
  
 

 
 

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

KEMENTERIAN AGAMA 

NOMOR   4670   TAHUN 2018 

TENTANG 

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN 

PENINGKATAN MUTU PENELITIAN TERAPAN  

TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN   

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

KEMENTERIAN AGAMA, 
 

Menimbang  :
  

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penelitian para 
dosen di lingkungan PTKI, dipandang perlu diberikan 
bantuan Peningkatan Mutu Penelitian Terapan Tahun 

Anggaran 2018;  
  b. bahwa nama-nama dosen sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan 
ketentuan untuk menerima bantuan dana Peningkatan 
Mutu Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2018; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi 
Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Kementerian Agama tentang Penetapan Penerima Bantuan 
Peningkatan Mutu Penelitian Terapan Tahun Anggaran 
2018; 

Mengingat  
 

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4586); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5336); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6138); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 



76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5007); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5423);  

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara;  

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang 

Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama 
Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat 
Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama; 

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 
Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 
Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; 

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang 

Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 
tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama; 

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 

tentang  Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 

tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT 

PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT 
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA 

TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN 
PENINGKATAN MUTU PENELITIAN TERAPAN TAHUN 
ANGGARAN 2018.  

KESATU  :  Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada kolom 
3 (tiga) dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penerima Dana 

Bantuan Peningkatan Mutu Penelitian Terapan Tahun 
Anggaran 2018, dengan jumlah sebagaimana tercantum pada 

kolom 6 (enam) dalam Lampiran Keputusan ini.  



KEDUA  :  Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:  

  1. Proses pencairan bantuan ini mengacu kepada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
  2. Penggunaan bantuan ini adalah untuk membantu para 

dosen dalam pelaksanaan peningkatan mutu penelitian 
pada PTKI. 

  3. Penggunaan bantuan ini dipertanggungjawabkan oleh 

penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur 
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. 

  4. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan 

dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah 
ditetapkan.  

KETIGA  :  Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian 
Agama Tahun Anggaran 2018 Nomor: 025.04.1.426302/2018, 
2 Mei 2018 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 

025.04.07.2132.050.514.004.A.521219.  

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

   
 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal  30 Agustus 2018 

  
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
Disahkan Oleh KEAGAMAAN ISLAM 

DIREKTUR JENDERAL, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
 ISLAM  
  

TTD,  TTD, 

 

KAMARUDDIN AMIN  M. ARSKAL SALIM GP 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Lampiran III 

   
 

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN 
ISLAM 

  
 

Nomor :  4670     Tahun 2018 Tanggal :    30    Agustus 2018 

 
 

Tentang 

   
 

     
 

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TRANSFORMATIF PENGABDIAN BERBASIS RISET (BPMPT-PTBR) 

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM 

 
 

TAHUN 2018 
  

 
 

     
 

NO NO REGISTRASI NAMA PESERTA JUDUL INSTITUSI 
 BESARAN BANTUAN 

(RUPIAH)  

1 173010000003498 
Istiadah                  
Muhammad Edy 
Thoyib Syafiyah 

Pengembangan Potensi 
Pariwisata Berwawasan Kearifan 
Lokal Guna Meningkatkan Daya 
Saing Destinasi Wisata Berbasis 
Budaya Di Kabupaten Malang 

UIN Maulana Malik 
Ibrahim 

 Rp       75,000,000.00  

2 173010000001193 

Andi Susilawaty 
Nurdiyanah S.  
Syahrul Basri  
Emmi Bujawati 

Penguatan Kapasitas Adaptasi 
terhadap Risiko Kesehatan 
Masyarakat Pulau Sembilan 
Berbasis Aset Lokal 

UIN Alauddin  Rp       75,000,000.00  

3 173010000001167 

Esa Nur Wahyuni     
Alfiana Yuli 

Efiyanti  
Wildana 
Wargadinata 

Membangun Sikap Optimis 
Remaja Yatim/Piatu Malalui 
Pelatihan Wirausaha Handycraft 
Di Dusun Sendang Biru 
Kecamatan Sumber Manjing 
Kabupaten Malang 

UIN Maulana Malik 
Ibrahim 

 Rp       75,000,000.00  

TOSHIBA
Highlight

TOSHIBA
Highlight

TOSHIBA
Highlight

TOSHIBA
Highlight



4 173010000004691 

Muhammad 
Ardiansyah              
Moh. Salman 
Hamdani 

Analisis Partisipatif Terhadap 
Sistem Kepemilikan Tanah dan 
Proses Pemiskinan di Desa 
Rowosari Jember melalui Sistem 
Pemetaan Geospasial dan Sosial 

IAIN Jember  Rp       75,000,000.00  

5 173010000002972 

Ab. Musyafa' 
Fathoni Kadi   
Ahmad Nu'man 

Hakiem 

Pengembangan Manajemen 
Sistem Informasi Pondok 
Pesantren Lirboyo Berbasis 

Teknologi Informasi 

IAIN Ponorogo  Rp       75,000,000.00  

6 181030000009152 
Muhammad Obie 
Asna Usman Dilo 

Pemberdayaan Rumah Tangga 
Miskin Melalui Pembuatan 
Kerajinan Sabut Kelapa (Studi 
Kasus di Kecamatan 
Bongomeme, Kabupaten 
Gorontalo) 

IAIN Sultan Amai 
Gorontalo 

 Rp       75,000,000.00  

7 181030000009385 
Vaesol Wahyu 
Eka Irawan                    
Agus Sultoni 

"Kembali ke Jalan Damai" (Peran 
Mantan Kombatan dalam Proses 
Disengagedment Terorisme di 
yayasan Lingkar Perdamaian) 

Sekolah Tinggi Islam 
Blambangan 
Banyuwangi 

 Rp       75,000,000.00  

8 181030000009323 
Kartini                   
Jabal Nur 

Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan bagi Remaja 
Rentan Kawin Campur di Wolasi 
Sulawesi Tenggara Melalui 
Pendekatan Dakwah Berbasis 
Konseling Hukum 

IAIN Kendari  Rp       75,000,000.00  

9 173010000003742 
Agus Edi Winarto     
Agus Sucipto 
Wahidul Anam 

Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Melalui Eduecotourism Dengan 
Pendekatan Asset Based 
Community Development (Abcd) 
Di Desa Medowo Kecamatan 
Kandangan Kabupaten Kediri 

UIN Maulana Malik 
Ibrahim 

 Rp       75,000,000.00  



10 173010000001646 
Ruhamah            
Nazaruddin 

Pembuatan Pupuk Organik 
Untuk Meningkatkan 
Perekonomian Keluarga Berbasis 
Komunitas Di Kecamatan 
Arongan Lambalek Kabupaten 
Aceh Barat 

UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 

 Rp       75,000,000.00  

11 173010000003228 

Zulfah 
Sulvinayajanti 

Rahmawati              
Usman 

Peningkatan Keterampilan 
Mendesain Materi Ajar Audio 
Visual English Listening Skill 
Melalui Pemanfaatan Teknologi 
Informasi Bagi Guru Bahasa 
Inggris Madrasah Tsanawiyah di 
Kota Parepare 

IAIN Parepare  Rp       75,000,000.00  

12 181030000009279 

Hakis                     
Roswati Nurdin         
St. Syahruni 
Usman 

Pendampingan Santri pada 
Pondok Pesantren Nurul 
Tsakalain Hila Berbasis Direct 
Intruktion Tentang Pencegahan 
Radikalisme di Maluku Tengah 

IAIN Ambon  Rp       75,000,000.00  

13 181030000009697 
Nasaruddin             
Sri Dewi 
Lisnawaty 

Strategi Bersaing Pedagang di 
Pasar Inpres Manonda Kota Palu 
( Perspektif Etika Bisnis Islam) 

UIN Palu  Rp       75,000,000.00  

14 173010000004441 
Anggun Zuhaida 
Wulan Izzatul 
Himmah 

Integrated Science Programe: 
Implementasi Integrasi Keilmuan 
dalam Pembelajaran Sains pada 
Madrasah Tsanawiyah (MTs) se-

Kota Salatiga 

IAIN Salatiga  Rp       75,000,000.00  

15 181030000009231 

Anna Zakiyah 
Hastriana 
Ubaidullah 
Muayyad 

Bank Sampah Berbasis Syariah: 
Sebuah Model Penanganan 
Lingkungan Dalam Upaya 
Peningkatan Ekonomi 
Masyarakat Desa Pasongsongan 

Institut Ilmu 
KeIslaman 
Annuqayah 
(INSTIKA) Guluk-
Guluk Sumenep 

 Rp       75,000,000.00  



16 181030000009502 
Fadhilah Syafwar 
Irman                      
Murisal 

Penguatan Nilai Nilai Spritual 
Dan Budaya Melalui Konseling 
Islam Berbasis Babaliak Ka 
Surau Dalam Rangka Menuju 
Wisata Halal Di Nagari Pariangan 
Terindah Di Dunia Sumatera 
Barat 

IAIN Batusangkar  Rp       75,000,000.00  

17 173010000007432 
Muhammad 
Hasbi M. Jhoni 

Pendampingan Pembuatan 

Weblog, Media Pembelajaran dan 
RPP Inovatif guna Meningkatan 
Mutu Pembelajaran bagi Guru-
guru Madrasah Darul Muttaqien 

UIN Raden Fatah  Rp       75,000,000.00  

18 181030000009077 
Mukhibat                 
Fata Asyrofi 
Yahya 

Sedekah Sampah Sebagai Literasi 
Keuangan Pada Kelompok Kerja 
Raudhatul Athfal (Pokja Ra) 
Poncol Magetan 

IAIN Ponorogo  Rp       75,000,000.00  

19 181030000009338 
Asep Jihad              
Wati Susilawati 
Ridha Abdullah 

Pengembangan Model Daya Saing 
Global Madrasah Ibtidiyah (Mi) 
(Research and Development di MI 
Negeri dan Swasta di Jawa Barat) 

UIN Sunan Gunung 
Jati 

 Rp       75,000,000.00  

20 173010000001251 

Muhammad 
Walid  
Luthfiya Fathi 
Pusposari  
Nurlaeli Fitriah 

Penguatan Kultur Literasi 
Sekolah Rintisan Berbasis Riset 
Pada Madrasah Tsanawiyah 
Negeri I Batu Melalui 
Optimalisasi Fungsi 
Perpustakaan 

UIN Maulana Malik 
Ibrahim 

 Rp       75,000,000.00  

21 173010000004360 
Malik Ibrahim 
Muhamad Zaki 
Riyanto 

Rancang Bangun Sistem Instalasi 
Biogas Ramah Lingkungan 
Menuju Desa Binaan Uin Sunan 
Kalijaga Yang Mandiri Energi 

UIN Sunan Kalijaga  Rp       75,000,000.00  



27 181030000009535 
Dindin 
Sobiruddin 
Dedek Kustiawati 

Peningkatan Profesionalisme 
Guru Ra Melalui Pemanfaatan 
Media Ict Berbasis Proyektor 
Interaktif Di Daerah Pandeglang-
Banten 

UIN Syarif 
Hidayatullah 

 Rp       75,000,000.00  

28 173010000001925 Nidaul Hasanati 

Internet Marketing Untuk 
Peningkatan Daya Saing Pada 
Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di 
Kota Tangerang Selatan 

UIN Syarif 
Hidayatullah 

 Rp       75,000,000.00  

29 181030000010183 Saifudin Asrori 
Deradikalisasi Teroris; Penguatan 
Keterlibatan Mantan Napi Teroris 
(Napiter) Jaringan Lamongan 

UIN Syarif 
Hidayatullah 

 Rp       75,000,000.00  

30 181030000010395 
Andi Novita 
Mudriani Djaoe 

Pemberdayaan Perempuan 
Pesisir Talaga Raya Melalui 
Program Life Skill Development di 
Kepulauan Talaga Buton Tengah 
Sulawesi Tenggara 

IAIN Kendari  Rp       75,000,000.00  

31 181030000010284 
Jasafat                    
Hendri Ahmadian 

Penguatan Pemasaran Industri 
Usaha Kecil Menengah (Ukm) 
Lokal Aceh Dengan 
Menggunakan Teknologi 
Informasi Dalam Upaya 
Pengembangan Ekonomi Kreatif 
Umat Muslim Di Era Digital 

UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 

 Rp       75,000,000.00  

32 181030000010236 

Adinda Tessa 
Naumi Eka 

Apriani            
Bakti Komalasari 
Arsil 

Pengalaman Antarbudaya dan 
Pendampingan Masyarakat 

Muslim Di Desa Suro Bali 
Kabupaten Kepahiang Provinsi 
Bengkulu (Studi Interaksi Sosial-
Agama Islam dan Hindu) 

IAIN Curup  Rp       75,000,000.00  



33 181030000010549 
Abdul Ghoni   
Kurnia 
Muhajarah 

Pemberdayaan Ekonomi Ibu 
Rumah Tangga Berbasis Masjid 
Di Desa Leban Kecamatan Boja 
Kabupaten Kendal 

UIN Walisongo 
Semarang 

 Rp       75,000,000.00  

34 181030000010427 
Sutaman                 
Dien Nur 
Chotimah 

Membangun Relasi Multikultural 
Berbasis Pesantren Di Desa 
Dodol, Kasembon, Kabupaten 
Malang 

UIN Maulana Malik 
Ibrahim 

 Rp       75,000,000.00  

35 181030000010222 
Alimul Muniroh 
Moh. Nasrul 
Amin 

PEREMPUAN DAN SEKOLAH 
LAPANG HASIL LAUT: 
Pemberdayaan Keluarga Buruh 
Migran Menuju Kemandirian 
Ekonomi di Dusun Druju 
Pangkah Kulon Gresik 

Institut Agama Islam 
Tarbiyatut Tholabah 
Lamongan Jawa 
Timur 

 Rp       75,000,000.00  

36 181030000010104 
Iman Subasman 
Faat Nasyiruddin 

TRANSFORMASI NAPI MENJADI 
SANTRI :(Analisis Implementasi 
Transtheoritical Model Di 
Pesantren At Tawwabin Pada 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 
II A Kuningan Jawa Barat ) 

Universitas Islam Al-
Ihya Kuningan 

 Rp       75,000,000.00  

37 181030000010500 

Arya Wirabhuana 
Trio Yonathan 
Teja Kusuma                  
Taufiq Aji 

Peningkatan Kualitas Air Bersih 
Konsumsi Rumah Tangga Bagi 
Warga Yang Terdampak Limbah 
Dan Tinggal Di Lingkungan 
Dengan Kondisi Air Buruk 
Melalui Perancangan Alat 

Pemurnian Air Dengan 
Pendekatan Teknologi Tepat 
Guna 

UIN Sunan Kalijaga  Rp       75,000,000.00  



38 181030000010215 

Megga Ratnasari 
Pikoli                      
Suhendra                
Baihaki                  
Ulma Nurkholida 

Aplikasi Formula Inokulan Baru 
Untuk Pembentukan Gubal 
Tanaman Gaharu Di Cijeruk, 
Bogor, Yang Tergabung Dalam 
Komunitas Petani Gaharu 
Tanaman Rakyat Indonesia 
(Pegatri) Cabang Jawa Barat – 
Banten 

UIN Syarif 
Hidayatullah 

 Rp       75,000,000.00  

39 181030000010467 
Lestari 
Handayani Dewi 
Diniaty Megawati 

Pemberdayaan Masyarakat 
Melalui Pengolahan Sampah 
Secara Kreatif Berbasis Tekno 
Ekonomi Dengan Pelatihan 
Multimedia Di Kecamatan 
Marpoyan Damai Kota Pekanbaru 

UIN Sulthan Syarif 
Kasim 

 Rp       75,000,000.00  

40 181030000010415 
Eka Srimulyani 
Miftahul Jannah 
Fatmawati 

Dinamika Family Well Being Dan 
Pendampingan Psikologis Pada 
Perempuan Korban Pelecehan 
Dan Kekerasan Seksual Di Aceh 

UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 

 Rp       75,000,000.00  

41 181030000010431 
Muhyar Fanani 
Endang Supriadi 

Fikih Pemberdayaan Kaum Tani: 
Sebuah Kajian Transformatif 

UIN Walisongo 
Semarang 

 Rp       75,000,000.00  

42 181030000009973 
Wahyudin                
Dharma 
Setyawan 

Cadar Perempuan Salafi: Potret 
Konstruksi Sosial Dan Interaksi 
Di Perguruan Tinggi Iain Metro 
Dan Universitas Muhammadiyah 
Metro Lampung 

IAIN Metro  Rp       75,000,000.00  

43 181030000009660 
Muhammad 
Qobidl'Ainul Arif 

Respon Media Massa Negara 
Adidaya Terhadap Gelombang 
Populisme Religius Di Indonesia 

UIN Sunan Ampel  Rp       75,000,000.00  



44 181030000009053 

Ahmad Zarnuji 
Hanif Amrulloh 
Isnaini Nur 
Azizah 

Pemanfaatan Sekam Padi 
Menjadi Kertas Sebagai Media 
Kaligrafi Dalam Upaya 
Pemberdayaan Seniman Kaligrafi 
Di Kota Metro 

Institut Agama Islam 
Ma'arif NU (IAIMNU) 
Metro Lampung 

 Rp       75,000,000.00  

45 181030000009717  

Hepi Riza Zen 
Bunyana 
Sholihin 
Iskandar syukur 

Pemberdayaan Masyarakat Tani 
Way Ngison Tahun Ketiga 
(Pendampingan Pembentukan 
Kelompok Tani Dan Swasembada 
Listrik Tenaga Air) 

UIN Raden Intan 
Lampung 

 Rp       75,000,000.00  

46 173010000001092 
Muhdar HM          
Sudirman 

Peran Pelatihan Dalam 
Pengembangan Umkm Ternak 
Sapi Potong Sebagai Sektor 
Penggerak Ekonomi Desa Di 
Kabupaten Gorontalo 

IAIN Sultan Amai 
Gorontalo 

 Rp       75,000,000.00  

47 181030000009081 
Muhammad 
Abdul Karim                     
Riswinarno 

Penguatan Dakwah Dan 
Wawasan Kebangsaan Dalam 
Membina Paham Radikal Dan 
Pemakai Cadar Di Uin Suna 
Kalijaga Yogyakarta 

Universitas Islam 
Negeri Sunan 
Kalijaga 

 Rp       75,000,000.00  

48 181030000009334 
Khuriyah                 
Siti Choiriyah 

Pemetaan Kurikulum Di Sekolah 
Islam Terpadu (Analisis Potensi 
Radikalisme Pada Kurikulum 
Sekolah Islam Terpadu Di 
Wilayah Sukoharjo Jawa Tengah 
) 

IAIN Surakarta  Rp       75,000,000.00  

49 173010000001166 

Muhammad 

Mahpur  
Rika Fu'atrosyid     
Muh Anwar 
Fu'ady Zainal 
Habib 

Internalisasi Nilai-Nilai Revolusi 
Mental Pada Guru Pra-Sekolah 
Melalui Komunitas Guru Di 
Malang 

UIN Maulana Malik 
Ibrahim 

 Rp       75,000,000.00  



50 173010000008247 
Mokhamad Irfan 
Robbana Saragih 

Sekolah Lapang Sistem Pertanian 
Organik di Sentra Pertanian 
Sayur Jl. Kartama Kec. Marpoyan 
Damai Kota Pekanbaru 

UIN Sulthan Syarif 
Kasim 

 Rp       75,000,000.00  

51 173010000003526 
Abror Sodik 
Abdullah 

Peningkatan Produktivitas Susu 
Sapi Perah Melalui Formulasi 
Ransum Seimbang dalam rangka 
Meningkatkan Kesejahteraan 
Peternak Sapi Perah di Desa 

Hargobinangun 

UIN Sunan Kalijaga  Rp       75,000,000.00  

52 181030000009154 
Nur Hidayah            
Agus Salim 
Chamidi 

Penguatan Bagi Anak Dengan Hiv 
Aids (Adha) Melalui 
Pengorganisasian Dan Advokasi 

Institut Agama Islam 
Nahdlatul Ulama (IAI 
NU) Kebumen 

 Rp       75,000,000.00  

53 173010000006039 
Lilis Satriah  
Yuliani 

Diseminasi model bimbingan 
kelompok untuk meningkatkan 
parenting skill orang tua dalam 
membangun karakter anak 

UIN Sunan Gunung 
Djati 

 Rp       75,000,000.00  

54 173010000004277 
Kifayah Amar Siti 
Husna Ainu 
Syukri 

Peningkatan Ekonomi Petani Di 
Kabupaten Kulonprogo Melalui 
Pengembangan Produk Makanan 
Berbahan Dasar Melon 

UIN Sunan Kalijaga  Rp       75,000,000.00  

55 181030000009040  
Endang 
Rochmiatun Sri 
Suriana 

Pemberdayaan Komunitas 
Budaya “Sedulang Setudung”di 
Desa Gelebeg Dalam Kabupaten 
Banyuasin Melalui Program 
Service Learning Pada Mata 
Kuliah “Islam Dan Budaya Lokal 

UIN Raden Fatah 
Palembang 

 Rp       75,000,000.00  



56 181030000009062 
Akhmad Zaini 
Kautsar Wibawa 

Penguatan Nilai-Nilai Budaya 
Lokal Berbasis Keluarga Di 
Kawasan Konflik Dan Ekowisata 
Bahari Kabupaten Situbondo 
Melalui Matakuliah Prodi 
Bimbingan Dan Penyuluhan 
Islam (Bpi) 

Institut Agama Islam 
Ibrahimy (IAII) 
Sukorejo Situbondo 

 Rp       75,000,000.00  

57 181030000009198 
Supriatna               
Nurdhin Baroroh 

Produksi Yogurt dan Es Krim 

Olahan Susu Sapi sebagai 
Peningkatan Ekonomi Peternak 
Sapi Berpenghasilan Rendah di 
Lereng Gunung Merapi 

UIN Sunan Kalijaga  Rp       75,000,000.00  

58 181030000009332 
Ibi Satibi  
Mahmudah 

Kontribusi Kongres Ulama 
Perempuan Indonesia (Kupi) 
Terhadap Penguatan Moderasi 
Islam Berperspektif Keadilan 
Gender Di Indonesia 

UIN Sunan Kalijaga  Rp       75,000,000.00  

59 173010000001118 

Mahi Mamat 
Hkikmat  
Yadi 
Mardiyansaah 
Yani Heryani   
Dadan Firdaus 

Strategi-Strategi Pemberdayaan 
Masyarakat Sekitar Waduk 
Jatigede Kabupaten Sumedang 

UIN Sunan Gunung 
Jati 

 Rp       75,000,000.00  

60 181030000009461 

Chaerul 
Rochman Aan 
Hasanah Dindin 

Nasrudin Endah 
Kurnia Yuningsih 

Peningkatan Kompetensi 
Pedagogik Guru Madrasah Aliyah 
di Jawa Barat Melalui 

Pendekatan Integrasi Nilai Islam 
dan Sains 

UIN Sunan Gunung 
Jati 

 Rp       75,000,000.00  



61 181030000009086 
Lukman                  
Asyari Hasan 

Analisis Komunitas Marginal 
Suku Kubu Dalam Upaya 
Pembinaan Agar Terlepas Dari 
Keterbelakangan Dan 
Kemiskinan (Studi Kasus Suku 
Anak Dalam di Kabuapeten 
Merangin Bangko Jambi) 

UIN Syarif 
Hidayatullah 

 Rp       75,000,000.00  

62 173010000003908 

Atang Abd. 
Hakim 
Rohmanur Aziz 
Uu Nurul Huda 

Pendampingan Tata Kelola Dana 
Desa Dan Pemberdayaan 
Kelompok Penggerak Pariwisata 
(Kompepar) dalam Mewujudkan 
Desa Wisata Halal di Desa 
Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, 
Kabupaten Kuningan 

UIN Sunan Gunung 
Jati 

 Rp       75,000,000.00  

63 173010000001971 
Musfiroh Nurlaili 
H.  
M.A. Ahmad Yani 

Penguatan Literasi Dan 
Kesehatan Masyarakat Muslim 
Pedesaan Berbasis Sinergi 
Pondok Pesantren & Perguruan 
Tinggi (Tahap 2) (Kampung Tapos 
Karang Suraga Kec. Cinangka 
Kab.Serang Banten) 

UIN Syarif 
Hidayatullah 

 Rp       75,000,000.00  

64 181030000009184 
Fadila                    
Eka Yanuarti 

Model Pendidikan Islam Terpadu 
Pada Anak Berhadapan Dengan 
Hukum (ABH) Melalui Audio 
Visual di Lapas Kelas II A Curup 
Kab Rejang Lebong 

IAIN Curup  Rp       75,000,000.00  



65 173010000004282 
M Mudhofi 
Suprihatiningsih 

Pemberdayaan Masyarakat 
Berbasis Komunitas Di 
Kelurahan Ngadirgo Kecamatan 
Mijen Semarang (Inovasi 
Laboratorium Outdoor Jurusan 
Pengembangan Masyarakat 
Islam) 

UIN Walisongo 
Semarang 

 Rp       75,000,000.00  

66 173010000004070 
Inda Fitri 
Mega Orina Fitri 
Nurhayati Zain 

Program Pendampingan Dan 
Pembinaan Peningkatan 
Kompetensi SDM Pepustakaan 
Madrasah/Sekolah Se-Propinsi 
Sumatera Barat 

UIN Imam Bonjol 
Padang 

 Rp       75,000,000.00  

67 181030000009156 
Mada Sanjaya W. 
S. Astuti 
Kusumorini 

Workshop Teknologi Robotik 
untuk Meningkatkan Life Skill 
Komunitas Robotik Sekolah di 
Cirebon dan Kabupaten 
Kuningan 

UIN Sunan Gunung 
Jati 

 Rp       75,000,000.00  

68 181030000009159 
Ehwanudin 
Choirudin               
Mispani 

Studi Pengembangan 
Perpustakaan Digital Sekolah NU 
(Pemberdayaan Beasiswa NU 
Smart sebagai Pendongkrak 
Literasi Digital) 

Institut Agama Islam 
Ma'arif NU (IAIMNU) 
Metro Lampung 

 Rp       75,000,000.00  

69 181030000009204 

Asnaini                   
Yosy Arisandy 
Yunida Een 
Fryanti  

Pemberdayaan Keluarga 
Kampung Nelayan Sejahtera 
Pulau Baai Kota Bengkulu 
Menuju Masyarakat Mandiri Dan 
Religius 

IAIN Bengkulu  Rp       75,000,000.00  

70 181030000009070 Isji Hardi 

Pengaruh Information Control 
Terhadap Kepuasan Pemustaka 
Pada Perpustakaan Pusat Iain 
Ternate 

IAIN Ternate  Rp       75,000,000.00  



71 181030000010344 
Riri Fitria                
Aidil Novia 

Pengembangan Keahlian Dan 
Keterampilan Para Da‟i Kota 
Padang Melalui Pelatihan Takhrij 
Hadis Berbasis It 

UIN Imam Bonjol 
Padang 

 Rp       75,000,000.00  

72 181030000010337 

Yosep Aspat 
Alamsyah               
Guntur Cahaya 
Kesuma 

Pendampingan Ekonomi Melalui 
Program Pemeliharaan Kambing 
Pada Komunitas Marbot Dalam 
Upaya Kemandirian Ekonomi Di 
Metro Barat Kota Metro 

UIN Raden Intan 
Lampung 

 Rp       75,000,000.00  

73 181030000010163 
Nurhayati                
Rayi Pradono 
Iswara 

Pengembangan Algoritma 
Unsupervised Learning 
Technique pada Big Data 
Analisys di media sosial sebagai 
media promosi usaha online bagi 
masyarakat 

UIN Syarif 
Hidayatullah 

 Rp       75,000,000.00  

74 181030000010072 
Ari Kristin 
Prasetyoningrum 

Praktek Manajemen Laba Dalam 
Perbankan Syariah (Studi 
Empiris Pada Perbankan Syariah 
di Indonesia) 

Universitas Islam 
Negeri Walisongo 
Semarang 

 Rp       75,000,000.00  

75 181030000009917 
Moh Yusup 
Saepuloh Jamal 

Transformasi dan Optimalisasi 
Potensi Masjid Daerah Ujung 
Utara Kabupaten Tasikmalaya 
(Studi Kasus di Masjid Jami Al-
Barokah Dusun Cikadu 
Guranteng Tasikmalaya) 

Institut Agama Islam 
Latifah Mubarokiyah 
(IAILM) Suryalaya 
Tasikmalaya 

 Rp       75,000,000.00  



76 181030000010055 
Agus Retnanto 
Husni Mubarok 

Evaluasi Kebijakan Peraturan 
Direktur Jenderal Pendidikan 
Islam Nomor 1429 Tahun 2012 
Tentang Penataan Program Studi 
Di Perguruan Tinggi Keagamaan 
Islam Dan Pengaruhnya Bagi 
Program Studi Pendidikan Islam 
Di Lingkungan Iain Di Jawa 
Tengah 

IAIN Kudus  Rp       75,000,000.00  

77 173010000000126 

Muhammad 
Ridwan Harahap                  
Farid Fathony 
Ashal 

Pelatihan Pengolahan Sampah 
Melalui Metode Insenerasi Dan 
Komposter Berbasis Pesantren 
Dengan Pendekatan Discovery 
Learning Di Pesantren Modern 
Al-Falah Abu Lam U Aceh Besar 

UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 

 Rp       75,000,000.00  

78 181030000010102 
Muh. Baehaqi 
Eko Sariyekti 

Peningkatan Kualitas Seni 
Rebana Dalam Komunitas 
Rebana Khairun-Nisa Di 
Kecamatan Tembarak Kabupaten 
Temanggung 

STAI Nahdlatul 
Ulama (STAINU), 
Temanggung, Jawa 
Tengah 

 Rp       75,000,000.00  

79 181030000009962 
Shonhaji                
Muslim 

Menyemai Budaya Damai 
Berbasis Pondok Pesantren Di 
Provinsi Rawan Konflik Lampung 

UIN Raden Intan 
Lampung 

 Rp       75,000,000.00  

80 181030000009170 
Nur Alim Natsir 
Muhammad Rijal 
Idrus Sere 

Pelatihan Dan Pendampingan 
Diversifikasi Produk Berbahan 
Dasar Tepung Ubi Jalar Ungu 
Bagi Kelompok Tani Di Desa 
Pulau Ay, Kecamatan Banda 

Naira Kabupaten Maluku Tengah 

IAIN Ambon  Rp       75,000,000.00  

81 173010000004903 
Moh Muslih 
Aenurofik 

Pengelolaan Lahan Kritis Untuk 
Peningkatan Ekonomi 
Masyarakat 

IAIN Pekalongan  Rp       75,000,000.00  



82 173010000003512 
Nurul Arfinanti 
Sintha Sih 
Dewanti 

Upaya Peningkatan Nilai Tambah 
Produk Bawang Merah (Tindak 
Lanjut KKN Di Desa Selopamioro, 
Imogiri, Bantul) 

UIN Sunan Kalijaga  Rp       75,000,000.00  

83 173010000003129 
Iwan Setiawan 
Yadi Janwari 
Nurul Hasana 

Pengembangan Ekonomi Syariah 
Pada Masyarakat Pesisir Pantai 
Selatan Propinsi Jawa Barat 

UIN Sunan Gunung 
Jati 

 Rp       75,000,000.00  

84 181030000010492 
Rustan                          
M. Thayyib 
Kaddase 

Model Pembudayaan Dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Dalam Tata Kelola Sampah 
Melalui Penggunaan Media Tong 
Dan Kotak Terpadu 

IAIN Palopo  Rp       75,000,000.00  

85 181030000009979 
Nadri Taja               
Dinar Nur Inten  
Arif Hakim 

Meningkatkan Keterampilan 
Mengajar Baca Tulis Al-Qur`an 
Bagi Guru-Guru Madrasah 
Diniyyah Takmiliyyah Desa 
Lamajang Kecamatan 
Pangalengan Kabupaten 
Bandung Melalui Teknik MATA 

FAI Univ. Islam 
Bandung (UNISBA) 
Bandung 

 Rp       75,000,000.00  

86 173010000000094 
Mujakir                   
Rusydi 

Desain Pembelajaran Kimia 
Inovatif pada Tingkat Madrasah 
Aliyah di Aceh 

UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 

 Rp       75,000,000.00  

87 173010000000334 Febrina Arfi 

Pelatihan Dan Pembinaan 
Pengujian Pengawet Boraks 
Dalam Makanan Bagi 
Masyarakat Di Jalin Jhantou 
Aceh Besar Melalui Menggunan 
Bahan Dasar Kunyit 

UIN Ar-Raniry Banda 
Aceh 

 Rp       75,000,000.00  

88 173010000000408 

Achmad Tubagus 
Surur  
Hasan Suaidi   
muhammad 
hufron 

Edukasi Nasionalisme 
Masyarakat Pantura Jawa 
Tengah Dalam Rangka 
Penguatan Bela Negara Melalui 
Manajemen Majlis Ta‟lim 
Thariqat Kanzus Shalawat Kota 
Pekalongan 

IAIN Pekalongan  Rp       75,000,000.00  



89 181030000009066 
Titik Triwulan 
Titik 

Perjanjian Perkawinan Atas Harta 
Bersama Dalam Perkawinan 
Campuran (Mixed Couple) 
Menurut Kuh Perdata Dan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 69/Puu-
Xiii/2015 

UIN Sunan Ampel  Rp       75,000,000.00  

90 181030000010771 Miftahul Ulum  

Mainstreaming Islam Moderat 
(Pendampingan Masyarakat 
Dalam Penguatan Moderasi Islam 
Di Satu Kelurahan Lima Agama: 
Kelurahan Bongkaran 
Kecamatan Pabean Cantian Kota 
Surabaya) 

STAI Syaichona Moh. 
Cholil Bangkalan 

 Rp       75,000,000.00  

91 181030000009694 
Frenki                     
Sofyan M Sholeh 

Pemberdayaan Sekam Padi 
Menjadi Briket (Arang Sekam) 
Sebagai Alternatif Pilihan 
Pengganti Lpg 

UIN Raden Intan 
Lampung 

 Rp       75,000,000.00  

  JUMLAH        Rp  6,825,000,000.00  
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Nama : Prof. M. Arskal Salim GP, MA. Ph.D 

Selaku : Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 
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SURAT PERJANJIAN KERJA 
PELAKSANAAN PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH/ 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
TAHUN ANGGARAN 2018 

 
Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh satu Agustus tahun dua ribu delapan 
belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nama : Prof. M. Arskal Salim GP, MA. Ph.D 

Jabatan : Direktur Pendidikan Tinggi Islam selaku Pejabat Pembuat 
Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Islam 

Alamat   : Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Pendidikan 
Tinggi Islam, yang selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai 
PIHAK PERTAMA 

2. Nama : Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes. 
NIDN : 2014018001 
Instansi  : UIN Alauddin Makassar 
Alamat   : Nusa Tamalanrea Indah Blok QC No 2 Makassar Sulawesi Selatan 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/tim 
Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdian Kepada Masyarakat dengan 
anggota 2 (dua) orang, yang selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut 
sebagai PIHAK KEDUA 

 
Kedua belah pihak bersepakat untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

JENIS PEKERJAAN 
a. PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada pihak PIHAK KEDUA berupa 

pekerjaan PELAKSANAAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN/PUBLIKASI 
ILMIAH/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT pada kluster Penelitian 
Transformatif/Pengabdian Berbasis Riset dengan nomor registrasi 
173010000001193 dengan judul Penguatan Kapasitas Adaptasi terhadap Risiko 
Kesehatan Masyarakat Pulau Sembilan Berbasis Aset Lokal. 

b. PIHAK KEDUA menerima PEKERJAAN tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan 
penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika 
penelitian/pengabdian. 

 
Pasal 2 

SYARAT-SYARAT PEKERJAAN 
 

Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, harus sesuai 
dengan jenis barang dan perlengkapan lainya dan dijamin oleh PIHAK KEDUA 
dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan. 

 
Pasal 3 

BESAR BIAYA PEKERJAAN 
 

(1) Besar biaya pengabdian dimaksud dalam pasal 1 yang telah disepakati oleh 
kedua belah pihak seluruhnya sebesar Rp. 75.000.000,- (Terbilang: Tujuhpuluh 
Lima Juta Rupiah) 



(2) Penggunaan dana bantuan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 

 
Pasal 4 

WAKTU PELAKSANAAN 
 

Waktu pelaksanaan Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdian Dosen tersebut di 
laksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak 
bulan September dan penyerahan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 25 
Desember 2018 di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam 

 
Pasal 5 

PEMBAYARAN 
 

Pembayaran jumlah bantuan akan diturunkan dalam 2 tahap, adalah: 
a) Pembayaran pertama sebesar 60% dari nilai total kontrak yakni sebesar Rp. 

45.000.000,- ( Terbilang: Empatpuluh Lima Juta Rupiah ) setelah pengusul 
mempresentasikan desain operasional dan rancangan penelitian/publikasi 
ilmiah/pengabdiannya dan ditetapkan sebagai penerima bantuan. 

b) Pembayaran kedua sebesar 40% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp 
30.000.000,- (Terbilang: Tigapuluh Juta Rupiah) dengan dilakukan setelah 
pekerjaan mencapai 80% dan dibuktikan dengan laporan perkembangan 
(progress report) hasil pekerjaan berupa laporan penggunaan keuangan yang 
60% dan laporan perjalanan penelitian/publikasi ilmiah/pengabdian. 

 
Pasal 6 

PAJAK-PAJAK 
 

Semua jenis pajak, materai, biaya seminar, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan 
administrasi ditanggung oleh penerima dana bantuan. 

Pasal 7 
PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN 

 
1. Penelitian/Publikasi Ilmiah/Pengabdian terhitung sudah dimulai semenjak 

bulan September 2018 sampai dengan 25 Desember 2018 

2. Penyerahan laporan dan executive summari-nya paling lambat tanggal 30 
Desember 2018 dengan menyerahkan soft copy-nya dalam bentuk flash disk 
ke Subdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam 

3. Laporan yang diserahkan ke PIHAK PERTAMA sebanyak 1 (satu) eksemplar. 

 
Pasal 8 

KONTROL KUALITAS PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH/PENGABDIAN 

Untuk memberikan pengawalan materi selama proses penelitian/publikasi 
ilmiah/pengabdian kepada masyarakat dan sesuai masukan tim reviewer pada saat 
seminar proposal, maka pengawalan substansi Penelitian/Publikasi 
Ilmiah/pengabdian di lakukan dengan cara: 
a. Evaluasi proses yang akan dilaksanakan pada Oktober-November 2018 

b. Transportasi, akomodasi, dan pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada 
PIHAK KEDUA 



Pasal 9 
PUBLIKASI HASIL PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH/PENGABDIAN 

1. PIHAK KEDUA harus mempublikasikan hasil-hasil Penelitian/Publikasi 
Ilmiah/pengabdian sebagaimana tertuang dalam Juknis dan ketentuan lainnya 
yang penjabaranya akan dijelaskan dalam panduan. 

2. Jika PIHAK PERTAMA mempublikasikan untuk diperdagangkan (komersil) 
maka PIHAK KEDUA berhak menerima royalty yang besarnya ditentukan 
kemudian dalam perjanjian kesepakatan antar kedua belah pihak. 

3. Jika PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil Penelitian/Publikasi 
Ilmiah/pengabdiannya untuk dikomersilkan, maka PIHAK KEDUA wajib 
menyerahkan hasil publikasinya (dalam bentuk buku) sebanyak 20 (duapuluh 
) eksemplar. 

 
Pasal 10 
SANKSI 

 
Jika pekerjaan tidak terselesaikan secara sempurna, maka PIHAK KEDUA harus 
mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterimanya pada PIHAK 
PERTAMA. 

 
Pasal 11 

PENUTUP 
 

Surat perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak 
dalam rangkap 2 (dua) pada lembar kesatu dan lembar kedua dibubuhi materai Rp 
6000, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

 
 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. M. Arskal Salim GP, MA. Ph.D Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes. 
NIP. 197009011996031003 NIP. 198001142006042001 

 
 
 
 

 

*) coret yang tidak perlu 



 

LAPORAN AKHIR 

PENGUATAN KAPASITAS ADAPTASI TERHADAP RISIKO KESEHATAN 

MASYARAKAT PULAU SEMBILAN BERBASIS ASET LOKAL 

 

 

      

 

DI SUSUN OLEH : 

     Ketua Tim   : Dr. Andi Susilawaty, S.Si.,M.Kes 

                                          Anggota      :  1. Nurdiyanah S, SKM.,M.PH 

                          2. Emmi Bujawati, SKM.,M.Kes 

                        3. Syahrul Basri, SKM.,M.Kes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia adalah negara dengan kawasan pesisir dan pulau kecil terbesar yang jumlahnya 

tak kurang dari 12.000 pulau. Secara keseluruhan, sekitar 60% dari populasi berdiam di kawasan 

selebar 60 km dari pantai dan diperkirakan akan meningkat menjadi 75% pada tahun 2025. 

Populasi masyarakat yang hidup di pulau-pulau kecil adalah komunitas berisiko karena terisolir 

dan kehidupan sehari-hari mereka terpapar dengan risiko kesehatan antara lain kurangnya 

ketersediaan air bersih yang berkualitas, minimnya ketersediaan makanan yang bergizi dan 

terbatasnya pelayanan kesehatan dari sektor public, kondisi perumahan yang padat dan kurang 

memenuhi syarat kesehatan sehingga mudah terinfeksi dengan vektor dan agen penyakit yang 

berkembang, juga mendukung terciptanya sanitasi yang buruk (Ruslan 2008, Susilawaty 2015).  

Teori kesehatan lingkungan menyatakan bahwa penduduk atau masyarakat yang tinggal 

dalam kawasan yang tertutup atau terisolasi akan menghadapi berbagai masalah kesehatan yang 

lebih berakar atau bounded kepada ekosistem dimana masyarakat tinggal (Umar Fachmi, 2005).  

Karakteristik masyarakat terutama di wilayah pulau kecil terisolir, kurang memahami pentingnya 

sanitasi bagi kesehatan mereka, yang salah satunya disebabkan rendahnya pengetahuan mereka. 

Sehingga daya adaptasinya rendah dan dengan demikian perilaku-perilaku berisiko yang 

berhubungan dengan kesehatan memungkinkan untuk terjadi (Asnawati, 2009).  

Kerentanan suatu pulau sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari system 

pulau itu sendiri (Tahir, 2010). Hasil penelitian menunjukkan ada variasi risiko kesehatan 

lingkungan pada jenis pulau yang sama disebabkan oleh variabilitas ecological system (Ruslan, 

2008). Hal ini menunjukkkan bahwa masyarakat pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap risiko 

kesehatan masyarakat. Secara nasional, sanitasi dasar atau bahaya yang muncul dari permasalahan 

lingkungan dan faktor-faktor risiko kebersihan serta perilaku yang tidak higienis atau berisiko, 

menyumbang 19% kematian di dunia akibat penyakit-penyakit infeksi. Untuk Indonesia sendiri, 



masalah kesehatan lingkungan dalam hal ini adalah sarana sanitasi pulau-pulau kecil masih sangat 

memprihatinkan. Belum optimalnya sanitasi di Indonesia ini ditandai dengan masih tingginya 

angka kejadian penyakit infeksi dan penyakit menular di masyarakat (Badu, 2012). Mukherjee 

(2011), juga mengatakan bahwa prevalensi penyakit akibat sanitasi buruk di Indonesia adalah 

penyakit diare sebesar 72%, kecacingan 0,85%, scabies 23%, trakhoma 0,14%, hepatitis A 

0,57%, hepatitis E 0,02% dan malnutrisi 2,5%, serta kasus kematian akibat sanitasi buruk. 

Penyakit yang berhubungan dengan sanitasi dan higiene yang buruk memberikan dampak 

kerugian finansial dan ekonomi termasuk biaya perawatan kesehatan, produktivitas dan kematian 

usia dini. Kerugian ekonomi di Indonesia mencapai Rp56 triliun/tahun dan 53% kerugian adalah 

dampak kesehatan, adapun kerugian waktu senilai Rp10,7 triliun/tahun dan kehilangan hari kerja 

berkisar 2 – 10 hari. Kerugian akibat kematian diperkirakan Rp25 triliun/tahun dan 95% kematian 

terjadi pada anak usia 0 – 4 tahun (WSP, 2008). 

Penelitian pendahuluan melalui penilaian risiko kesehatan lingkungan dalam hal ini juga 

dikenal dengan Environmental Health Risk Assessment (EHRA) sebagai langkah awal untuk 

mendapatkan evidence-base data kesehatan di pulau-pulau kecil menunjukkan bahwa pulau-pulau 

dengan tingkat kerentanan tinggi akan risiko dan bahaya kesehatan memiliki daya adaptasi yang 

rendah, begitu pula sebaliknya (Susilawaty A., 2015). Seperti dikemukakan oleh Turner et. al. 

(2003) bahwa untuk mengurangi tingkat kerentanan pulau-pulau kecil, upaya yang dapat 

dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan adaptasi (adaptive capacity) masyarakat 

dari suatu pulau kecil. Itulah sebabnya penelitian ini mejadi penting agar kemampuan adaptasi 

pulau-pulau kecil (lingkungan maupunn masyarakatnya) dapat ditingkatkan dengan melakukan 

intervensi terutama pada masyarakat pulau sebagai bagian dari system.  

 

B. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka maslah penelitian dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh intervensi kesehatan terhadap peningkatan kemampuan adaptasi 

masyarakat Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai. 



2. Bagaimana pelibatan komunitas dampingan memberikan kontribusi dalam menentukan dan 

memahami aset lokal masyarakat Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai. 

3. Bagaimana pengaruh budaya dan kearifan lokal terhadap peningkatan kapasitas adaptasi 

masyarakat Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui asset dan kekuatan local masyarakat Pulau 9 yang berkaitan dengan 

kapasitas adaptasinya. 

2. Untuk memahami budaya dan kearifan local mayarakat Pulau 9 yang berkaitan dengan 

kapasitas adatasinya. 

3. Untuk mengukur tingkat efektifitas pelibatan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas 

adaptasinya dengan pendekatan Asset Based Community Development. 

 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian :  

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan yang bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dengan cara memberi tambahan data empiris yang 

sudah teruji secara ilmiah.  

b. Menjadi referensi bagi penelitian- penelitian berikutnya yang relevan  

2. Manfaat Praktis  

Menjadi referensi bagi semua pemerintah Kabupaten Sinjai dalam pengambilan kebijakan 

bidang kesehatan khususnya di Pulau Sembilan. 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. KARAKTERISTIK DAN DEFENISI PULAU-PULAU KECIL  

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki berbagai karakteristik yang khas antara lain 

berupa ciri khas ekologis, geografis, demografis dan social-ekonomi. Beberapa karakteristik ekologis 

dan lingkungan seperti ukuran yang relatif kecil, terbatas dan rentannya sumber daya alam, risiko 

bencana alam (badai, tsunami, naiknya permukaan laut, dll), ketidakstabilan ekologis, kekayaan akan 

keragaman hayati laut dan juga kerentanan perubahan spesies akibat pengaruh aktivitas di daratan 

(Department of Economic and Social Affairs New York, 2010). 

Tiempo (1993), dalam publikasinya menyajikan bahwa pulau kecil mempunyai karakteristik 

geografis diantaranya letaknya yang relatif terisolasi dan dikelilingi oleh laut yang memberikan rasio 

tinggi antara ruang laut dibandingkan dengan darat, wilayah ini juga memiliki wilayah pertemuan 

darat dan laut yang luas sehingga meningkatkan kerapuhan ekosistem pesisir. Tuntutan akan 

pengelolaan wilayah pesisir dan tidak adanya daerah interior hinterland atau daerah inti terestrial 

pusat yang pada dasarnya jauh dari laut yang membuat perencanaan dan pengelolaan sumber daya 

pesisir disamakan dengan perencanaan dan pengelolaan nasional, dominasi laut dan penggunaannya 

untuk pengiriman membuat wilayah-wilayah ini sangat rentan terhadap ancaman bahaya yang 

berhubungan dengan pelayaran internasional dan pembuangan limbah, demikian pula halnya 

terbatasnya wilayah daratan dibanding laut membuat pulau-pulau sangat rentan terhadap fenomena 

lingkungan global seperti kenaikan permukaan air laut (Department of Economic and Social Affairs 

New York, 2010).  

Beberapa karakteristik sosial-ekonomi pulau-pulau kecil, seperti yang ditunjukkan oleh 

Tiempo (1993), meliputi keterbukaan ekonomi yang ekstrim misalnya hubungan eksternal dari arus 

perdagangan, bantuan teknologi dan investasi, mereka juga sangat tergantung pada perdagangan luar 

negeri dari negara-negara yang lebih besar serta kurang memiliki pengaruh pada aturan-aturan 

perdagangan yang dijalankan, yang membuat ekonomi mereka sangat terbuka.  



Pada umumnya mereka juga memiliki ketahanan ekonomi yang rendah dalam pemulihan dari 

krisis ekonomi dan umumnya terdapat hubungan erat antara pembangunan ekonomi dengan aset 

lingkungan serta berbagai keterbatasan dan sulitnya menyesuaikan antara keterampilan penduduk 

lokal dengan pekerjaan yang dibutuhkan. 

 Pulau dapat didefinisikan dan dikategorikan dalam berbagai cara, dan masing-masing 

memiliki tujuan yang sangat bermanfaat, namun tidak tersedia satu definisi tunggal atau kategori 

tunggal yang mengakomodir seluruh kebutuhan pendefinisian pulau. Definisi yang paling banyak 

tersedia tentang pulau cenderung kepada masalah ukuran pulau (Granger 1993). Ada beberapa kriteria 

tambahan yang menjadi pembatas dalam penentuan definisi pulau seperti remoteness, morfologi, 

ukuran populasi/jumlah penduduk dan pendapatan domestik bruto. Pulau-pulau juga dapat 

dikategorikan berdasarkan aspek fisik seperti posisinya terhadap katulistiwa (lintang) (seperti pulau 

tropis, temperate atau artik), berdasarkan proses geologi atau struktur pulau (pulau kontinental dan 

oseanik), berdasarkan hidrologi (daerah run-off), berdasarkan ketinggian dan permukaan laut (pulau 

dataran rendah atau pulau berbukit). 

 

 Pengertian pulau berdasarkan UNCLOS (United Nations Convention of the Law of the Sea) 1982 

adalah massa daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air dan selalu muncul/berada di 

atas permukaan laut pada saat pasang tertinggi, memiliki kemampuan menghidupi penduduknya atau 

kehidupan ekonominya dan memiliki dimensi ekonomi yang lebih kecil dan ekonomi kontinental. 

Pengertian pulau sebagaimana yang diutarakan dalam UNCLOSS 1982 di atas memiliki beberapa 

kata kunci, yaitu (1) lahan daratan, (2) terbentuk secara alamiah, (3) dikelilingi oleh air/lautan, (4) 

selalu di atas permukaan pada saat pasang, dan (5) memiliki kemampuan ekonomi untuk menghidupi 

penduduknya. Ukuran pulau tersebut bervariasi mulai dan pulau yang hanya beberapa meter persegi 

sampai jutaan kilometer persegi. Berdasarkan ukurannya, pulau dapat dibedakan menjadi pulau besar, 

pulau kecil dan pulau sangat kecil (Bengen dan Retaubun 2006). 

        Adapun batasan tentang pulau-pulau kecil terus mengalami perkembangan dan berubah-

rubah. Kombinasi antara luas dan jumlah penduduk dari suatu pulau merupakan salah satu parameter 

yang banyak diusulkan dalam menentukan kategori pulau, misalnya luas pulau antara 13 000 — 20 



000 km
2
 dengan pendudukantara 1.0 - 1.20 juta orang. Pulau kecil pada awalnya dibatasi sebagai 

pulau yang luasnya kurang dari 10 000 km
2
 dengan jumlah penduduk 500 000 orang, batasan yang 

sama juga digunakan Hess (1990) dengan jumlah penduduk sama atau kurang dari 200 000 orang. 

Alternati fbatasan pulau kecil juga dikemukakan pada pertemuan CSC (1984) yang menetapkan luas 

pulau kecil maksimum 5 000 km
2 

(Bengen dan Retraubun 2006). Lillis (1993) menggunakan kriteria 

tambahan seperti area permukaan pulau, GNP (gross nasional product) dan ukuran populasi untuk 

menentukan sistem pulau di kawasan Pasifik menjadi pulau kecil, pulau sangat kecil dan pulau mikro. 

 

 

 Batasan pulau-pulau kecil yang dianut Indonesia selama ini belum ada yang baku. Batasan 

pulau kecil yang baku baru ditetapkan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Batasan pulau kecil yang dianut adalah 

pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2 000 km
2
 beserta kesatuan ekosistemnya. Implikasi 

dan penentuan batasan pulau kecil ini bagi pengelolaan pulau-pulau berkelanjutan adalah dibatasinya 

peruntukan lahan dan perairan pulau-pulau kecil pada beberapa kegiatan pemanfaatan saja. 

Pemanfaatan pulau-pulau kecil Indonesia diprioritaskan untuk tujuan konservasi, pendidikan dan 

pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan dan 

industri perikanan secara lestari, pertanian organik, dan/atau peternakan. 

 Sebagai negara kepulauan (archipelago), Indonesia  yang terdiri dari ± 17.508 pulau dengan 

luasan daratan yang mencapai ± 2,9 juta km
2
, dimana sekitar 992 yang berpenghuni dan kurang lebih 

5.700 buah atau 33 % yang telah diberi nama. Pulau-pulau ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan 

menjadi empat kelompok, yaitu pulau besar, pulau sedang, pulau kecil, dan pulau sangat kecil. 

Departemen Kelautan dan Perikanan mendefenisikan pulau kecil sebagai pulau yang luasnya < 

10.000 km
2
, dengan populasi < 200.000 orang (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003). 

Adisoemarto (2004), juga telah menyarankan bahwa jika penggunaan sosio-ekonomi dan aspek 

demografis yang termasuk dalam defenisi pulau kecil, maka pemanfaatan pulau kecil hanya 

mencakup 50% dari daerah mereka. Pemanfaatan ini didasarkan pada konservasi. Jadi, jika 



digabungkan dengan defenisi yang ditetapkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, maka pulau 

kecil didefenisikan sebagai wilayah dengan luas < 2.000 km
2
 dan harus ditempati oleh < 20.000 jiwa. 

 

 

 

B. PERMASALAHAN KESEHATAN DI DAERAH PULAU-PULAU KECIL 

Pulau-pulau kecil memiliki berbagai kerentanan karena ukurannya yang kecil baik secara 

fisik maupun sosio-ekonomi. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam yang rawan membawa 

konflik semakin besar antara pembangunan ekonomi dan konsekuensi lingkungan. Prioritas 

lingkungan sangat penting bagi pulau-pulau kecil dan wilayah pesisirnya sendiri, yang meliputi 

keseimbangan populasi dan sumber daya yang ada sangat penting di masa yang akan datang. 

Ada beberapa masalah lingkungan yang dihadapi negara-negara pulau yang sangat kecil. 

UNEP (1998), misalnya mengelompokkan kekhawatiran tersebut ke dalam tiga kategori berdasarkan 

dampaknya pada daerah-daerah kepulauan. Kelompok pertama yang dianggap sebagai dampak paling 

luas yang diidentifikasi oleh UNEP adalah limbah domestik, perikanan, tutupan hutan, penggunaan 

lahan dan kepemilikan lahan. Kelompok lain dari kekhawatiran yang mempengaruhi banyak negara 

dan wilayah pulau dan sering diberikan prioritas tinggi di tingkat nasional adalah hilangnya tanah, 

kekurangan air tawar, pembuangan limbah padat, bahan kimia beracun, spesies yang terancam punah, 

dan habitat manusia. Kelompok masalah lingkungan ketiga yang tidak terlalu luas seperti yang di 

atas, yang mempengaruhi hanya beberapa negara pulau, tetapi memiliki dampak yang signifikan ke 

daerah-daerah lokal diantaranya adalah erosi pantai, pertambangan, polusi industri dan radioaktivitas 

(UNEP, 2013). 

 

 

 

 

 

 



Mengingat sudut pandang risiko kesehatan lingkungan dan dalam konteks daerah penelitian, 

beberapa masalah lingkungan memiliki potensi risiko yang cukup besar terhadap kesehatan manusia 

dan relevan dengan daerah penelitian yang menjadi sorotan antara lain sebagai berikut: 

a. Kurangnya air tawar 

Sebagian besar pulau-pulau kecil yang mengalami keterbatasan sumber air tawar. Wilayah 

Pulau atol dan pulau-pulau batu kapur tidak memiliki air permukaan atau sungai dan sepenuhnya 

bergantung pada pengumpulan/penampungan air hujan dan air tanah (Mimura et al, 2007). Selain itu, 

pencemaran air tanah sering menjadi masalah besar, terutama di pulau-pulau dataran rendah (ibid). 

Rendahnya kualitas air ini dapat membawa penyakit bawaan air dan mempengaruhi kesehatan 

manusia. Penyakit-penyakit bawaan air dan penyakit menular tropis menyebar secara luas sebagai 

akibat dari kontaminasi pasokan air oleh kotoran manusia. Kepulauan Comoros, misalnya, mengalami 

epidemi kolera tahun 1975, 1998 dan 2001. Di Madagaskar, sekitar 25 % anak-anak dapat 

terpengaruh selama musim hujan. Ini secara langsung terkait dengan kualitas air dan kontaminasi oleh 

limbah (UNEP, 2005). 

Penelitian sumber daya air tawar di tujuh pulau di Takabonerate Kabupaten Selayar 

Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa keterbatasan sumber air bersih adalah masalah utama 

untuk mengembangkan daerah ini. Air tawar hanya ditemukan di Pulau Jinato, salah satu dari tujuh 

pulau yang diteliti (Arsadi et al, 2007). Masalah kuantitas air muncul dari kondisi iklim yang sulit 

seperti curah hujan yang tak terduga, dan dari kondisi geologi seperti batuan sangat permeabel (asal 

vulkanik atau karstified kapur) atau batuan kedap tanpa potensi penyimpanan yang signifikan, atau 

fitur topografi tidak cocok untuk pengembangan sumber daya air permukaan. Dalam kasus ekstrim, 

mungkin tidak ada air tawar permanen yang tersedia. 

 

Lapisan air dangkal yang ada pada pulau jenis atol dan penyediaan air bersih di wilayah 

pesisir pada pulau-pulau dataran tinggi dapat terkontaminasi secara permanen oleh air asin jika terlalu 

banyak air yang diambil dari sumur (UNEP, 1998). Intrusi air laut merupakan masalah serius bagi 

kualitas air pulau-pulau kecil dan sangat kecil, terutama ketika terjadi over-eksploitasi karena 

meningkatnya populasi dan aktivitas pariwisata, perkembangan industri atau pertanian. Dalam kasus 



ini, keseimbangan air alami dapat berubah secara dramatis dan mengakibatkan efek-efek negatif. 

b. Pembuangan limbah padat 

Seiring pertumbuhan penduduk dan pariwisata, beberapa masalah lingkungan telah menjadi 

ancaman bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah pulau-pulau kecil. Salah satunya adalah limbah 

padat yang  bukan  hanya masalah manajemen yang serius, tetapi juga masalah lingkungan dan 

ekologi yang serius. Wilayah pulau-pulau kecil dengan segala spesifikasinya, seperti ukurannya yang 

kecil dengan  invansi populasi dan pariwisata, menciptakan beberapa tantangan khusus dalam 

menghadapi masalah dalam menangani pengumpulan, pengolahan, transfer teknologi, dan 

pembuangan limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan domestik dan industry.  

Semakin kecil pulau, semakin sulit masalah terkait pembuangan limbah padat. Pengumpulan 

dan pembuangan limbah cukup mahal dalam skala kecil, dua hal yang sering terjadi antara lain 

limbah yang tidak dikumpulkan, atau pengelolaan lokasi pembuangan yang tidak tepat, 

mengakibatkan masalah-masalah kesehatan dan pencemaran (UNEP, 1998). Sebuah buku yang 

berjudul UNEP dan negara-negara berkembang berbasis Pulau Kecil: 1994-2004, menunjukkan 

bahwa masalah sampah dan pembuangan sampah adalah bagian dari krisis limbah yang lebih luas dan 

memperkirakan bahwa sejak awal 1990-an tingkat limbah plastik di pulau kecil yang sedang 

berkembang (SIDS) telah meningkat lima kali lipat. Sebagai contoh, 90% dari air limbah dibuang 

tanpa diolah terlebih dahulu dari pulau-pulau di Karibia. Di bagian utara-timur Pasifik, tingkat limbah 

yang tidak diolah sekitar 98% (UNEP, 2004). 

The UNEP Global International Waters Assessment (Giwa) 45b Penilaian Regional untuk 

Kepulauan Samudera Hindia (2004), berpendapat bahwa pembuangan sampah dan limbah yang tidak 

tepat memicu hama, termasuk tikus, yang pada gilirannya membawa penyakit seperti wabah, penyakit 

kulit dan penyakit tropis lainnya. Pembuangan limbah yang buruk, terutama container juga 

menghasilkan peningkatan risiko infeksi malaria terutama di Madagaskar dan Komoro. Wadah, mulai 

dari tas plastik bekas dapat menampung air hujan yang merupakan tempat berkembang biak yang 

ideal untuk vector borne diseases (UNEP, 2004). 

c. Sanitasi  

Masyarakat pulau-pulau kecil dihadapkan dengan berbagai masalah yang disebabkan oleh 



lokasi dan lingkungan mereka. Sanitasi merupakan masalah dominan. Pembahasan mengenai sanitasi 

dalam makalah ini mengacu pada pembuangan limbah manusia yang aman (excreta). Masalah 

sanitasi yang lebih kompleks pada permukiman kumuh yang padat di biasanya berada di daerah 

dataran rendah seperti sungai, wilayah pesisir dan rawa dibandingkan masyarakat di wilayah jarang 

penduduk di daerah pedesaan (Navarro, 2011). 

Sanitasi yang buruk, terutama di daerah padat penduduk, berarti paparan lingkungan yang 

tidak menyenangkan dan risiko penyebaran penyakit menular melalui: kontak dengan air, masuk ke 

dalam rantai makanan dan tempat berkembang biak bagi serangga. Kurangnya sanitasi juga dapat 

mengancam keseimbangan ekologi lingkungan ketika spesies lain datang ke dalam kontak dengan air 

yang terkontaminasi (UNESCO, 2008). Dimana air tanah dangkal, kualitas bakteriologis dan kualitas 

kimia dengan cepat memburuk sebagai akibat dari pembuangan tinja yang buruk di daerah penduduk 

yang terkonsentrasi seperti desa-desa. Masyarakat Tonga - Lifuka di Ha'apai adalah contoh dari 

kontaminasi sumber daya air tanah ini (Furness, 1996). 

Di pulau-pulau kecil yang sensitif secara ekologis, sanitasi dan pembuangan limbah yang 

aman terkait erat dengan masalah pasokan air. Seiring peningkatan populasi, begitu juga masalah 

pasokan air dan pembuangan limbah, jika pasokan air tawar terbatas, terutama pada pulau karang 

(coral), tidak boleh sama sekali terkontaminasi (Navarro, 2011). Pencemaran seperti ini adalah 

merupakan penyebab wabah kolera di perkotaan Kiribati, sebuah pulau kecil di Pasifik Selatan, pada 

tahun 1977, dan memicu pembangunan toilet yang pada penggunaannya langsung dibuang ke laut 

terbuka (Marjoram, 1983).  

Kurangnya sarana sanitasi untuk membuang limbah manusia, menghasilkan probabilitas 

tinggi bahwa penduduk masyarakat pesisir rentan terhadap infeksi fecal-oral yang ditularkan melalui 

konsumsi makanan dan minuman yang tercemar. Mikroorganisme yang menyebabkan infeksi ini 

ditemukan dalam tinja orang yang terinfeksi atau hewan dari buang air besar di tempat terbuka oleh 

ternak atau orang-orang yang tidak memiliki toilet (Sandy, 1990). Air permukaan yang 

terkontaminasi ini dapat menginfeksi manusia melalui kontaminasi pada tangan mereka, peralatan 

mereka, atau pasokan air minum mereka. Anak-anak terutama terkena infeksi ketika bermain atau 

mandi di air (Navarro, 2011). 



d. Ketahanan pangan 

Pulau-pulau kecil secara tradisional bergantung pada subsistem dan tanaman untuk 

kelangsungan hidup dan perkembangan ekonomi. Lokal produksi pangan sangat penting untuk pulau-

pulau kecil, bahkan orang-orang dengan lahan yang sangat terbatas. Masyarakat kepulauan sangat 

tergantung pada laut dan sumber daya hayati untuk keberadaan mereka. Karena peluang untuk 

pengembangan berbasis lahan terbatas, laut dan sektor perikanan memainkan peran penting dalam 

kehidupan dan ekonomi seluruh masyarakat pulau. Ketergantungan ekologi dari ekonomi pulau kecil 

dan masyarakatnya juga menjadi persoalan (ADB, 2004). 

Masyarakat pulau kecil di Indonesia sangat bergantung pada kegiatan perikanan dan 

transportasi perdagangan antar pulau. Sebagian besar kebutuhan dasar mereka terutama untuk 

makanan dipasok dari pulau lain, terutama mereka dengan daerah yang sangat kecil dan keterbatasan 

lahan untuk pertanian. Akibat kondisi cuaca buruk seperti angin kencang dan kondisi gelombang 

tinggi, aktivitas perikanan dan perdagangan di pulau-pulau kecil terganggu. Nelayan berhenti 

menangkap ikan serta pasokan dari pulau lain juga terhenti. Sebuah catatan dari Departemen Kelautan 

dan Perikanan menunjukkan kerugian ekonomi yang dialami oleh nelayan karena cuaca buruk ini 

selama Desember 2007 mencapai hingga 90 milyar Rupiah (Suhana, 2008). Kepulauan Seribu dan 

Karimunjawa, misalnya, yang sangat bergantung pada cuaca dan pasokan sembako dari pulau Jawa. 

Situasi seperti itu sering terjadi dan dialami oleh penduduk pulau tidak hanya di dua pulau, 

tetapi juga di banyak pulau kecil lainnya di Indonesia. Di pulau-pulau Tanimbar, di provinsi Maluku 

Tenggara Barat, misalnya, selama kondisi cuaca buruk pada akhir Desember 2007, pasokan 

kebutuhan dasar dihentikan, pulau-pulau ini, yang sangat tergantung pada pasokan dari Surabaya 

(Jawa Timur), mengalami kelangkaan makanan dan kenaikan harga barang karena permintaan yang 

tinggi (Suhana, 2008). Situasi ini bisa membawa krisis pangan dan menyebabkan kerawanan pangan. 

Ketahanan pangan wilayah Wakatobi sebagian besar bergantung pada pengelolaan 

berkelanjutan ekosistem terumbu karang dan perikanan laut. Ikan secara tradisional dimakan di setiap 

kali makan oleh karena itu merupakan sumber utama protein bagi masyarakat setempat. Peningkatan 

jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan meningkatkan kekhawatiran nyata bagi kesehatan 

ekosistem dan status jangka panjang perikanan. Penyediaan sumber protein yang dikelola secara 



aman dan dapat diterima secara budaya dan menunjang pembangunan lingkungan yang berkelanjutan 

dipandang oleh banyak orang sebagai prioritas di tingkat lokal. 

Dampak kesehatan dari kerawanan pangan seperti diungkapkan oleh Organisasi Kesehatan 

Dunia sangat signifikan dan ini termasuk peningkatan malnutrisi, angka kematian dan kesakitan anak 

dan ibu, serta penyakit menular. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan kemungkinan peningkatan 

penurunan berat badan di antara anak-anak, serta anemia dan defisiensi mikronutrien dan kondisi lain, 

khususnya di kalangan perempuan dan anak-anak. Konsekuensi lebih lanjut mungkin 

ketidakmampuan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membeli makanan sehat, memaksa 

mereka untuk membeli produk-produk berkualitas rendah, yang dapat berdampak negatif akan 

mengubah pola diet, dan meningkatkan beban penyakit tidak menular (WHO, 2008). 

 

C. ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD) 

Menurut Long dalam Gunadi dkk (2011), pengembangan  komunitas  adalah  pembangunan 

alternatif  yang  komprehensif  dan  berbasis komunitas  bertujuan  mengembangkan tingkat 

kehidupan dan mempunyai cakupan seluruh komunitas. Salah satu pendekatan pengembangan 

masyarakat adalah  pendekatan komunitas, dimana pendekatan ini merupakan pendekatan yang sering  

digunakan dalam pengembangan masyarakat. Ciri utama pendekatan komunitas yaitu partispai yang 

berbasis luas, komunitas merupakan konsep yang penting dan kepeduliannya bersifat holistik. 

Pengembangan komunitas didasarkan atas keyakinan bahwa setiap komunitas memiliki potensi 

untuk memperbaiki taraf hidupnya antara lain: sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya 

sosial, sumber daya keuangan, dan fisik/infrastruktur. Tetapi akses pada modal-modal tersebut kerap 

dimodifikasi oleh peran relasi sosial (seperti gender, kelas ekonomi, umur, etnisitas, agama/ras), 

pengaruh kelembagaan (aturan, adat, kebiasaan,  pasar) dan organisasi (seperti LSM, administratur 

dan pemerintah dalam arti luas,  lembaga agama seperti mesjid dan gereja dan organisasi keagamaan 

dalam arti luas) yang berada dalam konteks kerentanan (seperti bencana alam dan perang/konflik, 

maupun tren seperti krisis ekonomi, harga yang fluktuatif, pertumbuhan penduduk dan masalah 

kependudukan serta perubahan teknologi dan kebijakan makro). Pendekatan berbasis aset membantu 

masyarakat melihat kenyataan mereka yang ada di daerahnya dan kemungkinan perubahan secara 



berbeda, serta dapat membantu masyarakat menemukan cara baru dan kreatif untuk mewujudkan visi 

mereka (Dureau, 2013). 

Beberapa contoh tentang komunitas yang mengorganisir sumber dayanya sendiri dengan cara-

cara yang telah meningkatkan kolaborasi pemerintah dan komunitas, dan menggambarkan kekuatan 

pendekatan produksi bersama dalam pembangunan seperti di daerah Kabupaten Jeneponto, 

masyarakat mengorganisir diri menjadi aliansi 27 kelompok pengguna air produksi untuk mengelola 

distribusi air yang lebih adil untuk irigasi sawah. Pemerintah memerhatikan hal ini dan menyadari 

bahwa dengan menggunakan sumber dayanya untuk mendukung inisiatif ini maka pemanfaatan 

sumber daya yang terbatas ini bisa lebih adil dan berkelanjutan. Pemerintah menunjukkan 

dukungannya lewat pendanaan bagi perbaikan infrastruktur dan kebijakan yang lebih kuat (Dureau, 

2013). 

Dalam pemberdayaan psikologis, kompotensi partisipasi akan meningkatkan efektifitas 

perubahan. Dalton, dkk (2001) telah merangkum beberapa keterampilan yang diperlukan untuk 

meningkatkan kompetensi partisipasi: (1) Komunikasi yang efektif untuk mendengar dan 

menyuarakan masalah, harapan, atau visi organisasi; (2)  Identifikasi dan mobilisasi sumber daya 

personal dan organisasi; (3) Membangun kolaborasi dan kelompok kerja; (4) Merencanakan strategi 

perubahan; (5) Mengelola dan menyelesaikan konflik; (6) Merefleksikan pengalaman menjadi 

pengetahuan; (7) Memfasilitasi orang lain untuk dapat ikut berpartisipasi. 

 

Hal ini sejalan dengan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) yang 

didasarkan pada prinsip bahwa pengenalan akan kapasitas lokal (kekuatan, potensi, bakat, dan aset 

dari individu dan komunitas) dapat lebih menggugah aksi positif bagi perubahan dibandingkan 

pendekatan yang berfokus pada kebutuhan dan masalah. Proses penggalian kapasitas ini diawali 

dengan membuka cara pandang baru yang mampu membuka mata anggota komunitas untuk mulai 

merakit kekuatan menjadi kombinasi dan kesempatan yang baru, sumber pendapatan dan kontrol 

yang baru, serta peluang-peluang baru untuk berproduksi (Kretzmann & McKnight, 1993) 

Selain sebagai pendekatan, Asset Based Community Development juga dapat dipahami sebagai 

metode untuk memobilisasi komunitas, dan sebagai starategi untuk keberlangsungan pengembangan 



komunitas (Mathy & Cunningham, 2002). Kretzman dan McKnight dalam Anshari (2007) 

menawarkan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Menggali cerita-cerita sukses dari komunitas dan 

identifikasi kapasitas yang memberikan kontribusi terhadap kesuksesan tersebut; (2) Pemetaan 

terhadap seluruh kapasitas dan aset individu, asosiasi dan institusi lokal; (3) Membangun hubungan di 

antara aset lokal untuk solusi terbaik dan saling menguntungkan bagi masalah yang ada; (4) 

Mengangkat kegiatan, investasi dan sumber daya dari luar komunitas untuk mendukung 

pembangunan berbasis aset; (5) Mengorganisasikan kelompok inti untuk memimpin proses; (6) 

mengumpulkan wakil-wakil kelompok dalam komunitas untuk membangun visi dan misi bersama; 

(7) Mobilisasi aset komunitas untuk pembangunan ekonomi serta pertukaran informasi. 

 

D. PEMETAAN ASET (Asset Mapping) 

Aset adalah sesuatu yang berharga atau modal yang bisa digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Kata aset secara sengaja digunakan untuk meningkatkan kesadaran 

komunitas yang sudah ‗kaya dengan aset‘ atau memiliki kekuatan yang digunakan sekarang dan bisa 

digunakan secara lebih baik lagi. Tujuan pemetaan aset adalah agar komunitas belajar kekuatan yang 

sudah mereka miliki sebagai bagian dari kelompok. Apa yang bisa dilakukan dengan baik sekarang 

dan siapa di antara mereka yang memiliki keterampilan atau sumber daya. Mereka ini kemudian dapat 

diundang untuk berbagi kekuatan demi kebaikan seluruh kelompok atau komunitas (Dureau, 2013). 

Ada beberapa aset komunitas yang perlu untuk dipahami dalam proses pemberdayaan 

masyarakat, yaitu antara lain: 

1. Aset Fisik (Physical Capital) 

Modal fisik merupakan modal dasar yang terdapat dalam setiap masyarakat, baik itu masyarakat 

yang hidup secara tradisional maupun masyarakat modern. Bangunan dan infrastruktur disini 

merupakan aset yang penting dalam masyarakat, bahkan keberadaan bangunan dan infrastruktur 

yang memadai dalam suatu komunitas sering kali digunakan sebagai indikator berkembang atau 

tidaknya suatu komunitas (Susiyanto, 2012). Aset ini mewakili infrastruktur dasar (transportasi, 

perumahan, jalan raya, energi, dan alat-alat komunikasi) dan alat-alat produksi serta cara yang 

memampukan masyarakat untuk meningkatkan sumber penghidupannya. 



2. Aset Alam (Natural Capital) 

Kegiatan perencanaan partisipatif pada pengembangan masyarakat membutuhkan dukungan aset 

alam agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset alam dapat berupa potensi yang 

belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, serta mempunyai nilai yang tinggi 

dalam upaya pelestarian lingkungan dan juga kenyamanan hidup (Susiyanto, 2012). Aset ini 

mewakili sumber daya alam (tanah, air, udara, sinar matahari, pohon dan semua hasilnya seperti 

kayu, buah dan kulit kayu, bambu, material bangunan yang bisa digunakan kembali, sayuran dan 

sebagainya) 

3. Aset Sosial (Social Capital) 

Aset sosial bernilai penting dalam suatu proses pengembangan masyarakat. Karena dengan 

adanya modal sosial dalam masyarakat yang menjadi perekat antar kelompok masyarakat yang 

satu dengan lainnya (Susiyanto, 2012). Aset ini mewakili anggota kelompok, kelompok remaja, 

majelis ta‘lim, kepercayaan masyarakat serta dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

4. Aset Finansial (Financial Capital) 

Aset finansial adalah dukungan keuangan yang dimiliki suatu komunitas yang dapat digunakan 

untuk membiayai proses pembangunan yang diadakan dalam komunitas tersebut. Terkait dengan 

proses pengembangan masyarakat, seorang community worker harus berusaha mengidentifikasi 

bagaimana modal keuangan dari komunitas sasaran sebelum merancang program yang akan 

ditawarkan kembali ke masyarakat karena modal yang sudah dimiliki serta modal yang mungkin. 

akan didapat bila dijalankan suatu program, akan dapat menjadi salah satu kunci ketika program 

sedang berjalan. Tanpa cakupan modal keuangan, laju jalannya suatu program dapat terhambat 

(Susiyanto, 2012). Aset ini mewakili sumber-sumber keuangan yang digunakan oleh masyarakat 

(seperti tabungan, pinjaman atau kredit, pengiriman uang, bagaimana menanam dan menjual 

sayur) untuk dapat memilih sumber penghidupan yang cocok bagi mereka. 

 

 

 



5. Aset Personal atau manusia (Human Capital) 

Aset manusia berbicara mengenai sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat 

menguasai teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, baik itu teknologi yang sederhana 

maupun teknologi yang canggih. Unsur manusia menjadi modal dasar bagi pembangunan suatu 

negara. Disinilah letak modal manusai memainkan peranan penting dalam suatu proses 

pembangunan. Identifikasi sumber daya manusia ini sangat penting karena dengan demikian, 

akan diketahui potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Lebih lanjut informasi 

tentang potensi sumber daya manusia akan menjadi bahan yang sangat menentukan perencanaan 

dan kebijakan pembangunan (Susiyanto, 2012). Aset ini mewakili unsur pengetahuan, 

keterampilan, bakat, kemampuan, keahlian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat yang berguna 

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Aset-aset yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh masyarakat sangat berperan dalam 

proses pemberdayaan masyarakat. Misalnya, dalam proses pemberdayaan masyarakat peran aset 

manusia sangat mendukung keberlangsungan pengembangan atau pemberdayaan kapasitas atau 

kemampuan masyarakat 

Tetapi dalam hal ini peran aset yang lain juga sangat berperan. Misalnya, untuk 

meningkatkan aset manusia diperlukan aset fisik seperti sekolah atau rumah sakit sebagai sarana 

untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, pendidikan, maupun kesehatan masyarakat. 

Demikian juga dengan aset fiskal atau aset keuangan sangat mendukung masyarakat untuk 

meningkatkan perekonomiannya. Aset sosial sebagai sarana untuk mengembangkan ikatan sosial 

atau jaringan sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.Selain itu, modal atau aset 

natural dan teknologi sangat penting dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan 

sumber daya alam yang dimiliki dengan dibantu oleh penguasaan teknologi yang dapat 

meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang ada di masyarakat seperti penggunaan 

teknologi untuk pengembangan pertanian masyarakat agar nantinya dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (Siwon, 2006). 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif (mixed 

methodology) Pada penelitian ini masyarakat Pulau Sembilan ikut terlibat bersama-sama dalam 

Focus Group Discussion untuk membantu mereka mengidentifikasi perilaku-perilaku baik, 

mengenali potensi adaptasi dan mengukur kemampuan adaptasi mereka. Pada penelitian ini 

komunitas atau masyarakat Pulau Sembilan berperan sebagai Knowledge Producers yang 

menentukan sendiri  bentuk-bentuk adaptasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status 

kesehatannya. Selain ikut serta dalam survey data kuantitatif serta in-dept interview, masyarakat 

juga terlibat dalam perumusan program dan pengembangan kebijakan lokal. 

Dalam usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat utamanya tentang pentingnya 

perilaku-perilaku baik kesehatan untuk meningkatkan kapasitas atau daya adaptif terhadap risiko 

kesehatan berikut adalah agenda riset sebagai rencana follow up yang akan dilakukan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1. Agenda Riset Transformatif  

No 
Agenda dan 

Metode Riset  
Kegiatan Tujuan 

Output yang 

diharapkan 

1 Advokasi 

(Kualitatif) 

Focus Group 

Discussion (FGD) 

melibatkan pihak-

pihak yang 

berkepentingan dan 

terkait (Tokoh 

Masyarakat, Tokoh 

Agama, Lembaga 

terkait). 

1.  Sosialisasi 

Program 

Pendampingan 

2.     Meningkatkan 

pengetahuan 

dan kesadaran 

masyarakat  

1. Kesamaan persepsi 

tentang program 

pendampingan 

yang akan 

dijalankan. 

2. Terbentuknya tim 

pendampingan 

yang terdiri atas 

tim dari UIN dan 

perwakilan 

kelompok 

masyarakat 

dampingan. 

2 Baseline data 

(Kuantitatif 

dan Kualitatif) 

1. Quick Survey atau 

Survey Cepat 

dengan 

menggunakan 

kuisioner. 

2. FGD dengan 

perwakilan 

kelompok 

masyarakat. 

3. Identifikasi aset 

lokal yang dapat 

dimobilisasi 

dalam 

pemdampingan. 

1. Memperoleh 

data tentang 

sasaran atau 

kelompok 

masyarakat 

dampingan. 

2. Memperoleh 

data aset lokal 

(individu, fisik, 

budaya, dsb) 

Adanya baseline data 

masyarakat dan 

kelompok dampingan, 

data situasi lapangan 

serta data aset-aset 

lokal Pulau 9. 

3. Pendampingan 

Masyarakat 

(Quasi 

Experiment) 

Penyuluhan 

kesehatan terkait 

perilaku-perilaku 

baik kesehatan 

 

Meningkatkan 

pengetahuan dan 

kesadaran 

masyarakat  

1. Peningkatan 

pengetahuan dan 

kesadaran akan 

pentingnya 

melakukan perilaku-

perilaku baik 

kesehatan untuk 

meningkatkan 

kapasitas adaptasi 

masyarakat. 

2. Peningkatan 

pengetahuan dan 

keterampilan dalam 

melakukan 

penyaringan air 

sederhana dan 

bagaimana 



mengelola sampah 

dengan baik. 

4. Pemberdayaan 

Kader (Quasi 

Experiment) 

1. Pelatihan kader  

2. Pembentukan 

kelompok 

Penggerak 

Masyarakat Sehat 

(GEMAS) 

 

Melahirkan SDM 

lokal yang siap 

melakukan 

monitoring dan 

evaluasi 

pendampingan di 

masyarakat serta 

menjadi aset lokal 

dalam peningkatan 

daya adaptasi 

masyarakat 

setempat. 

1. Tersedianya kader 

GEMAS yang dapat 

menjadi fasilitator 

program. 

2. Keberlanjutan 

(sustainability) 

program 

pendampingan. 

5. Pemberdayaan 

Masyarakat 

(Quasi 

Experiment) 

1. Pelatihan 

Teknologi 

Sederhana 

Penyaringan Air 

Bersih untuk 

Penyediaan Air 

Minum tingkat 

Rumah Tangga 

2. Pelatihan Daur 

Ulang Sampah 

(basah maupun 

kering). 

3. Pelatihan Cuci 

Tangan Pakai 

Sabun di 5 waktu 

penting bagi anak 

sekolah dasar. 

4. Pendampingan 

pembuatan 

produk 

(diversifikasi 

pangan lokal) 

1. Adanya SDM 

yang dapat 

membuat Alat 

Penyaringan Air 

Sederhana 

secara mandiri 

2. Meningkatkan 

keterampilan 

masyarakat 

dalam daur 

ulang sampah. 

3. Menurunkan 

produksi 

sampah baik 

basar maupun 

kering. 

4. Masyarakat 

yang mandiri, 

kreatif dan 

memiliki 

motivasi untuk 

menghasilkan 

produk pangan 

yang dapat 

bertahan lama 

dan bernilai 

ekonomis 

1. Setiap Rumah 

Tangga memiliki 

sistem penyaringan 

air sederhana untuk 

menjamin asupan 

air minum terutama 

pada musim angin 

barat. 

2. Berkurangnya 

produksi sampah 

(baik basah 

maupun kering)  

3. Munculnya 

kesadaran sejak 

dini tentang 

pentingnya 

melakukan 

perilaku-perilaku 

baik kesehatan 

terutama CTPS 5 

WP. 

4. Dihasilkannya 

produk pangan 

berbasis aset lokal 

yang tahan lama 

dan bernilai 

ekonomis 

6. Monitoring 

dan Evaluasi 

(Kualitatif) 

FGD menyusun 

indikator dan 

menilai keberhasilan 

program 

pendampingan. 

Memperoleh 

gambaran 

mengenai success 

history. 

Rumusan hasil 

monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 

program. 

7 Pembuatan 

Laporan 

Menyusun Laporan 

Kegiatan. 

Memperoleh 

progress report 

Laporan akhir kegiatan  



program 

 

 

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

1. Lokasi penelitian 

    Penelitian dilakukan di Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai yang terdiri atas 9 pulau 

kecil (8 diantaranya berpenghuni) yaitu (1) Pulau Burungloe, (2) Pulau Katindoang, (3) Pulau 

Kodingare, (4) Pulau Liang-liang, (5) Pulau Kambuno, (6) Pulau Kanalo-1, (7) Kanalo 2, dan 

(8) Pulau Batang Lampe.  

2. Waktu Penelitian 

   Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai Desember 2018. 

3. Populasi dan Sampel 

  Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga yang terdapat pulau-pulau 

kecil Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. Adapun data jumlah  rumah 

tangga/KK di pulau-pulau kecil Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut : 

Tabel 2 

Jumlah Rumah Tangga sebagai Populasi Penelitian (Sample Frame) 

No. Nama Pulau Jumlah Rumah Tangga/KK 

1. Burungloe 320 

2. Kambuno 1200 

3. Liang-liang 95 

4. Katindoang 13 

5. Kodingare 70 

6. Batanglampe 110 

7. Kanalo 1 50 

8. Kanalo 2 70 

Total 1.928 

              Sumber : Data Primer, 2018. 

 

 



  Sampel (Responden) 

 Sampel atau responden dalam  penelitian ini adalah rumah tangga terpilih yang 

mewakili rukun warga (RW) atau lingkungan (kelompok populasi terkecil secara administratif 

wilayah) pada setiap pulau yang menjadi lokasi penelitian. Berdasarkan kaidah statistik, untuk 

menentukan jumlah sampel minimum dengan skala kabupaten/kota dapat dilakukan dengan 

rumus Krejcie Morgan yaitu : 

 

 

 

 

 Dimana : 

n    adalah jumlah sampel 

N   adalah jumlah populasi 

X
2
  adalah nilai chi kuadrat (asumsi digunakan alfa = 0,05 pada derajat bebas 1, maka nilai chi 

kuadrata = 3,841. 

d    adalah persentase toleransi ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

masih dapat ditolerir adalah 5% (d = 0,05) 

P    adalah proporsi populasi (asumsi keragaman populasi yang dimasukkan dalam 

perhitungan adalah P(1-P), dimana P = 0,5. 

  Secara sederhana penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan  ―Tabel Krejie-

Morgan‖ dengan tingkat kepercayaan 95% (terlampir). Oleh karena itu jumlah rumah tangga yang 

terpilih sebagai sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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X
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2
 + X

2
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Tabel 3 

Jumlah Sampel Minimal berdasarkan Tabel Krejie-Morgan 

No. Nama Pulau Jumlah Sampel Minimal 

1. Burungloe 175 

2. Kambuno 291 

3. Liang-liang 95 

4. Katindoang 13 

5. Kodingare 59 

6. Batanglampe 110 

7. Kanalo 1 44 

8. Kanalo 2 59 

Total 846 

      Sumber : berdasarkan perhitungan/tabel Krejie-Mogan 

  Rumah tangga ditarik secara acak (probability random) dengan  menggabungkan antara teknik 

random multistage (bertingkat) dan random sistematis (urutan rumah). Jumlah sampel di tingkat 

RW/lingkungan pada setiap pulau diambil secara proporsional dengan asumsi dalam analisis 

dilakukan pembobotan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

A. GAMBARAN UMUM            

Kabupaten  Sinjai merupakan kabupaten pesisir yang terletak di pesisir timur  bagian 

selatan, daratan Sulawesi Selatan yang berhadapan langsung dengan perairan  Teluk Bone. 

Kabupaten  Sinjai terletak antara 502‟56‖ sampai 5021‟16‖ Lintang Selatan  dan 

antara119056‟30‖` sampai 120025‟33‖ Bujur Timur. Batas-batas wilayah  Kabupaten Sinjai 

adalah:   Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone.  

Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Bulukumba, dan  Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Kabupaten Sinjai yang 

memiliki luas 819,96 km2(81996 Ha) terdiri dari 9 Kecamatan, defenitif dengan jumlah Desa 

sebanyak 67 dan 13 kelurahan.Wilayah Kabupaten Sinjai terbagi dua yakni berada di daratan 

Sulawesi Selatan dan Pulau Pulau yang dikenal dengan Pulau-Pulau Sembilan. 

Secara Administratif Kabupaten Sinjai terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, dan terdiri dari 

9 (sembilan), yaitu: Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Borong, KecamatanSinjai Selatan, 

Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan SinjaiTengah, Kecamatan Sinjai 

Utara, Kecamatan Bulupoddo, dan Kecamatan Pulau Sembilan.3 (tiga) diantaranya termasuk 

daerah pesisir yakni Kecamatan Sinjai Utara, Sinjai timur,dan Tellu Limpoe dan 1 (satu) 

kecamatan merupakan kecamatan pulau yakni kecamatan  Pulau Sembilan.   

Kecamatan Pulau Sembilan terdiri atas sembilan pulau kecil dan beberapa gosong karang 

(patch reef) yang tenggelam pada saat air pasang. Delapan pulau yang berpenghuni bila diurut dari 

Selatan adalah:  Burungloe, Liang-liang, Kambuno, Kodingare,Katindoang, Batanglampe, Kanalo 

I, dan Kanalo II serta satu pulau tak berpenghuni, yaitu Larea-rea yang terletak di sebelah Selatan 

Pulau Katindoang. Sebuah gosong yang telah ditumbuhi sebatang pohon adalah Gosong Lapoipoi 

yang terletak antara P. Katindoang dan P.Batanglampe. 

Secara administratif kecamatan pulau Sembilan terdiri dari 4 (empat) desa dengan jumlah 

penduduk 3.693 laki-laki 3.834 perempuan, jumlah penduduknya sebayak 7.527 jiwa. Untuk lebih 

jelasnya, jumlah penduduk kecamatan pulau sembilan  diperinci berdasarkan jumlah desa. 



Tabel 4 

Jumlah penduduk kecamatan Pulau Sembilan berdasarkan jumlah Desa/Kelurahan Pulau 

Sembilan Kab. Sinjai 

No Desa Laki – laki Perempuan Jumlah 

1 Desa P. Harapan/ P. 

Liangliang, P. Kambuno  

1.606 1.675 3.281 

2 Desa P. Buhung Pitue/  P. 

Burungloe, P. Katindong   

996 1.024 2.020 

3 Desa P. Padaelo/  P. 

Batang Lampe, P. 

Kodingare 

559 557 1.116 

4 Desa P. Persatuan /   

P. Kanalo Satu, Kanalo 

Dua 

532 578 1.110 

 TOTAL  3.693 3.834 7527 

 

Berdasarkan tabel  di atas, maka terlihat bahwa penyebaran penduduk di Kecamatan Pulau 

Sembilan  yakni Pulau Burung Loe, Pulau Katindong (Desa Pulau Buhung Pitue) sebanyak 2.020 

terdiri dari laki-laki 996 perempuan Pulau   Liangliang, Pulau Kambuno ( Desa Pulau Harapan) 

sebanyak 3.281 tediri dari laki laki 1.606 jiwa, perempuan 1.675 jiwa. Pulau Bantang Lampe, 

Pulau Kodingare (Desa Pulau Padaelo) sebanyak  1.136 terdiri dari laki-laki 559 perempuan 557 

jiwa. Desa kanalo satu (Pulau Persatuan) sebanyak 1.110 terdiri dari laki-laki 532 perempuan 578 

jiwa.   

Dari total jumlah penduduk yang telah dijabarkan di atas maka bisa diambil  kesimpulan  

bahwa jumlah wanita di kecamatan Pulau Sembilan lebih banyak daripada jumlah laki-laki.  

Secara georafis, kecamatan pulau sembilan terdiri dari. 9 (sembilan) pulau yakni: Pulau 

liangliang, Kambuno (Desa Pulau Harapan) Pulau Kodingare, Pulau Batang Lampe (Desa Pulau 

Padaelo), Pulau Kanalo Satu, Pulau Kanalo Dua (Desa Pulau Persatuan) Pulau Burung Loe dan 

Pulau Katindong (Desa Pulau Buhung Pitue).  Penamaan Kecamatan Pulau Sembilann sebagai 

salah satu kecamatan di Kabupaten Sinjai, oleh karena kecamatan ini tardiri dari 9 (sembilan) 



Pulau, 1 (satu)  Pulau tidak disebutkan bersamaan dengan sebutan Desa, berhubung karena Pulau 

tesebut tidak berpenghuni yakni pulau Larea-rea.  

Pulau Kambuno merupakan pusat dari Kecamatan Pulau Sembilan maka pada pulau ini 

dicanangkan adanya pembangunan sarana dan prasarana (pelabuhan) angkutan laut sebagai 

perintis jalur transportasi laut . Dimana sarana dan prasarana (pelabuhan) terdiri atas dermaga 

dan fasilitasnya. 

 

B. BASE LINE DATA  

  Agenda prioritas kesehatan memasuki abad 21 adalah masalah kesehatan masyarakat pulau 

pulau kecil  (Achmadi, 2009). Pulau-pulau kecil memiliki tingkat kerentanan lingkungan yang tinggi 

(Briguglio, 2003). Salah satunya yaitu  keterbatasan asimilasi dan daya dukung yang akan 

berimplikasi pada permasalahan pengelolaan limbah, persediaan air terutama menyangkut ukuran 

teritorial pulau-pulau kecil. 

  Pulau Sembilan adalah pulau kecil yang terletak di pesisir pulau timur Sulawesi Selatan. 

Merupakan gugusan pulau yang terdiri atas 9 pulau-pulau kecil yaitu Pulau Burungloe (320 KK), 

Pulau Katindoang (13 KK), Pulau Kodingare (70 KK), Pulau Liang-liang (95 KK), Pulau Kambuno 

(1200 KK), Pulau Kanalo-1 (50 KK), Kanalo 2 (70 KK), Pulau Batang Lampe (110 KK). Tabel dan 

grafik berikut adalah gambaran kondisi subjek dampingan terkait status kesehatan masyarakat gugus 

Pulau Sembilan yang merupakan hasil penelitian pendahuluan sebagai dasar dalam menentukan 

program pendampingan. Tampak bahwa angka indeks risiko sumber air pada pulau-pulau kecil pada 

gugus pulau 9 berada pada kategori risiko sedang, tinggi hingga sangat tinggi. 

 

Hasil Pengukuran Risiko Kesehatan Masyarakat Pulau Sembilan 

Pada bagian ini terdapat tiga variabel laten yaitu risiko Sumber Air (R_SA), risiko Limbah, cair 

maupun padat serta ekscreta, (RL)  dan risiko Perilaku Tidak Sehat atau  PTS (R_PTS) dimana setiap 

konstruk  dibentuk oleh variabel manifest. Setiap model pengukuran risiko dijelaskan masing-masing 

pada bagian berikut: 

 



 

Risiko Sumber Air 

Konstruk risiko sumber air  terdiri atas enam indikator yaitu penggunaan air bersih dari 

sumber  tidak terlindungi (SA1),  penggunaan air minum  dari sumber tidak terlindungi (SA2), 

kelangkaan atau akses yang sulit terhadap air bersih (SA3), kelangkaan atau akses yang sulit terhadap 

air minum (SA4), kualitas fisik air bersih tidak memenuhi syarat (SA5) dan jarak sumber air bersih 

dengan sumber pencemar kurang atau sama dengan 10 meter (SA6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risiko Limbah 

Konstruk risiko limbah dibentuk oleh enam indikator yaitu tidak memiliki jamban (R_LC1), 

tidak memiliki SPAL (R_LC2), limbah cair rumah tangga dialirkan ke halaman rumah, saluran 

Gambar 2 Model pengukuran risiko sumber air dengan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) AMOS 

Penggunaan air bersih tdk terlindungi 

(SA1) 

Penggunaan air minum tdk terlindungi 

(SA2) 

 
Kelangkaan air bersih (SA3) 

Kelangkaan air minum (SA4) 

Kualitas Fisik Air Bersih TMS (SA5) 

Jarak SA dgn sumber pencemar ≤ 10 meter 

(SA6) 

Risiko Sumber 

Air (RSA) 
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terbuka atau ke laut (R_LC3), pembuangan akhir tinja ke lubang tanah atau ke laut (R_LC4), tidak 

memiliki tempat sampah (R_LP1) dan pembuangan sampah  rumah tangga ke lahan kosong atau ke 

laut (R_LP2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risiko Perilaku Tidak Sehat 

Konstruk perilaku tidak sehat dibentuk oleh lima indicator yaitu tidak cuci tangan pakai sabun 

pada 5 waktu penting (R_PTS1), perilaku buang air besar sembarangan (R_PTS2), tidak memilah 

sampah (R_PTS3), tidak mengolah atau memasak air sebelum diminum (R_PTS4) dan tidak 

menyimpan air minum setelah dimasak pada wadah yang aman (R_PTS5). Semua menunjukkan 

model ini valid atau fit dengan data yang ada. 

Gambar 3. Model pengukuran risiko limbah dengan Confirmatory Factor 

Analysis (CFA) AMOS 

Tidak memiliki jamban (R_LC1) 
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Tidak memiliki tempat sampah (R_LP1) 
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Hasil Pengukuran Tingkat Adaptasi Masyarakat Pulau Sembilan 

 

 Pada model ini terdapat 5 (lima) variebel manifest yang membentuk variabel laten. Indikator-

indikator tersebut yaitu kebiasaan cuci tangan pakai sabun pada 5 (lima) waktu penting (A1), 

kebiasaan memasak air sebelum diminum (A2), perilaku penyimpanan air minum yang telah diolah 

pada wadah yang aman (A3), penanganan sampah rumah tangga dengan membakar atau mengubur 

(A4) dan kebiasaan buang air besar di jamban pribadi/tetangga atau MCK umum (A5). Hasil CFA 

dengan program AMOS ditunjukkan oleh gambar 13 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Pengukuran Risiko 

Risiko Sumber Air 

Konstruk risiko sumber air  terdiri atas enam indikator yaitu penggunaan air bersih dari 

sumber  tidak terlindungi (SA1),  penggunaan air minum  dari sumber tidak terlindungi (SA2), 

e24 

e25 

e26 

e27 

e28 

Adaptasi 

(A) 

0.109 

0.721 

0.139 

0.701 

0.758 

Cakupan Kebiasaan CTPS pada 5 waktu penting 

(A1) 

Cakupan Kebiasaan memasak air sebelum diminum 

(A2) 

Cakupan Perilaku penyimpanan air minum yang 

telah diolah   pada wadah yang aman (A3) 

Cakupan Penanganan sampah RT dengan cara 

dibakar dan/atau mengubur (A4) 

Cakupan Kebiasan BAB di jamban  pribadi/tetangga/  

MCK Umum (A5)                   
Gambar 5.  Model pengukuran adaptasi dengan Confirmatory Factor Analysis 

(CFA) AMOS 

 



kelangkaan atau akses yang sulit terhadap air bersih (SA3), kelangkaan atau akses yang sulit terhadap 

air minum (SA4), kualitas fisik air bersih tidak memenuhi syarat (SA5) dan jarak sumber air bersih 

dengan sumber pencemar kurang atau sama dengan 10 meter (SA6). Dengan cara perhitungan yang 

sama dengan perhitungan indeks risiko diperoleh hasil pengkategorian risiko yang terkait dengan 

sumber air seperti pada tabel berikut : 

Tabel 5 

Kategori Risiko Sumber Air pada Pulau-pulau Kecil Sulawesi Selatan 

        

  Batas Nilai Risiko Keterangan 

Total Indeks Risiko Max 59.5 

 Total Indeks Risiko Min 2.7 

 Interval  14.2   

Kategori Area Berisiko Batas Bawah Batas Atas 

Risiko SA Rendah (1) 2.7 16.9 

Risiko SA Sedang (2) 17 31.2 

Risiko SA Tinggi (3) 31.3 45.5 

Risiko SA Sangat Tinggi (4)   45.6 59.8 

 

Hasil scoring atau angka indeks risiko sumber air pada pulau-pulau kecil disajikan pada tabel 

5. Dari tabel tersebut tampak bahwa pulau-pulau kecil yang memiliki angka indeks risiko sumber air 

4 dengan kategori risiko sumber air sangat tinggi terdapat pulau Kodingare. Kategori risiko 

tinggi/bahaya tinggi dengan angka indeks 3 yaitu, Pulau Katindoang, Pulau Liang-liang, Pulau 

Kambuno, Pulau Kanalo 1 dan Pulau batang lampe.  Pulau lainnya berkategori bahaya sedang yaitu 

Pulau Katindoang dan Pulau Kanalo 2.  pulau lainnya berkategori bahaya rendah dengan angka 

indeks 1 yaitu Pulau Barrang lompo, Pulau Lae-lae dan Pulau Kodingareng. 

Risiko Limbah 

Berdasarkan hasil uji validitas konvergensi, konstruk risiko limbah hanya dapat dijelaskan 

oleh tiga indikator yaitu pembuangan akhir tinja ke lubang tanah atau ke laut (R_LC4), tidak 

memiliki tempat sampah (R_LP1) dan pembuangan sampah  rumah tangga ke lahan kosong atau ke 

laut (R_LP2). Dengan cara perhitungan yang sama dengan di atas maka diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

 

 



Tabel 6 

Kategori Risiko Limbah di Pulau-pulau Kecil Sulawesi Selatan 

        

  Batas Nilai Risiko Keterangan 

Total Indeks Risiko Max 41.5 

 Total Indeks Risiko Min 16.2 

 Interval  6.3   

Kategori Area Berisiko Batas Bawah Batas Atas 

Risiko Limbah Rendah (1) 16.2 22.5 

Risiko Limbah Sedang (2) 22.6 28.9 

Risiko Limbah Tinggi (3) 29 35.3 

Risiko Limbah Sangat Tinggi (4)   35.3 41.6 

  

Tabel 7 

Perhitungan Indeks Risiko Sumber Air pada Pulau-pulau Kecil 

Kab

/Ko

ta 

No Pulau 

Variab

el Risiko Sumber Air 
Kumula

tif 

Risiko 

SA 

Kateg

ori 

Risiko 

SA 

Skorin

g 

Risiko 

SA 

Indikat

or 
RSA1 

RSA

2 
RSA3 RSA4 

RSA

5 

Bobot 20% 20% 20% 20% 20% 

S
in

ja
i 

1 
Burung 

Loe 

A 60.89 3.91 13.97 16.2 1.12 

19.0 

Risiko 

SA 

Sedan

g 

2 
a x b 

12.178 

0.78

2 2.794 3.24 

0.22

4 

2 
Katindoa

ng 

A 69.23 0 69.23 61.54 0 

40.0 

Risiko 

SA 

Tingg

i 

3 
a x b 

13.846 0 

13.84

6 

12.30

8 0 

3 
Kodingar

e 

A 75.41 0 77.05 77.05 1.64 

45.9 

Risiko 

SA 

Sanga

t 

Tingg

i 

4 
a x b 15.082 0 15.41 15.41 

0.32

8 

4 
Liang-

liang 

A 53.25 0 74.03 87.01 2.6 

42.9 

Risiko 

SA 

Tingg

i 

3 
a x b 

10.65 0 

14.80

6 

17.40

2 0.52 

5 
Kambun

o 

A 16.49 0 98.97 98.28 
12.0

3 
42.7 

Risiko 

SA 

Tingg

i 

3 

a x b 
3.298 0 

19.79

4 

19.65

6 

2.40

6 

6 Kanalo 1 

a 78.26 2.17 13.04 95.65 2.17 

37.8 

Risiko 

SA 

Tingg

i 

3 
a x b 

15.652 

0.43

4 2.608 19.13 

0.43

4 



7 Kanalo 2 

a 55.93 0 11.86 62.71 0 

26.1 

Risiko 

SA 

Sedan

g 

2 
a x b 

11.186 0 2.372 

12.54

2 0 

8 
Batang 

Lampe 

a 62.07 1.15 75.86 74.71 9.2 

42.8 

Risiko 

SA 

Tingg

i 

3 
a x b 

12.414 0.23 

15.17

2 

14.94

2 1.84 

 

Tabel 8 

Perhitungan Indeks Risiko Limbah pada Pulau-pulau Kecil 

Kab

/Ko

ta 

No Pulau 

Variab

el Risiko Limbah 
Kumul

atif 

Risiko 

Limba

h 

Kategori 

Risiko 

Limbah 

Skori

ng 

Risik

o 

Limb

ah 

Indikat

or 

R_LC

4 
R_LP1 R_LP2 

Bobot 20% 20% 20% 

S
in

ja
i 

1 
Burung 

Loe 

a 3.91 97.21 99.44 

40.1 

Risiko 

Limbah 

Sangat 

Tinggi 

4 
a x b 0.782 19.442 19.888 

2 
Katindoan

g 

a 30.77 76.92 100 

41.5 

Risiko 

Limbah 

Sangat 

Tinggi 

4 
a x b 6.154 15.384 20 

3 
Kodingar

eng 

a 1.64 93.44 96.72 

38.4 

Risiko 

Limbah 

Sangat 

Tinggi 

4 
a x b 0.328 18.688 19.344 

4 
Liang-

liang 

a 1.3 92.21 27.27 

24.2 

Risiko 

Limbah 

Sedang 

2 
a x b 0.26 18.442 5.454 

5 Kambuno 

a 10.31 56.36 97.25 

32.8 

Risiko 

Limbah 

Tinggi 

3 
a x b 2.062 11.272 19.45 

6 Kanalo 1 

a 8.7 32.61 100 

28.3 

Risiko 

Limbah 

sedang 

2 
a x b 1.74 6.522 20 

7 Kanalo 2 

a 0 88.14 100 

37.6 

Risiko 

Limbah 

Sangat 

Tinggi 

4 
a x b 0 17.628 20 

8 
Batang 

Lampe 

a 3.45 87.36 100 

38.2 

Risiko 

Limbah 

Sangat 

Tinggi 

4 
a x b 0.69 17.472 20 

 



Risiko Perilaku Tidak Sehat 

Konstruk perilaku tidak sehat dibentuk oleh lima indicator yaitu tidak cuci tangan pakai sabun 

pada 5 waktu penting (R_PTS1), perilaku buang air besar sembarangan (R_PTS2), tidak memilah 

sampah (R_PTS3), tidak mengolah atau memasak air sebelum diminum (R_PTS4) dan tidak 

menyimpan air minum setelah dimasak pada wadah yang aman (R_PTS5). Dengan cara perhitungan 

yang sama diperoleh hasil sesuai tampak pada tabel berikut : 

 

Tabel 9 

Kategori Risiko PTS di Pulau-pulau Kecil Sulawesi Selatan 

        

  Batas Nilai Risiko Keterangan 

Total Indeks Risiko Max 57.9 

 Total Indeks Risiko Min 37.8 

 Interval  5.0   

Kategori Area Berisiko Batas Bawah Batas Atas 

Risiko PTS  Rendah (1) 37.8 42.8 

Risiko PTS Sedang (2) 42.9 47.9 

Risiko PTS Tinggi (3) 48 53.0 

Risiko PTS Sangat Tinggi (4)   53.1 58.1 

 

Dan hasil perhitungan indeks risiko perilaku tidak sehat disajikan pada tabel 9. Dari tabel di atas 

tampak bahwa terdapat enam pulau-pulau kecil yang memiliki angka indeks risiko perilaku tidak 

sehat 4 dengan kategori risiko sangat tinggi terdapat Pulau Burung loe, Pulau Liang-liang, Pulau 

Kanalo 1, Pulau Kanalo 2 dan Pulau batang lampe. Kategori risiko tinggi ditemukan pada empat 

pulau yaitu Pulau Kodingare.  Pulau lainnya berkategori bahaya sedang yaitu Pulau Katindoang dan 

Pulau Kambuno 

 

 

Tabel 10 

 Perhitungan Risiko Perilaku Tidak Sehat di Pulau-pulau Kecil Sulsel  

 

Kab

/Ko

ta 

No Pulau 

Variab

el Risiko Perilaku Tidak Sehat 
Kumula

tif 

Risiko 

PTS 

Kategori 

Risiko 

PTS 

Skorin

g 

Risiko 

PTS 

Indikat

or 

R_PT

S1 

R_PT

S2 

R_PT

S3 

R_PT

S4 

R_PT

S5 

Bobot 20% 20% 20% 20% 20% 



S
in

ja
i 

1 
Burung 

Loe 

a 87.15 55.87 100 40.78 1.12 

57.0 

Risiko 

PTS 

Sangat 

Tinggi 

4 
a x b 17.43 11.174 20 8.156 0.224 

2 
Katindo

ang 

a 53.85 69.23 100 0 0 

44.6 

Risiko 

PTS 

Sedang  

2 
a x b 10.77 13.846 20 0 0 

3 
Koding

areng 

a 95.08 50.82 98.36 1.64 0 

49.2 

Risiko 

PTS 

Tinggi 

3 
a x b 19.02 10.16 19.67 0.33 0.00 

4 
Liang-

liang 

a 100 72.73 100 11.69 5.19 

57.9 

Risiko 

PTS 

Sangat 

Tinggi 

4 
a x b 20 14.546 20 2.338 1.038 

5 
Kambu

no 

a 100 29.9 96.22 0 12.03 

47.6 

Risiko 

PTS 

Sedang  

2 
a x b 20 5.98 19.244 0 2.406 

6 
Kanalo 

1 

a 100 73.91 100 10.87 2.17 

57.4 

Risiko 

PTS 

Sangat 

Tinggi 

4 
a x b 20 14.782 20 2.174 0.434 

7 
Kanalo 

2 

a 100 66.1 100 0 3.39 

53.9 

Risiko 

PTS 

Sangat 

Tinggi 

4 
a x b 20 13.22 20 0 0.678 

8 
Batang 

Lampe 

a 100 60.92 100 6.9 1.15 

53.8 

Risiko 

PTS 

Sangat 

Tinggi 

4 
a x b 20 12.184 20 1.38 0.23 

 

 

 

 

4.2.1.4  Indeks Total Risiko  

 Pada model ini terdapat 3 (tiga) variabel manifest yang membentuk variabel laten. Indikator-

indikator tersebut yaitu risiko sumber air, risiko limbah dan risiko perilaku tidak sehat. Kategori total 

risiko disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 11 

Kategori Total Risiko Kesehatan Lingkungan di Pulau-pulau Kecil Sulawesi Selatan 

      Batas Nilai Risiko Keterangan 

Total Indeks Risiko Max 50.26 

 



Total Indeks Risiko Min 24 

 Interval  6.57   

Kategori Area Berisiko Batas Bawah Batas Atas 

Risiko Limbah Rendah (1) 24 30.6 

Risiko Limbah Sedang (2) 30.7 37.3 

Risiko Limbah Tinggi (3) 37.4 44.0 

Risiko Limbah Sangat Tinggi 

(4)   44.1 50.7 

 

Dan angka kumulatif risiko masing-masing pulau disajikan pada tabel 10. Demikian pula rekapitulasi 

total risiko yang menunjukkan bagaimana masing-masing pengaruh indeks risiko sumber air, indeks 

risiko limbah dan indeks risiko perilaku tidak sehat mempengaruhi angka indeks total risiko seperti 

pada tabel 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 12 

Perhitungan Total Risiko pada Pulau-pulau Kecil 

Kab/Kota No Pulau 

Variabel Total Risiko Kumulatif 

Total 

Risiko 

Kategori 

Total 

Risiko 

Skoring 

Total 

Risiko 

Indikator R_SA R_L R_PTS 

Bobot 33.33% 33.33% 33.33% 

S
in

ja
i 

1 
Burung 

Loe 

a 19.00 40.10 57.00 
 

Total 

Risiko 

Tinggi 

3 
a x b 6.33 13.37 19.00 38.70 

2 Katindoang 

a 40.00 41.50 44.60 
 

Total 

Risiko 

Tinggi 

3 
a x b 13.33 13.83 14.87 42.03 

3 Kodingaren 

a 45.90 38.40 49.20 
 

Total 

Risiko 

Sangat 

Tinggi 

4 
a x b 15.30 12.80 16.40 44.50 

4 Liang-liang 

a 42.90 24.20 57.90 
 

Total 

Risiko 

Tinggi 

3 
a x b 14.30 8.07 19.30 41.66 

5 Kambuno 

a 42.70 32.80 47.60 
 

Total 

Risiko 

Tinggi 

3 
a x b 14.23 10.93 15.87 41.03 

6 Kanalo 1 

a 37.80 28.30 57.40 
 

Total 

Risiko 

Tinggi 

3 
a x b 12.60 9.43 19.13 41.16 

7 Kanalo 2 

a 26.10 37.60 53.90 
 

Total 

Risiko 

Tinggi 

3 
a x b 8.70 12.53 17.96 39.20 

8 
Batang 

Lampe 

a 42.80 38.20 53.80 
 

Total 

Risiko 

Sangat 

Tinggi 

4 
a x b 14.27 12.73 17.93 44.93 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 13 

 Rekapitulasi Risiko Pulau-pulau Kecil 



Kab

/Ko

ta 

N

o 
Pulau 

Kumul

atif 

Risiko 

SA 

Skori

ng 

Risik

o SA 

Kumul

atif 

Risiko 

Limba

h 

Skori

ng 

Risik

o 

Limb

ah 

Kumul

atif 

Risiko 

PTS 

Skori

ng 

Risik

o 

PTS 

Kumul

atif 

Total 

Risiko  

Kategori 

Total 

Risiko  

Skorin

g 

Total 

Risiko  

S
in

ja
i 

1 
Burung 

Loe 
19 2 40.1 4 57 4 38.7 

Total 

Risiko 

Tinggi 

3 

2 
Katindoan

g 
40 3 41.5 4 44.6 2 42.03 

Total 

Risiko 

Tinggi 

3 

3 Kodingare 45.9 4 38.4 4 49.2 3 44.5 

Total 

Risiko 

Sangat 

Tinggi 

4 

4 
Liang-

liang 
42.9 3 24.2 2 57.9 4 41.66 

Total 

Risiko 

Tinggi 

3 

5 Kambuno 42.7 3 32.8 3 47.6 2 41.03 

Total 

Risiko 

Tinggi 

3 

6 Kanalo 1 37.8 3 28.3 2 57.4 4 41.16 

Total 

Risiko 

Tinggi 

3 

7 Kanalo 2 26.1 2 37.6 4 53.9 4 39.2 

Total 

Risiko 

Tinggi 

3 

8 
Batang 

Lampe 
42.8 3 38.2 4 53.8 4 44.93 

Total 

Risiko 

Sangat 

Tinggi 

4 

 

 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pulau-pulau kecil dengan risiko sumber air sangat tinggi dipastikan 

juga memiliki indeks total risiko 4 atau total risiko sangat tinggi. Hal ini juga ditunjukkan dengan 

indeks risiko pada angka 3 dan 2 atau total risiko tinggi dan total risiko sedang, meskipun indeks 

risiko limbah dan risiko perilaku tidak sehat berada diangka 4 dengan kategori sangat tinggi atau 3 



dengan kategori tinggi tetapi dapat diturunkan satu tingkat pada angka 3  dan 2 di total risiko dengan 

indeks risiko sumber air pada kategori sedang dan rendah.  

 

Penilaian Tingkat Adaptasi 

 Pada model ini terdapat 5 (lima) variebel manifest yang membentuk variabel laten. Indikator-

indikator tersebut yaitu kebiasaan cuci tangan pakai sabun pada 5 (lima) waktu penting (A1), 

kebiasaan memasak air sebelum diminum (A2), perilaku penyimpanan air minum yang telah diolah 

pada wadah yang aman (A3), penanganan sampah rumah tangga dengan membakar atau mengubur 

(A4) dan kebiasaan buang air besar di jamban pribadi/tetangga atau MCK umum (A5). Kategorisasi 

tingkat adaptasi disajikan pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 14 

 Kategori Risiko Kesehatan Lingkungan di Pulau-pulau Kecil Sulawesi Selatan 

        

  Batas Nilai Adaptasi Keterangan 

Total Indeks Adaptasi Max 68.9 

 Total Indeks Adaptasi Min 28.7 

 Interval  10.1   

Kategori Area Beradaptasi Batas Bawah Batas Atas 

Adaptasi Rendah (1) 28.7 38.8 

Adaptasi Sedang (2) 38.9 49.0 

Adaptasi Tinggi (3) 49.1 59.2 

Adaptasi Sangat Tinggi (4)   59.3 69.4 

 



Tabel 15 

Perhitungan Indeks Adaptasi pada Pulau-pulau Kecil Sulsel 

Kab/Kot

a 

N

o 
Pulau 

Variabe

l Adaptasi 
Kumulat

if 

Adaptasi 

Kategor

i 

Adapta

si 

Skoring 

Adapta

si 

Indikato

r 
A1 A2 A3 A4 A5 

Bobot 
20

% 
20% 20% 

20

% 

20

% 

S
in

ja
i 

1 
Burung 

Loe 

a 
12.

9 

59.2

2 

93.8

5 

0.5

6 

44.

1 
42.1 

Adapta

si 

Sedang 

2 

a x b 
2.5

7 

11.8

4 

18.7

7 

0.1

1 

8.8

3 

2 
Katindoan

g 

a 
46.

2 100 100 0 

30.

8 
55.4 

Adapta

si 

Tinggi 

3 

a x b 
9.2

3 20 20 0 

6.1

5 

3 Kodingare 

a 
4.9

2 

98.3

6 100 

3.2

8 

49.

2 
51.1 

Adapta

si 

Tinggi 

3 

a x b 
0.9

8 

19.6

7 20 

0.6

6 

9.8

4 

4 
Liang-

liang 

a 
0 

88.3

1 

88.3

1 

72.

7 

14.

9 
52.9 

Adapta

si 

Tinggi 

3 

a x b 
0 

17.6

6 

17.6

6 

14.

5 

2.9

8 

5 Kambuno 

a 
0 

90.0

3 

82.4

7 

2.7

5 

70.

1 
49.1 

Adapta

si 

Tinggi 

3 

a x b 
0 

18.0

1 

16.4

9 

0.5

5 14 

6 Kanalo 1 

a 
0 

89.1

3 

28.2

6 0 

26.

1 
28.7 

Adapta

si 

Rendah 

1 

a x b 
0 

17.8

3 

5.65

2 0 

5.2

2 

7 Kanalo 2 

a 
3.3

9 100 

96.6

1 0 

33.

9 
46.8 

Adapta

si 

Sedang 

2 

a x b 
0.6

8 20 

19.3

2 0 

6.7

8 

8 
Batang 

Lampe 

a 
0 93.1 

96.5

5 0 

39.

1 45.7 

Adapta

si 

Sedang 

2 

a x b 0.0 18.6 19.3 0.0 7.8 

 

 

C. PEMETAAN ASET  

Melalui konsep Asset Based Community Development (ABCD) dilakukan pemberdayaan 

masyarakat dengan mengembangkan potensial aset yang dimiliki masyarakat. Aset-aset ini meliputi :    



1. Aset manusia, seperti pengetahuan, keterampilan, bakat, kemempuan, keahlian, pendidikan. 

2. Aset fisik, seperti transportasi, jalan raya, dan rumah.   

3. Aset alam, seperti sinar matahari, air, laut, pohon dan semua hasilnya  

4. Aset sosial, seperti kelompok remaja, majelis ta‘lim, kelompok nelayan, kader kesehatan dan 

kader-kader lainnya.  

5. Aset finansial, aset ini mewakili sumber-sumber keuangan yang digunakan oleh masyarakat seperti 

tabungan, pinjaman, pengiriman uang, dan sumbersumber lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aset tersebut digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang ada di Pulau 

Sembilan Kabupaten Sinjai melalui pemberdayaan masyarakat dalam menggunakan asetnya 

sendiri tanpa harus menunggu lagi bantuan-bantuan dari luar. Masyarakat nanti akan mampu 

dan mandiri dalam mengelola aset mereka sendiri. Mengelola aset untuk meningkatkan 

kesehatan masyarakat maupun untuk keperluan lainnya. 

1. Aset Manusia (Human Capital) 

Aset manusia membahas tentang sumber daya manusia yang ada  pada suatu komunitas atau 

masyarakat yang berkualitas dan mampu mengembangkan aset dan sumber daya yang ada. 

Tiap komunitas memiliki sumber kekuatan yang terus mempertahankan, mendorong dan 

mengembangkan diri untuk tetap bertahan. Sumber kekuatan itu yakni individu yang secara 

Asset Based Community 

Development  

1. Aset Manusia 

2. Aset Fisik 

3. Aset Alam 

4. Aset Sosial 

5. Aset Finansial 

Identifikasi Masalah 

Kesehatan di Pulau 

Sembilan 



kongkrit dalam merangcang kegiatan-kegiatan yang mampu mengembangkan potensi 

komunitas. Ini merupakan aset dalam  

komunitas. Modal individu didalam komunitas yakni tenaga, bakat,  keahlian, talenta, 

kepribadian, daya nalar, keterampilan, dll. 

 

 

 

 

Aset ini dapat digunakan untuk membangun dan mengembangkan  fasilitas  dan potensi yang 

ada di Masyarakat Pulau Sembilan. Masyarakat  di Pulau Sembilan memiliki berbagai macam 

kemapuan dan keahlian yang  berbeda-beda seperti bidang: 

a. Kelautan  

Dalam bidang kelautan beberapa warga Pulau Sembilan  memiliki keahlian dalam melaut, 

membuat pukat atau jaring ikan, perahu sampan dan karamba. 

b. Mengelola Hasil Laut 

Masyarakat Pulau Sembilan juga memiliki keahlian dalam mengelola hasil laut seperti ikan 

yang tidak terjual kemudian di keringkan atau di olah menjadi menu lain yang bisa 

bertahan lama. 

c. Pertukangan  

95% masyarakat Pulau Sembilan bekerja sebagai nelayan, beberapa dianataranya memiliki 

keahlian untuk membuat perahu, atau sampan. 

2. Aset Fisik 

Aset fisik adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat  ataupun desa yang memiliki 

potensi untuk digunakan dan dikembangkan  yang berbentuk fisik. Aset fisik ini dapat berupa 

bangunan maupun  infrastruktur yang dimiliki Masyarakat Pulau Smenilan seperti 

Perahu/Kapal/Sampan,  tambakj, rumah, jalan raya, jembatan, sarana air bersih, transportasi 

dan lain lain. 

Adapun asset fisik yang ada di Pulau Sembilan adalah sebagai berikut : 



1. Perahu/Kapal/Sampan 

2. Tambak Udang/Tambak Ikan 

3. Kantor Camat/Kantor Desa 

4. Puskesmas 

5. Masjid 

6. Posyandu 

7. Taman Kanak – kanak/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah atas 

Aset fisik yang ada di Desa ini membantu masyarakat untuk  berkembang dengan 

menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Pulau Sembilan. Aset-aset fisik diatas seperti 

Perahu/Sampah/Kapal baik milik sendiri maupun masih status sewa, posyandu dan Masjid 

berada disetiap Pulau sedangkan untuk kantor camat, Puskesmas hanya ada di Pulau 

Kambuno. 

3. Aset Alam (Natural Capital)  

Aset alam atau natural capital adalah semua bahan yang dihasilkan  oleh alam dan dapat 

digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk  dikembangkan demi kepentingan manusia 

itu sendiri. Pulau Sembilan sangat kaya akan dengan hasil laut. 

Adapun aset alam pada masyarakat Pulau Sembilan adalah sebagai berikut : 

Tabel 17 

Hasil Tangkapan Laut Masyarakat Pulau Sembilan 

 

 

 

4. Aset Sosial (Social Capital)  

Hasil Tangkapan Laut Jenis Tangkapan 

Ikan  Ikan layang, ikan bawal hitam, ikan kakap 

putih, ikan japuh, ikan lemuru, ikan teri, ikan 

Napolen, ikan tenggiri, ikan pari, ikan 

baronang, ikan kerong – kerong, ikan sunu, 

ikan kembung, iakn tongkol dan ikan cakalang 

Binatang Berkulit Keras Lobster, Udang Putih, Udang Barong, 

Kepiting, kerang laut 

Bintang Lunak Cumi – Cumi, Gurita, Teripang 

Tumbuhan Laut Rumput laut, agar – agar dan rotan laut, 

terumbu karang 



Aset sosial mengacu pada fitur sosial seperti hubungan antar  sesama, norma dan kepercayaan 

yang dapat meningkatkan potensi  produktif suatu masyarakat. Hal ini dibangun di atas 

jaringan hubungan  yang ada dalam masyarakat tertentu yang memungkinkan seseorang untuk  

berhasil atau maju melalui kerja sama dengan orang lain. Aset sosial hadir  dalam jaringan, 

norma dan kepercayaan sosial yang melekat dalam  masyarakat.  Secara harfiah aset sosial 

adalah kehendak dan kewajiban yang dihasilkan oleh hubungan sosial. Melalui aset sosial 

seperti hubungan antar masyarakat, kerjasama,  

kekeluargaan dan aset sosial lainnya, masyarakat dapat memobilisasi aset  yang ada Pulau 

Sembilan. Kerjasama dikalangan masyarakat Pulau Sembilan masih sangat baik ini dibuktikan 

dengan masih terpeliharanya perilaku gotong royong dalam berbagai kegiatan, gotong royong, 

norma – norma dan aturan adat yang dapat menjadi aset sosial, seperti adanya larangan untuk 

berkata kotor, meninggalkan orang yang sedang makan atau berbicara, dan mengutamakan 

musyawarah untuk mufakat. 

5. Aset Finansial (Financial Capital)  

Aset finasial adalah dukungan keuangan yang memiliki suatu komunitas yang dapat 

digunakan untuk membiayai proses pembangunan  komunitas tersebut. Sumber pendapatan 

utama masyarakat Pulau Sembilan berasal dari profesi melaut. Profesi masyarakat Pulau 

Sembilan yang  mayoritas adalah nelayan baik nelayan penuh maupun nelayah harian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. IMPLEMENTASI PROGRAM INTERVENSI 

Beberapa kegiatan yang diinisiasi oleh program ini dan yang berangkat dari usulan masyarakat 

sesuai dengan kebutuhan mereka berhasil dilaksanakan sepanjang program ini berlangsung. Usulan 

yang diinisiasi oleh Tim Peneliti Riset Tranformatif antara lain Penyusunan Bae Line Data, Pemetaan 

Aset, Pembentukan Kader Kesehatan dan kegiatan Penyuluhan PHBS bagi anak SD. Sedangkan yang 

diusulkan oleh masyarakat pada umumnya dilaksanakan dalam bentuk Wokshop/Pelatihan, 

penyuluhan dan seminar yang dilaksanakan di desa setempat. 

Focus Group Discussion (FGD) dengan Masyarakat Pulau Sembilan 

Fokus Group Discussion adalah teknis pengumpulan data secara kualitatif untuk menggali informasi-

informasi yang dibutuhkan secara mendalam. Pada penelitian ini FGD dilakukan secara paralel pada 

beberapa kelompok dan tokoh masyarakat. Selain itu FGD ini juga bertujuan untuk memverifikasi 

base line data yang telah dukumpulkan melalui metode kuantitatif serta merumuskan fokus program 

dan memastikan adanya dukungan penuh atas program yang akan dilakukan bersama masyarakat 

setempat. 

Dari FGD ini diperoleh kesepakatan terkait pelaksanaan program sebagai tindak lanjut antara lain :  

a. Pembentukan dan penguatan kelompok kader kesehatan. 

b. Peyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Anak Sekolah Dasar. 

c. Pelatihan Pembuatan Biogas dari Limbah Rumah Tangga. 

d. Workshop Gizi Keluarga berbasis Pangan Lokal. 

 

 

 

Berikut adalah dokumentasi kegiatan FGD : 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Workshop Dan Review Data 

Workshop dan review data bertujuan untuk memvalidasi dan mereview data awal yang telah 

dikumpulkan  di awal penelitian ini. Data dasar yang diperoleh kemudian diolah dengan 

menggunakan aplikasi SEM (Sequensial Equation Model). Hasil analisis SEM atas data dasar 

memproduksi baseline data yang menggambarkan tingkat risiko dan daya adaptasi masyarakat Pulau 

Sembilan berdasarkan kewilayahan. Hal ini akan menjadi dasar dalam menentukan lokasi intervensi 

secara spesifik sesuai kebutuhan masing-masing. 

Peta wilayah berisiko yang ditunjukkan oleh hasil analisis data adalah Pulau Kodingare dan Pulau 

Batang Lampe berdasarkan Tingkat Risiko Sangat Tinggi serta Pulau Kanalo 2 berdasarkan Tingkat 

Adaptasi yang Rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pembentukan dan  Pemberdayaan Kelompok Kader Kesehatan 

Pembentukan dan pemberdayaan kelompok kader adalah bagian paling penting dari program ini. 

Keberhasilan dan sustainability program ditentukan oleh kemampuan kader dalam menginisiasi 

perilaku-perilaku baik terkait kesehatan baik individu maupun keluarga. Pada program ini terbentuk 3 

(tiga) kelompok kader kesehatan yang diharapkan menjadi ujung tombak pelaksanaan GERMAS 

(Gerakan Masyarakat Sehat) di pulau-pulau terpilih. Setiap kelompok kader terdiri atas 10 orang yang 

dibentuk dari berbagai unsur masyarakat baik tokoh masyarakat, perwakilan lingkungan/dusun/pulau 

dan masyarakat umum. 

Penguatan kader dilakukan dengan memberikan pelatihan Aset Based Community Development 

(ABCD) untuk mengenali dan mengapresiasi potensi lokal yang mereka miliki serta bagaimana 

memanfaatkannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih & Sehat pada Anak Sekolah Dasar 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga 

anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif 

dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat (Depkes, 2008). Ini adalah upaya untuk 

mewujudkan kesehatan anggota keluarga agar tahu, mau dan mampu melaksakan perilaku hidup 

bersih dan sehat. Pada program ini Penyuluhan PHBS diberikan kepada Anak Usia Sekolah Dasar 

dengan harapan anak-anak ini dapat menjadi duta PHBS baik di sekolah maupun saat kembali ke 

rumah masing-masing. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, dan ajakan kepada 

masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat. Materi penyuluhan mencakup, definisi Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat, Indikator dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Tujuan dan manfaat 

Prilaku Hidup bersih dan Sehat, dan 10 cara Prilaku Hidup Bersih dan Sehat. Dalam penyuluhan 

perilaku hidup bersih dan sehat ini sempat disinggung tentang Bahaya merokok sehingga anak-anak 

tidak menjadi perokok aktif ataupun passif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Workshop Gizi Keluarga berbasis Pangan Lokal 

Gizi keluarga tidak selamanya harus dari hal-hal yang mahal. Tetapi gizi keluarga bisa dipenuhi 

dengan mengolah makanan yang bersumber dari aset daerah atau bahan makanan yang sangat mudah 

didapatkan disekitar lingkungan rumah. Maka dari itu diadakan workshop gizi keluarga dengan 

memanfaatkan bahan yang ada disekitar tinggal diolah dan dihitung berapa kandungan protein yang 

dihasilkan dan cara mengolahnya tanpa mengurangi nilai protein, vitamin dan sebagainya dari 

makanan yang diolah. 

Workshop ini mencakup teori dan praktek. Pada sesi teori disampaikan apa itu gizi keluarga, 

pemaparan tentang manfaat bahan lokal yang ada disekitar rumah, penjelasan singkat cara pengolahan 

makanan. Sementara pada sesi praktek disediakan bahan dan alat yang dibutuhkan seperti kompor, 

penggorengan, blender, serta bahan yang akan diolah dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya 

workshop gizi keluarga ini, warga khususnya para ibu-ibu bisa mengolah sendiri makanan yang akan 

dikonsumsi oleh keluarga dan diketahui kadar gizinya. 

Bagi masyarakat pulau bahan pangan lokal yang paling mudah diperoleh dengan jumlah yang 

melimpah adalah ikan. Oleh karena itu pada program ini masyarakat pulau perlu dibekali 

keterampilan mengolah bahan pangan ikan menjadi produk pangan lain yang bervariasi sehingga 

memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan memperkaya menu keseharian dalam rumah tangga. 

Pilihan keterampilan yang diberikan adalah bagaimana mengolah ikan menjadi produk pangan lain 

seperti nugget, bakso dan abon ikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan Pembuatan Biogas dari Limbah Rumah Tangga 

Biogas mengandung gas yang terbentuk dari pembusukan atau fermentasi bahanbahan organik 

seperti kotoran ternak, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan lain sebagainya yang di 

sebabkan oleh bakteri-bakteri yang hidup tanpa oksigen yang ada di udara (anaerob), gas yang 

dihasilkan dari biogas didominasi oleh metana 55-75% dan karbon dioksida 25-45%. Pelatihan 

pembuatan teknologi tepat guna Biogas dari limbah rumah tangga dilaksanakan secara bertahap 

dengan harapan warga memahami secara teknis pembuatan teknologi Biogas.  

        Hasil yang diharapkan pada kegiatan ini adalah : 

1. Masyarakat mampu mengetahui tata cara pembuatan teknologi tepat guna Biogas dari 

limbah rumah tangga, dan  

2. Masyarakat  mampu Mempraktekkan pembuatan teknologi tepat guna Biogas dari 

limbah rumah tangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

MONITORING DAN EVALUASI 

Monitoring dan evaluasi adalah bagian akhir dari program ini yang belum terlaksana sehingga tidak 

dapat dilaporkan pada progress report ini. Monev ini akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan 

Desember tahun 2018. Pendekatan monev yang direncanakan adalah dengan melakukan post test 

design serta dengan melihat significant changes (perubahan yang tampak pada masyarakat). 
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