
BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Peneliti menyimpulkan dari implementasi Program Kotaku di kawasan 

kumuh sebagai berikut : 

Dampak secara fisik penataan kawasan kumuh menjadi lebih baik, bersih 

dan layak huni, penyediaan fasilitas penunjang kegiatan masyarakat. Akses 

jalan dan drainase sudah di perbaiki menjadikan mudah para warga untuk 

beraktifitas, serta terhindar dari banjir ketika hujan turun. Penyediaan 

fasilitas tempat untuk berdagang untuk warga sekitar sehingga menjadi 

pendapatan bagi warga dan terakhir pembangunan taman bermain anak 

untuk anak-anak yang tinggal di kawasan tersebut. Meningkatnya akses 

masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada 

permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang 

ditetapkan (drainase, air bersih/minum,pengelolaan persampahan, 

pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, dan Ruang Terbuka Publik, 

tetapi dari beberapa indikator ada beberapa yang sebgian belum maksimal 

dan harapan kedepan bisa di tingkatkan lagi seperti drainase, pengelolaan 

persampahan, air limbah. Sehingga penerima manfaat dari program kotaku 

ini puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di 

permukiman kumuh, sehingga Meningkatknya kesejahteraan masyarakat 

dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh. Tata 

Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance)  baik dari pemerintah 



provinsi gorontalo, pemerintah kota sampai kecamatan dan lurah. Prinsip ini 

menjadikan kegiatan penanganan permukiman kumuh sebagai pemicu dan 

pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah pemerintah 

desa/kelurahan  dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola 

pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola 

yang baik (good governance). Serta partisipatif Pembangunan dengan 

memadukan perencanaan dari atas (top-down) dan dari bawah (bottom-up) 

sehingga perencanaan di tingkat masyarakat akan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari perencanaan yang lebih makro/tingkat kota. Revitalisasi 

peran BKM, penajaman peran BKM dari orientasi penanggulangan 

kemiskinan kepada orientasi pencegahan dan peningkatan kualitas 

permukiman kumuh. Program kotaku sangat memberikan dampak yang 

begitu signifikan bagi masyarakat mengubah wajah pemukiman kumuh di 

RT 001/RW 001, penurunan angka kriminalitas menjadi bukti bahwa 

kawasan  pemukiman kumuh. Karena masyarakat semakin sadar dengan 

adanya upaya untuk mengurangi angka kriminalitas di kawasan kumuh. 

Penertiban dan patrol yang dilakukan oleh pihak keamanan dan masyarakat 

secara berbarengan dalam hal menjaga kondusif di kawasan kumuh. 

Meningkatkan ekonomi masyarakat Peningkatan dari segi ekonomi bisa 

dirasakan oleh warga dengan ketersediaan tempat untuk berdagang 

membuat warga yang dulunya tidak memiliki pekerjaan kini sudah memiliki 

pekerjaan yaitu dengan berdagang di sepanjang jalur pedestrian yang 

dibangun dan terlihat lebih bagus. Sehingga mengundang orang yang dari 



luar untuk berkunjung ke RT 01/ RW 01 kawasan kumuh. Kesejahteraan 

dari segi ekonomi dan kebersihan lingkungan menjadi dambaan warga yang 

tinggal di kawasan kumuh. Dengan semua yang sudah di bangun giat dari 

masyarakat dalam hal pemeliharaan dan juga meningkatkan kesadaran untuk 

perubahan warga kawasan kumuh yang lebih baik. Tidak lain yakni 

Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 

melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan 

masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas 

permukiman kumuh. 

1.2 Saran 

Bagian akhir ini, penulis berupaya menuangkan saran saran yang di tujukan 

kepada beberapa pihak sebagai berikut. 

1. Pelibatan masyarakat dalam hal pembangunan pelaksanaan karena 

selama dalam pelaksanaan program kotaku di RT 01/ RW 01 masih 

pekerja dari luar padahal kesepakatan yang dibangun dari awal 

masyarakat ikut di libatkan. Kemudian saran – saran dan masukan dari 

masyarakat agar lebih di perhatikan lagi karena ada sebagian dari 

pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan saran dari masyarakat 

yang tinggal disitu akhirnya menimbulkan masalah baru, seperti 

drainase yang dibangun di depan rumah itu lebih tinggi dari pipa 

pembuangan dari rumah warga sehingga pada saat hujan air meluap. 

2. Program kotaku di tingkatkan lagi bukan hanya pembangunan secara 

fisik, penyediaan fasilitas saran dan prasarana saja tetapi untuk 



pengembangan dari keahlian dan pelatihan bagi masyarakat agar supaya 

masyarakat bisa lebih maju dan bisa meningkatkan kesejahteraan. 

3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal menjaga lingkungan 

agar membuang sampah pada tempatnya dan pemeliharaan fasilitas yang 

telah dibangun. 
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