepat untuk menggali mengalaman tentang kejadian, proses, struktur dikehidupan.4 

Dalam pemahaman penelitian kualitatif realitas itu di kontruksikan secara sosial yaitu 

berdasarkan kesepakatan bersama. Hasil kontruksi itu dipengaruhi sifat hubungan 

antara peneliti dengan yang diteliti, serta kendala-kendala situasional di antara 

keduanya. Penelitian kualitatif juga menggunakan definisi yang sederhana, bersifat 

interpretif yang menggunakan banyak metode dalam manelaah masalah 

penelitiannya.5  

Penggunaan teknik kualitatif ini sangat relevan dengan arah penelitian penulis, 

karena penelitian ini bertujuan  untuk mengungkapkan kondisi alami yang terjadi di 

lapangan terkait komunikasi dan negosiasi BPD dalam penyususnan Program 

Pembangunan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima. 

2. Lokasi penelitian 

Dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

penyusunan tesis ini, maka secara subjektif peneliti memilih lokasi penelitian 

dilakukan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian bertujuan untuk mengungkap pola pikir yang 

digunakan oleh peneliti dalam menganalisa  sasaran penelitiannya atau disiplin ilmu 

yang akan digunakan dalam menganalisa objek penelitianya sehingga mampu 

menjawab pokok permasalahan peneliti.  

 
4 Adik Wibowo, Metode Penelitian Praktis Bidang Kesehatan  (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada,  2014), h. 147.  
5Deddy Mulyana dan Solatun,Metode Penelitian Komunikasi ‘’contoh-contoh penelitian 

kualitayif dengan pendekatan praktis’’ (Bandung:PT Remaja Rosda Karya,2013) h. 4-5. 
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Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah 

Pendekatan Sosiologi merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengamati 

sesuai dengan melihat dari segi sosial kemasyarakatan dan adanya interaksi 

masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Pendekatan sosiologi ialah suatu ilmu 

yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, 

serta gejala lainnya yang saling berkaitan.6 

Selain itu pendekatan lain yang digunakan dalam peneliti ini yang juga 

dianggap relevan dengan penelitian yaitu Pendekatan komunikasi adalah suatu bentuk 

pendekatan di mana seseorang komunikator menyampaikan pesan-pesan yang 

bersumber atau sesuai dengan ajaran Alquran dan Sunah dengan tujuan agar orang 

lain dapat berbuat amal shaleh sesuai dengan Komunikasi yang digunakan. Melalui 

dua pendekatan di atas maka komunikasi dan negosiasi BPD dalam penyusunan 

program pembangunan masyarakat Parado akan diketahui. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah tindakan atau pendekatan 

manusia dalam suatu latar yang bersifat alami.7 Oleh karena itu, sumber data dalam 

penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder yang akan dijelaskan  

sebagai berikut: 

1. Sumber Data primer 

Sumber data primer yaitu data yang diambil dari penelitian lapangan yang 

diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan narasumber atau 

informan. Data primer yang diperoleh dari penelitian komuniksai dan harmonisasi 

BPD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Parado Kabupaten 

 
6 M. Hajir Nonci, Sosiologi  Agama  (Makassar: Alauddin University Press, 2014 ),h. 13  
7Nurhidayat Muh. Said, Metode Penelitian Dakwah, h. 61  
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Bima. Adapun beberapa narasumber ataupun informan dari penelitian ini adalah 

pemerintahan desa di Parado Rato dan Parado Wane, BPD Parado Rato, BPD Parado 

Wane, Tokoh  masyarakat di kecamatan Parado, Tokoh  pemuda dan Karang Taruna 

Kecamatan Parado 

2. Sumber Data sekunder 

 Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yaitu data yang 

diperoleh dari buku-buku, dokumentasi, maupun referensi yang terkait dan relevan 

dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat dokumen-dokumen yang telah 

ada sebelumnya. seperti koran, dokumen, arsip, majalah, buku, laporan tahunan dan 

lain sebagainya.8 

D. Metode Pengumpulan Data 

Data merupakan bahan baku informasi yang sangat penting dalam melakukan 

penelitian, oleh karenanya dalam melakukan pengumpulan data, riset harus 

menggunakan tehnik-tehnik yang tepat. Sebab jika pengumpulan data dilakukan 

dengan cara yang salah maka dapat menghasilkan informasi yang salah pula sehingga 

penelitian tidak berjalan  sesuai dengan harapan peneliti. 

1. Observasi  

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati, mencatat, dan menganalisa secara sistematis terhadap gejala atau 

fenomena objek yang ingin diteliti. Sebelum melakukan penelitan penulis terlebih 

dahulu telah melakukan pengamatan terhadap lingkungan dan masyarakat berupa 

kebiasaan, budaya, istiadat serta karakter masyakatnya di Kecamatan Parado 

 
8 Nurhidayat Muh. Said, Metode Penelitian Dakwah, h. 61. 
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Kabupaten Bima. Sebagai tahapan awal untuk menganalisa masalah-masalah yang 

dihadapi masyarakat. 

Observasi ini merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi adalah melakukan 

pengamatan secara langsung ke objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan 

manusia, fenomena alam, proses kerja dan penggunaan responden kecil. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya dan lebih mendalam pada responden 

yang jumlah sedikit.9 Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan 

tentang diri sendiri atau self-report atau setidak tidaknya pada pengetahuan dan atau 

keyakinan pribadi. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu 

dipegang peneliti dalam menggunakan metode wawancara dan juga kuesioner 

(angket) adalah sebagai berikut: 

a. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tau tentang dirinya sendiri. 

b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat 

dipercaya. 

c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti 

kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. 

Wawancara dapat dilakukan secara terstuktur maupun tidak tersruktur, dan 

dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan 

telepon.10 Adapun narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti berasal dari 

 
9 Syamsuddin,Dasar-Dasar teori metode penelitian sosial. h. 192-193. 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h.145. 
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berbagai kalangan dari BPD dan anggotanya, pihak pemerintahan desa, tokoh 

pemuda, ketua karangtaruna. Dibawah ini terdapat nama-nama yang telah peneliti 

wawancarai sebagai berikut: 

1) Bapak M. Saleh selaku kepala desa Parado Rato 

2) Bapak Jafar selaku kepala BPD Parado Wane 

3) Bapak Junaiddin, S. I.Kom, selaku ketua Karang Taruna Parado Rato 

4) Bapak Muhtar, anggota BPD devisi pemberdayaan Parado Rato 

5) Bapak A. Malik, selaku Kepala desa Parado Wane 

6) Bapak Hawo, selaku kepala dusun 01 desa Parado wane 

7) Bapak Amirullah,selaku anggota BPD devisi pemberdayaan tahun 2022 

8) Bapak Muhammad Amin, selaku Kepala dusun 04 Parado Wane 

9) Bapak Ruslin, Ketua BPD Parado Rato, selaku kepala BPD Parado Wane. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan 

flim dokumenter dan data lain yang relevan. Selain itu, foto maupun sumber tertulis 

lain yang bisa digunakan untuk penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

gambaran secara umum tentang wilayah yang akan menjadi tempat penelitian.11 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” 

seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya akan 

terjun ke lapanga. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi 

 
11 Syamsuddin,Dasar-Dasar teori metode penelitian sosial. h.193. 
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terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap 

bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara 

akademik maupun logistiknya Yang melakukan adalah peneliti sendiri melalui 

evaluasi diri seberapa jauh pemahaman dan penguasaan teori dan wawasan terhadap 

bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.12 

Ciri-ciri manusia sebagai instrumen penelitian mencakuap: manusia memiliki 

kepekaan dan bereaksi terhadap stimulus lingkungan, dapat menyesuaikan diri 

terhadap semua aspek keadan dan mengumpulkan data serta mendasarkan diri 

terhadap perluasaan pengetahuan.13 Untuk memudahkan intrumen penelitian dalam 

mengumpulkan data-data diperlukan beberapa alat bantu yang akan memudahkan 

proses penggalian data di antaranya HP (handphone) untuk merekam dan mengambil 

gambar, pulpen dan kertas untuk menulis hasil wawancara serta pedoman wawancara 

sebagai acuan dalam melakukan wawancara. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses pengklasifikasian, pengkategorian, 

penyusunan, dan elaborasi data. Sehingga data yang terkumpul dapat diberikan 

makna untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk 

mendapatkan tujuan penelitian. Analisis data ini bertujuan untuk mencari dan menata 

data secara sistematis dari hasil rekaman atau catatan wawancara, observasi, maupun 

dokumentasi yang telah di lakukan.14 Adapun teknik pengolahan dan analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h.222. 
13Syamsuddin,Dasar-Dasar teori metode penelitian sosial, h.108-109.   
14Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta: Rineka 

Cipta,2010),h. 274 
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1. Reduksi data(data reduction) 

Reduksi data (data reduction) adalah proses memilih, menyederhanakan, 

menfokuskan, mengabstrasikan dan mengubah data kasar yang muncul di lapangan.15 

Menurut S Nasution reduksi adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, 

menfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema polanya, sehingga data lebih mudah 

untuk dikendalikan.16 Pada tahapan reduksi data, data yang di peroleh di lapangan 

kemudian dipilih lalu dikumpulkan agar dapat menjadi lebih sederhana dan juga 

mudah untuk di peroleh. 

2.  Penyajian data (data display) 

Penyajian data (data display) adalah suatu cara merangkai data dalam suatu 

organisasi yang memudahkan untuk membuat kesimpulan atau tindakan yang 

diusulkan. Pada tahap ini data yang telah direduksi dipilih kembali sesuai dengan 

kebutuhan peneliti dan kemudian mengorganisasikannya untuk memudahkan 

penarikan kesimpulan yang kemudian disajikan secara sistematis. 

3. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan 

Verifikasi data merupakan bagian akhir dari analisis data yang memunculkan 

kesimpulan-kesimpulan yang akurat dan mendalam dari data hasil penelitian sesuai 

dengan rumusan masalah. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran suatu objek yang 

sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini masih 

hanya sebagai hipotesis, dan dapat menjadi teori jika didukung oleh data-data yang 

lain.17 

 
15 Sugiyono, Metode Penulisan Kualitatif,(Cet V:Bandung Alfabeta,2009),h. 148 
16 Nasution,”Metode Penulisan Naturalistik”,h. 129 
17 Sugiyono, Metode Penulisan Kualitatif,(Cet V:Bandung Alfabeta,2009),h. 345 
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Dari penjelasan tersebut, maka langkah penarikan kesimpulan ini dimulai 

dengan mencari pola, tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul yang mengarah 

kepada penelitian. Kesimpulan dalam penulisan kualitatif menjadi saripati jawaban 

rumusan masalah dan isinya merupakan kristalisasi data lapangan yang berharga bagi 

praktik dan pengembangan ilmu. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam teknik pengumplan data, trianggulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan triagulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus 

menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai 

sumber.18 

Triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain, di  luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

perbandingan terhadap suatu data.19 Dalam penelitian kualitatif, teknik triagulasi 

dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil 

wawancara dengan informan dan kemudian peneliti mengkonfirmasikan dengan 

study dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan 

peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahann data terjamin.20 

Setelah metode tersebut terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan 

terkumpul. Peneliti diharapkan untuk mengorganisasi dan menyusun data agar siap 

 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R 

and),(Alfabeta:2017) h. 330 
19 Lexy J. Maleong,”Meodologi Penelitian Kualitatif”, h. 330 
20Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Kuantitatif dan 

kualitatif),(Jakarta:GP. Pres,2009),h. 230-231 
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dijadikan sebagai bahan analisis. Triagulasi adalah tehnik untuk menguji kredibilas 

data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama 

dengan teknik berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dichek 

dengan observasi, dan dokumentasi. 

Apabila terjadi perbedaan dari teknik pengujian kredibilitas data tersebu maka 

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau 

yang lain, untuk memastikan data yang mana yang benar, atau mungkin semuannya 

benar, karena susut pandang yang berbeda. 
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BAB IV 

KOMUNIKASI DAN NEGOSIASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN 

DI KECAMATAN PARADO 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis dan Demografis 

  Kecamatan parado merupakan salahsatu kecamatan yang berada di Kabupaten 

Bima yang berada di ujung Timur pulau Sumbawa, salah satu pulau di Nusa 

Tenggara Barat, selain pulau Lombok dan pulau-pulau lainnya. Luas wilayah daerah 

Bima diperkirakan 4,596,90 KM atau 1/3 dari luas pulau Sumbawa. Bima terletak di 

tengah-tengah kepulauan nusantara dan juga ditengah-tegah gugusan pulau-pulau 

yang sebelum tahun 1950 yang bernama rasa to’i (Bali, NTB, dan NTT sekarang), 

dikelilingi samudera Indonesia di selatan, laut Flores di utara, Kabupaten Dompu dan 

Sumbawa di barat dan selat Sape di timur. 

  Masyarakat Bima terbagi atas empat bagian atau tingkat. Tingat-tingkat istilah 

bima “Mbojo”yang dipergunakan disini mencakup kota Bima, Kabupaten Bima, dan 

Kabupaten Dompu, dalam penerjemahan Indonesia, “Mbojo” lazim diterjemahkan 

dengan kata “Bima”, dasar itulah kemudian penyebutan Mbojo selalu identik dengan 

Bima, padahal kata Mbojo adalah etnis yang mencakup kota Bima, Kabupaten Bima 

dan Kabupaten Dompu. Pada umumnya, Dana Mbojo (tanah Bima) berbukit-bukit 

dan terdapat beberapa gunung yang tinggi, sedangkan dataran rendah hanya terdapat 

beberapa tempat. Desa-desa dalam wilayah Bima biasanya terdiri dari beberapa 

kampung kecil yang disebut rasa (Dusun) yang merupakan kesatuan wilayah-

wilayah. Sebuah Desa biasanya dibatasi oleh bukit kecil, tegalan, kebun, atau sawah-

sawah. Untuk melindungi kampong dari hewan-hewan yang berkeliaraan biasanya di 
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pinggir Rasa ditanami pohon bambu atau kedondong. Adapun tana tempat tinggal 

atau rumah-rumah dibatasi dengan pagar bambu yang rendah atau juga ada juga yang 

tidak tentu batas-batasnya. Pagar dari bambu tersebut biasanya disebut sebagai raba 

o’o sebagai kahampa Rasa (pembatas daerah atau lahan tertentu). 

  Kondisi tersebut masih dijumpai sampai sekarang meskipun tidak sekental 

dahulu karna dipengaruhi perubahan jaman. Masyarakat mulai terbuka dengan arus 

modernisasi. Dalam tradisi strata masyarakat Bima, tingkat ruma merupakan lapisan 

yang paling tinggi dalam adat Bima, yaitu orang-orang dari keturunan sultan yang di 

beri gelar “ruma sangaji” sedangkan permaisuri bergelar “Ruma Paduka” orang dari 

keturunan sultan diberi gelar “Ama Ka’u” dan jalur perempuan diberi gelar “ina 

Ka’u”. tingkat rato iyalah lapisan masyarakat yang berada dari keturunan ruma bicara 

sampai kepada jeneli (Camat). Ruma bicara adalah sebagai pelaksana pemerintahan 

yang mengemban perintah sultan. Setiap perintah raja tidak langsung kepada rakyat, 

tetapi melalui ruma bicara.  

  Tingkat uba, lapisan ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari keturunan 

Galara (kepala desa). Sedangkat tingkat ama. Merupakan lapisan yang paling rendah 

yaitu masyarakat biasa atau awam.1 

2. Keadaan Alam  

  Alam Bima mempunyai keindahan tersendiri, disepanjang pesisir pantai 

terdapat banyak teluk, air yang tenang dan damai, terlindung dari serangan 

gelombang dan angin musim. Dari sekian banyak teluk, yang paling terkenal adalah 

sebagai tempat ramai yang dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai penjuru 

negeri. 

 
1 Pemerintah Kabupaten Bima, “Profil Daerah Kabupaten Bima, Sejarah Singkat Kabupaten 

Bima”, 2020, https://bimakab.go.id (diakses 20 Februari 2023) 

https://bimakab.go.id/
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  Daratannya yang memiliki keunikan sejauh mata memandang. Terlihat 

gugusan pegunungan dan daratan tinggi yang di tumbuhi pepohonan yang lebat dan 

menghasilkan kayu sapang, kayu kuning, kayu jati, kemiri, rotan dan damar yang 

merupakan bahan ekspor yang sangat laris. Diantara gugusan pegunungan itu, 

terdapat gunung berapi yang terkenal yaitu gunung Tambora dan gunung Sangiang. 

Gunung Tambora yang pada tahun 1814 meletus dengan dasyat sehingga 

menghancurkan beberapa kerajaan kecil yang terdapat disekitarnya, bahkan sampai 

ke manca negara.2 

3. Wilayah dan Penduduk Kecamatan Parado 

  Kecamatan parado adalah adalah salah satu kecamatan yang berada dibagian 

barat kabupaten Bima yang tidak terlalu jauh dengan pusat pemerintahan kabupaten 

Bima. Masyarakat parado pada umumnya tidak berbeda jauh dengan kondisi 

masyarakat di kecamatan lain yang ada di kabupaten Bima. Rata-rata penduduknya 

bermata pencaharian sebagai petani, meskipun banyak masyarakat parado yang 

menjadi pegawai swasta., pegawai negeri, tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan 

pekerjaan kantor lainnya namun masyarakat di sana tetap menjadikan pekerjaan 

utamanya ialah bertani. 

  Letak geografis kecamatan Parado yang tinggi dan subur mampu 

menumbuhkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa tumbuh di wilayah 

kecamatan lain. Air pegunungan dari wilayah kecamatan parado mampu mengasilkan 

bendungan besar yang biasa dikenal bendungan Pela Parado yang dimana hasil dari 

bendungan tersebut mampu mengairi sawah-sawah yang biasa di jadikan lahan 

 
2 Pemerintah Kabupaten Bima, “Profil Daerah Kabupaten Bima, Sejarah Singkat Kabupaten 

Bima”, 2020, https://bimakab.go.id (diakses 20 Februari 2023) 

https://bimakab.go.id/
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menanam bawang merah dan padi untuk wilayah kecamatan yang lainnya yang 

berada dibawah kecamatan parado. Seperti kecamatan Monta dan lain-lain. 

  Selain bermata pencarian sebagai petani, masyarakat Parado bekerja sambilan 

sebagai peternak dan pencari madu lebah. Meskipun belum hasil alam belum dikelola 

dengan baik namu Kecamatan Parado memiliki sumber daya alam yang melimpah 

berupa sarang burung walet, lebah madu, durian, vanili, kemiri, rambutan, salak, 

alpukat, Pinang, coklat, Mete, Kopi, Cengkeh dan beberapa buah-buahan lainnya. 

Karena pada dasarnya tanah di wilayah Parado subur sehingga dapat menumbuhkan 

berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran.3 

  Kecamatan Parado terdiri dari lima desa dengan jumlah penduduk yang 

bervariasi yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kec. Parado 

Tahun 2021 

No Desa Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Parado Wane 1.610 1.488 ±3.098 

2. Parado Rato 1.712 1.744 ±3.456 

3. Parado Kuta 1.295 1.000 ±2.292 

4. Parado Kanca 1.167 1.000 ±2.167 

5. Parado Lere 1.100 1.049 ±2.149 

  Sumber: Profil Kecamatan Parado 

  Berdasarkan jumlah penduduk di atas, maka peneliti akan menjelaskan secara 

rinci dengan adanya jumlah yang diambil dari informasi melalui pendataan. Secara 

struktur kecamatan Parado terdiri dari lima desa dan masing-masing desa memiliki 

 
3 Pemerintah Kecamatan Parado, “Profil Kecamatan Parado”, 2022. 
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struktur pemerintahan yang jelas dan kantor kecamatan Parado yang bertugas dan 

berwenang sebagai wadah untuk menampung seluruh persoalan yang berada di 

kecamatan Parado yang terletak di desa Parado Rato. Adapun jumlah RT masin-

masing desa berlokasi di kecamatan Parado yaitu: Paradowane berjumlah 17 RT, 

Parado Rato 20 RT, Parado Kuta 16 RT, Parado Kanca 10 RT, Parado Lere 7 RT dan 

jumlah keseleruhan RT yang ada di kecamatan Parado berjumlah 60 RT. 

  Batas wilayah Kecamatan Parado yaitu Sebelah barat berbatasan langsung 

dengan Kecamatan Hu’u kabupaten Dompu, sebelah Selatan berbatasan dengan 

samudra Hindia, sedangkan di sebalah Utara berbatasan dengan Kecamatan Woha 

dan Kecamatan Madapangga, di sebelah Timur kecamatan Parado berbatasan 

Langsung dengan Kecamatan Monta. Adapun luas wilayahnya sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kec. Parado 

Tahun 2021  

No Desa Luas Wilayah (Km²) Jumlah  

1. Lere 59.66  

 

261.29 km2 

2. Parado wane 86.95 

3. Kuta 58.83 

4. ParadoRato 4.88 

5. Kanca 50.97 

 Sumber: Profil Kecamatan Parado 

B. Bentuk Komunikasi dan Negosiasi BPD dalam Penyusunan Program 

Pembangunan Di Kecamatan Parado . 

Dalam kehidupan sehari-hari, proses komunikasi yang dilakukan oleh 

manusia selalu diawali oleh seorang komunikator sebagai sumber Informasi. 

Komunikasi merupakan prasyarat kehidupan manusia, kehidupan manusia akan 
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tampak hampa atau tiada kehidupan sama sekali apabila tidak ada komunikasi. 

Komunikasi bukan saja terkait pada persoalan pertukaran berita dan pesan, akan 

tetapi juga melingkupi kegiatan individu dan kelompok terkait dengan tukar menukar 

data, fakta, dan ide. Tindakan komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai macam 

cara, baik secara verbal (dalam bentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan) ataupun 

nonverbal (tidak dalam bentuk kata-kata). Selain itu, tindakan komunikasi dapat 

dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Berbicara secara tatap 

muka, berbicara melalui telepon,  atau menulis surat kepada seorang atau kelompok 

dan organisasi. 

 Komunikasi sejatinya memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah. 

Pentingnya komunikasi dalam bidang pembangun daerah ini juga berlaku pada Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyusun program pembangunan di Kecamatan 

Parado. Penyusunan program pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah penyusunan program desa tahunan atau RKPDes. Karna penyusunan program 

pembangunan ada beberapa yaitu salahsatunya RPJM (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah untuk waktu enam tahun kedepannya). Sedangkan RKPDes ini merupakan 

penjabaran dari RPJM untuk jangka waktu satu tahun. Dalam pelaksanaannya 

melibatkan berbagai pihak dan elemen dari masyarakat desa. Agenda penyusunan 

program pembangunan desa di kecamatan Parado rutin dilakukan setiap tahunnya. 

Hal ini dilakukan sebagai bentuk mewujudkan pembangunan desa yang maksimal, 

tentunya sesuai dengan RPJM yang telah di tetapkan oleh pemerintah. untuk tahun 

2023 oleh lima desa di kecamatan Parado dilaksanakan pada bulan januari sampai 

mei. 
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Komunikasi yang di bangun BPD di kecamatan Parado dalam proses 

penyusunan program pembangunan, melibatkan berbagai pihak untuk mendukung 

agenda penyusunan program pembangunan desa, yang demokratif, terbuka dan sesuai 

kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, di perlukan adanya negosiasi. Hal ini menjadi 

penting untuk menghasilkan kebijakan yang dapat menyatukan dan menguntungkan 

berbagai pihak yang masing-masing memiliki kepentingan. Dalam proses 

penyusunan program pembangunan desa, kita dapat menemukan alur komunikasi dan 

negosiasi yang dilakukan BPD dengan pemerintah desa sebagai bentuk dari upaya 

mereka melakukan kesepakatan yang menguntungkan berbagai pihak. 

1. Bentuk Komunikasi BPD dalam Penyusunan RKPDes di Kecamatan Parado 

Dalam pelaksanaannya tugasnya BPD mengupayakan berbagai tindakan 

komunikasi yang dapat menunjang selama melakukan penyususnan program 

pembangunan di Kecamatan Parado. Komunikasi yang dibangun tersebut terdiri dari 

beberapa bentuk komunikasi yang secara implikatif memiliki makna serta tujuan 

masing-masing di dalam penggunaannya.  Berdasakan pada hasil observasi serta 

keterangan dari informan saat penelitian terdapat beberapa bentuk komunikasi yang 

digunakan BPD dalam penyusunan program pembangunan Desa di Kecamatan 

Parado yaitu: 

a. Rapat Dengar Pendapat (RDP) 

Rapat dengar pendapat ialah salah satu upaya BPD dalam mengumpulkan ide 

atau gagasan, dengan cara mendengarkan aspirasi atau laporan-laporan mengenai 

beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat Parado. Kemudian hal itu akan 

dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan desa. Model komunikasi 
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organisasi pemerintahan ini berfungsi sebagai upaya pemerintahan dalam 

mewujudkan peningkatan pembangunan di kecamatan Parado, sehingga BPD dapat 

maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

“Selama proses penyusunan program pembangunan BPD selalu berusaha 

menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat, melalui berbagai cara salah 

satunya melalui agenda musdes. Untuk mendengarkan pendapat-pendapat 

atau usulan dari masyarakat”.4 

Bentuk nyata dari agenda RDP ini adanya musdes (musyawarah Desa) yang 

diadakan oleh BPD desa Parado atau yang biasa disebut sebagai musdes satu. Sebagai 

salah satu tahapan dalam penyusunan program pembangunan desa. Agenda ini 

sejatinya bertujuan untuk menyerap aspirasi dan membuat daftar usulan dokumen 

rencana kerja pemerintahan desa (RKPDes) untuk periode satu tahun kedepan, yang 

dihadiri oleh pihak desa, anggota BPD, Babinkatibnas, Babinsa, bidan desa, tokoh 

agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, karang taruna, kepala 

dusun, ketua RT, ketua RW. Tujuan dari mengundang seluruh elemen masyarakat 

ialah untuk mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat, sehingga BPD tidak 

melewatkan masalah-masalah penting untuk dijadikan program kerja desa. Hasil 

kesepakatan dituangkan dalam berita acara, yang menjadi pedoman Kepala Desa 

dalam menyusun RKPDes. 

Sesuai dengan amanat UU Desa pada pasal 54 musdes merupakan forumnya 

BPD dan wajib diselenggarakan oleh BPD yang merupakan lembaga yang mewakili 

masyarakat desa di pemerintahan. oleh karena itu, musdes merupakan langkah 

penting bagi BPD agar dapat mendengar aspirasi masyarakat untuk disampaikan 

 
4 Muhtar, Anggota BPD Devisi Pemberdayaan, wawancara di kantor BPD Parado Rato pada 

28 Maret 2023. 
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kepada mitra kerjanya pemerintahan desa. sebagaimana diungkap kepala BPD Parado 

Wane sebagai berikut: 

“Langkah yang di ambil kami sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat 

ialah melalui musdes. Pihak-pihak yang di undang adalah, ketua RT, tokoh 

masyarakat, tokoh pendidik, tokoh agama dan unsur masyarakat lainnya. 

Termaksud bidan desa dan yang lainnya. Setelah itu nanti hasil musdesnya 

diserahkan kepada pemerintahan desa untuk dijadikan rancangan RKP des.”5   

 Pada proses ini bentuk komunikasi yang digunakan BPD adalah komunikasi 

dari bawah ke atas (bottom up). Sebagai salah satu bentuk komunikasi organisasi, 

komunikasi ini sangat dibutuhkan pada tahap awal pembangunan untuk menetapkan 

program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada musyawarah 

satu masyarakat berperan sebagai sumber atau komunikator. Hal ini dapat dilihat 

pada alur informasi yang terjadi dimana masyarakat akan menyampaikan laporan 

mengenai masalah-masalah yang dihadapi, kondisi masyarakat serta ide-ide program 

kerja yang ingin diajukan kepada pemerintah desa. Sedangkan BPD dalam 

musyawarah ini hanya menjadi komunikan sebagaimana dapat dilihat pada 

rangkainan acaranya musyawarah satu dimulai dengan pembukaan, sambutan-

sambutan, pemaparan program pembangunan oleh masing-masing dusun yang ada di 

desa dan yang terakhir penutupan. Dapat dikatakan BPD pada proses ini hanya 

menjadi pendengar ketika perwakilan Setiap dusun menyampaikan program yang 

dinginkan. Pada musdes satu tidak ada negosiasi yang terjadi karena BPD akan 

menampung semua program yang di ajukan oleh masyarakat karena tidak ada proses 

pemilihan program sesuai dengan skala prioritas semuanya di tampung dan 

disampaikan kepada pemerintah desa. 

 
5 Jafar, selaku Kepala BPD Parado Wane, diwawancara di kediamannya pada 13 Maret 2023. 



74 
 

 
 

Melalui agenda musdes satu diharapkan pembangunan yang ada di Kecamatan 

Parado terjadi secara partisipatif, dengan mengikutsertakan seluruh elemen 

masyarakat secara bersama dalam mewujudkan kemandirian desa di kecamatan 

Parado. Dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. 

Bukan hanya tahun ini, agenda musdes rutin dilakukan setiap tahunnya seperti tahun 

2021 maupun tahun 2022 yang dilakukan BPD Parado Rato dan desa lainnya. Hal ini 

sejalan dengan informasi yang didapatkan peneliti melalui pemberitaan media online 

seperti Warta NTB dan beberapa media lainnya yang pada saat itu meliput kegiatan 

tersebut. Berbeda dengan tahun ini pengadaan musdes di kecamatan Parado 

mengalami kemunduran informasi. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya informasi 

yang beredar di masyarakat maupun media pemberitaan yang memuat agenda 

tersebut. Sehingga menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui agenda 

penting ini, kecuali mereka yang memang diundang untuk menghadiri kegiatan. 

Selain itu keterbatasan desa dalam menggunakan media desa sebagai media informasi 

desa menjadi salah satu kendala masyarakat mengetahui agenda-agenda penting desa 

lainnya. 

b. Melakukan Pengamatan Langsung di Desa 

Efektifitas komunikasi sangat bergantung pada proses penyaluran informasi 

dalam kelembagaan, dengan demikian untuk bisa mencapai efektif komunikasi maka 

harus ada bagian tertentu atau unit khusus yang bertanggung jawab dalam 

menyalurkan informasi tersebut. Dalam konteks pemerintahan komunikasi organisasi 

biasanya diterapkan pada bagian tertentu atau organ pemerintahan sebagai 

komunikator. unit pemerintahan yang bertanggung jawab dalam hal ini biasanya 

menjadi tupoksi dari unit hubungan masyarakat (HUMAS) atau public relation. Unit 
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hubungan masyarakat berfungsi sebagai usaha untuk memanajement mengevaluasi 

perilaku publik, mengidentifikasi kebijakan atau prosedural organisasi dengan 

kepentingan publik dan melaksanakan program untuk mendapakan pemahaman 

publik. Dalam penelitian ini yang memegang peran HUMAS dalam lembaga BPD 

yaitu bidang Pemberdayaan Masyarakat. 

Dalam organisasi pemerintahan BPD di Kecamatan Parado, setiap anggotanya 

masing-masing memiliki tugas dan peran sesuai dengan SK yang mereka terima, baik 

dari Ketua, Sekertaris, serta bidang-bidangnya. Berangkat dari hasil penelitian, salah 

satu bidang yang memiliki fungsi untuk melakukan pengamatan langsung 

kemasyarakat guna melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat adalah devisi 

pemberdayaan masyarakat. hal ini sesuai dengan penjelasan salah satu narasumber 

sebagai berikut: 

Biasannya kami di BPD tetap membangun komunikasi seperti biasanya, selain 

menerima laporan dari masyarakat, hal lain yang kami lakukan untuk 

menyerap aspirasi masyarakat adalah turun langsung kemasyarakat untuk 

melakukan observasi. melihat kondisi yang terjadi di masyarakat sehingga 

dapat menyesuaikan dengan laporan yang masuk dari masyarakat”.6 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, upaya lain yang dilakukan BPD yaitu 

dengan turun langsung kemasyarakat desa, hal ini dilakukan untuk mengamati situasi 

dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Sehingga mempermudah BPD 

mengambil keputusan selama proses penyusunan program pembangunan. Sebagai 

bidang pemberdayaan masyarakat, sudah seharusnya lebih paham terkait setiap 

kebutuhan masyarakat desa. hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penyelenggaraan 

penyusunan program pembangunan. artinya BPD perlu memiliki konsep tersendiri 

 
6 A. Malik, Selaku  Kepala Desa Parado Wane, wawancara di kediamannya,  pada 28 Maret 

2023. 
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terkait keadaan masyarakat. sehingga mereka dapat membandingkan yang kemudian 

dijadikan bahan pertimbangan untuk setiap usulan yang diterima dari masyarakat. 

Fungsi lain yang perlu dipahami oleh devisi ini yaitu pentingnya membangun 

reputasi BPD dengan membangun kepercayaan masyarakat sebagai lembaga 

perwakilan dipemerintahan. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat 

terhadap pembangunan desa. karena pada dasarnya komunikasi antara masyarakat 

dengan BPD harus terus dijaga melalui berbagai hal untuk menciptakan 

keharmonisan antara keduanya. 

c. Mendampingi Desa Selama Penyusunan Program Pembangunan 

Komunikasi yang terbangun antara BPD dan pemdes di Kecamatan Parado 

pada dasarnya terbentuk dengan melalui ucapan secara lisan dan tulisan. Secara lisan 

biasanya terjadi melalui percakapan biasa sebagai bentuk koordinasi kerja, baik di 

forum resmi maupun tidak resmi. Seperti menginformasi waktu melaksanakan 

kegiatan, perkembangan penyusunan RKP serta agenda-agenda lainnya yang selalu di 

informasikan kepada BPD. selain itu, BPD juga selalu melakukan pendampingan 

selama proses penyusunan program pembangunan seperti selalu menghadiri setiap 

kegiatan yang diadakan desa.  Sedangkan komunikasi secara tertulis biasanya berupa 

surat perintah, teguran tertulis, maupun melalui bagan tugas di kantor desa. hal 

tersebut dilakukan dengan tujuan komunikasi tersebut tercapai.  

Komunikasi yang terjalin antara BPD dan kepala desa ini, sesuai dengan 

bentuk komunikasi horizontal dalam teori komunikasi organisasi, komunikasi 

horizontal merupakan bentuk komunikasi yang melibatkan antar lembaga yang ada 

atau lembaga yang memiliki kedudukan sejajar. Penggunaan komunikasi ini 
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dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD dalam penyusunan program 

pembangunan sebagai bentuk koordinasi kerja, termaksud pada pengambilan keputun 

yang dianggap penting. Berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, 

praktek dari komunikasi ini oleh pemerintah desa dan BPD sekecamatan Parado lebih 

kepada upaya untuk membangun koordinasi yang kuat diantara beberapa lembaga 

yang ada. Dengan demikian adanya koordinasi yang masif antara BPD dan 

pemerintahan desa di kecamatan Parado, maka akan terbangun hubungan yang 

harmonis di antara semua pihak. Selain itu, hal tersebut dapat meminimalisir terjadi 

kesalahan komunikasi atau tumpang tindih dalam uraian tugas dan wewenang 

masing-masing devisi. Informasi tersebut diperkuat dengan hasil wawancara peneliti 

sebagai berikut: 

“Koordinasi yang kami lakukan dalam penyusunan program pembangun 

selain dengan BPD kami juga mengundang beberapa lembaga kemasyarakat 

seperti Karangtaruna, Kepolisian dan Babinkantibnas. Untuk menghadiri 

agenda-agenda penyusunan Program Pembangunan.”.7 

Dengan demikian berdasarkan dari keterangan hasil wawancara tersebut 

peneliti berasumsi bahwa selain dengan BPD pemerintahan  desa melakukan 

koordinasi yang kuat antara sesama lembaga lain yang kemudian mengikat masing-

masing unit sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Secara 

kelembagaan dalam proses penyusunan program pembangunan di Kecamatan Parado 

koordinasi yang kuat antara beberapa lembaga pemerintahan dan lembaga mitra 

lainnya seperti lembaga kemasyarakatan misalnya kelompok tani maupun lembaga 

kepemudaan yang harus terus terjalin, sebab koordinasi yang kuat adalah hal yang 

 
7 M. Saleh, Selaku Kepala Desa Parado  Rato, Diwawancara di Kantor Desa pada 03 Maret 

2023.  
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penting dalam upaya pembangunan daerah terutama di Kecamatan Parado Kabupaten 

Bima. 

2. Negosiasi BPD dalam Penyusunan Program Pembangunan 

Pada dasarnya dalam rangka membangun daerah yang berkemajuan, negosiasi 

menjadi penting untuk diperhatikan oleh berbagai pihak. Sebab makna dari negosiasi 

itu sendiri berkonotasi kepada arah merundingkan dan membicarakan situasi yang 

sedang terjadi untuk dicarikan solusi yang menguntungkan semua pihak. Badan 

permusyawaratan desa (BPD) sebagai mitra dan lembaga pengawas pemerintahan 

desa dituntut untuk bisa melakukan negosiasi dengan maksimal  terhadap masyarakat 

dan pemerintahan desa terutama dalam proses penyusunan program Pembangunan 

desa. Sebagai perwakilan masyarakat, BPD berperan penting dalam melakukan 

perundingan untuk memperoleh program pembangunan desa yang menguntungkan 

bagi masyarakat. 

Negosiasi menjadi penting untuk menghasilkan kebijakan yang dapat 

menyatukan dan menguntungkan berbagai pihak yang masing-masing memiliki 

kepentingan. Dalam proses penyusunan program pembangunan desa, kita dapat 

menemukan alur negosiasi yang dilakukan BPD dengan pemerintah desa sebagai 

bentuk dari upaya mereka melakukan kesepakatan yang menguntungkan berbagai 

pihak. Berdasarkan pada hasil wawancara, diketahui bahwa terdapat upaya negosiasi 

yang dilakukan oleh BPD dan pemerintah desa kecamatan Parado dalam menyusun 

program pembangunan desa. yaitu sebagai berikut: 

a.  Musyawarah dusun (MUSDUS) 

Musyawarah dusun atau biasa disingkat musdus merupakan forum untuk 

menyerap keinginan warga terkait potensi-potensi yang ada di dusun. Pada agenda 
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musdus peneliti menilai bahwa terdapat proses negosiasi yang dilakukan oleh kepala 

dusun dan para ketua RT yang juga dihadiri oleh BPD. Dalam proses ini mereka 

melakukan perundingan terkait potensi-potensi dan kekurangan yang ada di setiap 

RT, kemudian antara ketua RT masing-masing memaparkan keinginan mereka. 

Karena terdapat banyaknya perbedaan kepentingan di setiap RT, sedangkan program 

yang akan di usulkan terbatas, maka terjadilah proses tawar menawar di antara 

mereka untuk memilih program yang sangat memenuhi skala prioritas. Selama 

negosiasi ini berlangsung, mereka akan saling berdiskusi agar program yang mereka 

inginkan diterima sehingga dapat diteruskan ke musdes satu. Meskipun Musdus 

merupakan forum kecil yang hanya dihadiri oleh beberapa orang saja, namun tidak 

mengurangi dinamika persaingan dalam forum itu. Hal ini dapat dilihat Berdasarkan 

pada hasil wawancara yang dilakukan sebagai berikut: 

“sebelum RKP Saya bersama RT juga melakukan diskusi lingkup dusun, 

untuk lebih detail membicarakan tentang hal-hal yang akan disampaikan ke 

forum musdes, dengan berpatokan pada skala prioritas, kita harus mampu 

merasionalkan program yang akan di ajukan dalam forum musdes.”.8 

Seperti yang terjadi di dusun 01 Parado Rato Kepala Dusun beserta ketua RT 

satu sampai RT empat melakukan musayawarah dusun untuk membahas lebih detail 

tentang hal-hal yang akan disampaikan ke forum musyawarah satu, terdapat tiga 

dusun yang mengajukan program kerja yaitu RT 02 mengajukan perbaikan gang, Rt 

03 mengajukan pengadaan saluran air (Lapa), dan Rt 04 mengajukan perbaikan Gang. 

Setelah terjadinya diskusi Panjang yang terpilih hanya dua program kerja yaitu dari 

Rt 04 dan Rt 03. Penyebab tidak di pilihnya program kerja dari dusun 02 yaitu tingkat 

 
8Muhammad Amin, Kepala Dusun 04  Parado wane, wawancara di kantor desa Wane pada 17 

maret 2023 
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kerusakannya jauh lebih ringan di banding Rt 04, sedangkan dipilihnya program kerja 

dri Rt 03 karena di anggap perlu untuk menghindari terjadinya penguapan air hujan 

yang menyebabkn genangan air di jalan. setelah program-program kerja ini di ajukan 

untuk dimusyawarahkan oleh pemerintah desa, yang lolos hanya satu program untuk 

RKPDes yaitu perbaikan gang dari Rt 04. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari 

salahsatu kepala dusun sebagai berikut. 

‘’Aspirasi masyarakat harus dipilih sesuai dengan skala prioritas, karena kita 

juga harus mampu merasionalkan skala prioritas yang akan kita sampaikan. 

Seberapa penting masalah dan potensi itu bergantung bagaimana presentasi 

kita. Takutnya kita banyak menyampaikan masalah tapi tidak di anggap 

prioritas kan rugi. Alhamdulillah di dusun satu tahun ini lolos perbaikan gang 

untuk Rt 04.9 

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan 

musdus terdapat negosiasi skala kecil. Meskipun hanya skala kecil tetapi tingkat 

persaingannya sangat ketat, karena pada tahap inilah terjadinya proses pemilihan 

tingkat awal program-program yang pantas dan tidak pantas untuk diajukan. 

kehadiran BPD pada musdus ini bertujuan agar mereka lebih mengetahui secara detail 

dan mendasar tentang keinginan dan kebutuhan masyarakat. 

b. Musyawarah Desa yang ke Dua 

Penyebab terjadinya negosiasi dalam penyusuna RKPDes karena adanya 

perbedaan keinginan antara pemerintah desan dengan BPD. Adanya perbedaan ini 

disebabkan karena dalam penyusunan draf RKP yang dimana kepala desa sebagai 

penanggung jawab utama dari tim RKP, harus menyesuaikan pembuatan draf sejalan 

dengan RPJM dan Visi Misi kepala desa. sehingga program yang ditawarkan oleh 

BPD yang didapat dri hasil menjaring aspirasi masyarakat pada musdes satu, tidak 

 
9 Hawo, Kepala Dusun 01 Parado Rato, wawancara melalui media masa WhatsApp pada 8 

Agustus 2023 
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semuanya dapat dijadikan program pembangunan desa. karena keterbatasan dana 

desa dan keterbatasan waktu pelaksanaan hanya untuk satu tahun berjalan 

Dari banyaknya tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyusunan program 

pembangunan desa, forum yang menjadi wadah untuk melakukan negosiasi oleh BPD 

adalah musyawarah desa yang kedua atau rapat APBDes. Karena pada tahap ini BPD 

akan mengajukan keberatan kepada pemerintahan desa terkait program-progran yang 

mereka tawarkan tidak dimuat di dalam draf RKP yang telah disusun oleh tim RKP 

desa. forum ini hanya di hadiri oleh pemerintah desa dengan BPD dan tidak terbuka 

untuk umum. Biasanya kedua pihak ini akan saling berdiskusi sampai menemukan 

solusi yang sama-sama menguntungkan untuk kedua pihak. Hal ini sejalan dengan 

hasil wawancara yang didapat peneliti sebagai berikut: 

“adanya musdes ini karena adanya hal-hal yang kami anggap keberatan dalam 

draf RKP yang diserahkan pemerintah desa, semisal ada program yang kami 

ajukan cukup penting tetapi tidak dimuat, maka kami akan melakukan 

komunikasi ulang terkait keinginan dan tuntutan BPD”10 

 Pada hasil wawancara di atas  jika terdapat masalah dalam draf RKP maka 

akan terjadi musdes yang kedua, sebelum itu, Ketua BPD Parado beserta anggota 

BPD lainnya melakukan rapat internal BPD untuk membahas berapa banyak usulan 

yang telah disepakati pada saat Musdes satu tercakup dalam draf RKP yang dibuat 

oleh tim RKP. Jika terdapat masalah, maka akan dinegosiasikan di Musyawarah desa 

yang kedua untuk membahas kembali usulan-usulan yang tidak dimuat. Perlunya 

pengetahuan yang mendalam terhadap program yang ditawarkan oleh BPD menjadi 

penentu keberhasilan dalam proses negosiasi ini. Oleh karena itu dalam agenda 

musdus pihak BPD harus hadir untuk melihat dan mendengar secara langsung terkait 

 
10Jafar, selaku Kepala BPD Parado Wane, wawancara di kediamannya pada 13 Maret 2023  
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aspirasi masyarakat, sehingga bisa disesuaikan sejauh mana program-program yang 

ditawarkan harus diperjuangkan. 

Seperti yang terjadi di desa Kanca Kecamatan Parado program yang 

ditawarkan oleh BPD sebanyak 5 program kerja. Tetapi yang hanya diterima 3 

program kerja yaitu pengadaan tempat pembuangan sampah untuk desa kanca, 

perbaikan gang RT 02, dan penyelenggaraan pos kesehatan desa. Sedangkan 2 

program yang tidak diterima yaitu perbaikan jembatan dan perbaikan gang Rt 05. 

Sebagai negosiator BPD meminta perbaikan jembatan yang menyambungkan desa 

dengan lokasi pertanian untuk di masukkan kedalam program kerja desa, karena di 

anggap penting untuk memudahkan para petani dalam mengangkut hasil pertanian 

dan aktivitas lainnya. Namun selama negosiasi berlangsung desa tetap menolak 

dengan alasan keterbatasan biaya, karena dalam pengerjaannya membutuhkan biaya 

yang cukup besar. Setelah terjadinya duskusi Panjang antara BPD dengan pemerintah 

desa menyepakati menghadirkan solusi lain yaitu untuk program perbaiakan jembatan 

akan di usulkan pada pada musrembang Kecamatan. 

Hal tersebut sesuai dengan yang didapatkan oleh peneliti pada saat 

menghadiri musrembang Kecamatan. Kepala desa Kanca menawarkan program kerja 

perbaikan jembatan yang ada di desanya. Dari beberapa desa yang ada dikecamatan 

Parado selain desa Kanca seperti desa Parado dan Wane tidak terjadi negosiasi pada 

musyawarah dua karena  BPD tidak mempermasalahkan program yang tidak diterima 

oleh pemerintah desa. 

Menciptakan kondisi negosiasi yang aman dengan situasi dan kondisi 

kompleks tidaklah mudah. Diperlukan proses yang panjang dan sikap toleransi yang 

tinggi agar dapat menciptakan kondisi yang harmonis. Berikut peneliti memaparkan 
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beberapa temuan strategi BPD dan pemerintah desa kecamatan Parado melakukan 

negosiasi dalam rangka penyusunan program pembanguan di Kecamatan Parado 

Kabupaten Bima yaitu: 

Pertama, menggunakan kesamaan budaya. Pola ini sering dilakukan oleh 

BPD dalam melakukan negosisai kolaborasi untuk menemukan program 

pembangunan yang berdampak positif pada masyarakat, sebab pada dasarnya 

masyarakat di Kecamatan Parado adalah masyarakat yang sangat menghargai kultur 

budaya mereka. Seperti yang dikataka oleh kepala dusu 01 sebagai berikut: 

”Pada saat musyawarah di desa pendekatan yang akan kami lakukan adalah 

dengan melobi pemerintah  dengan cara memanfaatkan kultur atau budaya 

yang sama untuk memprogramkan program pembangunan yang langsung 

berdampak positif pada masyarakat”.11 

Dengan demikian berdasarkan pada keterangan tersebut negosiasi dengan 

menggunakan pendekan budaya yang sama relatif berhasil untuk digunakan terutama 

dalam upaya penyusunan program pembangunan di Kecamatan Parado. Keberhasilan 

tersebut terjadi karena proses komunikasi budaya yang mindfull membuat pemerintah 

desa terpengaruh karena kultur budaya yang dimiliki oleh pemerintah maupun 

masyarakat parado yang sama.  

Kedua, pendekatan secara emosional, keterlibatan BPD dalam acara-acara 

yang resmi maupun tidak resmi terhadap pemerintah desa dan masyarakat, 

merupakan salah satu upaya untuk melakukan pendekatan agar memiliki hubungan 

yang harmonis. Hubungan yang harmonis yang terjalin tersebut akan memudahkan 

BPD melobi pemerintah desa dalam kaitannya dengan penyusunan program 

pembangunan di Kecamatan Parado. Hal tersebut sejalan dengan keterangan hasil 

wawancara sebagai berikut:  

 
11 Muhtar, Anggota BPD Devisi Pemberdayaan, wawancara di kantor BPD Paradp Rato 
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”Mendekatkan diri dengan cara terlibat dalam acara-acara desa maupun 

masyarakat adalah salah satu strategi kami dalam melakukan negosiasi dengan 

pemerintah desa baik itu acara-acara resminya maupun acara biasa”.12 

Dengan demikian berdasarkan pada keterangan tersebut diketahui bahwa 

strategi BPD untuk melakukan negosiasi antara pemerintah desa sering dilakukan. 

Hal tersebut berdasarkan pada temuan penelitian dilihat dari keaktifan anggota BPD 

ikut berpartisipasi dalam setiap acara-acara baik formal maupun tidak. Upaya dari 

pendekatan tersebut merupakan salah satu upaya memudahkan negosiasi kolaborasi 

dalam rangka penyusunan program pembangunan. 

Ketiga, strategi negosiasi menghadirkan solusi alternatif. Dalam usaha 

melakukan negosiasi kolaborasi terkadang negosiator harus memainkan perannya 

dengan baik. Peranan negosiator sangat penting dalam menyusun program 

pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat Parado. Oleh sebab itu, BPD 

selaku negosiator mengupayakan solusi lain jika penawarannya ditolak. Atau 

menjajikan harapan-harapan jika program yang di usulkan bermanfaat bagi 

pemerintah maupun masyarakat. Seperti yang digambarkan salah satu anggota BPD 

sebagai berikut:. 

 “misalnya setiap kegiatan musyawarah desa kami akan tawarkan program 

kami dengan penguatan ini program yang bagus, menawarkan balasan yang 

baik kepada pemerintah desa. apabila tawaran program tersebut dijadikan 

dalam RKP sebaliknya jika pemerintahan tidak dapat menerima program yang 

kami tawarkan semaksimal mungkin harus menghadirkan solusi alternatif 

untuk solusi bersama sebagai penyelesaian”13 

 
12 Hawo, Kepala Dusun 01 Parado Rato, wawancara melalui media masa WhatsApp pada 17 

April 2023 
13 Muhtar, Anggota BPD Devisi Pemberdayaan, wawancara di kantor BPD Paradp Rato pada 

28 Maret 2023 
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  Dengan menggunakan staregi seperti itu, BPD di Kecamatan Parado 

Kabupaten Bima melakukan upaya menyusun pesan komunikasi sedemikian rupa, 

sehingga enak didengar dan menjadi termotifasi untuk melakukan dan menerima 

tawaran program tersebut untuk dijadikan sebagai program pembangunan oleh 

pemerintah desa untuk program kerja mereka. Hal ini diperkuat lagi oleh pernyataan 

dari kepala dusun  yang menyatakan bahwa: 

 “selain menunggu program di loloskan tahun selanjutnya upaya lain adalah 

gotong royong. Selain itu kalau berbicara upaya inshaallah segala upaya kami 

lakukan termasud loby dana aspirasi dari dewan perwakilan rakyat. ”14  

  Keempat, negosiasi sembari memberikan pujian. Melalui negosiasi dengan 

memberikan pujian ini,pihak badan permusyawaratan desa (BPD) akan mendapatkan 

hati sasaran dengan cara memuji kelebihan, kecakapan, kemampuan, kepandaian 

mereka, dan hal ini dilakukan tidak secara berlebih-lebihan. Strategi tersebut 

dilakukan oleh BPD di Kecamatan Parado dengan tujuan untuk mempengaruhi orang-

orang agar termotifasi dengan yang disampaikan oleh negosiator. Maka dengan 

demikian dengan strategi tersebut pemerintah desa akan dengan mudah menerima 

tawaran program yang akan disusun dalam RKP desa. 

Semua orang pada dasarnya pasti suka dipuji, dihormati dan juga dihargai 

oleh orang lain. Mereka tidak suka jika ada orang lain meremehkan, merendahkan 

atau menghina. Pujian terhadap seseorang itu sangat berarti, bisa membangkitkan 

semangat baginya untuk bekerja dan berkarya lebih baik lagi dari yang telah 

dikerjakan. Pujian tersebut diberikan oleh negosiator dalam hal ini BPD badan 

permusyawaratan desa Kecamatan Parado.  

 
14Jafar, selaku Kepala BPD, wawancara di kediamannya pada 13 Maret 2023  
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Dalam memuji kinerja serta keberhasilan pemerintah desa dalam 

pengembangan terdapat beragam bahasa yang sering digunakan oleh BPD di 

Kecamatan Parado seperti ndai dhom ma ntau jabatan ma ese akepa ma loa poda 

bantu masyarakat (bapak/ibu sekalian yang memiliki jabatan yang tinggi yang dapat 

membantu dan mengayomi masyarakat). Selain itu bahasa lain yang  biasa digunakan 

oleh BPD. Dengan demikian maka, pemerintah tersebut pasti akan makin 

bersemangat dan mau menerima usulan program tersebut. Keterangan tersebut 

peneliti dapatkan dari hasil observasi yang dilakukan serta keterangan-keterangan 

dari para informan pada saat melakkan penelitian. Berikut hasil wawancarannya 

antara lain sebagai berikut: 

“Sebenarnya banyak cara yang kami lakukan dalam kaitannya dengan 

penyusunan program pembangunan ini tentunya tujuannya adalah melobi 

pemerintah untuk secara bijak menyaring program yang layak kami juga 

biasannya memberikan pujian atas keberhasilan orang itu”15 

Dari uraian di atas, bahwa upaya negosiasi BPD di Kecamatan Parado 

Kabupaten Bima dilakukan dengan pemberian pujian yang mempunyai pengaruh dan 

memudahkan mereka untuk melobi pemerintah desa. 

Berdasarkan pengamatan langsung di Parado oleh peneliti, terkait dua forum 

negosiasi dalam penyusunan program pembangunan desa ini, BPD belum maksimal 

untuk menghadiri setiap musdus yang diadakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

salah satu kepala dusun Parado Rato bapak Hawo, yang menyatakan tidak adanya 

kehadiran BPD pada musdus tahun ini, meskipun komunikasi tetap dilakukan via 

online tetapi akan lebih baik jika BPD dapat secara langsung menghadiri kegiatan 

tersebut. Karena hal itu akan berpengaruh pada keterwakilannya sebagai penerus 

 
15Muhtar, Anggota BPD Devisi Pemberdayaan, wawancara di kantor BPD Paradp Rato pada 

28 Maret 2023  
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aspirasi masyarakat. selain itu berdasarkan informasi lain dari kepala BPD parado 

Wane bapak Jafar, bahwa tidak adanya musdus yang dilakukan, penyerapan aspirasi 

hanya terjadi pada Musdes satu. 

Dalam proses penyusunan program pembangunan di Kecamatan Parado yang 

dilakukan oleh BPD, bentuk negosiasi yang sering terjadi yaitu kolaborasi (win-win) 

dan negosiasi akomodasi (lose-win). Negosiasi kolaborasi dilakukan Untuk 

memperoleh kesepakatan yang menguntungkan dan memuaskan semua pihak. Pada 

pelaksanaannya, BPD melibatkan berbagai pihak terkait untuk menciptakan kondisi 

yang terbuka dengan mendengarkan keinginan berbagai pihak. Dengan demikian, 

BPD selaku negosiator akan dengan mudah memahami kepentingan dan keprihatinan 

dari pihak lain, sehingga dapat menemukan solusi yang kreatif untuk semua 

masyarakat dan pemerintah desa. Oleh karena itu berdasarkan pada pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti BPD selaku negosiator mengupayakan penggabungan 

kepentingan semua pihak dengan tujuan mendapatkan kesepakatan yang 

menguntungkan.  

Untuk melakukan negosiasi akomodasi BPD di Kecamatan Parado yang 

bertindak sebagai negosiator melakukan beberapa langkah-lagkah untuk diambil 

dalam rangka penyusunan program pembangunan di Kecamatan Parado. Berikut ini 

langkah-langkahnya: 

Pertama, Persiapan. Menentukan secara jelas apa yang ingin di capai dan 

disampaikan ketika bernegosiasi dengan pemdes.biasanya dilakukan pada saat rapat 

internal BPD. Tujuan ini harus jelas dan terukur, sehingga bisa membangun ruang 

untuk bernegosiasi, Gali informasi sebanyak mungkin mengenai program 

pembangunan tersebut, kekuatan dan kelemahannya, apa tujuan atau kepentingannya. 
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Kedua, pembukaan. Ada tiga sikap yang harus di kembangkan oleh BPD 

dalam mengawali negosiasi yaitu:  menyenangkan, tegas, tidak plinplan, teguh dalam 

pendirian. Pada pembukaan ini masing-masing pemerintah desa dan BPD 

memberikan sambutan terkait agenda yang sedang di laksanakan. 

Ketiga, Memulai proses negosiasi. Proses negosiasi dimulai ketika saat yang 

tepat bagi kedua pihak untuk memulai pembicaraan pada materi pokok negosiasi 

yang pertama dilakukan oleh BPD adalah menyampaikan pokok-pokok keinginan 

atau tuntutan secara jelas, singkat dan penuh percaya diri, tekankan bahwa BPD 

berkeinginan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan pemerintah desa, 

menyediakan ruang untuk manuver atau tawar menawar dalam negosiasi.  

Selain negosiasi yang menguntungkan berbagai pihak, terdapat pula negosiasi 

yang harus dihindari selama proses penyusunan program pembangunan, namun pada 

kenyataanya sulit untuk dihindari karena adanya berbagai macam kepentingan di 

setiap perwakilan dusun yang ada dikecamatan Parado. Tentunya program yang 

ditawarkan oleh masyarakat tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan baik itu 

disebabkan karena waktu yang ada tidak cukup maupun pendanaan yang harus 

disesuaikan dengan dana desa.  Adanya skala perioritas berdasarkan ukuran kebutuan 

yang tersusun sesuai dengan tingkat kepentingan dan urgensinya yang  telah 

ditentukan oleh pemerintahan desa menjadi rujukan dalam pemilihan masalah yang 

akan dijadikan program kerja tahunan oleh desa. 

Negosiasi akomodasi ini pada dasarnya masih terjadi dalam beberapa 

kesempatan namun kurang begitu banyak apabila dibandingkan dengan negosiasi 

kolaborasi yang lebih dominan digunakan. Hal tersebut terjadi karena dalam 

prakteknya, negosiasi akomodasi tidak terjadi karena baik pemerintahan maupun 
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masyarakat akan mengupayakan program yang tidak dimuat dalam RKP, dikerjakan 

secara gotong royong oleh masyakat sendiri sembari menunggu penyusunan program 

pembangunan tahun depan. Sebagaimana keterangan dari informan pada saat 

melakukan wawancara, berikut hasil wawancaranya sebagai berikut: 

“yang merasa dirugikan itu pasti ada karena tidak semua tuntutan bisa 

dipenuhi tetapi, tentunya kami akan mengusahakan solusi lain untuk setiap 

program yang tidak dimuat, semisal gotong royong dan lai-lain. Tetapi tidak 

semua hanya program benar-benar dibutuhkan”.16 

Sesuai pengamatan peneliti, BPD dalam menyusunan program pembangunan 

di Kecamatan Parado, harus memperhatikan hal-hal penting selaku negosiator ketika 

melakukan negosiasi, yaitu Memahami masalah secara menyeluruh dan 

komprehensif, Mempersiapkan materi negosiasi dengan berbagai alternatif 

penawaran terbaik, Fokus menyelesaikan masalah dengan solusi alternatif, 

Mempunyai sifat keterbukaan terhadap masyarakat dan pemerintah desa, Siap 

melakukan kerjasama dan Mengutamakan mutual relationship atau hubungan yang 

saling mendukung sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang saling 

menguntungkan semua pihak. 

C. Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Komunikasi BPD dalam 

Penyusunan Program Pembangunan Di  Kecamatan Parado  Kabupaten Bima. 

  Pada dasarnya tercapainya kemajuan dalam bidang pengembangan daerah di 

desa-desa se-Kecamatan Parado Kabupaten Bima tidak terlepas dari peran dari 

pemerintah serta negosiasi yang dilakukan oleh BPD dalam penyusunan program 

pembangunan daerah. Oleh karena itu keterlibatan antara semua pihak baik dari 

pemerintah desa, BPD serta masyarakat Parado secara umumnya menjadi salah satu 

 
16 Ruslin, Ketua BPD Parado Rato, wawancara di kediamannya  Paradp Rato pada 22 Maret 

2023 
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faktor yang menentukan sehingga program pembangunan di desa-desa se-Kecamatan 

Parado Kabupaten Bima berhasil. Dalam upaya negosiasi yang dilakukan oleh BPD, 

ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat selama penyusunan program 

pembangunan berlangsung yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor Pendukung 

  Berdasarkan temuan peneliti dari hasil wawancara, diketahui beberapa faktor 

pendukung komunikasi dan negosiasi badan permusyawaratan desa dalam 

penyusunan program pembangunan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima antara 

lain sebagai berikut: 

a. Perencanaan yang matang 

  Mempersiapkan perencanaan yang matang, merupakan langkah awal yang 

memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat keakuratan serta peluang atau ancaman 

yang terdapat dalam suatu rencana. Dalam merumuskan program pembangunan desa, 

BPD harus merumuskan strategi dengan berupaya memahami dan membaca kondisi 

lingkungan yang ada di sekitarnya dengan baik. Sebagai upaya mempersiapkan 

program yang dapat diterima oleh pemerintah desa. 

  Perumusan strategi ini dilakukan dengan tujuan supaya komunikasi dan 

negosiasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka strategi yang akan 

digunakan perlu dirumuskan terlebih dahulu. Dalam melakukan negosiasi  

penyusunan program pemabangunan, menentukan strategi adalah hal yang penting 

dan utama yang harus dilakukan oleh seorang negosiator. Hal tersebut sejalan dengan 

keterangan dari informan, berikut hasil wawancaranya: 

 “Dalam tugas  kami di internal BPD yang pertama kami lakukan adalah 

melaksanakan rapat bersama semua anggota dengan tujuan untuk 

merumuskan pendekan apa yang akan dilakukan kepada masyarakat pada saat 
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musyawarah desa nantinya. Hal ini kami lakukan dengan tujuan agar supaya 

dalam tindakan atau aksi dilapangan tidak terjadi kesalahan”.17 

  Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa salahsatu 

faktor keberhasilan BPD dalam melakukan negosiasi ditentukan oleh perecanaan 

awal yang matang. Kemampuan dalam merumuskan perencanaan merupakan salah 

satu kompetisi dasar yang harus dimiliki. Dengan kemampuan tersebut BPD akan 

dengan mudah memahami semua persoalan yang dihadapi serta solusi yang akan 

ditawarkan pula. Selain itu pada saat merumuskan strategi seorang negosiator harus 

pula memahami langkah-langkah yang benar yang harus dilakukan. Langkah-langkah 

yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut: 

1) Pengumpulan dan analisis data. 

Pengumpulan dan analisis data ini merupakan langkah awal yang dilakukan 

oleh seseorang dalam melakukan sesuatu baik itu dalam penelitian dan lain-lain.  

Dalam konteks penyusunan program pembangunan analisis data menjadi alat yang 

pertama yang digunakan untuk menilai dan memahami kondisi sosial masyarakat 

yang ada lebih khususnya masyarakat di Kecamatan Parado Kabupaten Bima.  

2) Evaluasi fakta-fakta. 

  Evaluasi fakta-fakta dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari pengumpulan 

dan analisis data yang dilakukan pertama dalam merumuskan program pembangunan. 

Evaluasi diperlukan dalam setiap kegiatan untuk menjamin fakta-fakta yang 

didapatkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam konteks komunikasi dan 

negosiasi evaluasi menjadi bahan perbandingan untuk mengukur tingkat keberhasilan 

suatu pendekatan yang dilakukan. Sebuah kegiatan evaluasi memberikan dampak 

yang signifikan bagi semua pihak yang terkait karna evaluasi memiliki banyak 

 
17 Muhtar, Anggota BPD Devisi Pemberdayaan, wawancara di kantor BPD Paradp Rato pada 

28 Maret 2023 
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manfaat antara lain: fungsi mengukur tingkat keberhasilan, fungsi melakukan seleksi, 

fungsi melakukan aktifitas diagnosis, serta fungsi penempatan. Hal ini sejalan dengan 

hasil wawancara penulis dengan informan pada saat melakukan wawancara dengan 

peneliti, beliau mengatakan sebagai berikut: 

“Apabila semua data telah terkumpul dan didapatkan beberapa pilihan 

pendekatan, misalnya apakah pendekatan secara langsung atau tidak sesuai 

dengan kebutuhan atau masalah yang terjadi dikalangan masyarakat Parado. 

Maka dengan adanya pilihan tersebut kami akan mengevaluasi untuk 

memilih mana yang perlu digunakan oleh kami”.18 

  Sebuah program atau kegiatan pasti dilaksanakan dengan melibatkan setiap 

aspek atau komponen yang saling mendukung. Oleh katrena itu untuk dapat 

mendukung dan mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan, maka perlu dilakukan 

kegiatan evaluasi terhadap setiap komponen. 

3) Mengidentifikasi masalah. 

  Dalam setiap kegiatan proses identifikasi masalah menjadi bagian penting 

untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program. Untuk melakukan identifkasi 

masalah BPD dapat melakukan beberapa langkah untuk mengetahui  lebih lanjut 

dengan cara melakukan observasi, membaca litetatur, dan melakukan survey awal. 

4) Perumusan tujuan atau sasaran-sasaran. 

  Sebuah rencana dalam penyusunan terdapat langkah-langkah yang harus 

dilakukan oleh BPD dan pemerintah desa se-kecamatan Parado salah satunya adalah 

menentukan tujuan atau sasaran perencanaan yang kemudian merupakan salah satu 

diantara tahap-tahap dalam melakukan perencanaan tebih khususnya perencanaan 

cara yang digunakan pada saat melakukan tindakan negosiasi dengan pemerintah 

dessa. Tahapan ini secara garis besar dipahami sebagai keinginan atau kehendak yang 

 
18 Hawo, Kepala Dusun 01 Parado Rato, wawancara melalui media masa WhatsApp pada 17 

April 2023 
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pencapaiannya sangat diharapkan . tujuan lebih menunjukan apa yang ingin dicapai 

sehinga sasaran kebijakan dan perencanaan lebih lanjut dapat diarahkan. Dengan 

demikian kegiatan ini berkaitan dengan pencapaian yang diinginkan dari hasil 

kebijakan atau keputusan yang sebelumnya telah dibicarakan bersama dan sepakat 

sehingga tujuan tersebut menjadi rujukan dalam menentukan tindakan yang sesuai. 

b. Memiliki kepentingan yang sama 

Selain dari persiapan yang sangat matang yang dilakukan oleh badan 

permusyawaratan desa (BPD) dan pemerintah desa se-Kecamatan Parado, salah satu 

hal yang menjadi poin penting dalam keberhasilan pemerintah untuk melakukan 

negosiasi dalam rangka meningkatkan penyusunan program pembangunan daerah 

adalah kepentingan dari seluruh elemen mulai dari pemerintah desa, BPD, hingga 

masyarakat yang sama terutama untuk membangun daerahnya. Dengan demikian 

tujuan dapat tercapai. Dengan demikian adanya kepentingan  yang sama dari semua 

pihak merupakan salah satu faktor pendukung komunikasi dan negosiasi dalam 

penyusunan program pembangunan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sebap 

pada dasarnya masyarakat Parado selalu memiliki kepentingan yang sama dalam 

segala hal terutama dalam hal pengembangan daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat 

dari salah satu informan peneliti pada saat melakukan wawancara. Berikut hasil 

wawancarannya yaitu: 

“Iya, kami sadar bahwa tidak semua masyarakat memiliki kepentingan yang 

sama begitupula dengan pemerintah desa dan BPD terhadap pengembangan 

daerah, walaupun ada sebagian yang tidak sama tetapi itu tidak terlalu 

berpengaruh menurut kami”.19 

 
19 Hawo, Kepala Dusun 01 Parado Rato, wawancara melalui media masa WhatsApp pada 17 

April 2023 
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 Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut diketahui bahwa adanya 

kepentingan yang sama dari masyarakat terutama dalam penyusunan program 

pembangunan daerah merupakan salah satu faktor pendukung komunikasi dan 

negosiasi dalam penyusunan program pembangunan di Kecamatan Parado Kabupaten 

Bima. 

c. Tersedianya sarana dan prasarana. 

Salah satu kategori penting yang menyebapakan kegiatan negosiasi yang 

dilakukan oleh BPD berjalan adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh instasi 

dalam pemerintahan di Kecamatan Parado. Walaupun pada dasarnya setiap organisasi 

mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam penyediaan dana, ruang, bahan baku, 

personalia, informasi, serta sumber-sumber penting lainnya. Organisasi yang sedang 

berkembang membutuhkan sumberdaya menurut prioritas dan kebutuhan pada tiap 

unit kerja atau bagian yang dapat menunjang kinerja lebih bagus. Berdasarkan pada 

informasi yang didapatkan peneliti dari informan menerangkan bahwa terlaksananya 

operasional negosiasi tersebut didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki 

cukup memadai. Berikut hasil wawancarannya antara lain sebagai berikut: 

“Iya kami merasa berjalannya setiap kegiatan yang kami lakukan itu berkat 

dari dukungan sarana dan prasarana yang memadai, walaupun terkadang kami 

merasa kesulitan karna dalam beberapa aspek sarana yang kami miliki belum 

maksimal, tapi itu tidak terlalu berpengaruh”.20 

  Berdasarkan pada hasil wawancara bahwa salah satu faktor yang mendukung 

terlaksannya upaya negosiasi yang dilakukan oleh BPD di Kecamatan Parado dalam 

rangka penyusunan program pembangunan, berjalan dengan sukses berkat dukungan 

dari sarana dan prasarana yang  memadai. 

 
20Junaidin, Ketua Karang Taruna, wawancara di Musrembang Kecamatan, 6 Maret 2023  
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d. Empati 

Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, 

melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri 

berada di posisi orang tersebut. Empati memainkan peran penting dalam membangun 

dan menjaga hubungan serta mempermudah orang untuk melakukan komunikasi serta 

negosisasi pada semua pihak. Dalam konteks komunikasi dan negosiasi dalam 

menyusun program pembangunan desa rasa empati tersebut dapat timbul sebagai 

kemampuan untuk menyadarkan diri ketika berhadapan dengan perasaan sesama, 

kemudian bertindak untuk menolongnya dengan cara memberikan penawaran yang 

sepadan. 

Perasaan ini sangat penting dalam membangun hubungan atau menjalin relasi 

dengan orang lain. Dengan berempati, BPD di Kecamatan Parado mampu memahami 

apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain, serta juga akan terlatih untuk 

memberikan respon yang tepat dalam segala situasi sosial termasuk pada saat 

melakukan musyawarah desa untuk membahas program pembangunan. Hal tersebut 

sejalan dengan pendapat daroi informan peneliti, berikut hasil wawancaranya: 

“Pada situasi tertentu kami akan bersikap empati pada masyarakat yang 

membutukan bantuan dari pemerintah, dan itu menjadi salah satu strategi 

kami dalam melakukan negosiasi dengan pemerintah desa, dan itu menurut 

kami cukup efektif dengan dibuktikan tawaran program kami diterima oleh 

pemerintah desa”.21 

2. Faktor penghambat. 

  Pada dasarnya setiap komunikasi yang dibangun akan ditemukan berbagai 

macam kendala-kendala yang menghalangi berjalannya komunikasi. Sejatinya 

 
21 Hawo, Kepala Dusun 01 Parado Rato, wawancara melalui media masa WhatsApp pada 17 

April 2023 
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kendala-kendala tersebut terjadi disebabkan oleh terjadinya gangguan yang kemudian 

mendistorsi proses pengiriman pesan pada saat melakukan negosiasi sehingga 

berdampak pada penafsiran arti dari informasi yang disampaikan antara BPD dan 

pemdes tersebut menjadi keliru. Hal yang sama pula terjadi pada proses komunikasi 

dan negosiasi BPD dan pemerintah desa se-kecamatan Parado dalam merumuskan 

dan menyusun program pembangunan desa. 

  Berdasarkan pada temuan penelitian yang bersumber pada hasil pengamatan 

serta wawancara yang dilakukan pada saat penelitian ditemukan secara garis besa dua 

faktor utama yang menghambat berjalannya komunikasi dan negosiasi badan 

permusyawaratan desa (BPD) dalam penyusunan program pembangunan di 

Kecamatan Parado yaitu hambatan sematik, dan hambatan ekologis. Berikut ini 

peneliti akan menjelaskan hambatan-hambata tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Latar Belakang Pendidikan yang Berbeda 

  Adanya latar belakang pendidikan yang tidak sama menyebabkan terjadinya 

kesalah pahaman dalam memahami ucapan atau tujuan antara BPD dengan 

pemerintah desa, hal ini bisa menjadi  hambatan semantik yang merupakan sebuah 

kendala-kendala  komunikasi dalam konteks penyampaian pesan secara efektif. 

Semantik lebih mengarah pada pengungkapan suatu hal lewat bahasa dan kata-kata. 

Dalam proses komunikasi, hambatan semantik diartikan sebagai penafsiran yang 

keliru atau kesalahpahaman dalam menangkap sebuah makna yang dikirimkan oleh 

komunikator atau komunikan. Hal ini bisa terjadi karena ketidaksamaan pengetahuan 

dan perbedaan pola pikir yang dipengaruhi berbedanya tingkat pendidikan setiap 

orang yang ada dikecamatan Parado. 



97 
 

 
 

  Berdasarkan pada hasil temuan peneliti di temukan beberapa kendala-kendala 

komunikasi yang sifatnya semantik yang menjadi faktor penghambat komunikasi dan 

negosiasi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyusunan program 

pembangunan di Kecamatan Parado Kabupaten bima yakni: yakni penggunaan 

bahasa dan kata yang ambigu atau rancu, serta tindakan komunikan yang sudah 

langsung membuat kesimpulan atas pesan yang disampaikan komunikator sebelum 

selesai berbicara. Penggunaan bahasa yang tidak tepat. Bahasa merupakan bagian 

terpenting dalam melakukan komunikasi dan negosiasi, penggunanan bahasa yabg 

tepat akan mendorong komunikasi yang disampaikan berjalan dengan lancar. 

Sedangkan penggunaan bahasa yang tidak tepat merupakan salah satu masalah yang 

serius dalam melakukan komunikasi, sebap walaupun informasi yang bermaanfaat 

sekalipun apabila disampaikan dalam penggunaan bahasa yang tidak tepat makan 

akan menghambat berjalannya komunikasi maupun negosiasi tersebut. 

  Berdasarkan temuan peneliti saat melakukan penelitian, masalah utama yang 

sangat menghambat berjalannya komunikasi dan negosiasi badan permusyawaratan 

desa dalam penyusunan program pembangunan di Kecamatan Parado Kabupaten 

bima adalah penggunaan bahasa yang terkesan kurang tepat untuk digunakan. Hal 

tersebut berdampak pada terhambatnya tujuan komunikasi dan negosiasi yang 

dibangun oleh BPD kepada pemerintah desa tentang penyusunan program 

pembangunan desa. Berikut hasil wawancaranya antara informan dan peneliti yaitu 

sebagai berikut: 

 Iya, sering kali kami di pemerintahan desa sulit menerima tawaran program 

dari mereka karena penggunaan bahasa yang mereka gunakan dalam 

menyampaikan tawaran program kerja kurang tepat dan terkesan memaksa 
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kami pemerintah desa, padahal dari sisi lain tawaran yang mereka sampaikan 

itu sangat bagus, tetapi dari tata cara penggunaan bahasanya yang kurang”.22 

  Dengan demikian berdasarkan pada keterangan tersebut diketahui bahwa 

salah satu kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat komunikasi dan 

negosiasi badan permusyawaratan desa dalam penyusunan program pembangunan di 

Kecamatan Parado Kabupaten Bima yaitu terkendala pada penggunaan bahasa yang 

kurang tepat. 

b. Tidak Adanya Transparansi 

  Dalam proses mempercepat pemerataan pembangunan di indonesia, 

pemerintah memberikan alokasi dana yang cukup besar kepada struktur pemerintahan 

desa untuk dikelola dengan baik, melalui dibuatnya program pembangunan desa yang 

sesuai kebutuhan masyarakat. mengingat alokasi yang diberikan berupa uang negara, 

tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintahan desa 

yang mengelola dana tersebut. Hal ini dilakukan sebagai salah satu usaha untuk 

menciptakan pengelolaan dana yang transparansi, sehingga dapat mendorong 

tercapainya indikator pembangunan nasional. Sebagai bentuk transparansi dalam 

pengelolaan keuangan desa, bisa memberikan informasi kepada masyarakat parado 

terkait tata kelolanya melalui media informasi desa seperti Website desa atau media 

luar seperti baliho, poster, spanduk dan sejenisnya. 

  Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di kecamatan parado yaitu masih 

minimnya keterbukaan informasi pembangunan desa, pembangunan desa yang 

dimaksud ini ialah, baik itu tata kelola pembangunan desa, perencanaan 

pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan informasi pengawasan 

pembangunan desa. hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya ruang untuk masyarakat 

 
22 Jafar, Ketua BPD Parado kuta, wawancara di kediamannya  Parado kuta pada 22 Maret 

2023 
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mendapatkan informasi terkait hal tersebut, baik berupa papan informasi, maupun 

Website desa yg dapat di akses oleh masyarakat desa, terkait program-program 

pembangunan desa dan pengalokasian dana desa. selain itu agenda-agenda desa 

dalam melaksanakan program pembangunanpun tidak dapat ditemukan baik secara 

fisik maupun dokumentasi. Selain itu pada proses pelaksanaan penyusunan program 

pembangunan desa, tidak banyak masyarakat yang mengetahui agenda tersebut, 

terbukti dengan pihak-pihak yang di undang oleh pemerintahan desa, dan jalur 

informasi yang digunakan hanya menyurati pihak-pihak tertentu. Sesuai dengan hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut: 

“Plingan yang dihadirkan pihak-pihak terkait edepani, bune ketua RT, kepala 

dusun tokoh msyarakat, dan tokoh pemuda, dengan melayangkan surat 

undangan. Melalui persuratan mpoa tiwra jalur komunikasi yang lain”23 

  Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, 

kurangnya keterbukaan informasi ini tentunya akan berdampak pada menurunkan 

kemauan dan partisipasi masyarakat parado serta hilangnya kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah. Masalah yang disebabkan karena tidak adanya transparansi 

pemerintahan ini, tentunya dapat menjadi penghambat pembangunan di kecamatan 

parado. Oleh karena itu idealnya pemerintah Perlu menghadirkan media informasi 

desa di parado, sebagai sarana sosialisasi program dana desa dan kegiatan-kegiatan 

pembangunan dan perberdayaan masyarakat yang dibiayai dana desa. 

c. Kesibukan dalam Bertani 

  Parado merupakan kecamatan yang masyarakatnya berprofesi sebagai petani. 

Karna wilayahnya merupakan daratan tinggi dan subur sehingga berbagai jenis sayur, 

buah, maupun pepohonan  dapat tumbuh dengan baik. Meskipun sebagian dari 

 
23 Amirullah, Anggota BPD Devisi Pemberdayaan tahun 2022, wawancara di kantor BPD 

Paradp Rato pada 28 Maret 2023 
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masyarakatnya Parado ada yang berprofesi sebagai PNS, tenaga Pendidik maupun 

pegawai pemerintahan, tetapi perkerjaan utamanya tetaplah bertani, hal ini juga dapat 

menjadi faktor penghambat selama proses penyusunan program pembangunan desa,  

“Kendalanya ya karena dikalangan kita dari pemerintahan desa dan BPD ini 

terkendala dengan aktivitas yang dimulai dari bulan januari sampai dengan 

sekarang adalah pertanian bawang dengan jagung.”24 

  Berdasarkan pengakuan kepala desa Parado Wane di atas menujukan bahwa 

faktor penghambat dalam penyusunan program pembangunan dipengaruhi oleh 

kesibukan anggota BPD, Pemdes dan masyarakat Parado di sawah dan ladang, 

sehingga BPD mengalami kesulitan dalam mengumpulkan masyarakat  untuk ikut 

andil dalam proses penyusunan program pembangunan. Biasnya proses penyusunan 

program tersebut minimal satu bulan dapat diselesaikan tetapi karena waktu 

penyusunan program pembanunan terjadi pada bulan desember sampai dengan april 

yang kemudian hal itu bertepatan dengan kegiatan panen bawang dan panen jagung. 

Faktor pengahambat ini menjadi aspek penting untuk diperhatikan oleh pemerintah 

dan dicarikan solusi secara bersama, sehingga proses komunikasi dan negosiasi 

penyusunan pogram pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.  

 

 
24 A. Malik, Selaku  Kepala Desa Parado Wane, wawancara di kediamannya,  pada 28 Maret 

2023. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian terkait komunikasi dan negosiasi Badan 

Permusyawaratan Desa dalam penyususnan program pembangunan di kecamatan 

Parado yang telah penulis susun, maka dengan demikian dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk Komunikasi dan Negosiasi BPD dalam Penyusunan Program 

Pembangunan Di Kecamatan Parado. Agenda penyusunan program 

pembangunan desa rutin dilakukan setiap tahun untuk merancang recana kerja 

pemerintahan desa (RKP Des) hal ini dilakukan sebagai bentuk mewujudkan 

perencanaan desa tahunan yang maksimal, tentunya sesuai dengan RPJM 

yang telah di tetapkan oleh pemerintahan adapun bentuk komunikasi  pada 

penyusunan program pembangunan yaitu rapat dengar pendapat (RDP), 

Melakukan Pengamatan Langsung di Desa, Mendampingi Desa Selama 

Penyususnan Program Pembangunan. 

Pada dasarnya dalam rangka membangun daerah yang maju negosiasi 

menjadi salah satu poin penting yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak 

adapun negosiasi yang terjadi pada penyusunan program pembangunan yaitu 

Negosiasi yang sama-sama menguntungkan, BPD selaku negosiator akan 

dengan mudah memahami kepentingan dan keprihatinan dari pihak lain yang 

terkait sehingga dapat menemukan solusi yang kreatif terhadap semua pihak 

baik masyarakat dan pemerintah desa. Oleh karena itu berdasarkan pada 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti BPD selaku negosiator 

mengupayakan penggabungan masing-masing kepentingan semua pihak 
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dengan tujuan mendapatkan kesepakatan secara bersama-sama. Selain 

negosiasi kolaborasi terdapat pula negosiasi akomodasi, negosiasi akomodasi 

ini pada dasarnya masih terjadi dalam beberapa kesempatan namun kurang 

begitu banyak apabila dibandingkan dengan negosiasi kolaborasi yang lebih 

dominan digunakan. Hal tersebut terjadi karena dalam prakteknya, negosiasi 

akomodasi sedikit kurang efektif dalam hal tingkat keberhasilannya. 

2. Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Komunikasi BPD dalam 

Penyusunan Program Pembangunan Di Kecamatan Parado. adapun Faktor 

yang mendukung dalam penyusunan program pembangunan yaitu: 

Perencanaan yang matang meliputi Pengumpulan dan analisis data, Evaluasi 

fakta-fakta, Mengidentifikasi masalah dan Perumusan tujuan atau sasaran-

sasaran.  Selamjutnya yaitu Memiliki kepentingan yang sama, Tersedianya 

sarana dan prasarana, Intonasi yang baik, empati. Adapun faktor penghambat 

yaitu: latar belakang pendidikan yang berbeda, tidak adanya transparansi, 

kesibukan dalam bertani 

B. Implikasi Penelitian 

1.  Dari hasil penelitian ini dihapakan adanya penguatan kelembagaan terhadap 

BPD dan pemerintahan desa agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya 

dengan baik. selain itu kemampuan komunikasi dan negosiasi BPD harus di 

tingkatkan sehingga dapat menunjang pelaksanan program pembangunan 

yang bermanfaat di kecamatan Parado. Perlunya keterbukaan informasi terkait 

program kerja pemerintah desa dan pengelolaan dana desa sehingga 

pemerintah mendapatkan kepercayaan masyarakat. 
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2. Diperlukan penanganan yang tepat terkait hambatan-hambatan komunikasi 

yang dihadapi BPD sehingga Pembanguna di kecamatan Parado dapat 

terlaksana dengan maksimal untuk kedepannya. 
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