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... -------------------------------------------

Bismillaahirrohmaanirrohiim, 
AssalaamlL'alaikwn warahmalllllaahi wabarakaatuh, 
Selamat pagi dan Salam sejahtera bagi kita semua, 

Ya ng terhormat, 
Kelua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wah Amanat Universitas 

Airlangga, 
Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Airlangga 
Kelua, Sekretaris, dan para Kelua Komisi ser ta Anggota Senal 

Akademik Universitas Airlangga, 
Para Guru Besar di Iingku nga n Universitas Airlangga, 

Para Dekan dan Waki l Dekan di lingkungan Univer sitas 

Airlangga, 
Para Direktur Direktora t di lingkunga n Universitas Airlangga, 
Para Kelua Lembaga, Badan, dan Pusat di lingkungan Universitas 

Airlangga. 
Para Undan gan Akademik, 
Para kolega dosen, sejawat. rekan, keluarga. da n hadirin yang 

kami mu liakan. 

Pertama-tama saya menghaturkan puji dan syukur ke hadirat 

Allah SWT atas segala nikmat., rahmat dan anugerah yang telah 

diberikan kepada kita semua, sehingga kit.a dapat berkumpul 
bersama untuk mengikuti s idang terbuka Pengukuhan Guru 

Besar Un iversit.as Airlangga, dan mendengarkan orasi ilmiah 
kami yang dikukuhkan pada pagi ini di hadapan majelis akademik 

yang mu li a ini . 
Menjadi Guru Besar adalah sebuah amanah sekaligus sebagai 

tantanga n, tanggung jawab bagi saya yang menjalani profesi 

sebagai pendidik. Saya menyadari sepenuhnya bahwa tantanga n 
yang dihadapi para pendidik di dunia Pergurua n Tinggi adalah 
Baga imana dapat mengimpiementasika n teori, konsep yang 
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dipeJajari kemud ian dapat dikembangkan menjadi kegiatan praktis 

di lapangan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak m8upun 

akademik. Hari ini adalah kesempatan ya ng ba ik bagi saya u ntuk 

menyampaikan apa yang menjad i perhatian dan bidang keilmuan , 

yang saya tekuni 5elama ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas 

kehadiran, perhatian dan kesediaan hadirin sekalian yang telah 
meluangkan waktunya untuk menyimak arasi ilmiah saya. Saya 

berharap apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita 
semua, dan memperoleh ridho dari Allah SWT . 

. ~erk.enankanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan 
orasl Ilm18h terkait de b'd '1 . . ngao I ang I mu yang selama 101 saya 
tekuni yaitu Antro I . S . 1 . po ogl oSla l-Budaya khusus nya Antropo ogl 
Pedesaan, dengan judul. 

REVITALISASI MODAL SOSIAL UNTUK 
PEMBANGUNAN DAN PERCEPATAN SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PEDESAAN 

DI TENGAH KAPITALISME 

Bapak ibu yang saya mulia/lall , 
Modal Sosial d P b an em angunan Pedesaan 

Pembanguna d . 
d' be . n pe esaan menjadi salah satu fokus pel'hatlan 

I rbagal negara I d . .' d . n onesl3 sebagai salah satu nega ra agrallS 
an negara berkemba . I 

d' d ng. yang sebagia n besar penduduknya tlOgga 
I pe esaan dan men d Ik . . n 

S gan a an hldupnya dar i sektor pertal1l3 . 
ecara Umum karakte ' t"k d 1 h 

a) I b"h k rlS 1 negara bel'kembang dan agraris a a a 
e I urang 5000·6000 t h . d' r3 

hidu' a un yang lalu, pel'tanian merua 1 ea 
p sebaglan besar w ' kan 

siste . 8 1 ganya dan pada dasarnya mel'upa 
m pertanl8n yang" d I ' . n 

k 1 . eo a IstJk" b) pernah dalam kekuasaa 
o 00lall00_150 t h d ' ." 

a un, an Umumnya sebagai "dualism ekonoml 
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yaitu di satu sisi berkembang s istem ekonomi tradisionil dan di 
sisi lain sistem ekonomi modern yang rnemperkenalkan tanaman 
komers ial, sis tern perkebunan, dan sistem pertambangan, c) 
dala m s istem kepemi likan tanah terpengaruh peraturan dari 
lnggr is dan kelas penguasa dapat sebagai parasit ; d) nega ra 

tersebut mencapai kernerdekaan pada akhir 1940-an; e) sebagai 
awal strategi pembangunan pedesaan rnenggunakan pendekatan 
"top-dowrt" (David A.M, Lea dan D.P.Chaud hri , 1987). Untuk 
itu perlu pernbangunan pedesaan. Menurut World Bank (1975) 
pembangunan pedesaan atau rural development adalah: 

"Rural development is strategy designed to improve the economic 

and social life of a specific group of people rural poor. It involves 

extending the benefits of development to the poorest among those 

whose seek a livelihood in the rural area. The group includes 
small-scale farmers, tenants and the landless". 

Pembangunan pedesaan dimaksudkan untuk meningkatkan 
per tumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk desa. Program 
pembangunan dila kukan terus menerus hingga sekarang untuk 

meneapai tujuannya sejalan dengan arna nat yang tercantum 

dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat. Saat ini 
pernbangunan pedesaan untuk meneapai program pembangunan 
berkela nj utan mengacu pada Sustanaible Development Goals 
(SDGs). SOGs atau t ujuan Pembangunan berkelanjutan sebagai 
komitmen global ya ng telah disepakati pada Sidang Umum 
Persatuan Bangsa Bangsa (PBm pada September 2015. SOGs 
Desa mengacu pads Peratura n Presiden (Perpres) NomoI' 59 

tahun 2017 tentang tujuan pembangu nan berkelanjuta n nasional. 

Dalam Perpres tersebut disebutkan ada 17 tujuan pembangunan 
berkelanjutan nasional Sementara SDGs Desa menambahkan satu 
tujuan lagi. Sehingga, SOGs Oesa memiliki tujuan pembangunan 
berkelanjutan desa yaitu 1) desa tanpa kemiskinan; 2) desa tanpa 
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kelaparan; 3) desa sehat sejahtera; 4) pendidikan desa berkuaJitas; 

5) keterlibatan perempuan desa; 6) desa layak a ir bersih da n 
sanitasi; 7) bersinergi bersih dan terbarukan; 8) pert umbuhan desa 

yang merata; 9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutu hanj 

10) desa taopa kesenjangan ; 11) kawasan pemukima n desa aman ; 
12) ko 0 d nsumSI an produksi desa sadar lingkungan; 13) tanggap 

peru~ahan ik lim; 14) desa peduli lingkungan la ut; 15) desn 
damal berkeadilan ; 16) kemitraan untuk pembangu nan desa; 17) 

kel~mbagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Berikut ini 
sekilas kondisi snas di Indonesia. 

Bapak lbu yang saya muliakan , 
B ok 

eCI ut seki las ten t ang kondi s i SOG s di peclesasn 
Indonesia sekat'8 p ng. ertama, desa tanpa kemiskinan. Program 
p~mbangunan pedesaan u ntuk mengentaskan kem iskina n 
dilakukan s . k . . eJa Jaman kolan ia l Belanda hingga sekara ng. 
Mesklpun adakalanya padajaman Belanda lebih mengedepankan 
pemerintah kolan' I 0 0 

. 18 , namun Juga berdampak pada kehldupa n 
sosml ekono . 

. ml masyarakat pedesaan. Sejak Indonesia merdeka 
sesual dengan ama t UUD 0 

d
Ol k na 1945, program pembanguna n Juga 
la ukanm k' h ' 

I
OtOk es . Ipun Ingga tahun 1965, kondisi sosial-budaya, 

po I I ekonoml b I . 
t e Urn stabtl sehingga program pemba ngunan 
erganggu. Contohnya 1) T h d n 

t ~ k ,a un 1950-an pembangunan pe esa8 
er 0 us untuk me . 

b . menuhl kebu tuhan pa ngan ya ng cukUP 
agJ negara deng 0 h 
m' an penduduk besar. Tahun 1959, pemennLa 

enYlapkan rencana r' . di 
denga . p ogram tlga tahunan untuk produksl pa 

n cara mtensi f' k . . d 
memp I I aSI penanaman padi di daerah irigasl an 

er uas budidaya p d I h 
non-irig 0 I a a ahan rawa, pasa ng da n di daera 

aS I ua l' Jawa S I 
tersebut ad I h . a ah satu bentuk rea li sas i prog ram 

a a program d ' !11 
tersebut . pa J sentra at all Rice Center. Progra 

menangant prod k . d 
U 51 an pemasaran padi di daerah selu8s 
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lebih kurang 1000 heklar. Tahun 1963, untuk meningkatkan 

produksi beras dengan membuat proyek percontohan yang disebut 
Denmass atau Demonstrasi MassaL Oenmass yang didirikan oleh 

Institut Pertanian Bogor bersama pemerintah clan diharapkan 

clapat memanfaatkan bendu ngan Jatiluhur di Sungai Citarum, 

Jawa Barat. Para mahasiswa lnstitut Pertanian Bogor diminta 
membimbing petani tentang bagaima na cara budidaya padi yang 
baik dengan mengaplikasikan penggu naan pupuk secara benar. 
Tahun 1965, program tersebut dikenal dengan SIMAS (Bimbingan 
MassaD. Saat itu merupakan pelc tllkllil dusar dan knm panyc 
nasional tentang intensirikasi pertaninn dan kemudian secara 
sungguh-sungguh dilaksanaka n tahun 1967. Salah satu dengan 

program intensifikasi pertanian yang mengadopsi tehnologi dad 
negal'a barat dcngan pcndckntan " top-down". Pcmbangunan tm'us 
dil akukan dan seeara terpl'ogram dimu lai awn l tahun 1970an 

dengan Program Intensifikasi Pcrtnnian. 
Implementasi intensifikasi perta nian menjad i prioritas 

pembangunan dan mendapnt perhatinn serius pemerintah mulai 

tahun 1970-an dengan dimulainya PELITA 1. Pada PELITA 

I, program BIMAS (Bimbingan MassaD dengan cepat dapat 

diperluas dari 300 ribu hektnr menjadi satu juta hektar. Program 

pemenuhan kebutuhan panga n da n program peningkatan 

kesejahteraan masyara kat desa terus dilakukan. Sudah pasti 
program itu melibatkan beberapa departemen seperti Departemen 
Per tanian dan Departemen Dalarn Negeri. Program tersebutjuga 

di sertai program lain ya ng dapat mendukung meningkatkan 
produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat desa seperti 

kredit kepada pet ani, koperasi, pel'baikan irigasi, pendampingan 

PPL dan lain-lain. Program tel'sebut tentu berdampak terhadap 

keh idupan masyarakat desa, yaitu ada yang diuntungkan da n 
t idak diuntungkan. Namun pada tahun 1985, Indonesia dapat 

berswasembada beras. 
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Meskipun angka kemiskinan di pedesaan menjadi masa lah 
utama sehingga program-program penurunan kemiskinan terus 
diperjuangkan. Berbagai program pemerintah uotuk mcngatasi 
k ' k' , em IS man terus dllakukan. ba hkan pemedntah memberikan 

otonomi yang seluas-luasnya kepada desa uotuk mengemba ngkan 

desanya. Salah satunya dengan program da na desa agar desa 

dapat mengelola keuangan guna mempercepat, pemba ngunan , 

m~mberdayakan desa menuju masyarakat arlil , makmur da n 
seJahtera. Menurut UU Nomor 6 ta huo 2014, tujuan dialokas ikan 
dana desa adalah' a) me t' k ' k' " . . nga aSI ernlS lOan da n kesenJangan, 
b) mendorong pe b ' . m angu nan mrrastruktur di pedesaan yang 
dtdasa rkan kead "1 d k ' 

I a n a n eanfa n loka l; c) meningkatka n 
pengamalan nil ' '1 ' k k . aI-nl al eagama an, sos ia l, budaya untu 
menmgkatkan k . h ' eseJ8 teraan sosla l; d) meningkatka n pelayanan 
kepada masyarakat d ) , esa; e menmgkatkan swadaya dan gotong 
royong; 0 meningk tk 
SUMD a an pendapatan desa melalu i pengembangan 

ES (Badan Usah M' I'k D d PO a I 1 esa). Menurut catatan Kernen eS 
TT, pada tahun 2020 . 9 95 . ' penyerapa n dana desa mencapal 9 , 

persen dan total dana d 
esa sebanyak 71 trilliun rupiah. Adanyn 

program pembangun d 'r 
k . an pe esaan yang terarah dan komprehensl 

ma a dlharapkan n ' k 
. pe . mg alan kesejahteraan masyarakat desn 

segera terwuJud. 

Hingga saat ini m 
di Ind ' ' enUrul BPS kondisi kemiskjnan pedesaa n 

onesla pad S 
menjadi 13, ~O% a a eptember tahun 2020 sebesar 13,20% tun~n 
di pedesa. t p da Maret 202 1. Jumlah penduduk miskln 

n urun 145 'b d 
September 2020 men' r~ u orang dari 15,51 juta orang pa .n 
kemiskinan p d M ~adl 15,37 juta pad a Maret 2021. GarIs 
bUlan. Namun: a aret 2021 tercalat sebesar Rp 472.525,00 per 

engan kondis' . I rn 
garis kemiski 1 SOSla -budaya-ekonomi yang beragn 

nan yang ter'ad' d di 
Indonesia tidak d . J I pada masyarakat desa yang a n 

apat dltarik I . Jah 
penduduk desa di I d . urus. Secara kualitatif, seJu m 

n onesla kh . 'dak USusnya di daera h terpenc!1 t l 
6 

mendapatkan uang tunai yang cukup namu n dapat menjalani 
kehidupan ya ng ha rmon is dengan menyelaraskan kehidupan 
dengan Iingkunga n sekitarnya. Demikian pula sebal iknya, adanya 
UMR (Upab Minimum Regional) yang dapat digunakan unt uk 
mengukur kelayakan hidup jumlah bisa lebih besar. 

Kedua, dimensi s nGs tentang hidup tanpa kelaparan. 
Menurut Global Hunger Index (GHI), pada tahun 2021 tingkat 
kelaparan Indonesia masih menempati urutan ke 73. Indonesia 
mendapatkan skor index sebesar 18 point atau masuk dalam level 
moderato Skor ini be a-ada di atas rata-rata global sebesar 17,9 
point (databoks-kata data.co.id/data publish/2021/11/01 t ingkat
kelaparan_Indonesia_peringkat_tiga_tertinggi di Asia Tengga ra 

pada 2021). Ini merupakan tugas kita bersama untuk menurunkan 

Global Hunger Index. Program pemerinta h terka it dengan hidup 
tanpa kelaparan telah dilakukan seperti program Raskin, program 
BLT (Bantu an La ngsung Tunai), program non BLT berupa 
sembako, program makanan t ambahan melalui Poyandu da n 
lain-lain-lain. Meskipun penyaJuran BLT, masih perlu ditingkatkan 
pelayanannya. Pada t ahun 1960-an, menu rut (Geertz, 1963), 
banyaknya r itual (--selamatan) di pedesaan dapat mengurangi 

kekurangan pangan karena terjadi alimn rejeki (seperti antarl 
bagi makana n) dari yang kaya kepada yang kurang mampu. 

Ketiga, membangun desa sehat sejahtera. Untuk mencapai 

desa-seja htera maka warga desa perlu kemuda han akses untuk 
mendapatkan peJaya nan kesehatan. Layana n kesehatan mela lu i 
Posyandu , Kartu l ndonesia, BPJS (Badan Penyeienggara J aminan 
Sosia!) dan lain-lain . Hasil Riset Kesehata n Dasar (Riskesdas) 

tahun 2018 bahwa proporsi pengetahuan, rumah tangga terhadap 
a kses kemuda han a kses layannn kesehatan ke rumah sa kit 
tenLang tra nsportas i, wa ktu tempuh dan biaya adalah 37,1% 
(mudah), 36,9%(sulit} dan 26% (sll ngat sulit). Hal ini disebabkan 
Indonesia yang sangat Iuas dengnn kondisi sosial, budaya, ekonomi 
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I 

geografi yang beragam (https:/lsdgs desa.kemendes.go.id). Sceara 
kualitatif, beberapa kasus tentang pelayanan kesehatan masih 

menghadapi beberapa persoalan seperti infrastruktur maupun 

tennga medis. ApaJagi persoalan pandemik COVID-19, pemerintah 

dan masyarakat bekerja lebih keras untuk mewujudkan desa yang 

sehat sejahtera. Upaya-upaya, program pelayanan kesehatan teruS 

dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat desa sehat 
sejahtera 

Keempat, pendidikan desa yang berkualitas. Peningkatan 

sumberdaya rna . d' d . nusla I pe esaan yang berkualitas sangat 

dlperlukan untuk m I I . enge 0 a sumber daya alam meningkatkan 

keseJahteraan masyarakat desa. Menurut d~ta BPS (2019), 
angka melek hu f d' 
d

' , ru 1 pedesaan mencapai 9356% lebih rendah 
tbandmgkan k ' , per otaan yang mencapai 9771%. Untuk 

menmgkatkan des d ' 
d

. I a engan pendidikan yang berkualitas 
Iper ukan dukun t h d gan supradesa seperti akses warga desa 
er a ap layanan pe d'd'k d Ibn I , an, akses warga desa terha ap 
em aga pendidikan berk I't pesantren, dan layanan pendidikan yang 

ua I as dan terjan k pendid'k k ,g au. Untuk itu ketersediaan laya
nan 

I an etrampllan ba . 'k 
pra-sekolah pend'd'k gl warga desa, layanan pendidl an 
dan pe,p t' k 'I an non formal, ketersediaan taman baca

an 

us a aan desa p t diharapk ' eran swasta dan pemerintah sanga 
an untuk mew ' dk berkualitas A I ' uJu a n pendidikan penduduk desa yang 

, pa agt permint I k n pendidika . . aan pasar tenaga kerja memer u a 
n yang berkualita M· I '1 yang berkuart s, Isa nya, pendidikan, ketrarnPI an 

I as untuk p '. ,. 
agar mendapatk englflman tenaga kerja ke luar neg

ell 

an peluang k . 
Kelima ket I'b . erJa yang bermartabat. 

, er, 8tanpe I gi 
partisipasi ke<~ I'b rempuan desa. Tidak diragukan a 

, ~rl atanpe ' 
seperti kegiata . rempusn desa dalam kegiatan ekonOJl"lI 

. n pertaman pe d '1 d n 
lam-lain sangat t. . ' r agangan di desa industri keel a 

mggl. Bebe ' rapa kasus keterlibatan perempu
an 
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desa dalam kegiatan ekonomi dibandingkan laki-laki cukup tinggi. 
Namun partisipasi dalam persoalan organisasi politik, agama, 
sosial masih rendah karena adanya budaya patriarkhi atau yang 
Icbih mengharga i Inki-laki di sektor puhlik, Keterlibatan dalam 
membuat keputusan pembangunan pedesaan seringkali didominasi 

laki-Iaki. Pada hal yang melaksanakan pembangunan melibatkan 
banyak perempuan. Namun sekarang sudah banyak organisasi 
sosial keagamaan, ekonomi, lingkungan yang mewadahi kegintan 
perempuan untuk meningkatkan keterlibatan dalam kehidupan 

masyarakat, Kondisi itu sebagai embrio peningkatan keterlibatan 
perempuan dalam organi sasi ekonomi (PKK, koperasi wan ita 

dan lain-lain, sosial·keagamaan (misalnya, kelompok pengajian) 
guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan 

pedesaan. 
Keenam. desn layak air bersih dan sanitasi. Air bersih 

dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia. 
Pemenuhan air bersih dan sanitasi menjadi problem di seluruh 
dunia. Pemenuhan atas kebutuhan air bersih, air minum menjadi 
tujuan pembangunan berkelanjutan, Wajah ekologi masyarakat 

desa mengalami pCl"ubahan ada yang lebih baik dan tidak. Menurut 

data BPS, persentase akses rumah tangga terhadap air minum 

layak adalah sebaga i berikut: 

Tabel 1. Persentase Akses Rumah Tanggn terhlldap Air Minum dan 

Sanitasi Layak di Pedesaan 

'rabun 

Pedcsaan 2016 2017 2018 2019 

Air rninum yang layak 81,05 80,82 81,55 95 ,63 

Sanitnsi yang layak 54 ,16 53,43 55,74 71 ,17 

Sumbcr: BPS, 2019 
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Dari tabel di atas persentase kondisi air minum dan sanitasi 

Jayak mengalami kenaikan. Meskipun pada akhir-akhir ini terjadi 

kerusakan Iingkungan akibat faktor manusia maupun bencana 

alamo Seperti contoh : 1) "Dam-Lag" (semacam waduk untuk 

penampungan air) yang terletak dj hutan lindung lereng Gunung 

Kelud dan dibangun pada jaman kolonial Bela nda. Ketika itu 
Belanda membangun "D L " . . am- ag untuk menggerakkan mesiO 
pabrik kopi di Desa Besowo dan penyediaan air bersih di beberapa 

desa sekitarnya di lereng Gunung Kelud. Uotuk memelihara "Dam-
Lag" 1 d 1 . . ' per u rno a 805ml dengan melibatkan sejumlah stakeholder 

-~~~- d ·k . rapa esa agar dapat ber rungsi dengan bal . 
B,a~anya ketika terjadi erupsi Gunung Kelud, ' Dam-Lag" rusak. 
sehmgga mendapatk h · 

. an per aban dari pemerintah. 2) Beberapa 
desa Juga mendapatk k 

an paso an air bersih berasal dari sumber-
sumber air di sekitar (. 
d· 1· k nya nusalnya lereng gunung) yang kemudian 

la lr an dengan pip . 
a menuJu rumah penduduk. Beberapa kasus 

persoalan layanan air b 'h . . 
h . ersl dl pedesaan pada sa at mUSlm 

peng uJan ketersediaan . ' 
karen t air eukup banyak namun sermgkali keruh 

a ereampur air h ' d . 
kerna uJan an lumpur sedangkan pada rnUSlm 

rau s~mber air berkurang. 

KetUJub. bersinergi b 'h . 
kebutuhan d ersl dan terbarukan. Energi sebagal 

asar yang da t b 
ekonomi dan k . h pa erdampak kepada pertumbuhan 

eseJa teraan . 
dalam penyed' masyarakat. Oleh karen a itu strategl 

laan dan distrib' . 
kebijakan yang t ' USI energl menjadi suatu program, 

pen mg. Pendud k' k 
sumber energi J. 1 h u semakln bertambah sedang an 

Urn a nya t b . 
energi yang terb k er atas. Oleh karena perlu inovasl 

aru an 8t . 
kebutuhan laya n d . rategl mewujudkan pemenuhan 

an asar m h 
kebijakan: a) me· k asyarakat, denga n membuat ara 

Oing atkan .. 
b) meningkatkan k '. pasokan energi dan tennga listl"i k, 

a sesblhtas . . . 
penggunaan energi d l' energl; e) meni ngkatkan efi slensl 

d an a lO-lain K . k n 
apat menurunkan b' . emaJuan teknologi diharap -3 

laya ener . 
gl t erbarukan . Misalnya, adanyn 
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investasi skala besar untuk energi terbarukan seperti tenaga ai r, 
teknologi maju panas bumi , mntahari , angin dan la in-la in. Suatu 

kendnl a pembanguna n bidang energi adalah letak desa-desn 
terpencil ya ng sulit dijangknu . Oleh karena itu , pengcmba nga n 

pembangkit Tenaga listrik Mikrohidro terus dikembangkan , 

pengembangan tennga biogas untuk mendapatkan energi. Biogas 

dinilai aman dan dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif 
penggant i LPG untuk memasak, menghasilkan Iistrik dan lain
lain. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti pendanaan, 

teknologi, investasi, pengembangan berkelanjutan, kebijakan dan 

la in-lain . 
Kedelapan, pertumbuhan ekonomi desa ya ng merata. 

Berbagai program untuk memaeu pertumbuhan ekonomi seeara 

merata telah banya k di lakukan. Namun tentu menghadapi 

persoalan-persoaJan karena karakteristik desa di Indonesia sangat 
beragam. Bahkan pada awal tahun 2020, terjadi pandemik COVIO-

19, sehingga program-program difokuskan pada penanganan 
pandemik, hal itu tentu mengganggu pertumbuhan. Misalnya, 

pada TRIWULAN II-2020, BPS meneatat terjadi penurunan 

pertumbuhan ekonomi sebesar -0,532% sehingga penduduk miskin 

di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta atau 9,78%. 

Nilai Tukar Petani mengalami penuruna n 99,94 pada bulan 

Juli 202; Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia bertambah. 

Program-program untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
tcrus dilakukan. Pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan hasil 
pembangunan meniadi target SOGs, dengan menciptakan lapangan 

kerja yang layak, membuka peluang kegiatan ekonomi baru. 

Kesembilan, pembangunan infrastruktur dan inovasi desa. 

Untuk meneapai pertumbuhan ekonomi yang pos iti f diperluknn 

infrastru ktur dan inovasi desa. Misa lnya,jalan desa, infrastruktur 
la in yang mendukung kegiatan pertanian (pembangunan irigasi), 

kegiatan ekonomi seperti pasar desa. Sepertihalnya program dana 
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, 

desa diprioritaskan u t k b n u pern a ngunan infrastl'uktur denga n 
parlat karya. Demikian pul' .. a movasi-movasi di desa diperluka n 
u nt uk mendorong k . t k 
M. I egla a n e onomi dan pe laya n a n pu bJi k. 

Isa nya penggunaan t k I . J' 
( . e no ogl r untuk kegiata n ekonomi 
seperll ekspansi hasil ert . 

d. perl P BOlan, pengembangan inclustri kecil 
I esaan, dan pelayanan bl"k 

Prio",·t b pu I agar lebih efisien dan efektiD. 
• as pern anguna t I h d· 

Rencana K . p . n e a ,tua ngkan dalam RPJM Desa dan 
erJ8 emermtah 0 . 

pengembangan BUM DES. esa, setJap tahuo , permodalan untu k 

Kesepuluh. desa tan a k . 
intensifikasi pe, t. P esenJa nga n. Sala h satu program 

80lan berdam k 
kelas agraris N . . pa terhadap perubahan struktur 

. amun Juga be d . 
rendah ke ti nggi t r ampak mobilit as ekonomi dar! 

a au sebalikny M' 
menangkap peluan k ,a, lsalnya, petan i misk in dapat 
k g e onoml baru h · ·I·t e onomi , Demik ' se mgga t eljadi mobi l a5 

Ia n pu la sebal'k ' 
yang bangkrut ka.. I nya, beberapa petam kaya 

. ena gagal ' 
pendapatan lain d' I panen dan tJdak memiliki sumber 

I uar pertania K . . 
penduduk masih ad n, etImpa ngan sosial-ekonornl 

a, salah s t ' , ' 
pengeluaran kebut h ' a u mdlkato rnya dilihat da r! 
b l u anhlduPM 
u an Maret 2020 k t' , enurut data BPS (2020), pada 

, e Impangan ' 
yang dlUkur Gini Rat' pengeluaran penduduk Indonesia 
t ' 10 sehesar 0 381 ' 

UJuan SDGs yailu des " Dlharapkan pada tahun 2030, 
me k a tanpa kese ' , 

ngu ur Koefisien G' , nJangan dapal tel'cap81 dengan 
k I n l Des t ' 

per embangan desa P k a, IOgkat kemiskinan desa statuS 
desa-de " er embangan d · ' I • sa ma ndlri me ' esa dlharapkan muncu ny 
2021 ' I rata dl selu h . , Jum ah Desa Ma ' . ru wilaya h tana h a il', Tahun 
Ma d' , ndln bert b 
d n lrl mencapai 3,269 de am ah 1.528 desa , Jumla h Desa 

esa seluruh Indonesia S d
sa 

atau sebesar 4 persen dari 74 ,961 
rna d ' , ' e angk 

n In sebanyak 1.741 d an pada 2020 la lu jum lah desn 
K esaata 2 ' 

esebela s , kawa u ,49 persen , 
Tern t ' San Demuk ' 

pa t mgga l (rumah) Ima n desa ama n da n nYllnli1!l , 
yang h · merUpak . 

aruS dlpenuhi dan . an kebutuha n dasa r ma nUSla 
rneOJalanka . , !l 

12 0. fUngs,-fungsi S05m, buday 

dan ekonomi di tengah kehidupan masya ra kat , Oleh karena 
itu diperlukan pemukiman yang layak hUlli, bersih , aman dan 
berkelanjutan . Berikut ini tabel tentang persentase jumlah rumah 
layak hun i 2016-2019, 

Tabel 2. Persentase Rumah Layak Huni 2016-2019 

No Tabun Perkotaan 

1 2016 98,21 

2 2017 98,48 

3 2018 98,55 

4 2019 98,55 

Sumbcr: BPS, 2019 

P e desaan 

89,64 

91 ,21 

92 ,26 

92,26 

Tahuo 2016- 2019, persentase koodisi pemukiman desa 
ya ng aman dan nyaman di pedesaan lebih rendah dibandi ngkan 
perkotaan. Hal itu disebabkan program-program pembangunan 
peru mahan 5ehat, amao dan terjangkau lebih banya k diarahkan 
ke perkotaa n, Sedangka n untu k dael'ah pedesaan , umumnya 

merupakan pemukiman yang dibangun oleh penduduk. Bantus n 

program perbaikan perumahan pedesaan juga di lakukan oamun 
biasanya sifatnya individu, kecuali daerah terkena bencana ala mo 
Akhir -akhir ini banyak terjadi bencana a lam (eru ps i gunung, 
banjir lahar dingin , curah hujan yang tinggi dan lain-lain) ya ng 
d iperparah dengan kondisi lingkungan rusak. Akibatnya banyak 
rumah-rumah penduduk desa yang rusak, Kebutuhan pemukiman 
ya ng layak hu ni denga n harga terj angkau adaka Ja nya tida k 

diimbangi dengan prasarana yang dibutu h kao seperti rua ng 

terbuka hijau, tempat usaha, fasilitas umum, air bersih , pengelolaan 
limbah ru ma h tangga dan sebagaioya. Oleh karena itu target 
pada ta hun 2030 dapat diwujudkan desn yang inkluti f, ama n, 
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bersih, sehat, keamanan lingkungan dan diperlukan partisipasi 
masyarakat uotuk pembangunan berkelanjutan. 

KeduabeJas, konsumsi dan penduduk desa sadar lingkungan. 
Indikator keberhasilan SOGs uotuk menciptakan penduduk sadar 

lingkungan dapat dilihat bagaimana kebijakan desa mengatur 

pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah dunia usaha, 

efisiensi mengelola sumber daya a lam dan lain-lain. Misalnya, cara 

uotuk mengatasi limbah sampah dengan daur ulang sehingga biss 
dimanfaaLkan untuk pupuk bokashi, program biogas, peril aku 

manusia yang tidak disengaja maupun disengaja untuk warga desa 

dalam mencari sumber daya ekonomi di kawasan hutan (misalnya 
mencari lebah mad d 'k k . u pa a mUSlm cmarau dengan mengguna an 
apl yang dapat menimbulkan kebakaran hutan) mengambil ranting 
dan dedaunan da . h ' , n pepo onan untuk pakan ternak dan sebagol, 
membuang limbah b d" k eracun 1 sungal yang dapaL menyebab a n 
pence~aran air dan sebagainya. Harapan tahun 2030, program 
sadar hngkungan b' t ' Isa ereapal dengan kerjasama masyarakat desa 
dengan s~akeholder lainnya di desa dan di luar desa. 

Kettgabelas ta . 'kl' I . nggap perubahan Iklim. Dampak perubahan 
I 1m te lah dirasak I h · an 0 e penduduk desa, misalnya dalam 
menjalankan keg' t ' 

· la an pertaman seperti maju dan mundurnya 
muslm kemarau d '. h 
k . an mUslm penghujan. Hal itu berpengaru 

eglatan pertanian . 
h 

yang mengandalkan air hujan. Sepertl 
eonto nya petani sa d' 

.. . yuran I lereng gunung umumnya mereka 
memlhkl pengetahuan I k ' 

· 0 a l kapan datangnya musim hujan dan 
mUslm kemarau. Namu 
k . n pengetahuan lokal menjadi tidak akurat 

arena terjadi perub h 'k 
J
' d· a an I lim. Perubahan iklim di pedesaan 
uga Irasakan misaln 

tinggal d· I ' ya menu rut penuturan penduduk ya ng 
I ereng gunung bah 2 ' , 

1600 d wa 0 ta hun yang lalu kalau Jan 
. u ara sudah terasa d ' . . 

dingin S I h lOgin namun sekarang ini tidak beg-Ito 
. aa satu fakt d .. 

gas rumah kaea or a anya pel'ubahan iklim ada lah eOB S! 

. Menurut data UNDP (2019), saat ini emisi 
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gas rumah kaea mencapai 50% lebih tinggi dari tahun 1990. 
Dampaknya terhadap kerugian ekonomi akibat bencana karena 
perubahan iklim meneapai ratusan miliar dolar. Oitambah lagi 
dampak beneana geofisika terhadap manusia, misalnya antara 

tabun 1998-2017 bencana tersebut telah menewaskan 1,3 juta orang 
dan 4,4 miliar orang terluka. Oi Indonesia, emisi gas rumah kaea 
meningkat hampir tiga kali lipat dari tabun 1996-2015. Sudah 
pasti sekarang angkanya semakin tinggi. Sumber emisi tertinggi 
berasal dari derorestasi dan kebakaran hutan gambut, diikuti 
emisi pembakaran bahan bakar fosH untuk energy. Selanjutnya 
peningkatan emisi CO, karena pen ingkatan emisi pembangkit 

listrik sektor industri, transporLasi dan lain-lain. , 
Perilaku penduduk desa yang berdekatan dengan daerah 

lereng gunung menambah meningkatnya pemanasan global seperti 
perubahan poln tanam dari tanaman keras pepohonan menjadi 
tanaman musiman. Padajaman Belanda, dael'ah dengan ketinggian 
600 meter dar i permukaan lallt dimanfaatkan untuk tanaman 
perkebunan kopi (da,erah coffe-beW dan pendllduk dilarang 
mendirikan pemuki man di sekital'. Namun saat ini Lelah terjadi 
peru bahan, lahan pertanian di lereng gunung menjadi milik 

individu sehingga penduduk dengan bebas untuk melakukan pola 
tanam. Untuk itu SDGs desn bertujuan membantu pengurangan 
dampak peru bah an ikli m globa l, denga n berbagai program 
seperli menjaga lingkungan dengan program pembangunan 

berkelanjutan. 
Keempat belns , desa peduli lingkllngan laut. Lebih dari dua 

miliar orang menggantungkan mala peneaharian pada laut dan 

keaneka hayati pantai, dan sumber daya laut telah menyu mbang 
kurang lebih 28 triliun dolar Amerika bagi ekonomi global setiap 
tahun (UN, 2019). Oi samping iLu lauLan juga menyerap 30% 
karbon dioksida yang diproduksi manusia. Namun yang terjadi 
saat ini, perairan pesisir mcngalami kerusakan karena polusi 
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