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Abstract  
 

The background of the problem in this research is the Kampar seen from the 

geographical conditions has the potential land for agricultural development, it should 

Kampar own grand design development of the agricultural sector. Grand design is 

expected to encourage the development of Kampar regency which has the potential of 

wetland and upland area is promising, Kampar district has vast potential wetland rice 

fields where the vast potential in the Kampar area of 10 467 hectares. Potential dry 

land far greater extent than the existing wetland. Extensive dry land in Kampar regency 

is 197 346 ha. As an agricultural area that has the potential wetland and upland wide 

enough, either already or not yet in use, Kampar continually strive to cover the various 

needs of the community. Which became the focus of the problem in this research is how 

the Kampar District Government efforts to realize the development priorities in 

agriculture 2012-2013? and what factors inhibiting realize Kampar District 

Government development priorities in agriculture 2012-2013?. This type of research is 

a field research with qualitative approach. Pliers data collection techniques used were 

interviews  primary data, in addition to observation and documentation as secondary 

data. The territories in which the research is Kampar and Stakeholders Department of 

Agriculture. The research findings indicate (1) upanya Kampar District Government 

Delivering On Agriculture Sector Development Priorities 2012-2013 through; Food 

Resilience improvement program, Program Increased production of agricultural / 

plantation, Program Improvement production of agricultural / plantation, Farmers 

Welfare Improvement Program, a program peningkatakn Marketing Results, 

program¬progam have been realized by the local government through the agriculture 

office Kampar Kampar, this program has been successfully implemented physical and 

non-physical, physical has been accomplished 100%, but non-physical claim on 

average this program has accomplished 75% .. (2). Factors  resistor  Regency of 

Kampar implement Priority Development in Agriculture, the natural resources are not 

a constraint in building  in Kampar because each district has resources sufficient to 

manage menjai agricultural land, but that the limiting factor is the human resources 

and support facilities to boost agriculture in Kampar, for human resources in the field 

of agriculture is the generation of tau are not many young people are engaged in 

agriculture, while it supported agriculture seeds and fertilizer aid and the government 

sometimes often has been delayed until at the hands of the farmers. 
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A. Pendahuluan 

 Sebagai negara agraris, sektor 

pertanian merupakan sektor penting 

sebagai penopang perekonomian 

nasional. Sebagian besar penduduk 

Indonesia bermata pencaharian di 

bidang pertanian. Namun demikian 

hasil yang diharapkan dari sektor 

pertanian belum optimal. Hal itu 

ditunjukkan dengan masih belum 

mencukupinya hasil pertanian dalam 

memenuhi kebutuhan dalam negeri, 

terutama beras sebagai makanan pokok 

masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut 

juga menyebabkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat petani rendah. 

Konteks penerapan otonomi 

daerah maka pemerintah daerah 

merupakan aktor utama dalam 

perencanaan dan pengelolaan pertanian. 

Pemerintah daerah bertanggung jawab 

sepenuhnya dalam pengelolaan 

pertanian di wilayah administratifnya 

sendiri. Dalam pengelolaan pertanian 

tersebut pemerintah daerah 

membutuhkan peran serta dan 

partisipasi dari masyarakat. Dalam hal 

ini adalah masyarakat petani. Untuk itu 

diperlukan upaya pemberdayaan 

masyarakat dalam rangka ikut serta 

mengelola pertanian. Selain itu sangat 

penting untuk menumbuhkan 

kemandirian dalam masyarakat dalam 

pengelolaan pertanian. 

Pembangunan pertanian masih 

menjadi prioritas dalam rangka 

menunjang perekonomian 

masyarakat, akan tetapi 

permasalahan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pembangunan pertanian 

terus meningkat seiring dengan 

perkembangan dan kemajuan sistem 

pertanian itu sendiri.  

Visi Kabupaten Kampar tahun 

2012-����� DGDODK� ³7HUZXMXGQ\D�

Masyarakat Kabupaten Kampar yang 

Madani, Berakhlak, dan Bermoral 

menuju Kehidupan yang sehat, Sejahtera, 

VHUWD� %HUGD\D� VDLQJ� SDGD� 7DKXQ� ����´��

Dengan Melihat potensi bidang pertanian 

yang menjanjikan ini, Kabupaten 

Kampar menjadikan bidang pertanian 

sebagai salah satu prioritas pembangunan 

unruk mencapai tujuan visi dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 12 tahun 2012, Pemerintah 

Kabupaten Kampar telah menyusun 

Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) khususnya 

dalam pengembangan bidang pertanian 

periode 2011-2016. Adapun usaha dan 

program-program yang di rancang dalam 

usaha pembangunan di bidang pertanian 

adalah; 

a. Program peningkatan ketahan 

pangan pertanian/perkebunan. 

b. Program peningkatan 

kesejahteraan petani 

c. Program peningkatan 

pemasaran produk petanian 

d. Program pengembangan 

sentra-sentra produksi 

pertanian tanaman pangan dan 

holtikultura. 

e. Program pengembangan 

produksi pertanian tanaman 

pangan dan holtikultura. 

f. Program pemberdayaan 

penyuluhan pertanian 

g. Program peningkatan 

penerapan teknologi pertanian. 

 

Namun upaya pembangunan 

dengan mengembangkan program 

peningkatan dibidang pertanian itu masih 

belum berjalan dengan baik dan banyak 

permasalahan yang belum teratasi 

terutama masalah ketahanan pangan, 

infrastruktur dan kapasitas petani, 

permasalahan inilah yang menjadi 

prioritas dan focus pembangunan 

Kabupaten Kampar dalam hal 

dilaksanakan oleh Kantor Pertanian dan 

Holtikultura dan Badan Penyuluhan 

Pertanian dan Ketahanan pangan. 

Kabupaten Kampar dilihat dari 

kondisi geografis memiliki lahan yang 

potensial untuk pengembangan pertanian, 

sudah seharusnya Kabupaten Kampar 

memiliki grand design pengembangan 
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sektor pertanian. Grand design itu 

diharapkan mampu mendorong 

pengembangan Kabupaten Kampar yang 

memiliki potensi lahan sawah dan luas 

lahan kering yang cukup menjanjikan, 

Kabupaten Kampar memiliki potensi 

lahan sawah yang luas dimana luas 

potensi persawahan di Kampar seluas 

10.467 Ha. Potensi lahan kering luasnya 

jauh lebih besar dari lahan sawah yang 

ada. Luas lahan kering yang ada di 

Kabupaten Kampar adalah 197.346 Ha. 

Sebagai daerah agraris yang 

memiliki potensi lahan sawah dan lahan 

kering yang cukup luas, baik yang sudah 

maupun belum di manfaatkan, 

Kabupaten Kampar terus berupaya untuk 

menutupi berbagai kebutuhan 

masyarakat. Seiring dengan pertambahan 

jumlah penduduk yang terus mengalami 

peningkatan setiap tahunnya yang 

tentunya diikuti oleh peningkatan jumlah 

kebutuhan bahan pangan. Peningkatan 

jumlah penduduk itu ternyata tidak di 

ikuti oleh peningkatan produksi tanaman 

pangan dan holtikultura, sehingga pada 

tahun 2012-2103 Kabupaten Kampar 

mengalami defisit kebutuhan pangan.  

 

II. Goverment, Otonomi Daerah, dan 

Good Ggovernance 

 Negara mempunyai organisasi 

yang berwenang untuk merumuskan 

dan melaksanakan keputusan-keputusan 

yang mengikat bagi seluruh penduduk 

didalam wilayahnya. Dalam hal ini 

pemerintah bertindak atas nama 

menyelenggarakan kekuasaan dari 

negara. 

Menurut Ndraha (2003:6) 

mengatakan pemerintah adalah organ 

yang berwenang memperoses pelayanan 

civil bagi setiap orang melaluhi 

hubungan pemerintahan, sehingga 

setiap anggota masyarakat yang 

bersangkutan menerimanya pada saat 

diperlukan, sesuai dengan tuntutan 

(harapan) yang diperintah. 

Syafiie (2007: 3) menjelaskan 

bahwa kebebasan berangkat dari faktor 

manusia yang ingin eksis dalam 

hidupnya, sedangkan peraturan 

berangkat dari faktor keterbatasan 

manusia sebagai maklup yang 

diciptakan. Pada perkembangannya dari 

keinginan manusia akan kebebasan dan 

keterbatasan diri terhadap sesuatu serta 

keinginan untuk eksis dalam hidupnya, 

maka peraturan mutlak harus diadakan. 

Dari pereSturan ini akan lahir pihak 

yang mengatur (memerintah), dan inilah 

awal dari pembentukan pemerintahan. 

Labolo (2010: 26) menjelaskan 

bahwa pemerintahan pada awalnya 

dibentuk untuk menghindari keadaan 

dimana sebuah wilayah yang akan 

didiami manusia mengalami serba 

kekacauan. Keadaan itu kemudian 

memaksa lahirnya seseorang dengan 

pengaruh yang ditimbulkannya untuk 

membentuk suatu kelompok terkuat 

bagi upaya menetralkan dan melindungi 

suatu kelompok dari kelompok dari 

gangguan kelompok lain. Dalam 

perkembangannya, kelompok inilah 

yang kemudian menjadi kelompok 

istimewa untuk melakukan apa saja bagi 

kepentingan perlindungan dan 

keselamatan masyarakat. Kelompok 

tersebut menjadi minoritas yang 

memiliki otoritas tak terbatas dengan 

tujuan yang dapat mereka ciptakan atas 

nama kelompok miyoritas (rakyat) atau 

bahkan atas keinginan dan kehendak 

mereka sendiri. Sehingga dalam suatu 

negara disyaratkan adanya rakyat/ 

warga negara dan pemerintah. 

Menurut Syafiie (2007: 36) 

menyebutkan Ilmu pemerintahan 

sebagai ilmu yang mempelajari 

bagaimana melaksanakan koordinasi 

dan kemampuan memimpin bidang 

legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam 

hubungan Pusat dan Daerah, antara 

lembaga serta antara yang memerintah 

dengan yang diperintah. 

Ndraha (2003: xxxv) dalam 

Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 

mengatakan bahwa kybernology adalah 

ilmu yang mempelajari proses 

pemenuhan kebutuhan manusia sebagai 

konsumer produk pemerintahan, akan 
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pelayanan pablik dan pelayanancivil, 

dalam hubungan pemerintahan . 

Menurut Musanef (dalam Syafiie, 

2007: 32), ilmu pemerintahan dapat 

didevinisikan sebagai berikut: 

1. Suatu ilmu yang dapat 

menguasai dan memimpin 

serta menyelidiki unsur-unsur 

dinas, berhubungan dengan 

keserasian kedalam dan 

hubungan antara dinas-dinas 

itu dengan masyarakat yang 

kepentingannya diwakili oleh 

dinas itu, atau 

2. Suatu ilmu yang menyelidiki 

bagaimana mencari orang 

terbaik dari setiap dinas 

umum sebagai suatu 

kebulatan yang menyelidiki 

secara sistematis problema-

problema sentralisasi, 

desentralisasi koordinasi 

pengawasan kedalam dan 

keluar, atau 

3. Suatu ilmu pengetahuan yang 

menyelidiki bagaimana 

sebaiknya hubungan antara 

pemerintah dan yang 

diperintah, dan dapat diatur 

sedemian rupa sehingga dapat 

dihindari timbulnya 

pertentangan-pertentangan 

antatra pihak yang satu 

dengan pihak yang lain, dan 

mengusahakan agar terdapat 

keserasian pendapat serta 

daya tindak yang efektif dan 

efesien dalam pemerintahan, 

atau 

4. Ilmu yang diterapkan dan 

mengadakan penyelidikan 

dinas umum dalam arti yang 

seluas-luasnya baik terhadap 

susunan, maupun organisasi 

alat yang menyelengarakan 

tugas penguasa, 

sehinggadiperoleh metode-

metode bekerja setepat-

tepatnya untuk mencapai 

tujuan negara. 

Rasyid (dalam Labolo, 2010:  32) 

mejelaskan bahwa pemerintah memiliki 

beberapa fungsi, Rasyid membagi 

fungsi pemerintahan menjadi empat 

bagian, yaitu pelayanan (public service), 

pembangunan (development), 

pemberdayaan  (empowering), dan 

pengaturan (regulation). 

Menurut Ndraha (2003:  76) pula 

membagi pemerintah menjadi dua 

macam, yakni fungsi primer dan fungsi 

sekunder.Fungsi primer merupakan 

fungsi yang terus menerus berjalan dan 

berhubungan positif dengan kondisi 

dengan yang diperintah. Artinya fungsi 

primer tidak perna berkurang dengan 

meningkatnya kondisi ekonomi, politik 

dan sosial: semangkin meningkat 

kondisi yang diperintah, semangkin 

meningkat fungsi primer pemerintah. 

Pemerintah berfungsi primer sebagai 

provider jasa-pablik yang tidak 

diprivatisasikan dan layanan civil 

termasuk layanan birokrasi. 

Fungsi sekunder dijelaskan oleh 

Ndraha sebagai fungsi yang 

berhubungan dengan kondisi ekonomi, 

politik, dan sosial yang diperintah, 

dalam arti, semangkin tinggi taraf 

hidup, semangkin kuat bargaining 

position, dan semangkin integrative 

masyarakat yang diperintah, semangkin 

berkurang fungsi sekunder pemerintah. 

Fungsi pemerintah berubah, dari rowing 

ke steering. 

Menurut Warsistino (2003: 41) 

perhatian pemerintah terhadap 

pelayanan umum masih relatif terbatas, 

ada beberapa alasan mengapa hal ini 

terjadi antara lain: 

1. Dalam menjalankan 

kegiatannya aparatur 

pemerintah lebih 

mengandalkan kewenangan 

dari pada kekuatan pasar 

maupun kebutuhan 

konsumen. 

2. Dalam aktivitasnya aparat 

pemerintah sering kali 

terjebak pada pandangan 

³HWLF´� \DNQL� PHQJXWDPDNDQ�
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pandangan dan keinginan dari 

mereka sendiri (birokrasi) 

GDUL� SDGD� SDQGDQJDQ� ³HPLF´�

yakni pandangan dari mereka 

yang menerima jasa layanan 

pemerintah. 

3. Instansi pemerintah pada 

umumnya menyelenggarakan 

kegiatan yang bersifat 

monopoli sehingga terdapat 

iklim kompetisi didalamnya 

padahal tampa kompetisi 

tidak akan tercipta 

peningkatan kualitas. 

4. Kesadaran anggota 

masyarakat akan hak dan 

kewajiban sebagai warga 

negara maupun sebagai 

konsumen masi relatif rendah 

sehingga mereka cendrung 

menerima begitu saja layanan 

yang diberikan oleh 

pemerintah terlebih lagi bila 

layanan yang diberikan 

bersifat cuma-cuma. 

5. Penyelenggaraan pemerintah 

yang tidak demokratis dan 

cendrung represif seperti 

yang selama ini dipraktekkan 

selalu berupaya menekan 

adanya kontrol sosial dari 

masyarakat. 

Sedermayanti (2004: 9) 

pemerintah yang baik dapat dikatakan 

sebagai pemerintah yang menghormati 

kedaulatan rakyat yang memiliki tugas 

pokok yang mencakup: 

1. Melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia; 

2. Memajukan kesejahteraan 

umum; 

3. Mencerdaskan kehidupan 

bangsa; 

4. Melaksanakan ketertiban 

umum, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial dan 

menyelenggarakan 

pemerintah, setidaknya ada 7 

tugas pokok 

Sementara Ndraha (2005:36) 

menjelaskan bahwa pemerintahan 

adalah semua badan atau organisasi 

yang berfungsi memenuhi dan 

melindungi kebutuhan dan kepentingan 

manusia dan masyarakat. Sedangkan 

yang disebut dengan pemerintah adalah 

proses pemenuhan dan pelindungan 

kebutuhan dan kepentingan manusia 

dan masyarakat  

Mac Iver dalam Labolo (2006:18) 

menjelaskan bahwa pemerintah adalah 

sebuah organisasi dalam sekelompok 

orang yang memiliki kekuasaan, dimana 

melalui kekuasaan tadi manusia dapat 

diperintah. 

Rasyid dalam Labolo (2006: 14), 

menjelaskan tujuan utama dibentuknya 

pemerintah adalah untuk menjaga suatu 

sistem ketertiban dimana masyarakat 

bisa menjalankan kehidupan secara 

wajar.Pemerintah moderen pada 

hakekatnya adalah pelayanan kepada 

masyarakat, pemerintah diadakan bukan 

untuk dirinya sendiri, tetapi untuk 

melayani masyarakat menciptakan 

kondisi yang meyakinkan setiap 

anggota masyarakat mengembangkan 

kemampuan dan kreativitas demi 

mencapai tujuan bersama. 

Djohan dalam Labolo (2006: 27) 

menyatakan bahwa salah satu fungsi 

utama pemerintah yaitu membuat 

kebijakan publik. Argumentasi 

terpenting dalam hal ini adalah bahwa 

semua warga negara akan senantiasa 

bersentuh dengan kebijakan publik yang 

dikeluarkan pemerintah karena diatur 

dengan kebijakan publik tentunya yang 

menyangkut kepentinga umum. 

Labolo (2006: 22) pemerintah 

terkait dengan fungsi memimpin, 

memberi petunjuk, memerintah, 

menggerakkan, koordinasi, pengawasan 

dan motivasi dalam hubungan 

pemerintahan, untuk mengembangkan 

kualitas pelayanan. 

Azam mengatakan (2012: 6) 

bahwa pemerintah adalah segenap alat 

kelengkapan Negara atau lembaga-

lembaga kenegaraan yang berfungsi 



JOM FISIP Vol. 4 No. 1 � Februari 2017 Page 6 

 

sebagai alat untuk mencapai tujuan 

negara.Apapun yang dilakukan 

pemerintah dalam rangka melaksanakan 

tugas Negara sehingga pemerintah 

sering kali disebut sebagai representasi 

Negara.Pemerintah merupakan satu-

satunya lembaga pada tingkat tertentu 

mampu menjaga dan menjamin sistem 

ketertiban dan penyediaan sarana dan 

prasarana sosial yang dibutuhkan oleh 

masyarakat bagi kepentingan aktifitas 

sosialnya. 

1.  Pemerintah Daerah  

Pengertian Pemerintah Daerah 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 

UU No 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintahan daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi 

yang seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Melihat definisi pemerintahan daerah 

seperti yang telah dikemukakan di atas, 

maka yang dimaksud pemerintahan 

daerah disini adalah penyelenggaraan 

daerah otonom oleh pemerintah daerah 

dan DPRD menurut asas desentralisasi 

dan unsur penyelenggara pemerintah 

daerah adalah gubernur, bupati atau 

walikota dan perangkat daerah. 

Pemerintah daerah mempunyai 

kewenangan yang besar untuk 

merencanakan, merumuskan, 

melaksanakan, serta mengevaluasi 

kebijakan dan program pembangunan 

yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat setempat (Agustino, 2008: 

1). Sekarang Pemerintah daerah tidak 

lagi sekedar sebagai pelaksana 

operasional kebijakan-kebijakan yang 

telah 32 ditetapkan dan ditentukan oleh 

pusat, tetapi lebih dari itu diharapkan 

dapat menjadi agen penggerak 

pembangunan di tingkat daerah atau 

lokal. 

 

2. Pengertian Kebijakan 
.HELMDNDQ� PHQXUXW�

0XVWRSDGLGMDMD� DGDODK� NHSXWXVDQ� VXDWX�

RUJDQLVDVL� \DQJ� GLPDNVXGNDQ� XQWXN�

PHQJDWDVL� SHUPDVODKDQ� WHUHWQWX� DWDX�

XQWXN� PHQFDSDL� WXMXDQ� WHUWHQWX��

EHULVLNDQ� NHWHQWXDQ-NHWHQWXDQ� \DQJ�

GDSDW� GLMDGLNDQ� SHGRPDQ� SHULODNX�

GDODP�����SHQJDPELODQ�NHSXWXVDQ� OHELK�

ODQMXW�� \DQJ� KDUXV� GLODNXNDQ� EDON�

NHORPSRN� VDVDUDQ� DWDXSXQ� XQLW�

RUJDQLVDVL� SHODNVDQD� NHELMDNDQ�� ����

SHQHUDSDQ� DWDX� SHODNDVDQD� GDUL� VXDVWX�

NHELMDNDQ� \DQJ� WHODK� GLWHWDSNDQ� EDLN�

GDODP�KXEXQJDQ�GHQJDQ�XQLW�RUJDQLVDVL�

SHODNVDQD� PDXSXQ� GHQJDQ� NHORPSRN�

VDVDUDQ� WDQJ� GLPDNVXGNDQ� �1XUFKROLV��

���������� 

&DUO� -� )HGHULFN� GDODP� /HR�

$JXVWLQR� ��������� PHQGHILQLVLNDQ�

NHELMDNDQ� VHEDJDL� VHUDQJNDLDQ�

WLQGDNDQ�NHJLDWDQ� \DQJ� GLXVXONDQ�

VHVHRUDQJ�� NHORPSRN� DWDX� SHPHULQWDK�

GDODP�VXDWX�OLQJNXQJDQ�WHUWHQWX�GLPDQD�

WHUGDSDW�KDPEDWDQ-KDPEDWDQ��NHVXOLWDQ-

NHVXOLWDQ�� GDQ� NHVHPSDWDQ-NHVHPSDWDQ�

WHUKDGDS� SHODNVDQDDQ� XVXODQ�

NHELMDNVDQDDQ� WHUVHEXW� GDODP� UDQJND�

PHQFDSDL� WXMXDQ� WHUWHQWX�� 3HQGDSDW� LQL�

MXJD� PHQXQMXNDQ� EDKZD� LGH� NHELMDNDQ�

PHOLEDWNDQ� SHULODNX� \DQJ� PHPLOLNL�

PDNVXG� GDQ� WXMXDQ� PHUXSDNDQ� EDJLDQ�

\DQJ� SHQWLQJ� GDUL� GHILQLVL� NHELMDNDQ��

NDUHQD� EDJDLPDQDSXQ� NHELMDNDQ� KDUXV�

PHQXQMXNDQ� DSD� \DQJ� VHVXQJJXKQ\D�

GLNHUMDNDQ�GDULSDGD�DSD�\DQJ�GLXVXONDQ�

GDODP� EHEHUDSD� NHJLDWDQ� SDGD� VXDWX�

PDVDODK� 

1XJURKR�������������PHQJDWDNDQ�

EDKZD�NHELMDNDQ�SXEOLN�GLWXMXNDQ�XQWXN�

PHODNXNDQ� LQWHUYHQVL� WHUKDGDS�

NHKLGXSDQ� SXEOLN� XQWXN� PHQLQJNDWNDQ�

NHKLGXSDQ� SXEOLN� LWX� VHQGLUL��

6HODQMXWQ\D� PHQXUXW� 1�� 'XQQ��������

���� $QDOLVLV� NHELMDNDQ� DGDODK� DNWLYLWDV�

PHQFLSWDNDQ� WHQWDQJ� GDQ� GDODP� SURVHV�

NHELMDNDQ�� 'DODP� PHQFLSWDNDQ�

SHQJHWDKXDQ� WHQWDQJ� SURVHV� SHPEXDWDQ�

NHELMDNDQ�GDQ�SURJUDP�SXEOLN��$QDOLVLV�

NHELDMDNDQ� GLODNXNDQ� XQWXN�

PHQFLSWDNDQ� VHFDUD� NULWLV�� PHQLODL� GDQ�
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PHQJNRPXQLNDVLNDQ� SHQJHWDKXDQ� \DQJ�

UHOHYDQ� GHQJDQ� NHELMDNDQ� GDODP� VDWX�

DWDX� OHELK� GDODP� SURVHV� SHPEXDWDQ�

NHELMDNDQ� 

6ROLFKLQ� $EGXO� :DKDE� ������� ���

PHPEHULNDQ�EHEHUDSD�SHGRPDQ�VHEDJDL�

EHULNXW� 

a) .HELMDNDQ� KDUXV� GLEHGDNDQ�
GDUL�NHSXWXVDQ 

b) .HELMDNDQ� VHEHQDUQ\D� WLGDN�
VHUWD� PHUWD� GDSDW� GLEHGDNDQ�

GDUL�DGPLQLVWUDVL 

c) .HELMDNDQ�PHQFDNXS�SHULODNX�
GDQ�KDUDSDQ-KDUDSDQ 

d) .HELMDNDQ� PHQFDNXS�

NHWLDGDDQ� WLQGDNDQ� DWDXSXQ�

DGDQ\D�WLQGDNDQ 

e) .HELMDNDQ� ELDVDQ\D�

PHPSXQ\DL� KDVLO� DNKLU� \DQJ�

DNDQ�GLFDSDL 

f) 6HWLDS� NHELMDNDQ� PHPLOLNL�

WXMXDQ� DWDX� VDVDUDQ� WHUWHQWX�

EDLN� HNVSOLVLW� PDXSXQ�

LPSOLVLW 

g) .HELMDNDQ� PXQFXO� GDUL� VXDWX�
SURVHV� \DQJ� EHUODQJVXQJ�

VHSDQMDQJ�ZDNWX 

h) .HELMDNDQ� PHOLSXWL�

KXEXQJDQ-KXEXQJDQ� \DQJ�

EHUVLIDW� DQWDU� RUJDQLVDVL� GDQ�

\DQJ�EHUVLIDW�LQWUD�RUJDQLVDVL 

i) .HELMDNDQ�SXEOLN�PHVNL� WLGDN�

HNVOXVLI� PHQ\DQJNXW� SHUDQ�

NXQFL� OHPEDJD-OHPEDJD�

SHPHULQWDK 

j) .HELMDNDQ� LWX� GLUXPXVNDQ�

DWDX� GLGHILQLVLNDQ� VHFDUD�

VXE\HNWLI� 

.HELMDNDQ� VXDWX� SURVHV� \DQJ�

GDSDW�WHUFLSWD�GDODP�VHEXDK�PHNDQLVPH�

LQWHUDNVL� DQWDU� LQGLYLGX� WHUXWDPD� VDDW�

1HJDUD�KDQ\D�GDSDW�PHQ\HGLDNDQ�UXDQJ�

SHUWDUXQJDQ�EDJL��EHUEDJDL�NHSHQWLQJDQ��

SHUWDUXQJDQ� GDQ� SHUWXNDUDQ� WHUVHEXW�

PHQLPEXONDQ� VHEXDK� � PHNDQLVPH�

VHQGLUL�\DLWX�SDVDU� 

,VODP\� �����������

PHQJHPXNDNDQ�� EDKZD� SHPEXDW�

NHELMDNDQ� WLGDN� KDQ\D� LQJLQ� PHOLKDW�

NHELMDNDQQ\D� WHODK� GLODNVDQDNDQ� ROHK�

PDV\DUDNDW�� WHWDSL� MXJD� LQJLQ�

PHQJHWDKXL� VHEHUDSD� MDXK� NHELMDNDQ�

WHUVHEXW� WHODK�PHPEHULNDQ� NRQVHNXHQVL�

SRVLWLI�GDQ�QHJDWLI�EDJL�PDV\DUDNDW� 

5LFKDUG� 5RVH� GDODP� %XGL�

:LQDUQR� ���������� MXJD� PHQ\DUDQNDQ�

EDKZD� NHELMDNDQ� KHQGDNQ\D� GLSDKDPL�

VHEDJDL� VHUDQJNDLDQ� NHJLDWDQ� \DQJ�

VHGLNLW� EDQ\DN� EHUKXEXQJDQ� EHVHUWD�

NRQVHNXHQVLNRQVHNXHQVL� EDJL� PHUHND�

\DQJ� EHUVDQJNXWDQ� GDULSDGD� VHEDJDL�

NHSXWXVDQ�\DQJ�EHUGLUL�VHQGLUL�3HQGDSDW�

NHGXD� DKOL� WHUVHEXW� VHWLGDNQ\D� GDSDW�

PHQMHODVNDQ� EDKZD� PHPSHUWXNDUNDQ�

LVWLODK� NHELMDNDQ� GHQJDQ� NHSXWXVDQ�

DGDODK� NHOLUX�� NDUHQD� SDGD� GDVDUQ\D�

NHELMDNDQ� GLSDKDPL� VHEDJDL� DUDK� DWDX�

SROD� NHJLDWDQ� GDQ� EXNDQ� VHNDGDU� VXDWX�

NHSXWXVDQ�XQWXN�PHODNXNDQ�VHVXDWX� 

%HUGDVDUNDQ� SHQGDSDW� EHUEDJDL�

DKOL� WHUVHEXW� GL� DWDV� PDND� GDSDW�

GLVLPSXONDQ� EDKZD� NHELMDNDQ� DGDODK�

WLQGDNDQ-WLQGDNDQ� DWDX� NHJLDWDQ� \DQJ�

VHQJDMD� GLODNXNDQ� DWDX� WLGDN� GLODNXNDQ�

ROHK� VHVHRUDQJ�� VXDWX� NHORPSRN� DWDX�

SHPHULQWDK� \DQJ� GL� GDODPQ\D� WHUGDSDW�

XQVXU� NHSXWXVDQ� EHUXSD� XSD\D�

SHPLOLKDQ� GLDQWDUD� EHUEDJDL� DOWHUQDWLI�

\DQJ� DGD� JXQD� PHQFDSDL� PDNVXG� GDQ�

WXMXDQ�WHUWHQWX� 

,PSOHPHQWDVL� NHELMDNDQ�

PHQJKXEXQJNDQ� DQWDUD� WXMXDQ�

NHELMDNDQ�GDQ�UHDOLVDVLQ\D�GHQJDQ�KDVLO�

NHJLDWDQ� SHPHULQWDK�+DO� LQL� VHVXDL�

GHQJDQ�SDQGDQJDQ�9DQ�0HWHU�GDQ�+RUQ�

GDODP� *ULQGOH� EDKZD� WXJDV�

LPSOHPHQWDVL� DGDODK� PHPEDQJXQ�

MDULQJDQ� \DQJ� PHPXQJNLQNDQ� WXMXDQ�

NHELMDNDQ� SXEOLN� GLUHDOLVDVLNDQ� PHODOXL�

DNWLYLWDV� LQVWDQVL� SHPHULQWDK� \DQJ�

PHOLEDWNDQ� EHUEDJDL� SLKDN� \DQJ�

EHUNHSHQWLQJDQ��SROLF\�VWDNHKROGHUV�� 

<RXQJ� GDQ� 4XLQQ� GDODP� 6XKDUWR�

������� ���� PHQJHPXNDNDQ� EHEHUDSD�

NRQVHS� NXQFL� \DQJ� WHUPXDW� GDODP�

NHELMDNDQ�\DLWX�VHEDJDL�EHULNXW� 

a. Tindakan pemerintah yang 

berwenang. Kebijakan publik 

adalah tindakan yang dibuat 

dan diimplementasikan oleh 

badan pemerintahan yang 

memiliki kewenangan 
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hukum,politis dan finansial 

untuk melakukannya. 

b. Sebuah reaksi terhadap 

kebutuhan dan masalah dunia 

nyata. Kebijakan publik 

berupaya merespon masalah 

atau kebutuhan konkrit yang 

berkembang dimasyarakat. 

c. Seperangkat tindakan yang 

berorientasi pada tujuan. 

Kebijakan publik biasanya 

bukanlah sebuah keputusan 

tunggal,melainkan terdiri dari 

beberapa pilihan tindakan 

atau strategi yang dibuat 

untuk mencapai tujuan 

tertentu demi kepentingan 

orang banyak. 

d. Sebuah keputusan untuk 

melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. 

Kebijakan publik pada 

umumnya merupakan 

tindakan kolektif untuk 

mencegah masalah sosial. 

Namun kebijakan publik juga 

bisa dirumuskan berdasarkan 

keyakinan masalah sosial 

akan dapat dipecahkan oleh 

kerangka kebijakan yang 

sudah ada dan karenanya 

tidak memerlukan tindakan 

tertentu. 

e. Sebuah justifikasi yang 

dibuat oleh seorang atau 

beberapa orang aktor. 

Kebijakan publik berisikan 

sebuah pernyataan atau 

justifikasi terhadap langkah-

langkah atau rencana 

tindakan yang telah 

dirumuskan dalam kebijakan 

publik bisa dibuat oleh 

sebuah badan 

pemerintahan,maupun oleh 

beberapa perwakilan lembaga 

pemerintahan. 

6HODQMXWQ\D�� NHWLND� VXGDK�

GLWHPXNDQ� NHELMDNDQ� \DQJ� WHUSLOLK�

GLSHUOXNDQ�RUJDQLVDVL�SHODNVDQD��NDUHQD�

GL� GDODP� RUJDQLVDVL� DGD� NHZHQDQJDQ�

GDQ� EHUEDJDL� VXPEHU� GD\D� \DQJ�

PHQGXNXQJ�SHODNVDQDDQ�NHELMDNDQ�EDJL�

SHOD\DQDQ� SXEOLN�6HGDQJNDQ�

OLQJNXQJDQ� NHELMDNDQ� WHUJDQWXQJ� SDGD�

VLIDWQ\D� \DQJ� SRVLWLI� DWDX� QHJDWLI�� -LND�

OLQJNXQJDQ� EHUSDQGDQJDQ� SRVLWLI�

WHUKDGDS� VXDWX� NHELMDNDQ� DNDQ�

PHQJKDVLONDQ� GXNXQJDQ� SRVLWLI�

VHKLQJJD� OLQJNXQJDQ� DNDQ� EHUSHQJDUXK�

WHUKDGDS� NHVXNVHVDQ� LPSOHPHQWDVL�

NHELMDNDQ�� 6HEDOLNQ\D�� MLND� OLQJNXQJDQ�

EHUSDQGDQJDQ�QHJDWLI�PDND�DNDQ�WHUMDGL�

EHQWXUDQ� VLNDS�� VHKLQJJD� SURVHV�

LPSOHPHQWDVL� WHUDQFDP� DNDQ� JDJDO��

/HELK� GDULSDGD� WLJD� DVSHN� WHUVHEXW��

NHSDWXKDQ� NHORPSRN� VDVDUDQ� NHELMDNDQ�

PHUXSDNDQ� KDVLO� ODQJVXQJ� GDUL�

LPSOHPHQWDVL� NHELMDNDQ� \DQJ�

PHQHQWXNDQ� HIHNQ\D� WHUKDGDS�

PDV\DUDNDW� 

3URVHV� SHPEXDWDQ� NHELMDNDQ�

SXEOLN� PHUXSDNDQ� SURVHV� \DQJ�

NRPSOHNV� NDUHQD� PHOLEDWNDQ� EDQ\DN�

SURVHV� PDXSXQ� YDULDEHO� \DQJ� KDUXV�

GLNDML�� 2OHK� NDUHQD� LWX� EHEHUDSD� DKOL�

SROLWLN� \DQJ� PHQDUXK� PLQDW� XQWXN�

PHQJNDML� NHELMDNDQ� SXEOLN� PHPEDJL�

SURVHV-SURVHV� SHQ\XVXQDQ� NHELMDNDQ�

SXEOLN�NHGDODP�EHEHUDSD� WDKDS��7XMXDQ�

SHPEDJLDQ� VHSHUWL� LQL� DGDODK� XQWXN�

PHPXGDKNDQ� NLWD� GDODP� PHQJNDML�

NHELMDNDQ�SXEOLN�� 

1DPXQ� GHPLNLDQ�� EHEHUDSD� DKOL�

PXQJNLQ� PHPEDJL� WDKDS-WDKDS� LQL�

GHQJDQ� XUXWDQ� \DQJ� EHUEHGD�� 7DKDS-

WDKDS�NHELMDNDQ�SXEOLN�PHQXUXW�:LOOLDP�

'XQQ� VHEDJDLPDQD� GLNXWLS� %XGL�

:LQDUQR� ������� ��-��� DGDODK� VHEDJDL�

EHULNXW��� 

a. 7DKDS� SHQ\XVXQDQ� DJHQGD� 3DUD�
SHMDEDW� \DQJ� GLSLOLK� GDQ� GLDQJNDW�

PHQHPSDWNDQ�PDVDODK�SDGD�DJHQGD�

SXEOLN�� 6HEHOXPQ\D� PDVDODK� LQL�

EHUNRPSHWLVL� WHUOHELK� GDKXOX� XQWXN�

GDSDW� PDVXN� GDODP� DJHQGD�

NHELMDNDQ��3DGD�DNKLUQ\D��EHEHUDSD�

PDVDODK� PDVXN� NH� DJHQGD�

NHELMDNDQ� SDUD� SHUXPXV� NDELMDNDQ��

3DGD� WDKDS� LQL� PXQJNLQ� VXDWX�

PDVDODK�WLGDN�GLVHQWXK�VDPD�VHNDOL��

VHPHQWDUD� PDVDODK� \DQJ� ODLQ�
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GLWHWDSNDQ� PHQMDGL� IRNXV�

SHPEDKDVDQ��DWDX�DGD�SXOD�PDVDODK�

NDUHQD� DODVDQDODVDQ� WHUWHQWX�

GLWXQGD�XQWXN�ZDNWX�\DQJ�ODPD�� 

b. 7DKDS�IRUPXODVL�NHELMDNDQ�0DVODDK�
\DQJ� WHODK� PDVXN� NH� DJHQGD�

NHELMDNDQ� NHPXGLDQ� GLEDKDV� ROHK�

SDUD� SHPEXDW� NHELMDNDQ�� 0DVDODK-

PDVDODK� WDGL� GLGHILQLVLNDQ� XQWXN�

NHPXGLDQ� GLFDUL� SHPHFDKDQ�

PDVDODK� WHUEDLN�� 3HPHFDKDQ�

PDVDODK� WHUVHEXW� EHUDVDO� GDUL�

EHUEDJDL� DOWHUQDWLI� DWDX� SLOLKDQ�

NHELMDNDQ� �SROLF\�

DOWHUQDWLYHV�SROLF\� RSWLRQV�� \DQJ�

DGD�� 'DODP� SHUXPXVDQ� NHELMDNDQ�

PDVLQJ-PDVLQJ� DOWHUQDWLI� EHUVDLQJ�

XQWXN� GDSDW� GLSLOLK� VHEDJDL�

NHELMDNDQ� \DQJ� GLDPELO� XQWXN�

PHPHFDKNDQ�PDVDODK��'DODP�WDKDS�

LQL� PDVLQJ-PDVLQJ� DFWRU� DNDQ�

EHUVDLQJ� GDQ� EHUXVDKD� XQWXN�

PHQJXVXONDQ� SHPHFDKDQ� PDVDODK�

WHUEDLN�� 

c. 7DKDS�DGRSVL�NHELMDNDQ�'DUL�VHNLDQ�
EDQ\DN� DOWHUQDWLI� NHELMDNDQ� \DQJ�

GLWDZDUNDQ� ROHK� SDUD� SHUXPXV�

NHELMDNDQ��SDGD�DNKLUQ\D�VDODK�VDWX�

GDUL� DOWHUQDWLI� NHELMDNDQ� WHUVHEXW�

GLDGRSVL� GHQJDQ� GXNXQJDQ� GDUL�

PD\RULWDV� ��� OHJLVODWLI�� NRQVHQVXV�

DQWDUD� GLUHNWXU� OHPEDJD� DWDX�

SXWXVDQ�SHUDGLODQ�� 

d. 7DKDS� LPSOHPHQWDVL� NHELMDNDQ�

6XDWX� SURJUDP� NHELMDNDQ� KDQ\D�

DNDQ� PHQMDGL� FDWDWDQ-FDWDWDQ� HOLW�

MLND� SURJUDP� WHUVHEXW� WLGDN�

GLLPSOHPHQWDVLNDQ�� \DNQL�

GLODNVDQDNDQ� ROHK� EDGDQ-EDGDQ�

DGPLQLVWUDVL� PDXSXQ� DJHQ-DJHQ�

SHPHULQWDK� GL� WLQJNDW� EDZDK��

.HELMDNDQ� \DQJ� WHODK� GLDPELO�

GLODNVDQDNDQ� ROHK� XQLW-XQLW�

DGPLQLVWUDVLNDQ� \DQJ�

PHPRELOLVDVLNDQ� VXPEHU� GD\D�

ILQDQVLDO� GDQ� PDQXVLD�� 3DGD� WDKDS�

LPSOHPHQWDVL� LQL� EHUEDJDL�

NHSHQWLQJDQ� DNDQ� VDOLQJ� EHUVDLQJ��

%HEHUDSD� LPSOHPHQWDVL� NHELMDNDQ�

PHQGDSDW�GXNXQJDQ�SDUD�SHODNVDQD�

�LPSOHPHQWRUV��� QDPXQ� EHEHUDSD�

\DQJ� ODLQ� PXQNLQ� DNDQ� GLWHQWDQJ�

ROHK�SDUD�SHODNVDQD�� 

e. 7DKDS� HYDOXDVL� NHELMDNDQ� 'DODP�
WDKDS� LQL� NHELMDNDQ� \DQJ� WHODK�

GLMDODQNDQ� DNDQ� GLQLODL� DWDX�

GLHYDOXDVL�� XQXN� PHOLKDW� VHMDXK�

PDQD� NHELMDNDQ� \DQJ� GLEXDW� XQWXN�

PHUDLK� GDPSDN� \DQJ� GLLQJLQNDQ��

\DLWX� PHPHFDKNDQ� PDVDODK� \DQJ�

GLKDGDSL� PDV\DUDNDW�� 2OHK� NDUHQD�

LWX� GLWHQWXNDQ� XNXUDQ-XNXUDQ� DWDX�

NULWHULD-NULWHULD�\DPK�PHQMDGL�GDVDU�

XQWXN� PHQLODL� DSDNDK� NHELMDNDQ�

SXEOLN� \DQJ� WHODK� GLODNVDQDNDQ�

VXGDK� PHQFDSDL� GDPSDN� DWDX�

WXMXDQ�\DQJ�GLLQJLQNDQ�DWDX�EHOXP�� 

 

,,,�� 3HPHULQWDKDQ� .DEXSDWHQ�

.DPSDU�GDQ�6ZDVHPEDGD�3DQJDQ 

Untuk mengetahui upaya 

mewujudkan kebijakan prioritas 

pembangunan dibidang pertanian maka 

penulis akan menganalisis program 

yang dilakukan oleh dinas pertanian dan 

hortikultura kabupaten kampar dengan 

analisis sebagai   berikut : 

Pembuatan Kebijakan  

Berdasarkan Peraturan Bupati 

Kampar Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

uraian tugas jabatan structural pada 

dinas-dinas di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Kampar maka Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Kabupaten Kamar sebagai 

salah satu unit kerja yang membantu 

Pemerintah Kabupaten Kampar 

dibidang pembangunan pertanian sesuai 

dengan Visi Kabupaten Kampar yang 

dinyatakan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) yang merupakan perencanaan 

induk Kabupaten Kampar, maka visi 

yang diusung oleh Dinas Pertanian 

Tanama Pangan dan Hortikultura adalah 

:³Terwujudnya pertanian menuju 

swasembada pangan dan Hortukultura 

2016 dan menuju petani Tangguh, 

Dinamis dan Mandiri, serta 

Meningkatkan Kesejahteraan Petani 

7DKXQ�����´ 
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Untuk mewujudkan visi 

tersebut, Dinas Pertanian dan 

Peternakan menetapkan misi sebagai 

sasaran pembangunan Pertanian dan 

Peternakan kedepan yaitu : 

1. Mengoptimalkan pemanfaatan 

sumberdaya pertanian melalui 

teknologi yang berwawasan 

lingkungan 

2. Mewujudkan masyarakat petani 

mejadi wira usaha yang maju 

melalui sistem agribisnis berbasis 

ekonomi kerakyatan 

3. Pengembangan sarana dan prasarana 

pertanian 

4. Meningkatkan kualitas manajemen 

petani dan optimalisasi pemanfaatan 

potensi daerah untuk pengembangan 

pertanian 

5. Optimalisasi produksi dan 

produktifitas dengan penguasaan 

teknologi serta menciptakan 

lingkungan usaha investasi yang 

kondusif 

Sebagai dinas yang memiliki 

wewenang dalam hal pengelolaan 

bidang pertanian di Kabupaten Kampar 

maka dinas pertanian membuat 

kebijakan yang bertujuan agar prioritas 

pembangunan bidang pertanian dapat 

diwujudkan. kebijakan yang dibuat oleh 

dinas pertanian ini mengadopsi dari 5 

pilar pembangunan yang menjadi visi 

misi strategis kabupaten Kampar. 

Kabijakan prioritas 

pembangunan bidang pertanian 

kabupaten Kampar adalah; peningkatan 

ketahanan pangan, peningkatan 

produksi pertanian, pemberdayaan 

penyuluhan petani, peningkatan 

kesejahteraan petani, peningkatan 

pemasaran hasil pertanian. Kebijakan 

ini dibuat agar dapat menjawab masalah 

yang ada dalam pembangunan 

pertanian, baik itu masalah tentang 

ketahanan pangan, infrastruktur maupun 

kapasitas petani. 

Untuk dapat menjalankan 

kebijakan yang menjadi prioritas 

pembangunan diatas, maka Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura membuat program-

program. Program-program ini 

bertujuan agar kebijakan yang dibuat 

oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

dan Hortikultura dapat terlaksana 

dengan baik. 

Adapun yang menjadi program 

dari kebijakan tahun 2012 dan tahun 

2013 tersebut adalah; 

a. Program peningkatan ketahanan 

pangan 

b. Program peningkatan produksi 

pertanian 

c. Program peningkatan Penerapan 

Teknologi Pertanian 

d. Program peningkatan kesejahteraan 

petani 

e. Program peningkatan pemasaran 

hasil pertanian 

Penerapan atau Pelaksana Kebijakan 

Setelah Penetapan rencana 

strategis Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Kabupaten 

Kampar tersebut harus 

diterapkan/dilaksanakan. Penerapan 

kebijakan kebijakan yang tertuang 

dalam program-program Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Kabupaten Kampar adalah 

sebagai berikut; 

 

 

a. Program peningkatan ketahanan 

pangan 

Program ini diarahkan untuk 

peningkatan ketahanan pangan dan 

peningkatan pengetahuan petani dalam 

hal pangan beragam, bergizi dan 

berimbang serta untuk meningkatkan 

produktivitas lahan persatuan luas 

melalui intensifikasi pertanian. 

Kegiatan-kegiatan tersebut sebagai 

berikut: 

x Penanganan pasca panen 

x Pengembangan lumbung pangan 

desa  

x Pengembangan desa mandiri 

pangan 

x Pengembangan intensifikasi 

padi dan palawija 
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x Pemanfaatan pekarangan untuk 

pengembangan pangan 

x Pengembangan bibit unggul 

pertanian 

x Pengembangan 

perbenihan/perbibitan 

x Pengelolaan lahan 

x Peningkatan sarana dan 

prasarana 

x Peningkatan mutu dan 

keamanan pangan 

 

IV. Penutup 

 

Berdasarkan uraian yang telah 

dijelaskan mengenai pembangunan 

bidang pertanian dapat disimpulkan yaitu : 

1. Upanya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kampar 

Mewujudkan Prioritas 

Pembangunan Di Bidang 

Pertanian 2012-2013 melalui; 

Program peningkatan Ketahan 

Pangan, Program Peningkatan 

produksi pertanian/perkebunan, 

Program Peningkatan produksi 

pertanian/perkebunan, Program 

Peningkatan Kesejahteraan 

Petani, Program Peningkatakn 

Pemasaran Hasil, program-

progam ini telah direalisasikan 

oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Kampar melalui 

dinas pertanian Kampar, 

program ini telah berhasil 

dilaksanakan secara fisik dan 

non fisik, secara fisik telah 

terlaksana 100%, namun claim 

non fisik rata-rata program ini 

telah terlaksana 75%. 

2. Faktor Pengahambat Pemerntah 

Daerah Kabupaten Kampar 

mewujudkan Prioritas 

Pembangunan di Bidang 

Pertanian, dalam sumber daya 

alam tidak menjadi kendala 

dalam membangun pertania di 

Kampar karena setiap 

kecamatan memiliki sumber 

daya alam yang cukup untuk 

dikelola menjai lahan pertanian, 

namun yang menjadi faktor 

penghambat adalah sumber daya 

manusia dan fasilitas pendukung 

untuk meningkatkan pertanian di 

Kampar, sumber daya manusi 

yang bergerak dibidang pertanian 

ini adalah generasi tau tidak 

banyak generasi muda yang 

bergerak dibidang pertanian, 

sementara itu fasilita yang 

mendukung pertanian 

belumberfungsi dengan baik 

seperti.pengairan, bantuan bibit 

dan pupuk bantuan dan 

pemerintah terkadang sering 

mengalami keterlambatan 

sampai di tangan para petani. 

 

'$)7$5�3867$.$ 
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