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ABSTRAK 

Nama : Rospina  

NIM : 60700117059 

Jurusan : Ilmu Peternakan 

Judul : Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap  Minat Masyarakat  Beternak 

Kerbau di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu  Utara 

 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosial ekonomi 

terhadap minat masyarakat beternak kerbau di Kecamatan Masamba Kabupaten 

Luwu Utara.  Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2021. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan rumus slovin  dari 797 peternak didapatkan sampel 

sebanyak 42 peternak. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang 

bertujuan menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen, dalam hal ini melihat Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi 

Terhadap Minat masyarakat Beternak kerbau di Kecamatann Masamba Kabupaten 

Luwu Utara  

Berdasarkan analisis linear berganda hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa  pengaruh sosial ekonomi terhadap minat masyarakat beternak kerbau di 

Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yaitu nilai jual kerbau berpangaruh 

signifikan (nyata) terhadap minat beternak dengan nilai signifikansi  (0,003) < 

(0,05), permintaan pasar tidak berpengaruh terhadap minat beternak kerna nilai 

signifikansi  (0,130) > (0,05) dan status sosial tidak berpengaruh terhadap minat 

beternak kerbau dengan nilai signifikansi (0,745) > (0,05) 

 

Kata kunci : Sosial Ekonomi, Minat Masyarakat, Kerbau.   
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ABSTRACT 

 

Nama : Rospina  

NIM : 60700117059 

Jurusan : Ilmu Peternakan 

Judul : Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap  Minat Masyarakat  Beternak 

Kerbau di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu  Utara 

 

 

 This study aims to determine the socio-economic influence of the 

community's interest in raising buffalo in Masamba District, North Luwu Regency. 

This research was conducted in May 2021. Sampling was carried out using the 

slovin formula from 797 farmers, obtained a sample of 42 farmers. This type of 

research is descriptive quantitative which aims to explain how much influence the 

independent variable has on the dependent variable, in this case looking at the 

influence of socio-economic factors on people's interest in raising buffalo in 

Masamba District, North Luwu Regency. 

Based on multiple linear analysis, the results of this study indicate that the 

socio-economic influence on people's interest in raising buffalo in Masamba 

District, North Luwu Regency, namely the selling value of buffalo has a significant 

(real) effect on livestock interest with a significance value (0.003) < (0.05, market 

demand is not has an effect on interest in raising cattle because the significance 

value (0.130) > (0.05) and social status does not affect the interest in raising buffalo 

with a significance value (0.745) > (0.05) 

 

Keywords: Socio -Economic, Community Interest, Buffalo. 
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BAB I           

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar  Belakang 

Indonesia merupakan sebuah negara yang mana sebagian besar 

penduduknya bekerja di sektor pertanian. Untuk memenuhi  ketersediaan pangan 

sangat tergantung pada sektor pertanian. Tetapi, semakin banyak lahan yang 

dialihfungsikan untuk pembangunan infrastruktur membuat lahan pertanian 

semakin sedikit sehingga mengharuskan masyarakat mencari aktivitas lain untuk 

mendapatkan pendapatan, salah satunya yaitu usaha ternak kerbau. 

Salah satu komoditi yang terdapat pada sub peternakan adalah kerbau, 

kebanyakan usaha ternak kerbau dijadikan usaha sampingan dan berskala kecil 

untuk menambah pendapatan dan sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat 

pedesaan. keberadaannya telah menyatu dengan kehidupan sosial dan budaya 

masyarakat. Kerbau merupakan ternak dwiguna yang digunakan sebagai ternak 

kerja dan sebagai ternak potong serta sering digunakan untuk keperluan adat, 

bahkan pada daerah tertentu ternak kerbau melambagkan status  sosial dalam 

masyarakat. 

 Masyarakat pedesaan banyak yang menjadikan usaha ternak kerbau sebagai 

sumber pendapatan. Namun bagi sebagian orang bekerja di bidang peternakan 

merupakan pekerjaan yang kurang bergengsi dan pendapatan yang kurang 

memadai. Pekerjaan atau profesi seseorang erat kaitannya dengan status sosial 

ekonomi seseorang di mata masyarakat. Menurut Abdulsyani (2002) menyatakan 
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bahwa, sosial ekonomi merupakan posisi seseorang di masyarakat masyarakat yang 

ditentukan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi, pendapatan, jenjang  pendidikan, 

jenis tempat tinggal serta posisi dalam organisasi. 

  Salah satu wilayah dimana banyak masyarakat yang memelihara ternak 

kerbau di Kabupaten Luwu Utara adalah Kecamatan Masamba. Masyarakat di 

Kecamatan Masamba biasanya memelihara ternak kerbau sebagai mata 

pencaharian sampingan yang nantinya akan dijual untuk dibawah ke Toraja. Sistem 

pemeliharaannya masih dilakukan secara tradisional dan setiap peternak biasanya 

memelihara 3-5 ekor. Jumlah hewan kerbau di Kecamatan Masamba bisa dilihat di 

tabel 1.  

 Tabel 1. Data Populasi Ternak Kerbau Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu   

Utara  

No  Tahun Jumlah ternak 

1 2017 3.780 

2  2018 3.895 

3 2019 3.987 

 Jumlah  11.662 

Sumber: Dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  Kabupaten Luwu Utara 

2019  

 

Menurut  tabel  diatas bisa diketahui populasi ternak kerbau di Kecamatan 

Masamba mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Seperti pada 

tabel diatas  tahun 2017 sebanyak 3.670, pada tahun 2018 meningkat 3.841 dan 

pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyaknya 4.041. Hal ini berarti 

Kecamatan Masamba berperan dalam pengembagan ternak kerabu. Jumlah 

populasi yang diperoleh Kecamatan Masamba tidak lepas dari minat dan usaha 

masyarakat pedesaan untuk mengbangkan usaha ternak kerbau. 
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Untuk memulai usaha dibidang peternakan diperlukan adanya minat, akan 

tetapi minat tidak timbul  begitu saja, namun terdapat sebagian aspek yang 

mempengaruhi timbulnya minat, terdapat aspek sosial serta aspek  ekonomi, aspek 

sosial mencuat sebab terdapatnya pengaruh dari luar seperti area keluarga, area 

tempat tinggal. Sedangkan aspek ekonomi seperti pemasukan yang diperoleh 

seorang baik berbentuk uang maupun benda untuk kebutuhan  hidup (Suhartini, 

2011) 

Minat masyarakat di Kecamatan Masamba untuk bekerja di sektor 

peternakan khususnya kerbau Saat ini kurang diminati. Hal ini disebabkan karena 

banyak masyarakat lebih  tertarik mencari pekerjaan di daerah perkotaan yang 

pendapatannya lebih menjanjikan. Satu salah alasan masyarakat masih memelihara 

kerbau karena merupakan warisan dari orang tuanya yang terus dipelihara.   

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul pengaruh sosial ekonomi terhadap minat masyarakat untuk 

beternak kerbau di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara  

I.2. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh sosial 

ekonomi terhadap minat masyarakat dalam beternak kerbau di Kecamatan 

Masamba Kabupaten Luwu Utara ?. 

I.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh sosial ekonomi 

terhadap minat masyarakat beternak kerbau di Kecamatan Masamba Kabupaten 

Luwu Utara. 
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I.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini yaitu memperoleh gambaran kondisi peternak 

kerbau di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Bisa memberikan 

kontribusi di bidang ilmu sosial ekonomi pada usaha peternakan kerbau terutama 

dapat dijadikan referensi untuk peneliti berikutnya.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1. Integrasi Al-Quran  

Ternak merupakan hewan yang sengaja dipelihara untuk sumber makanan, 

pangan serta bahan dan untuk meringankan pekerjaan orang yang memeliharanya, 

manfaat dari hewan ternak tidak hanya untuk dikomsumsi saja namun dapat pula 

membantu meringankan pekerjaan manusia untuk membajak sawa dan sebagai alat 

transportasi dan masih banyak manfaat lainnya. Namun seiring berkembangan 

zaman usaha peternakan lebih banyak memenuhuni pro dan kontra dalam 

pelaksanaannya (Zuraidah,  2011). 

Allah swt. menciptakan ternak bukan tanpa tujuan, Allah menciptakan 

binatang ternak untuk kemaslahan manusia dimana dalam binatang ternak terdapat 

manfaat yang bisa dipetik serta digunakan sebagai kebutuhan dalam hidup 

masyarakat, Allah swt. berfirman dalam QS Al-Mu‟minun/23:21 yang Berbunyi: 

نۡۡاَ  فيعم كَثييَرةٞ وَمي يهاَ مَنَ َٰ ۡ في َا وَلكَُم ونِي ا فِي بمطم مَّ ُّسۡقييكُم م ي ۖٗ ن ة  بَۡۡ مي لعَي لَۡۡنعَۡ َٰ
 
ۡ فِي ٱ نَّ لكَُم

ِ
مونَ وَإ  ٢١  تأَ كُۡم

 
Terjemahnya:  

Dan sesungguhnya pada binatang-binatang terdapat pelajaran yang sangat 

penting bagi kamu, kami memberi minum dari air susu yang ada dalam 

perutnya dan pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak 

untuk kamu, dan sebagiannya kamu makan (Kementerian Agama RI, 2012). 

  

Dalam ayat tersebut menerangkan sangat, pada hewan-hewan ternak 

semacam unta, sapi serta kambing, betul- betul ada fakta kekuasaan serta tanda- 

tanda kemurahan dalam menganugerahkan karunia buat kamu, kami berikan  kamu 

minuman dari susu murni dan lezat yang berasal dari perut hewan ternak tersebut. 
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Bukan hanya susu, hewan ternak tersebut juga menghasilkan daging serta hasil 

ikutan (kulit dan bulu) yang dapat dimanfaat. Dari hewan tersebut kamu bisa  

memperoleh rezeki ( Al- Mishbah, 2017) 

Serta sebetulnya pada binatang- binatang ternak untuk kamu ialah unta, sapi 

serta kambing (betul- betul ada pengetahuan yang berarti) bahan pengetahuan yang 

kamu bisa mendapat khasiat besar darinya (Kami berikan minum kamu) bisa dibaca 

Nasqikum serta Nusqikum (dari apa yang terdapat diperutnya) ialah air susu (serta  

pada ternak itu ada faedah untuk kamu) dari bulu domba, unta serta kambing dan 

manfaat-manfaat yang yang lain (serta sebagian daripadanya kamu makan) 

(Jalalain, 2017) 

Allah swt. menyatakan bermacam khasiat yang Ia peruntukan pada fauna 

ternak buat manusia, kalau mereka bisa minum dari air susunya yang dikeluarkan 

di antara tahi serta darah, mereka bisa makan dari dagingnya, bisa mengenakan baju 

dari bulunya, dan menaiki punggungnya serta bawa muatannya ke atas 

punggungnya mengarah negara yang jauh dari tempat tinggal mereka( Ibnu Katsir, 

2001)  

Dari air hujan yang diturunkan, maka hiduplah binatang ternak yaitu 

kambing, unta, sapi, kerbau, domba serta biri- biri. Daging dan  susunya bisa 

dimakan serta kulitnya dapat di manfaat. Serta binatang-binatang ternak itu dapat 

dijadikan sebagai tunggan, dijadikan kendaraan untuk berpindah dari satu tempat 

ke tempat lain. Kudapat adalah alat terpenting dalam peperangan (pasukan kavaleri) 

(Al- Azhar, 1999) 
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Makna dari ayat di atas juga menjelaskan bahwa Allah menciptakan 

binatang ternak seperti sapi, kerbau, kambing, kuda dan binatang ternak lain agar 

bisa mengambil pelajaran yang penting yang dapat diambil manfaatnya, pada 

binatang ternak terdapat daging dan susu yang dapat dikonsumsi serta kulit yang 

dapat dimanfaatkan. Dari binatang ternak itu dapat memperoleh rezeki dengan 

memeliharanya. 

Beberapa hadist yang menerangkan tentang binatang ternak seperti pada 

hadits berikut; 

دٍ إلنُّفَ  حَمَّ ي بْنم مم ثنََا عَبْدم إللََّّ دم بْنم حَدَّ حَمَّ ثنََا مم سْكييٌن يعَْنِي بْنَ بمكَيْرٍ حَدَّ ثنََا مي ُّ حَدَّ يْلِي  

لمولي ي عَنْ سَهْلي إبْني إلحَْنْظَلييَّةي قاَل رٍ عَنْ رَبييعَةَ بْني يزَييدَ عَنْ ٱَبِي كَبْشَةَ إلسَّ هَاجي مم َ 

 َ م علَيَْهي وَسَلََّّ ي صَلََّّ إللََّّ ولم إللََّّ هي مَرَّ رَسم َ فِي هَذي َّقموإ إللََّّ هم بيبَطْنيهي فقََالَ إت قَ ظَهْرم يٍر قدَْ لحَي بيبَعي

موهَا صَاليحَة عْجَمَةي فاَرْكَبموهَا صَاليحَةً وَكُم ي إلمْم  إلبََْاَئِي

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad An Nufaili, telah 

menceritakan kepada kami Miskin bin Bukair, telah menceritakan kepada kami 

Muhammad bin Muhajir, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Kabsyah As Saluli, 

dari Sahl bin Al Hanzhalah, ia berkata: Rasulullah saw pernah melewati seekor 

unta punggungnya telah menempel dengan perutnya. Kemudian beliau berkata, 

"Bertakwalah kepada Allah dalam merawat binatang-binatang ternak yang 

tidak bisa berbicara ini, dan tunggangilah dengan dalam keadaan layak, dan 

makanlah dalam keadaan layak!" (HR. Abu Daud) 

 

Imam Izzuddin bin Abdissalam dari mazhab Syafi’i, “Tipe ketiga yang 

masuk dalam kategori kedua yang membawa kemaslahatan dan tolak mafsadat, 

ialah kewajiban manusia untuk melindungi hak-hak binatang ternak dan hewan. 

Apabila Hewan itu sakit dan tidak dapat dimanfaatkan. Tidak membebani dengan 

pekerjaanyang tidak sanggup dilakukan. Tidak menempatkannya dengan hewan 

sejenis atau hewan lain yang dapat melukai, menghancurkan, atau melukainya, 
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Jangan dipukul, Sobek kulitnya, jangan patakan tulangnya, jangan disembelih 

anaknya di depannya, jangan mengisolasi, memberi tikar untuk duduk untuk 

persiapannya. Selama musim kawin Kumpulkan jantan dan betina; tidak bisa 

menyingkirkan mangsa; tidak bisa melemparnya dengan berpotensi menyakitkan 

(keras) alat; melempar atau memukul dengan benda yang membuat daging tidak 

halal.” 

Hadit diatas menerangkan bahwa sebagai umat muslim kita dilarang 

menganiaya binatang ternak dengan tidak memenuhi kebutuhannya untuk hidup 

sehingga menyebabkan ternak tersebut mati, makanlah dalam keadaan yang layak 

yaitu menyembelih dengan menyebut nama Allah swt. 

Selain ayat dan hadits diatas, ayat yang membahas mengenai binatang 

ternak yaitu dalam Al-quran surah Al-An’am/6:142 sebagai berikut: 

 

م  ا رَزَقكَُم مَّ موإْ مي اۚ كُم ولََ  وَفرَۡش  مي حََم لَۡۡنعَۡ َٰ
 
نَ ٱ ٞ وَمي

و  ۡ عدَم ۥ لكَُم َّهم ن
ِ
ۚ إ ني يۡطَ َٰ ت ٱ لش َّ وََٰ

طم وإْ خم عم َّبي م وَلََ تتَ للََّّ
 
 ٱ

يٞن   بي  ١٤٢مُّ
 

Terjemahnya: 

Dan diantara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada 

yang untuk disembelih, makanlah rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, 

dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh dia itu musuh 

yang nyata  bagimu (Kementerian Agama, 20212) 

 

Sapi (Al-An’am) memiliki pesanan pertama dapat digunakan untuk sumber 

makanan (Farsya), kedua dapat digunakan media transportasi (Hambatan) Seperti 

halnya kuda, keledai dan sapi. Kata (farsya) diatas dapat diartikan sapi mini lantaran 

rangkanya hampir tidak tersentuh serta disembelih seperti kambing dan domba (Al-

Mishbah, 2017) 
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Allah menjadikan buat kamu fauna ternak yang sebagian darinya bisa 

dijadikan selaku kendaraan angkutan, terdapat pula yang dijadikan hewan potong. 

Bagi sesuatu komentar, arti yang diartikan dengan hamulah yakni unta yang 

dijadikan selaku kendaraan angkutan; sebaliknya al- farsy yakni unta yang masih 

muda. Artinya, unta yang dijadikan selaku kendaraan angkutan, sebaliknya yang 

diartikan dengan farsy yakni unta yang masih muda. Sebaliknya yang diartikan 

dengan Farsy (spesial hewan potong) cumalah kambing. Makanlah dari rezeki yang 

sudah diberikan Allah kepada kamu. Ialah berbentuk buah- buahan, hasil- hasil 

tumbuhan, serta fauna ternak; seluruhnya diciptakan oleh Allah subhanahu swt serta 

dijadikan- Nya selaku rezeki buat kamu. serta janganlah kamu menjajaki langkah-

langkah setan. Ialah jalur yang disarankan oleh setan, sebagaimana yang ditempuh 

oleh orang- orang musyrik; mereka berani mengharamkan buah- buahan serta hasil 

tanam- tanaman yang direzekikan oleh Allah buat mereka selaku buat- buatan 

mereka yang mereka nisbatkan kepada Allah Swt sesungguhnya setan merupakan 

musuh yang nyata untuk manusia (Ibnu Katsir, 2001) 

(Dan) Ia jadikan hewan pengangkut (di antara fauna ternak sebagai alat 

transportasi), sejenis unta tua (dan fauna yang disembelih) yang tidak layak untuk 

dijadikan angkutan  sejenis unta muda dan seekor kambing. maka disebut Farsy 

atau hamparan karena menyerupai rangkaian daratan Mengingat jaraknya yang 

sangat dekat,. (Jangan ikuti jejak setan, makanlah makanan yang diberikan Allah 

kepadamu) Jalan setan dalam masalah larangan dan halal. (Faktanya, iblis adalah 

musuhmu yang sebenarnya) Itu jelas permusuhannya (Jalalain, 2017). 
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Dan di dalam sapi ada porter dan rumah jagal. Seperti halnya kebun buah-

buahan dan perkebunan yang menghasilkan berbagai jenis buah-buahan, baik yang 

berharga maupun yang tidak bernilai, demikian pula sapi yang terdiri dari kambing, 

biri-biri, unta, dan sapi. Semuanya adalah anugerah, pemberian dari Tuhan, dan 

tidak bercampur dengan orang lain. Jika seorang musyrik memiliki taman dan 

ladang terlarang dan sapi terlarang yang dipersembahkan untuk menghormati 

berhala, mengapa sapi adalah hadiah dari Tuhan untuk transportasi dan 

penyembelihan, dan hadiah berhala bukan? Jadi Tuhan melanjutkan dengan 

berkata, "Makanlah apa yang telah Tuhan berikan kepadamu." Baik ladang, ladang, 

hasil kebun dan sapi dengan memakan daging. Makan mereka semua! Karena 

semuanya adalah anugerah dari Tuhan. "Dan jangan ikuti jejak setan. Bahkan, dia 

adalah musuh nyata bagimu." Setanlah yang menginjakkan kaki di atas kaum 

musyrik. Dia menipu, merayu, dan mengajar . Anda tidak akan kehilangan Anda 

sampai Anda memainkan hewan terlarang yang disebut Bahira, Cyber, Washira, 

dan tidak ada apa-apa Harm Faktanya, Setan adalah musuh Anda yang sebenarnya, 

untuk transportasi dan pembantaian. Disediakan oleh Tuhan, Anda selalu bisa 

tersesat dari jalan Tuhan. Sapi dapat dimakan, adalah seekor binatang yang 

dilarang, dibuat menyingkir (Al-Azhar, 1999). 

Menurut saya maksud ayat diatas menjelaskan bahwa ternak sapi tidak 

hanya disembelih tetapi dapat dijadikan media transportasi, meski ternak kerbau 

tidak disebutkan dalam ayat tersebut tetapi ternak kerbau sama halnya dengan sapi. 

Kerbau yang biasa dijadikan ternak kerja dan dapat pula diambil dagingnya. Kerbau 

dapat dikatakan (farsya) karna kerbau dapat dijadikan bahan makanan bagi 
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khalayak. Allah swt memerintahkan kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah 

desain dengan memakan makanan yang haram dan hanya memakan makanan yang 

dihalalkan.  

II.2. Tinjauan Umum Ternak Kerbau  

Kerbau adalah hewan ruminansia yang tumbuh banyak di sebagian dunia 

serta diprediksi asalnya dari India. Kerbau domestikasi ataupun Water buffalo yang 

terdapat sekarang ini asalnya dari spesies Bubalus arnee. (Hasinah serta 

Handiwirawan, 2006). Setelah itu turunan dari Water buffalo ini diketahui 2 tipe 

kerbau, ialah kerbau yang bahagia berkubang di lumpur (Swamp buffalo) serta 

kerbau yang bahagia mandi serta berenang di air (River buffalo). Kerbau piara 

memiliki watak yang berbeda dengan kebiasan aslinya yang suka merendam diri, 

karena ternak kerbau sudah dijinakan serta dipelihara oleh manusia (Rukmana, 

2003)  

Kerbau dan sapi berkerabat dekat namun berbeda jenis, kerbau termasuk 

dalam spesies Buballus, dan sapi tergolong bovine, sehingga kedua jenis sapi ini 

tidak dapat disilangkan untuk menghasilkan anak baru. Perkembangan selanjutnya 

dari kerbau  tidak seragam, tetapi masing-masing memiliki spesifikasi dan 

karakteristik tersendiri. Pertumbuhan kawanan kerbau relatif lambat, rata-rata 1,4 

% per tahun. Kerbau merupakan varian dari bentuk kijang dan sapi,  di Indonesia. 

Kerbau dibagi menjadi  kelompok, yaitu: Anoa (Buballus hesiacornis), terutama 

terdapat di Sulawesi,  Kerbau Kalimantan (Buballus arneehosei), khususnya kerbau 

lumpur  di Kalimantan., Kerbau Delhi Banten merupakan kerbau yang terdapat di 

Sumatera dan dikenal dengan sebutan kerbau sungai, Bos arni merupakan jenis 
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kerbau yang ditemukan di Asia Tenggara dan sangat mirip dengan kerbau lumpur 

dan keturunannya (Ananto, 2012). 

Merunut El Nahas et al (2001) perbedaan fundamental antara sapi dan 

kerbau ada pada banyaknya kromosom, pada kerbau lumpur kromosom Diploid 

(2n) sebanyak 48, pada sapi kromosom sebanyak 60. Klasifikasi kerbau adalah 

sebagai berikut : 

Kingdome  : Animalia 

Kelase   : Mamalia 

Sub-kelas  : Ungulata 

Ooredoo : Artiodactyla 

Sub-ordo : Ruminansia 

Family  : Bubalus 

Genuss  : Bubalus 

Spesies : Bubalus bubalis Linn.   

Ternak kerbau ialah ternak yang bisa menghasilkan bahan santapan 

berbentuk daging yang mempunyai nilai ekonomis tinggi serta berarti untuk 

kehidupan warga.  Ternak kerbau bisa menciptakan bahan santapan semacam 

daging, di samping hasil ikutan yang lain seperti pupuk kandang, kulit dan tulang. 

Daging kerbau sangat besar khasiatnya untuk pemenuhan protein hewan 

(Lumbantoruan dkk., 2012) 

Menurut Diwyanto dan Handiwirawan (2006) kerbau mempunyai potensi 

biologis dan ekonomis untuk dikembangkan. Melihat kemampuan adaptasinya, 

pengembangan dan penyebaran kerbau dapat dilakukan di banyak daerah. Harga 



 

13 
 

 
 

daging kerbau yang lebih rendah menempatkan pasar daging kerbau menjadi lebih 

luas. Disamping itu kebutuhan sosial budaya di beberapa tempat membuat harga 

kerbau menjadi tinggi dan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi 

peternak. 

Kerbau mempunyai kelebihan mampu mencerna pakan kasar sekitar 

62,7% lebih besar dari sapi yang hanya 51,1%. Kerbau memiliki daging warna 

gelap, seratnya relatif keras dan kasar serta lemak putih dan ketika dipegang akan 

menempel di jari (Rukmana, 2003). 

Saluran pencernaan hewan ruminansia terbagi menjadi empat bagian yaitu 

rumen, retikulum, oviduk dan lambung. Dengan alat ini, hewan peliharaan dapat 

menyediakan makanan dalam jumlah besar seperti hijauan dan pakan ternak. Secara 

umum, bahan pakan diberikan pada 10% dari berat badan, dan makanan yang 

diperkaya diberikan pada 1% dari berat badan. Bahan pakan yang perlu disediakan 

untuk ternak adalah kebutuhan dasar hidup dan produksi. Dengan pemberian pakan, 

pertumbuhan, reproduksi dan produksi akan berjalan dengan lancar. Oleh karena 

itu pakan harus tersusun dari zat-zat pakan yang dibutuhkan ternak, seperti protein, 

lemak, karbohidrat, mineral, vitamin dan air (Sembiring, 2013). 

Kondisi peternakan kerbau di pedesaan secara umum tidak berubah 

dibandingkan dengan model tradisional. Kerbau digembalakan hampir sepanjang 

hari di ladang atau padang rumput dan hanya pada malam hari mereka dibawa 

kembali ke kandang. Peternak kurang memperhatikan kesehatan kerbau seperti 

pencegahan dan pengobatan penyakit, sehingga jika ditemukan kerbau sakit maka 
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pengobatannya hanya dengan cara tradisional. Hal ini menyebabkan kematian 

kerbau yang tinggi (Pasaribu, 2010) 

 Menurut Subiyantoo (2010), transmisi serta perkembangan kerbau tidak 

secepat penyebaran sapi, hal tersebut di karena persepsi negatif masyarakat 

terhadap kerbau antara lain: 

1. Masyarakat beranggapan kerbau merupakan ternak yang tidak jinak dan 

ganas,  namun nyatanya jika tidak ganggu ternak kerbau adalah ternak yang mudah  

berinteraksi dengan manusia, tidak berbeda dengan hewan kesayangan sering kita 

jumpai anak-anak sedang bermain dengans kerbau.  

2. Kerbau adalah ternak yang hanya bisa dikembangkan di kawasan yang 

berair, meskipun  kerbau memiliki kebiasaan melumpur namun kerbau bisa hidup, 

tumbuh dan berkembang dengan normal diluar kondisi itu jika ada tempat berteduh 

terutama pada musim panas dan kemarau. 

3. Kerbau ternak yang hanya cocok di kawasan tropis, sebenarnya kerbau bisa 

hidup dan berproduksi di tempat dataran tinggi dan di daerah negara sub tropis 

4. Kerbau sering dianggap beban untuk orang kurang mampu, sementara itu 

selain bisa memproduksi daging, kerbau dapat pula memproduksi susu. 

Ternak kerbau dipelihara sebagai sumber pendapatan dan merupakan 

tabungan yang bisa dijual  jika tiba-tiba memerlukan uang (Galib dan Hamdan, 

2011). Usaha ternak kerbau sudah dilakukan sejak dulu dan merupakan jenis usaha 

yang dijalankan dengan turun temurun (Rohaeni dkk, 2007). 

Kerbau kemungkinkan hidup di tempat yang dingin, panas atau lembab. 

Karena daya adaptasinya yang kuat, umumnya lebih tahan terhadap penyakit. Hal 
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itu karena kerbau memiliki  kulit yang tebal dan  kelenjar keringat yang sedikit, 

sehingga parasit atau penyakit tidak dapat menembus tubuh kerbau. Hypian (2010) 

mengatakan bahwa kerbau merupakan hewan  yang sederhana, mudah dipelihara, 

mudah beradaptasi dan dapat digunakan untuk membajak sawah. Kerbau dapat 

hidup di daerah rawa, daerah dengan curah hujan yang tinggi, dan kekeringan. 

beradaptasi dengan tekanan ekstrim dan perubahan lingkungan. 

Bersumber pada karakteristiknya kerbau dipecah jadi dua, ialah kerbau yang 

suka berendam di air dan kerbau yang suka berkubang. Kedua bangsa kerbau ini 

adalah kerbau Asia yang sudah di domestikasi serta keduanya mempunyai 

kromosom yang tidak sama, kerbau lumpur mempunyai 48 kromosom sedangkan 

kerbau sungai mempunyai 50 kromosom. Persilangan dua jenis kerbau tersebut 

akan menciptakan generasi fertil baik jantan maupun betina, diprediksi kalau daya 

reproduksi Crossbreed tersebut lebih rendah dibanding tiap-tiap tetuanya  (Bahri 

dan Talib, 2007). 

 Ciri khusus kerbau memiliki sungut yang besar, tulang besar dan agak 

kompak, berkuping besar, kaki-kaki yang kuat, pendek serta memiliki kuku-kuku 

besar, bulu yang yang tidak tebal, tidak memiliki punuk dan tidak bergelambir serta 

memiliki tanduk padat dan melengkung ke belakang (Susilorini dkk., 2008) 

Kerbau sungai menampilkan kesukaan pada air yang mengalir yang tidak 

kotor, sebaliknya kerbau lumpur lebih senang berkubang di lumpur, rawa-rawa dan 

air tergenang. Biasanya tipe kerbau lumpur dijadikan ternak untuk membantu 

pekerjaan manusia dan penghasil bahan makan hewani sedangkan kerbau sungai 

ialah jenis kerbau yang menghasilkan  susu (Hasinah dan Handiwirawa, 2006).  
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Kerbau lumpur mempunyai dua wujud tanduk, ialah tanduk wajar yang 

mengarah ke belakang kemudian melengkung ke atas dan tanduk bergantung ialah 

tanduk memanjang kebelakang lalu menuju ke bawah, sedangkan kerbau sungai 

(Murrah) juga mempunyai dua jenis  tanduk ialah tanduk wajar melingkar 

mengarah atas seperti bentuk spiral dan tanduk tergantung adalah wujud tanduk 

yang mengarah bawah dan kemudian membengkok ke dalam (Asoen, 2008) 

Kerbau rawa memiliki sebagian identitas yang khusus, yaitu memiliki 

warna kulit keabu-abuan, mempunyai garis galung (Chevron), mempunyai unyeng-

unyeng (Whorls) ada yang di pinggang serta mempunyai kaki berwarna putih dan 

gelap (Erdiansyah, 2008). kerbau di dalam negeri kebanyakan ialah kerbau rawa 

yang menggapai 952% dengan beraneka ragam warna, ukuran serta perilaku yang 

besar pula. Setelah itu 5% merupakan kerbau yang dengan air (kerbau sungai) yang 

banyak di dikembanbiakan di Sumatra Utara. 

II.3. Teori Sosial Ekonomi  

II.3.1. Pengertian teori sosial ekonomi  

Kata sosial asalnya dari bahasa inggris yakni Society dari kata Socius yang artinya 

teman. berikutnya diartikan dengan sosial merupakan seluruh sesuatu tentang 

masyarakat. Sebaliknya sebutan ekonomi asalnya dari bahasa Yunani oikonomia 

asal kata oikos yang maksudnya rumah tangga serta nomos yang berarti pengaturan 

jadi ekonomi merupakan ikatan usahanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. 

Keadaan sosial ekonomi setiap orang tidak sama serta bertingkat, ada sosiall 

ekonominya tiinggi, sedang dan ada yang rendah (Athirah, 2006)  
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Sosial ekonomi ialah peran seseorang dalam kelompok masyarakat yang 

ditentukan bersumber pada tipe kegiatan ekonomi, pemasukan, tingkatan 

pembelajaran serta jumlah rumah tinggal serta jabatan dalam organisasi( 

Maftukhah, 2007). Berikutnya bagi Soerjono Soekanto (2001) sosial ekonomi 

merupakan posisi seseorang dalam warga yang berkaitan dengan orang lain dalam 

artian area pergaulan, prestasinya, serta hak- hak dan kewajibannya dalam ikatan 

dengan sumber energi. 

Menurut Abdulsyani (2002), sosial ekonomi merupakan peran ataupun 

posisi seseorang dalam kelompok manusia yang diukur berdasarkan tipe kegiatan 

ekonomi, pemasukan, tipe rumah tangga, tingkatan pembelajaran serta jabatan 

dalam suatu organisasi. 

 Status sosial merupakan posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial yang 

berhubungan dengan kelompok- kelompok lain didalam kelompok yang lebih besar 

lagi (Narwoko serta Susanto, 2007). Tidak dapat di bayangkan gimana kehidupan 

manusia bila tidak terletak dalam warga sosial, dikarenakan seluruh individu- 

individu tidak bisa hidup dalam kesendirian selamanya. Manusia silih memerlukan 

satu sama lain buat bertahan hidup serta buat hidup selaku manusia, silih 

ketergantungan inilah yang menciptakan wujud kerja sama serta bertabiat ejeg 

menciptakan wujud warga tertentu (Dadang, 2008)  

II.3.2. Ukuran Sosial Ekonomi  

Beberapa pengukur skala bermaksud untuk menguak sisi merata dari 

seseorang yang berkaitan dengan hal yang menyangkut dengan status sosial 

ekonomi, yang senantiasa diartikan secara luas. beberapa pakar berusaha untuk 
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menyusun standarisasi dalam memastikan dimensi status sosial. Warnher membuat 

4 komponen status sosial ekonomi seseorang, adalah pekerjaan, sumber 

penghasilan, jenis tempat tinggal serta kawasan domisili. Sedangkan Holyhead 

membuat tiga komponen status sosial yaitu kawasan domisi, harga diri, profesi dan 

pendidikan (Indrawati, 2009). 

Untuk menentukan atau mengukur status  sosial ekonomi warga dibutuhkan 

sebagian aspek sebagai penilaian, sehingga dalam menentukan keadaan sosial 

ekonomi suatu warga bisa ditetapkan dengan jelas. Bagi Nasution( 2004), status 

sosial ekonomi seseorang bisa dilihat ataupun dinilai dari sebagian aspek ialah 

pekerjaan, pemasukan, kekayaan, tingkatan pembelajaran, kondisi serta posisi 

tempat tinggal dan pergaulan serta kegiatan sosial.  Sedangkan menurut Soerjono 

(1995), yang menjadi komponen pokok yang menentukan kedudukan sosial 

ekonomi meliputi pekerjaan, tingkat pendidikan, pendapatan, tingkat pengeluaran 

dan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup.  

II.4. Minat Dalam Beternak 

Minat adalah rasa lebih senang ketertarikan terhadap suatu hal atau kegiatan 

tanpa terdapat yg menyuruh. Minat intinya ialah penerimaan akan suatu korelasi 

antara diri sendiri menggunakan sesuatu diluar diri. Minat tidak dibawa semenjak 

lahir namun diperoleh kemudian. Suatu minat dapat ditunjukkan melalui suatu 

pernyataan yang menunjukkan bahwa seseorang lebih menyukai sesuatu hal 

daripada yang lain. bisa jua ditinjau melalui partisipasi seorang dalam suatu 

aktivitas (Slameto, 2010) 
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berdasarkan Ridwan (2015), seorang yang berminat terhadap suatu aktivitas 

akan memperhatikan kegiatan tadi secara konsisten dengan rasa suka dikarenakan 

hal tadi ada berasal pada diri seseorang yg didasarkan atas rasa senang dan tidak 

terdapat paksaan berasal pihak luar. dengan istilah lain, minat adalah suatu rasa 

suka yg lebih atau rasa ketertarikan di suatu kegiatan atau aktivitas tanpa ada 

paksaan. 

Minat bukanlah istilah yang sedang terkenal dalam psikologi karna 

ditimbulkan ketergantungan terhadap aneka macam faktor internal lainnya seperti 

pemusatan, keingintahuan, motivasi serta kebutuhan. Secara sederhana minat 

berarti kesamaan serta kegairahan yang tinggi atau keinginan yang albar terhadap 

sesuatu (Muhibin, 2008)  

Menurut Suryabrata (2005), minat adalah kecenderungan dalam diri 

individu untuk tertarik pada suatu objek atau menyenangi suatu objek. Sardiman 

(2007) menjelaskan minat merupakan suatu keadaan yang terjalin apabila seorang 

memandang identitas ataupun makna sedangkan suasana yang dihubungkan dengan 

cita-cita, harapan ataupun kebutuhan- kebutuhannya sendiri. Berikutnya bagi 

Purwanto ( 2007), minat memusatkan perbuatan pada sesuatu tujuan serta dorongan 

untuk perbuatan itu, berikutnya apa yg menarik minat seorang mendorongnya 

berbuat lebih aktif serta baik. 

Menurut Muhibbin Syah (2008) Faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

yaitu: (1) Faktor internal dipengaruhi oleh fitrah bawaan, yaitu rasa ingin tahu 

Introspeksi dalam diri seseorang meliputi perasaan senang, perhatian, dan  aktivitas 

kesenangan semata. (2) Faktor eksternal  meliputi aspek lingkungan sosial dan non 
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sosial. Aspek lingkungan sosial meliputi kelompok, teman, dan masyarakat. Aspek 

non sosial meliputi perumahan, fasilitas dan lingkungan alam. 

Menurut Carl Safran dari Hidayat (2019), mengkategorikan minat menjadi 

empat jenis yaitu : 

1. Minat yang diekspresikan adalah minat yang diekspresikan melalui ekspresi 

yang menunjukkan bahwa seseorang menyukai atau tidak menyukai suatu objek 

atau aktivitas.  

2. Minat yang jelas adalah minat yang timbul dari partisipasi individu dalam 

suatu kegiatan tertentu.  

3. Minat yang diuji adalah minat yang disimpulkan dari survei keterampilan 

atau pengetahuan dalam aktivitas tertentu 

4. minat yg diungkapkan melalui inventori minat atau daftar aktivitas dan 

kegiatan yang sama menggunakan pernyataan. 

Melihat seputar pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa minat adalah 

dorongan atau kehendak dari diri sendiri untuk melaksanakan suatu aktivitas 

dengan rasa senang dan di paksa oleh orang lain. selanjutnya minat beternak adalah 

dorongan yang berasal dari diri seseorang untuk beternak dengan perasaan senang 

atau suka dan tidak dipaksa orang lain. 

II.5. Indikator Minat 

Pada dasarnya minat bagi Winkel dalam Hidayat( 2019) dipecah jadi 4 

faktor pokok yang sangat berarti untuk mencapai keberhasilan adalah: 
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1. Perasaan senang 

Perasaan senang seorang umumnya hendak memunculkan minat yang 

diperlukan  untuk perilaku yang positif. Perasaan bahagia umumnya diperlihatkan 

oleh sebagian perihal misalnya, semangat dalam melaksanakan kegiatan di bidang 

peternakan. 

2. Perhatian 

Minat merupakan pemfokusan tenaga ataupun daya  rohani tertentu pada 

objek, ataupun eksploitasi pemahaman untuk membarengi kegiatan. Kegiatan yang 

diikuti oleh atensi intensif hendak lebih berhasil serta mencapainya juga lebih besar 

(Soemanto, 2002). 

3. Kesadaran 

Munculnya minat pada diri seorang bisa pula dimulai dari terciptanya 

pemahaman kalau suatu objek itu bermanfaat untuk dirinya. Pemahaman itu absolut 

wajib terdapat serta dengan pemahaman itu pula seorang hendak menimpa objek 

yang diduga membuatnya dirinya tertarik. jika seorang telah menyadari bahwa 

beternak bisa dijadikan sumber pendapatan serta membawa peningkatan pada 

dirinya, besar kemungkinan dia  mempunyai keinginan untuk  beternak. 

4. Kemauan 

Seseorang bisa disebut memiliki minat pada sesuatu bila seseorang memiliki 

kecondongan untuk mencapai tujuannya ataupun memiliki keinginan buat 

mewujudkan tujuan yang diinginkan. Dengan demikian keinginan tersebut hendak 

mendesak kemauan yang dibawah oleh benak dan terarah pada satu tujuan. 
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II.6. Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Minat Beternak  

Terdapatnya minat untuk mengawali beternak tidak tiba begitu saja, melainkan 

terdapat sebagian aspek yang pengaruhi. Dalam penelitian ini terdapat sebagian aspek 

yang diduga hendak pengaruhi minat warga minat masyarakat dalam mengembangkan 

ternak kerbau diantaranya nilai jual kerbau, permintaan pasar dan status sosial peternak. 

1. Nilai jual kerbau  

Tinggi rendahnya nilai kerbau ditentukan berdasarkan  pada kualitas kerbau, 

menurut penilaian yang berlaku umum, dan telah digunakan secara turun temurun 

sejak zaman nenek moyangnya. penilaian ini juga berlaku untuk pedagang Kerbau 

saat ini dalam menetapkan harga (Shobirin, 2015).  

 Secara umum, orang Toraja menilai tanduk kerbau, warna kulit, bulu, 

postur, dan tanda-tanda tubuh. Peran tanduk bagi kerbau jantan lebih berarti 

dibanding pada kerbau betina. Karena umumnya tanduk kerbau betina tidak begitu 

dihitung (Mauludin, 2010). 

 Menurut Yulius (2015), bahwa berdasarkan tingkatan nilainya/warna 

binatang ternak dalam menentukan harga dipecah dalam tiga tipe ialah hitam 

biasanya berkisar 10- 20 juta, Balian/ kerbau aduan berkisar 20-50 juta, 

Belang/Bonga  rupanya separuh albino yang sangat mahal berkisar dapat mencapai 

100 juta per ekor, badan besar perkasa semacam bantaeng tetapi mempunyai belang  

semacam sapi serta berbulu. 
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Harga ditentukan oleh permintaan pembeli terhadap produk/jasa dan 

pemasaran produk/jasa oleh pengusaha/pedagang, sehingga harga ditentukan oleh 

penawaran dan  permintaan pasar, membentuk  titik  keseimbangan. Titik impas 

adalah kesepakatan antara pembeli  dan penjual  di mana  pembeli puas dan  penjual 

juga puas maka pembeli dan penjual puas satu sama lain, titik keseimbangan inilah 

disebut harga (Nurdiyan, 2007) 

2. Permintaan pasar  

Teori  permintaan menjelaskan sifat  permintaan pembeli untuk suatu 

produk (barang dan jasa) dan juga menjelaskan hubungan antara kuantitas yang 

diminta dari suatu barang dan harga dan pembentukan kurva permintaan. Di sisi 

lain, teori penawaran menjelaskan sifat  penjual  yang menyediakan produk untuk 

dijual. Kombinasi permintaan pembeli dan penawaran penjual dapat menunjukkan 

bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual akan menentukan  keseimbangan 

atau harga pasar dan kuantitas barang yang akan diperdagangkan (Sugiarto, 2005). 

Permintaan merupakan banyaknya jumlah benda yang dimohon pada suatu 

pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkatan pemasukan tertentu serta 

dalam periode tertentu. Beberapa aspek yang bisa pengaruhi permintaan dari 

seseorang orang maupun warga dari suatu benda antara lain harta benda yang 

diartikan, tingkat pemasukan, jumlah konsumen, kesukaan serta dugaan/ ditaksir 

dimasa yang hendak tiba, harga benda lainya (Putong, 2005). 

Pasar adalah suatu tempat berlangsungnya transaksi jual-beli antara penjual 

dan pembeli. Melalui transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli akan 

terbentuk harga di pasar. Harga adalah banyaknya satuan uang yang harus 
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dikorbankan untuk memperoleh suatu barang. Barang mempunyai harga 

dikarenakan mempunyai  nilai guna, dibutuhkan dan ketersediaannya terbatas 

(Donni, 2017) 

Minat seseorang ingin menjadi wirausaha biasa karena banyaknya 

permintaan terhadap suatu barang,  tak jarang seseorang akan berminat menjadi 

wirausaha karena melihat keadaan dan prospek seperti permintaan masyarakat  

terhadap suatu barang ataupun jasa terhadapnya (Hermina, 2011). 

3. Status sosial peternak  

Status sosial merupakan peran sosial di masyarakat yang bisa didapat secara 

otomatis (dengan sendirinya) lewat usaha ataupun karena diberikan. Interaksi sosial 

hendak mendesak orang buat memperoleh status sosial yang  tinggi. Status sosial 

yang tinggi hendak mempengaruhi juga terhadap perilaku serta penghargaan dari 

warga. Oleh karena itu seorang hendak terus berupaya buat memperoleh status 

sosial yang lebih besar (Raharjo, 2009). 

Kedudukan seseorang kerap kali berhubungan dengan jumlah kepemilikan 

ternak kerbau. semakin besar jumlah ternak kerbau yang dipunyai hingga semakin 

besar pula penghargaan yang diberikan warga terhadap pemiliknya. Karena itu 

ternak kerbau memegang peranan penting bagi kehidupan sosial  masyarakat 

(Firman, 2017). 

Setiap masyarakat memiliki ukuran dan sudut pandang yang masing-masing 

untuk menghargai suatu lebih besar ataupun rendah tergantung pada pribadi tiap- 

tiap orang. Bila masyarakat lebih menghargai kekayaan material dibanding yang 

lainya, hingga orang- orang yang mempunyai banyak kekayaan hendak 
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mendapatkan posisi pada tingkatan paling tinggi, sebaliknya orang- orang yang 

tidak mempunyai banyak kekayaan hendak senantiasa terletak pada posisi tingkatan 

susunan masyarakat sangat dasar.( Ahira, 2012). 

II.7. Kajian Penelitian  Terdahulu.  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan namun berdasarkan observasi yang dilakukan masih ada 

yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh sosial ekonomi 

terhadap minat masyarakat beternak kerbau.  

Arif Nur Hidayat, (2019) ‘’Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat 

Warga Dalam Mengembangkan Ternak Sapi Potong’’. Mahasiswa Program Studi 

Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Hasil penelitian yaitu 

pengalaman beternak mempengaruhi minat peternak sapi potong untuk 

mengembangkan ternak sapi potong  dikarenakan semakin lama jumlah 

pengalaman makan semakin ahlu dalam beternak dan mengembangkan ternaknya. 

Sedangkan harga bibit, pendidikan dan umur peternak tidak berpengaruh terhadap 

minat peternak sapi potong.  

Dwiko Septiadi Rusadi, (2015) ‘’Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap 

Minat Pemuda Dalam Beternak Sapi Potong Di Desa Bonto Cinde Kecamatan 

Bissappu Kabupaten Bantaeng’’. Mahasiswa program studi sosial ekonomi 

peternakan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Hasil penelitian yaitu 

bahwa pendapatan,  lingkungan warga serta status sosial mempengaruhi terhadap 

atensi pemuda dalaam beternak sapi potong di Desa Bonto Cinde Kecamatan 



 

26 
 

 
 

Bissappu Kabupaten Bantaeng, sebaliknya lingkungan keluarga tidak 

mempengaruhi terhadap atensi pemuda dalam beternak sapi potong. 

Tri Novianti, (2014)’’ Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Yang 

Mempengaruhi Keputusan Peternak Dalam Usaha Penggemukan Ternak Sapi Di 

Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang’’. Mahasiswa Fakultas 

Pertanian Dan Agribisnis Universitas Kristen Satya Waca. Hasil penelitian yaitu 

bahwa modal usaha, luas lahan dan pengalaman beternak berpengaruh nyata 

terhadap keputusan peternak dalam usaha penggemukan ternak sapi. Modal usaha 

berpengaruh nyata positif (+) terhadap keputusan dalam usaha penggemukan ternak 

sapi, luas lahan dan pengalaman beternak berpengaruh nyata negatif (-) terhadap 

keputusan peternak dalam usaha penggemukan ternak sapi. Sedangkan yang tidak 

berpengaruh nyata terhadap keputusan peternak dalam usaha penggemukan ternak 

sapi adalah tingkat pendidikan formal dan usia peternak 

II.8. Kerangka berpikir  

Minat adalah keinginan yang berasal dari dalam diri yang mendorong 

seseorang memulai suatu usaha. Minat masyarakat di Kecamatan Masamba untuk 

bekerja di sektor peternakan saat ini kurang diminati, salah satu penyebab 

kurangnya minat dikarenakan banyak masyarakat yang memilih mencari pekerjaan 

di daerah perkotaan dengan pendapatan yang lebih menjanjikan. 

Nilai jual ternak kerbau adalah harga yang ditawarkan si penjual pada 

pembeli.  Harga di maksud ialah harga jual ternak kerbau yang diperoleh oleh 

peternak kerbau di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Nilai jual kerbau 
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yang  tinggi dapat  mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan usaha ternak 

kerbau.   

Permintaan pasar adalah permintaan adalah banyak jumlah barang yang 

diminta pada suatu pasar tertentu. Banyaknya permintaan terhadap ternak kerbau di 

daerah sendiri, luar daerah, permintaan untuk acara sosial budaya dan pada hari raya 

dapat mempengaruhi minat masyarakat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu 

Utara untuuk melakukan usaha ternak kerbau  

Status sosial peternak merupakan kedudukan sosial peternak dalam 

masyarakat, keinginan seseorang untuk dihargai dan dihormati dalam masyarakat  

melalui usaha peternakan yang dilakukan. 

Beberapa variabel yang disejajarkan dalam penelitian ini adalah nilai jual 

kerbau, permintaan pasar dan status sosial peternak pengaruhnya terhadap minat 

masyarakat dalam beternak kerbau, maka kerangka pemikiran yang diusulkan 

dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1.  Skema Kerangka Pemikiran. 
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II.9. Hipotesis  

Berdasarkaan landasan teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Nilai jual kerbau berpengaruh terhadap minat masyarakat beternak kerbau 

di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara  

2. Permintaan pasar  berpengaruh terhadap minat masyarakat beternak kerbau 

di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara  

3. Status sosial peternak berpengaruh terhadap minat masyarakat beternak 

kerbau di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

III.1. Waktu dan Tempat  

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. 

Waktu penelitian ini akan dilakukan pada bulan April sampai Mei 2021. 

Penempatan lokasi penelitian ini sengaja dilakukan dikarenakan populasi ternak 

kerbau cukup banyak di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.  

III. 2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif yang bertujuan 

menerangkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen, dalam perihal ini memandang Pengaruh Aspek Sosial Ekonomi terhadap 

minat masyarakat dalam Beternak kerbau di Kecamatan Masamba Kabupaten 

Luwu Utara  

III.3. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua peternak kerbau yang berada di 

Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yaitu sebanyak 797 peternakan. 

Karenakan dengan populasi yang sifatnya menyebar di antara lokasi tersebut, maka 

dilakukan pengambilan sampel secara acak sederhana.  

Untuk menentukan besarnya jumlah sampel digunakan statistik yang 

menggambarkan situasi dengan menggunakan rumus Slovin menurut Umar (2000) 

sebagai berikut: 
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𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁 (𝑒)2
 

 

Keterangan :  n  = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi  

e = Tingkat Kelonggaran (15%) 

Untuk mengetahui banyaknya sampel yang didapat maka bisa 

digunakan rumus sebagai berikut: 

 

𝑛 =  
797

1 + 797 (15%)2
 

𝑛 =
797

1 + 797 (0,0225)
 

𝑛 =
797

1 + 17,93
 

𝑛 =
797

18,93
 

   𝑛 = 42   orang 

III.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data kuantitatif adalah informasi yang berupa kata, kalimat serta asumsi. 

Informasi tersebut meliputi statement pengalaman peternak di Kecamatan 

Masamba Kabupaten Luwu Utara.  

2. Data kuantitatif adalah informasi yang berupa angka atau bilangan 

bersumber dari kuesioner. 
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Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Data primer adalah informasi yang didapatkan tepat dari respondent dengan 

melakukan dari wawancara langsung dengan responden. 

2. Data sekunder adalah informasi yang didapatkan dari kantor-kontor terpaut, 

biro pusat statistik, pemerintah setempat dan lain-lain terpaut kondisi 

universal lokasi penelitian, sejarah pendek dan lainya di Kecamatan 

Masamba Kabupaten Luwu Utara. 

III.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain: 

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengamati langsung objek yang berkaitan dengan penelitian  

2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

wawancara  bersama responden yang berpedoman dengan kuesioner 

III.6. Variabel Penelitian 

Tabel 2. Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Minat Masyarakat Beternak  

No     Variabel  Sub variabel Indikator 

   1 Minat masyarakat 

beternak (Y)  

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Kemauan 

masyarakat untuk 

melakukan usaha 

ternak kerbau  

▪ Keinginan u/ 

mensejahterakan keluarga 
▪ Keinginan untuk mendapat 

perasaan bahagia 
▪ Keinginan untuk 

memperoleh perhatian  
▪ kesadaran untuk beternak  
▪ mau untuk beternak  
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2 Nilai jual kerbau   

(X1) 

Peningkatan Taraf hidup  

 

 

  

▪ harga jual tinggi 

▪ pemenuhan kebutuhan  

▪ tabungan keluarga 

▪ biaya ternak kurang 

▪ Nilai jual jenis kerbau 

 

3 

 

Permintaan pasar 

(X2)  

 

 

 

 

▪ Permintaan ternak 

kerbau  

 

 

 

 

 

▪  permintaan di daerah 

sendiri 
▪ Permintaan di luar daerah 
▪ Permintaan kerbau untuk 

acara sosial budaya  
▪ Permintaan pada hari raya  
▪ Permintaan pasokan 

daging kerbau 

3  

Status Sosial 

peternak (X3)  

 

▪ Penghargaan  ▪ Dihargai dalam melakukan  

usaha ternak kerbau  
▪ Dihormati dalam 

melakukan usaha ternak 

kerbau 
▪ Memperoleh status sosial 

yang lebih tinggi dengan 

usaha ternak kerbau 

▪ Ingin  dikenal banyak 

orang dengan usaha ternak 

kerbau  
▪ Memperoleh pengetahuan 

beternak  

 

III.7. Analisis Data  

 Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis Regresi 

Linier Berganda yang tujuannya untuk mengetahui/memprediksi adanya  pengaruh 

sosial ekonomi (nilai jual kerbau, permintaan pasar, status sosial peternak) terhadap 

minat masyarakat dalam kerbau.  
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Adapun persamaan dari Regresi Berganda adalah sebagai berikut : 

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2  𝑋2 + 𝑏3 𝑋3 + ⋯ 𝑒 

 

 

Keterangan :  

Y = Minat masyarakat beternak kerbau 

a = konstanta  

X1= harga jual kerbau (skor) 

X2=  permintaan pasar (skor)  

X3= Status Sosial peternak (skor) 

b1 b2 dan  b3 = koefisien regresi  

e = standar error 

III.8. Definisi Operasional 

1. Sosial ekonomi yaitu posisi responden di dalam masyarakat di Kecamatan 

Masamba Kabupaten Luwu Utara  

2. Minat masyarakat yaitu keinginan yang mendorong masyarakat untuk 

beternak kerbau di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. 

3. Nilai jual kerbau adalah harga yang ditetapkan oleh peternak kerbau di 

Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. 

4. Permintaan pasar adalah banyaknya permintaan terhadap kerbau di 

Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara 

5. Status sosial peternak yaitu status sosial yang didapat oleh peternak kerbau 

di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN  

 

 

IV.1 Gambaran Umum Wilayah 

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu Daerah Tingkat II Sulawesi 

Selatan. Ibu kota  Luwu Utara berada di distrik Masamba. Kabupaten Loreng 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 merupakan bagian dari 

Kabupaten Luwu Utara. Pada saat didirikan, luas wilayahnya adalah 14.447,56 km² 

dan berpenduduk sekitar 450.000 jiwa. Setelah terbentuknya dan pemekaran baru 

Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2003, Kabupaten Luwu Utara kini memiliki 

luas wilayah  7.502,58 km² dan secara geografis terletak antara 20°30`45" dan 

2°37`30" Lintang Selatan. Kabupaten Luwu Utara dalam koordinat. Dan 119 ° 

41`15 "sampai 12 ° 43`11" bujur timur 

                            

 
 

Gambar. 2 Kabupaten Luwu Utara 
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● Sebelah utara  :  Sulawesi Tengah 

● Sebelah Selatan  : Kabupaten Luwu dan Teluk Bone 

● Sebelah Timur   :  Kabupaten Luwu Timur 

● Sebelah Barat   :  Sulawesi Barat dan Raja Toraja 

Secara administrasi Kabupaten Luwu Utara terdiri 15 kecamatan 167 desa 

dan 7 kelurahan yaitu Sabbang,  (525.08 km2 ),  Baebunta (295.25 km2), Malangke 

(229.70 km2), Malangke Barat (214.05 km2), Sukamaju (255.48 km2), Bone-Bone 

(127.92 km2), Tanralili (149.41 km2), Masamba (1,068.85km2), Mappedeceng 

(275,50 km2), Rampi (1,565.65 km2), Limbon (686,50 km2) Seko (2,109.19 km2),  

Penelitian dilakukan di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Luas 

wilayah Masamba adalah 1.068,85 km2. Distrik. Masamba membawahi 4 

Kelurahan, 15 desa dan 2 unit pemukiman pendatang. Itu adalah. Kappuna, 

Kasimbong, Lapa, Lapa, Baliase, Pandak, Rompu, Toradda, Pongo, Pombakka, 

Bone, Balebo, Kamiri, Masamba, Lantang Tallang, Pincara, Sepakat, Lero, 

Sumilin. Distrik Masamba  berbatasan dengan distrik Rampi di utara dan distrik 

Mappideceng dan Marangke di timur dan selatan. Sebelah barat berbatasan dengan 

kecamatan Baebunta. 

IV.2 Keadaan pertanian 

 Bidang pertanian berkontribusi besar dalam menggerakkan perekonomian 

Luwu Utara. Hal ini didukung oleh keadaan iklim yang sangat menguntungkan bagi 

kegiatan pertanian, selain itu lahan juga menjadi satu dari banyak faktor pendukung 

dalam menjalankan kegiatan usaha pertanian. Penggunaan lahan di Kabupaten 

Luwu dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:  
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Tabel 3. Luas Lahan Menurut Penggunaannya per Kecamatan di Kab. Luwu Utara. 

Kecamatan  Penggunaan lahan  

         

Sawah  

(ha) 

Pertanian  

bukan sawah 

(ha) 

Bukan 

pertanian 

(ha) 

Total luas 

lahan 

(ha) 

Sabbang  3.6492  14. 189,6 34. 669,2 52.508,0 

Baebunta 4.192,2 23.321, 1 2.011,7 29.525,0 

Malangke 1.489,0 16.774,4 4.706,6 22.970,0 

Malangke barat 1.012,0 14.918,0 5.475,0 21.405,0 

Sukamaju  4.155,7 19. 066,3 2.326,0 25.548,0 

Bone-bone  1.908,9 5.486, 1 5.397.0 12.972,0 

Tanh Lili 1.789,0 12.648,0 504,0 14.941,0 

Masamba  2.949,2 97.066,8 6.929,0 106.885,0 

Mappideceng  1.559,8 7.560,0 18.430,2 27.550,0 

Rampi 502, 1 152.272,9 3.790,0 156.565,0 

Rongkong  1.024,0 52.920 14.706,0 68.650,0 

Seko  4.173,0 96.131,0 110.615,0 210,919,0 

Jumlah  28.404, 1 512.294,2 209.559,7 750.258,0 

Sumber: Dari Data Sekunder, 2021 

 

Menurut tabel 3 diatas memperlihatkan penggunaan lahan di Kabupaten 

Luwu Utara dibagi menjadi lahan sawah seluas 28.404.1 Ha, lahan pertanian bukan 

sawah seluas 512.294,2 Ha dan lahan bukan pertanian seperti jalan, pemukiman, 

perkantoran, sungai, dll. seluas 209.559,7. Ha.  

IV. 3 Keadaan Peternakan  

Usaha peternakan merupakan bagian yang mestinya mendapat atensi. Bisa  

dilihat dari kesanggupan Kecamatan Masamba yang bisa mendukung 

perkembangan usaha peternakan. Khususnya untuk usaha ternak kerbau. Adapun 
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jenis dan populasi ternak di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dapat 

dilihat pada tabel 4 sebagai berikut: 

Tabel 4. Jumlah populasi ternak berdasarkan jenis di Kecamatan Masamba   

Jenis Ternak Populasi (Ekor) Persentase (%) 

Sapi 2,206 0,37 

Kerbau 3.987 0,68 

Kambing 1.537 0,26 

Kuda 12 0,002 

Itik 13.191 2,26 

Ayam Petelur 6000 1,02 

Ayam Buras 89.570 15,35 

Ayam Pedaging 467.000 80,03 

Total             583.503 100 

Sumber: Dari Data Sekunder, 2021 

 

 Tabel 4 menampakkan populasi ternak di Kecamatan Masamba Kabupaten 

Luwu Utara terbanyak yaitu ayam pedaging sebanyak 467.000 dengan jumlah 

persentase 80, 03 %.  Terkait dengan ternak ruminansia populasi terbanyak adalah 

ternak kerbau sebanyak 3.987 dengan presentasi 0,68 %, kemudian ternak sapi 

2.206 dengan persentase 0,37 %. 

IV. 4 Keadaan Umum Responden  

IV.4.1 Umur  

 Tingkatan umur merupakan satu dari banyak faktor yang bisa  membujuk 

perilaku dalam menentukan sikap dan dapat berbuat secara ideal di tempat kerja. 

Seiring dengan berjalannya waktu usia seseorang akan bertambah, hal tersebut 

menyebabkan menurunnya kinerja seseorang di tempat kerja. Klasifikasi responden 

berdasarkan usia di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada 

tabel 5 berikut: 
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Tabel 5.  Keadaan Responden Berdasarkan Umur di Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu    Utara.       

Umur             Jumlah (orang) Presentase (%) 

20-40 18 42,86 

41-60 20 47,62 

61-80 4 9,52 

               Total  42 100 

Sumber: Dari Data Primer yang telah diolah, 2021 

 Tabel diatas memperlihatkan bahwa responden dinominasi  umur 41-60 

tahun sebanyak 20 responden dengan  presentasi 47,62 %,  kemudian yang paling 

sedikit umur 61-80 yaitu 18 orang dengan presentasi 9,52 %. Keadaan ini 

memperlihatkan bahwa kebanyakan responden dalam kategori produktif yang 

memiliki kemampuan tubuh yang memadai dalam menjalankan kegiatan 

peternakannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution (2002) dalam Wati 

(2015), bahwa usia produktif yaitu 15-64 tahun yang merupakan angkatan kerja 

yang telah memiliki pekerjaan maupun yang sementara sedang cari kerja. 

IV.4.2 Jenis Kelamin 

Gender juga bisa mempengaruhi tipe pekerjaan yang ditekuni, Perbedaan 

fisik antara laki-laki dengan wanita sering dianggap berpengaruh terhadap hasil 

kerja. Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara bisa di lihat pada tabel sebagai Berikut:  

Tabel 6. Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara 

Jenis kelamin              Jumlah (orang) Presentase (%) 

Perempuan  27 64,29 

Laki- laki 15 35,71 

               Total  42 100 

Sumber; Dari Data Primer yang telah diolah, 2021 
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 Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah kaum 

perempuan yaitu sebanyak 27 orang presentasi 64, 29 %. Dan laki-laki 15 orang 

dengan presentasi sebanyak 35,71 %. Hal ini dikarenakan biasanya  laki-laki lebih 

sering bekerja di sawah/kebun dan perempuanlah yang membantu mengurus 

ternaknya.  Hal ini sejalan dengan pendapat Nianti (2020), bahwa responden wanita 

lebih banyak dibanding dengan responden laki- laki karena pria pada siang hari 

hendak bekerja di kebun/ sawah. 

IV.4.3 Tingkat pendidikan  

jenjang pendidikan seorang ialah perihal yang dapat mencerminkan 

keahlian seorang dalam menuntaskan sesuatu tipe pekerjaan. Dengan latar belakang 

pendidikan yang dimiliki diharapkan bisa meningkatkan kinerja seseorang dalam 

mengembangkan usaha peternakan yang dilakukan. Klasifikasi responden 

berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara 

dapat dilihat pada tabel tujuh sebagai berikut: 

Tabel 7. Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan    

Masamba Kabupaten Luwu Utara  

Tingkat pendidikan             Jumlah (orang) Presentase (%) 

SD 21 50 

SMP/Sederajat 12 28,57 

SMA/Sederajat 8 19,05 

               S1 1 2,38 

Total 42 100 

Sumber: Dari Data Primer yang telah diolah, 2021 

  Tabel diatas menjelaskan tingkat pendidikan responden di Kecamatan 

Masamba Kabupaten Luwu Utara terbanyak adalah sekolah menengah pertama 

sebanyak 12 orang dengan presentasi 28,57 %, dan terendah  adalah S1 yaitu 1 
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orang dengan presentasi 2, 38 %. Hal ini memperlihatkan sebagian besar responden 

di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara memiliki jenjang pendidikan 

sekolah menengah pertama. Hal ini sejalan dengan pendapat Rusadi (2015), Dalam 

usaha peternakan tingkat pendidikan yang dimiliki diharapkan bisa membantu 

peternak dalam mengolah sertakan meningkatkan produktivitas ternaknya. Jenjang 

pendidikan yang memadai dapat meningkatkan kinerja serta kemampuan seseorang 

dalam mengelola usaha peternakan yang dilakukan 

IV.4.4 pekerjaan  

 Pekerjaan merupakan hal yang dibutuhkan masyarakat agar dapat 

menunjang kebutuhan hidupnya agar dapat memenuhi kebutuhan sandang, papan 

dan pangang. Klasifikasi responden berdasarkan pekerjaan di Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut: 

Tabel 8. Keadaan responden berdasarkan pekerjaan di Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara 

pekerjaan              Jumlah (orang) Presentase (%) 

Petani 37 88, 10111 

PNS 2 4,76 

Pegawai/Wirasuasta 

Mahasiswa  

2 

1                                             

4,76 

2,38 

Total 42 100 

Sumber: Dari Data Primer yang telah diolah, 2021 

  Tabel diatas memperlihatkan mayoritas peternak di Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara memiliki pekerjaan utama sebagai petani yaitu 37 rang 

dengan presentasi 78,57 % dan terendah mahasiswa yaitu 1 orang dengan presentasi 

2, 38 %. Hal  ini dikarena para peternak kerbau di Kecamatan Masamba Kabupaten 

Luwu Utara lebih banyak bekerja di sawah atau kebun dan hanya menjadikan 
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peternakan sebagai pekerjaan sampingan saja. Hal sejalan dengan pendapat 

Hasnudi (2004) dalam wati (2015), peternak yang dijumpai di pedesaan 

kebanyakan menjadikan usaha ternak kerbau sebagai pekerjaan sambilan dan   

masih dalam skala kecil. 

IV.4.5 Pendapatan  

 Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang terima dari hasil pekerjaan 

yang dilakukan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Klasifikasi responden berdasarkan pendapatan di Kecamatan Masamba Kabupaten 

Luwu Utara padat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 9. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan di  Kabupaten Luwu  

Utara   Kabupaten Luwu Utara.  

Pendapatan Jumlah (orang) Presentasi (%) 

300.000,-500.000,- 

Diatas 500.000,- 

31 

11 

73, 81 

26, 19 

Total 42 100 

Sumber: Dari Data Primer yang diolah, 2021. 

  Tabel diatas memperlihatkan bahwa tingkat pendapatan responden di 

Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara terbanyak yaitu berkisar 300.000,-s/d 

500.000,- sebanyak 31 orang dengan presentasi 73,81 % sedangkan tingkat 

pendapatan  terendah adalah diatas 500.000,-  yaitu 11 orang dengan presentasi 26, 

19 %. Hal tak lepas dari kebanyakan responden yang berprofesi sebagai petani 

dimana pendapatan sangat dipengaruhi dari hasil pertanian dan luas lahan  yang 

dimiliki.  Hal ini sejalan dengan pendapat Rusadi (2015), tingkat pendapat para 

petani tak lepas dari luas kepemilikan lahan, luas lahan yang mereka tanami akan 

berpengaruh terhadap banyaknya hasil yang  mereka peroleh. 
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IV.5 Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Minat Masyarakat Beternak 

Kerbau  

IV.5.1 Uji Normalitas Data  

 Untuk mengetahui  dalam model regresi apakah variabel terikat dan variabel 

bebas berdistribusi normal, dapat dilakukan  uji normalitas. Model regresi yang baik 

adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk memastikan 

data populasi berdistribusi normal atau tidak norma. Adapun uji normalitas data 

ditunjukkan pada gambar 3 berikut: 

 

Gambar 3. Diagram  penyebaran nilai variabel independent terhadap variabel 

dependen. 

 

 Gambar diatas memperlihatkan bahwa lingkaran atau titik pada penelitian 

didistribusikan mengikut garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis 

normal. Suatu variabel dinyatakan normal apabila gambar memiliki titik-titik 

didistribusikan mengikuti garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah 

dengan garis diagonal (Rusadi, 2015 
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IV.5.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah 

variabel independen yang digunakan tidak saling berhubungan satu dengan yang 

lain atau tidak terjadi multikolinieritas Uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 

sebuluh sebagai berikut: 

Tabel 10. Model Koefisien Korelasi 

Sumber: Dari Data Primer yang telah diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 10 data memperlihatkan bahwa nilai VIF  dari semua 

variabel independen kurang dari 2 atau nilai VIF < 10,000, kemudian juga dengan 

nilai tolerance yang kurang dari 1 atau > 0,100.  Demikian juga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Hal 

sependapat dengan Ghozali (2012), umumnya dipakai untuk melihat apakah terjadi 

multikolinearitas adalah nielai tolerancee >0,01 dan niilai VIF < 10. 

IV.5.3 Uji Kelayakan Model 

 Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh variabel 

independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) secara bersama-sama 

(simultan) (Ferdinand, 2013). Uji kelayakan model dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

Model Collinearity Statistic 

       Tolerance                          VIF 

1 (constant) 

Nilai jual kerbau X1 

 

,952 

 

1,050 

Permintaan Pasar X2        ,947 1,056 

Status sosial X3  ,974 1,027 
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Tabel 11. Model Koefisien Test Omnibus 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1     regression  ,838 3 ,279 5,212 ,004b 

       Residual  2,036 38 ,054   

       Total  2,873 41    

a.  Dependent Variable: Minat beternak kerbau 

b. Predictors: (Constant), Status sosial (X3), Nilai jual kerbau (X1), Permintaan   

pasar (X2). 

 Tabel 11 di atas memperlihatkan nilai F Hitung sebesar 5,212 dan pada 

kolom signifikan (sig.) yaitu (004)<(0,05), yang berarti Variabel independen  yaitu 

nilai jual kerbau (X1), permintaan pasar (X2) dan status sosial (X3) secara 

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu minat beternak  

(Y), yaang berarti bahwa perubahan nilai variabel dependent daapat diperediksi 

dari pengaruh variabel independen. Hal ini sesuai  dengan pendapat Basuki (2014), 

jika nilai signifikansi < 0,05 maka keputusannya variabel independen secara secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan sebaiknya  jika 

nilai signifikansi > 0,05 maka variabel independen secara simultan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

Tabel 12.  Model Summary.  

Model Summaryb 
 

Model 

 

R 

R 

square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,540a ,292 ,236 ,2315 

a. Predictors: (Constant), Status sosial (X3), Nilai jual kerbau (X1), Permintaan  pasar 

(X2)  

b.  Dependent Variable: Minat beternak kerbau. 
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Tabel 12 diatas memperlihatkan hasil model regresi yang  dengan 

pengaplikasian spss 24 terlihat nilai koefisien R yaitu 0,540, %, yang artinya 

korelasi antara variabel independen nilai jual kerbau (XI), permintaan pasar (X2) 

dan status sosial (X3) dengan variabel dependent minta beternak (Y), hubungannya 

cukup kuat kuat karena mendekati satu. Hal sesuai dengan pendapat Sugiyono 

(2010), menyatakan  bahwa nilai R berkisar antara 0 – 1, korelasi antara variabel 

independen terhadap variabel dependen semakin kuat apabila menghampiri 1, maka 

sebaliknya apabila menghampiri 0 maka hubungannya  lemah. 

R2 (koefisien determinasi) sebesar 0,292 atau 29,2 dapat menjelaskan variasi 

dari variabel dependent sebesar 29,2 % sedangkang 70,8 %  variasi-variasi lainnya 

dijelaskan oleh variabel-variabel dan faktor-faktor lain yang tidak masukan dalam 

model. Halim dkk (2017), Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur 

seberapa besar persentase perubahan atau variasi dari variabel dependen bisa 

dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel independen. Hasil pengujian 

koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai R square Koefisien determinasi 

digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen (X) 

terhadap variabel dependen (Y).  

IV.6 Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Minat Masyarakat Beternak 

Kerbau Di Kecamatan  Masamba Kabupaten Luwu Utara  

 Untuk melihat pengaruh variabel nilai jual ternak kerbau, permintaan pasar, 

status sosial terhadap minat masyarakat  beternak kerbau di Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada tabel 13 sebagai berikut: 
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Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Pengaruh Variabel X1, X2, dan 

X3, terhadap Variabel Y. 

Variabel        

Bebas  

  

 

  Var. 

Terikat 

Koefisien 

Regresi (B) 

Thitung Sig. Keterangan  

Konstanta  Y 1,508 2,481 ,018  

Nilai jual kerbau XI  ,456 3,228 ,003 Signifikan 

Permintaan pasar X2  ,106 1,548 ,130 Tidak 

signifikan 

Status sosial X3   ,024 ,328 ,745 Tidak 

signifikan 

Sumber: Dari Data Primer yang telah diolah, 2021 

 

berlandaskan tabel 13 bisa dilihat nilai koefisien regresi dari setiap variabel  

independen yaitu nilai jual kerbau (X1) yaitu  0,456,  permintaan pasar (X2) yaitu 

0,106  dan status sosial (X3) yaitu 0,024. Maka  persamaan regresi linear berganda 

dapat dibentuk sebagai berikut:  

Y   =    0,508    -   0,456X1   –  0 ,106X2      +    0,24X3. 

Untuk melihatkan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara sendiri-sendiri (parsial). Pembuktian dapat dilakukan deengan 

membandiingkan nilai-t datri variabel bebas dengan t tabel atau nilai signifikansi 

<α 0,05. Pengaruh  masing-masing  variabel independen  terhadap variabel 

dependen dapat jelaskan sebagai berikut: 

IV.6.1.  Pengaruh Variabel Nilai Jual Kerbau (X1)  Terhadap Variabel 

Minat Beternak Kerbau (Y) 

Berdasarkan tabel 13 memperlihatkan bahwa nilai t nilai jual kerbau sebesar 

3,228 dengan nilai signifikansi (0,003) < (0,05) yang berarti variabel nilai jual 

kerbau (X1) berpengaruh nyata (signifikan) terhadap minat beternak (Y). 
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Penentuan harga jual kerbau biasanya ditentukan dari jenis kerbau biasanya harga 

jual kerbau mulai berkisar 20-50  juta sampai yang paling mahal yaitu kerbau  

belang yang harganya bisa mencapai ratusan juta per ekor, selain dari jenis harga 

jual kerbau biasanya juga di dari segi tanduk, warna kulit, bulu, dan postur tubuh. 

Nilai ekonomis ternak kerbau yang tinggi yaitu sebagai salah satu sumber 

pendapatan masyarakat, sebagai tabungan yang sewaktu-waktu bisa dijual saat 

membutuhkan uang, ini akan mempengaruhi minat masyarakat untuk beternak 

kerbau. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusadi (2015), faktor pendapatan bisa 

menjadi menentu pemudah dalam beternak, ini dikarenakan dengan beternak bisa 

membagikan pemasukan yang lumayan menjanjikan yang dapat penuhi kebutuhan 

hidupnya. 

IV.6.2. Pengaruh Variabel Permintaan Pasar (X2) Terhadap Variabel 

Minat Beternak Kerbau (Y). 

Variabel permintaan pasar dengan nilai t sebesar 1,548 dan nilai signifikansi 

(0,130) < (0,05) yang berarti variabel permintaan pasar  (X2) berpengaruh (tidak 

nyata) yang tidak signifikan terhadap minat beternak (Y). Permintaan pasar 

biasanya dilihat dari banyak permintaan akan suatu barang, namun dalam penelitian 

ini permintaan pasar tidak mempengaruhi minat masyarakat untuk beternak kerbau. 

Hal ini dikarenakan permintaan terhadap ternak kerbau di Kecamatan Masamba 

Kabupaten Luwu Utara biasa hanya untuk acara sosial budaya seperti upacara adat 

rambu solo di Toraja dan bukan untuk konsumsi daging. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Rusdiana (2020), produk daging kerbau sangat diminati masyarakat pada 

wilayah tertentu, namun pada segmen pasar tertentu permintaan produk asal daging 
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kerbau masih relatif terbatas sehingga di pasar umumnya masyarakat lebih memilih 

daging sapi.  

IV.6.3.  Pengaruh Variabel Status Sosial (X3) Terhadap Variabel Minat 

Beternak Kerbau (Y) 

Nilai  t  variabel status sosial yaitu ,328 dan nilai signifikansi (0,745) < 

(0,05) yang berarti variabel status sosial  (X2) berpengaruh ( tidak nyata) yang tidak 

signifikan terhadap minat beternak (Y).  Status sosial seseorang dilihat dari 

kedudukan dalam suatu masyarakat, namun setiap masyarakat memiliki ukuran dan 

cara pandang masing-masing dalam menilai dan menghargai sesuatu. Dalam 

penelitian ini variabel status sosial tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat 

beternak kerbau, ini karna masyarakat di Kecamatan Masamba tidak memandang 

tingkatan atau kedudukan seseorang berdasarkan dari banyaknya kerbau yang 

dimiliki. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Firman (2017), posisi seseorang di 

masyarakat kerap kali berhubungan dengan banyaknya ternak kerbau yang dimiliki. 

Semakin besar jumlah kerbau yang dipunyai hingga terus menjadi besar pula 

penghargaan yang diberikan masyarakat terhadap pemiliknya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian pengaruh sosial ekonomi terhadap minat 

masyarakat beternak kerbau  di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Minat masyarakat beternak kerbau di Kecamatan Masamba Kabupaten 

Luwu Utara dipengaruhi oleh variabel nilai jual kerbau dengan nilai 

signifikansi sebesar  (0,003) < (0,05). 

2. Variabel permintaan pasar dan status sosial tidak berpengaruh terhadap 

minat masyarakat beternak kerbau di Kecamatan Masamba Kabupaten 

Luwu Utara.  

V.2 Saran. 

  Saran saya harap hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk 

peneliti berikutnya, untuk meneliti dengan variabel yang berbeda. 
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Lampiran 1. Kuisioner 

 

KUISIONER PENELITIAN 

PENGARUH SOSIAL EKONOMI TERHADAP MINAT MASYARAKAT 

BETERNAK KERBAU DI KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN 

LUWU UTARA 

 

ROSPINA 

60700117059 

 

 

I.  Identitas Responden  

1. Nama Responden :  

2. Umur :  

3. Jenis Kelamin :  

4. Pendidikan Terakhir :  

5. Pekerjaan  

a. Utama :  

b. Sampingan :  

6. Pendapatan perbulan :  

II. Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Minat Masyarakat Beternak Kerbau 

Di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara  

 Kami menginginkan pendapat dan kesan Anda mengenai minat anda 

dalam beternak kerbau.  

1. Petunjuk pengisisan  

a. Pertanyaan pada bagian II menyediakan jawaban dengan kode 1, 2 dan 3. 

Setiap responden hanya diberi kesempatan memilih satu jawaban. Adapun 

makna angka adalah :  

Sangat Setuju  : 5  

Setuju    : 4 

Ragu – ragu   : 3  



 

 

 
 

Kurang Setuju  : 2  

Tidak Setuju   : 1 

2. Mohon berikan tanda (√) pada jawaban yang anda pilih  

3.  

         Minat Beternak  

 

No 

 

Pernyataan 

 

 

Jawaban 

Sangat 

setujuh 

Setujuh Ragu- 

ragu 

Kurang 

setujuh 

Tidak 

setujuh 

5 4 3 2 s1 

1.  Beternak kerbau untuk mensejahterakan 

keluarga  

     

2. Saya merasa senang ketika melakukan 

usaha ternak kerbau 

     

3. Jika melakukan usaha ternak kerbau saya 

merasa di perhatikan  

     

4. Kesadaran saya ingin beternak kerbau 

karna prospeknya manjanjikan 

     

5. Saya merasa kemauan saya lebih ingin 

beternak kerbau dibanding bekerja sebagai 

buruh di perusahaan 

     

Nilai Jual Kerbau  

 

No 

 

Pernyataan 

 

 

Jawaban 

Sangat 

setujuh 

Setujuh Ragu- 

ragu 

Kurang 

setujuh 

Tidak 

setujuh 

5 4 3 2 1 

1.  Saya beternak kerbau karna harga kerbau 

yang tinggi 

     

2. Saya melakukan usaha ternak kerbau agar 

dapat memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga  

     

3. Saya melakukan usaha ternak kerbau 

untuk dijadikan tabungan keluarga yang  

dapat dijual jika ada keperluan mendadak 

     

4. Usaha ternak kerbau tidak memerlukan 

biaya yang banyak/biaya ternak kurang 

     

5. Saya melakukan usaha ternak kerbau 

karna nilai jual jenis kerbau  

     

Permintaan Pasar 

 

No 

 

Pernyataan 

Jawaban 



 

 

 
 

 

 

Sangat 

setujuh 

Setujuh Ragu- 

ragu 

Kurang 

setujuh 

Tidak 

setujuh 

5 4 3 2 1 

1.  Saya betermak kerbau karna banyaknya 

permintaan kerbau 

     

2. Saya beternak kerbau karna banyaknya 

permintaan kerbau diluar daerah  

     

3. Saya beternak  ternak kerbau karna 

banyak permintaan kerbau untuk acara 

sosial budaya 

     

4. Saya melakukan usaha ternak kerbau 

karna banyak permintaan kerbau di hari 

raya 

     

5. Saya beternak kerbau karna banyaknya 

permintaan daging kerbau. 

     

Status Sosial Peternak  

 

No 

 

Pernyataan 

 

 

Jawaban 

Sangat 

setujuh 

Setujuh Ragu- 

ragu 

Kurang 

setujuh 

Tidak 

setujuh 

5 4 3 2 1 

1.  Dengan melakukan usaha ternak kerbau 

saya merasa di hargai di masyarakat 

     

2. Dengan melakukan usaha ternak kerbau 

saya merasa di hormati di masyarakat 

     

3. Usaha ternak kerbau yang dilakukan, 

membuat saya memperoleh status sosial 

yang lebih tinggi di masyarakat  

     

4. Saya melakukan usaha ternak kerbau 

karna ingin di kenal banyak orang 

     

5. Beternak kerbau agar memperoleh 

pengetahuan beternak  

     

 

 

“Terima Kasih Atas Partisipasinya’’ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Lampiran 2. Data Tabulasi  

No Identitas Responden 

Nama Umur Jenis 

Kelamin 

Pendidikan 

Terakhir 

Pekerjaan Jumlah 

Ternak 

1 Muh. Surya 

Saputra  

19 Laki-Laki SMP Petani 3 

2 Asmar  35 Laki-Laki SMP Petani 2 

3 Muh. Rian  28 Laki-Laki SMA Mahasiswa 9 

4 Suharna  58 Laki-Laki S1 Petani 3 

5 Rendi 23 Laki-Laki SMK Honorer 2 

6 Halima  48 Perempuan - Petani 3 

7 Lening  47 Laki-Laki SD Perani 5 

8 Atang  55 Laki-Laki SD Petani 2 

9 Sapar 52 Laki-Laki SD Petani 4 

10 Tarejeng  48 Laki-Laki SD Petani 3 

11 Riadi  61 Laki-Laki SD Petani 1 

12 Rahman  70 Laki-Laki SD Petani 4 

13 Sunang  30 Laki-Laki SD Petani 5 

14 Iwan  35 Laki-Laki SD Petani 2 

15 Hasruddin  35 Laki-Laki SD Petani 3 

16 Amiruddin  48 Laki-Laki SMA Petani 3 

17 Sudirman  60 Laki-Laki SMA Petani 5 

18 Saham 62 Laki-Laki SMA Petani 7 

19 Wati  39 Perempuan SD Petani 3 

20 Santo  40 Laki-Laki SMA Petani 2 

21 Darwiati  40 Perempuan SMP Petani 1 

22 Juhari  39 Perempua SMP Petani 1 

23 Sahril  42 Laki-Laki SMP Petani 6 

24 Darmi  42 Perempuan SMP Petani 1 

25 Mulyani  30 Perempuan SD Petani 2 

26 Homaria  55 Perempuan SMA Petani 6 



 

 

 
 

27 Rini  43 Perempuan SD Petani 4 

28 Bahrun  51 Laki-Laki SMP Petani 2 

29 Kasiati 35 Perempuan SD Petani 2 

30 Eli  37 Perempuan SD Petani 2 

31 Hj. Udamia  67 Perempuan SD Petani 2 

32 Hamid  52 Laki-Laki SMP Petai 1 

33 Muslis  50 Laki-Laki SMA Pns 3 

34 Nasruddin  45 Laki-Laki SD Pns 7 

35 Zainuddin  35 Laki-Laki SMP Wirausaha 2 

36 Salidin  60 Laki-Laki SD Petani 7 

37 Hasrin  60 Laki-Laki SD Petani 3 

38 Rusdin  45 Laki-Laki SMP Petani 2 

39 Sanam  37 Perempuan SMP Petani 7 

40 Tosaipul  60 Laki-Laki SMP Petani 4 

41 Erni   38 Perempuan SD Petani 3 

42 Tini  38 Perempuan SD Petani 2 

 

 

NO 

  

Nilai jual 

kerbau 

(X1) 

 

Permintaan 

pasar 

(X2) 

Status 

sosial 

(X3) 

Minat 

Beternak 

(Y) 

1 4 4 3,2 3,8 

2 4 3,6 3,2 3,6 

3 4,4 2,2 3,2 3,4 

4 4 3 3,2 3,8 

5 4,2 3,6 2,8 4 

6 4 3,2 3,2 4 

7 4 3,6 2 4 

8 4 3,6 2 3,6 

9 4 4 3,2 3,8 

10 4 3,2 2,6 4 

11 4 3,6 2,6 3,6 

12 4 4 2,8 4 

13 4,2 3,2 2,4 3,6 

14 4,2 3,6 4 3,6 

15 4 2,8 2,4 4 

16 4 4 2 3,6 



 

 

 
 

17 4 3,4 3 4 

18 4 3,6 2 3,6 

19 5 5 2,8 4,6 

20 4 3,6 3,2 4 

21 5 5 2 4,4 

22 4 3,4 2,2 3,6 

23 4 4 2,8 3,6 

24 4 3,6 2,4 3,6 

25 4 4 3,2 4 

26 4 4 2 4 

27 4 4 2,8 3,8 

28 4 3,8 2 3,6 

29 4 3,2 2,8 3,4 

30 4 3,6 2,6 3,6 

31 4,8 2,2 3,2 4,4 

32 4,6 4 3,6 3,6 

33 4 4 3,4 4 

34 4 3,2 2,6 3,6 

35 4 4 2,6 3,8 

36 4 3,6 2,2 3,8 

37 4 3,6 2,4 4 

38 4 4 3 3,8 

39 4 3,4 2,8 3,8 

40 4 4 3,2 4 

41 4 3,6 3,2 4,2 

42 4 4 3,2 3,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Lampiran 3. Out Put Regresi 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Minat beternak kerbau 3,833 ,2647 42 

Nilai jual kerbau (X1) 4,105 ,2622 42 

Permintaan pasar (X2) 3,643 ,5402 42 

Status sosial (X3) 2,762 ,5041 42 

 

Correlations 

 

Minat beternak 

kerbau 

Nilai jual 

kerbau (X1) 

Permintaan 

pasar (X2) 

Status sosial 

(X3) 

Pearson 

Correlation 

Minat beternak 

kerbau 

1,000 ,497 ,297 ,061 

Nilai jual kerbau 

(X1) 

,497 1,000 ,188 ,090 

Permintaan 

pasar (X2) 

,297 ,188 1,000 -,116 

Status sosial 

(X3) 

,061 ,090 -,116 1,000 

Sig. (1-

tailed) 

Minat beternak 

kerbau 

. ,000 ,028 ,351 

Nilai jual kerbau 

(X1) 

,000 . ,117 ,285 

Permintaan 

pasar (X2) 

,028 ,117 . ,233 

Status sosial 

(X3) 

,351 ,285 ,233 . 

N Minat beternak 

kerbau 

42 42 42 42 

Nilai jual kerbau 

(X1) 

42 42 42 42 

Permintaan 

pasar (X2) 

42 42 42 42 

Status sosial 

(X3) 

42 42 42 42 



 

 

 
 

 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Status sosial 

(X3), Nilai jual 

kerbau (X1), 

Permintaan 

pasar (X2)b 

. Enter 

a. Dependent Variable: Minat beternak kerbau 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,540a ,292 ,236 ,2315 2,280 

a. Predictors: (Constant), Status sosial (X3), Nilai jual kerbau (X1), Permintaan pasar (X2) 

b. Dependent Variable: Minat beternak kerbau 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,838 3 ,279 5,212 ,004b 

Residual 2,036 38 ,054   

Total 2,873 41    

a. Dependent Variable: Minat beternak kerbau 

b. Predictors: (Constant), Status sosial (X3), Nilai jual kerbau (X1), Permintaan pasar (X2) 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,508 ,608  2,481 ,018   

Nilai jual 

kerbau (X1) 

,456 ,141 ,452 3,228 ,003 ,952 1,050 

Permintaan 

pasar (X2) 

,106 ,069 ,217 1,548 ,130 ,947 1,056 



 

 

 
 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 3,687 4,387 3,833 ,1429 42 

Std. Predicted Value -1,022 3,873 ,000 1,000 42 

Standard Error of Predicted 

Value 

,038 ,157 ,065 ,029 42 

Adjusted Predicted Value 3,651 4,341 3,828 ,1385 42 

Residual -,5172 ,4086 ,0000 ,2228 42 

Std. Residual -2,234 1,765 ,000 ,963 42 

Stud. Residual -2,456 2,288 ,009 1,048 42 

Deleted Residual -,6247 ,7143 ,0051 ,2688 42 

Stud. Deleted Residual -2,642 2,432 ,006 1,077 42 

Mahal. Distance ,155 17,788 2,929 4,317 42 

Cook's Distance ,000 1,072 ,061 ,181 42 

Centered Leverage Value ,004 ,434 ,071 ,105 42 

a. Dependent Variable: Minat beternak kerbau 

 

 

Status sosial 

(X3) 

,024 ,073 ,045 ,328 ,745 ,974 1,027 

a. Dependent Variable: Minat beternak kerbau 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 

Nilai jual 

kerbau (X1) 

Permintaan 

pasar (X2) 

Status 

sosial (X3) 

1 1 3,957 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 ,030 11,467 ,00 ,00 ,23 ,65 

3 ,011 19,381 ,07 ,10 ,77 ,34 

4 ,002 44,871 ,93 ,90 ,00 ,01 

a. Dependent Variable: Minat beternak kerbau 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

Lampiran 4. Gambar Penelitian  
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