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ABSTRAK 
 

 

 

 
Nama : Iswatul Kasanah 

Nim : 60700117049 

Jurusan : Ilmu Peternakan 

Judul skripsi : Faktor-Faktor y ang Mempengaruhi Peternak Beternak 

Kambing Secara Semi Intensif di Desa Piong Kabupaten 

Bima 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi peternak beternak kambing secara semi intensif di Desa Piong 

Kabupaten Bima. Menggunakan Metode survey yaitu sumber data dan informasi 

utamanya diperoleh dari responden dengan menggunakan kuisioner sebagai 

instrument pengumpulan data. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

berjumlah 16 peternak kambing dimana semua populasi dijadikan sampel atau 

sering disebut dengan sampel jenuh. Menggunakan tiga faktor penelitian yaitu 

faktor ekonomis, lahan dan pakan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu analisis deskriptif dimana menampilkan gambaran data secara umum 

mengenai jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada 

kuisioner maupun wawancara langsung terhadap responden. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa faktor ekonomi yang mempengaruhi peternak beternak 

kambing secara semi intensif adalah kambing sebagai tabungan keluarga dengan 

persentase 34%, harga jual ternak kambing cukup tinggi dengan persentase 33% 

dan pendapatan dengan persentase sebesar 33%. Faktor lahan yang mempengaruhi 

yaitu peternak memelihara kambing secara semi intensif adalah karena mudah 

memperoleh sumber pakan dengan persentase 73%, sedangkan faktor pakan yang 

mempengaruhi yaitu ketersediaan pakan hijauan yang cukup dengan persentase 

42%. 

 
 

Kata Kunci: Faktor Mempengaruhi, Kambing, Semi Intensif 
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ABSTRACT 
 

 

 

 
Name : Iswatul Kasanah 

Nim : 60700117049 

Departement : livestock Science 

Title of Thesis   : Factors Influencing Semi Intensive Goat Breeders in 

Piong Village Bima District 

This study aims to determine the factors that influence goat breeders semi- 

intensively in Piong Village, Bima Regency. Using the survey method, the main 

source of data and information is obtained from respondents by using a 

questionnaire as a data collection instrument. The sample used in this study 

amounted to 16 goat breeders where all populations were sampled or often referred 

to as saturated samples. Using three research factors, namely economic factors, land 

and feed. The analysis used in this research is descriptive analysis which displays a 

general picture of the data regarding the respondents' answers to the questions 

contained in the questionnaire and direct interviews with respondents. The results 

showed that the economic factors that influence the semi- intensive goat breeders 

are goats as family savings with a percentage of 34%, the selling price of goats is 

quite high with a percentage of 33% and income, with a percentage of 33%. The 

influencing factor of land is that farmers keep goats semi- intensively because it is 

easy to obtain feed sources with a percentage of 73%, while the influencing factor 

of feed is the availability of sufficient forage feed with a percentage of 42%. 

 
Keywords: Influencing Factors, Goat, Semi Intensive 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

 

Peternakan ialah proses membudidayakan dan memelihara ternak untuk 

diambil hasilnya dari ternak itu guna memenuhi kebutuhan hidup. Hewan yang 

banyak diternak diantaranya sapi, kambing, kerbau dan ayam. Sistem pemeliharaan 

yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, biasanya dijadikan usaha sampingan 

selain sebagai mata pencaharian utamanya yaitu bertani. 

Ternak kambing sangat digemari oleh bermacam susunan masyarakat 

khususnya di wilayah pedesaan yang memegang peranan penting dalam 

meningkatkan perekonomian penduduk, sebab pada biasanya usaha pemeliharaan 

ternak kambing yang dilakukan tidak dapat dipisahkan dari usaha tani Indonesia. 

Kambing adalah ternak ruminansia kecil yang berukuran sedang, proses 

pemeliharaan dan perawatannya yang mudah, mampu beradaptasi dengan dengan 

baik pada lingkungan yang ekstrim, memiliki jarak kelahiran pendek, menghasilkan 

anak satu sampai tiga ekor perkelahiran serta pertumbuhannya yang cepat. 

Potensi usaha peternakan yang memiliki peran penting sebagai sumber 

pendapatan bagi masyarakat, memenuhi kebutuhan hidup manusia baik untuk 

kebutuhan sumber pangan  hewani dan kebutuhan gizi lainnya. Sistem 

pemeliharaan  kambing  yang  dilakukan   di Desa Piong  adalah  pemeliharaan  

semi intensif,  peternak  menyediakan  kandang  sebagai  tempat  berlindung   bagi 
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ternaknya pada malam hari, dan melepas ternaknya pada pagi hari untuk mencari 

pakan di padang penggembalaan atau lahan yang memperoleh hijauan. Dalam 

pemeliharaan secara semi intensif, keamanan kambing yang digembalakan pada 

pagi sampai sore hari kurang terjaga sehingga memperbesar resiko kehilangan 

ternak, serta ternak juga mengganggu area perkebunan masyarakat. 

Sistem pemeliharaan dibagi menjadi 3 ialah sistem pemeliharaan intensif, 

semi intensif serta ekstensif. Di Indonesia sistem pemeliharaan pada ternak sangat 

banyak dilakukan pada pemeliharaan ekstensif dan semi intensif yang bersifat 

tradisional, karena pada sistem pemeliharaan ini mudah dilakukan dengan skala 

kepemilikan yang kecil dan mempunyai adaptasi yang cukup tinggi terhadap alam 

setempat serta reproduksinya digolongkan sangat tinggi. 

Pemeliharaan ternak dengan sistem semi intensif banyak dilakukan di 

daerah-daerah pedesaan yang ada di Indonesia khususnya di Desa Piong Kabupaten 

Bima. Beternak kambing secara semi intensif merupakan perpaduan antara 

pemeliharaan ekstensif (pengembalaan) dan pemeliharaan intensif dimana ternak 

digembalakan di pagi hari pada waktu 08.00 sampai menjelang sore hari untuk 

mencari pakan, dan pada sore menjelang malam ternak dikandangkan. 

Pemeliharaan ternak kambing dilakukan secara semi intensif karena mudah 

pemeliharaanya, mudah dalam memperoleh pakan, sebagai usaha sampingan dan 

tabungan hidup dimasa depan. Selain dari pada itu peran pemerintah yang kurang 

dalam memberikan bimbingan serta penyuluhan dalam proses pemeliharaan. 

Berdasarkan uraian  diatas, maka perlu adanya upaya dalam  meningkatkan 

pola  pemeliharaan  ternak   kambing. Oleh   karena  itu  peneliti   tertarik    untuk
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melaksanakan penelitian yang judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Peternak Beternak Kambing Secara Semi Intensif di Desa Piong Kabupaten 

Bima. 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana faktor-faktor yang 

mempengaruhi peternak beternak kambing secara semi intensif di Desa Piong 

Kabupaten Bima ? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi peternak beternak kambing secara semi intensif di Desa Piong 

Kabupaten Bima. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Teoritis 

 

Dalam penelitian ini dapat memberikan informasi serta kontribusi dalam 

penambahan literatur atau wawasan dalam pemeliharaan ternak kambing secara 

semi intensif ditinjau dari segi ekonomi, lahan, pakan, serta cakupan 

pemeliharaannya. 

2. Praktisi 

 

a. Penelitian ini diharapkan dapat mengambil manfaat serta sumbangan pemikiran 

bagi warga untuk mengembangkan peternakan kambing kacang di daerah 

mereka dengan kajian penelitian ini. 
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b. Diharapkan dapat memberi informasi serta wawasan untuk masyarakat dalam 

meningkatkan pemeliharaan ternak kambing serta dapat meningkatkan taraf 

perekonomian masyarakat. 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kajian Al-quran 

 

Mahasuci Allah swt dengan segala Firman-Nya yang telah menciptakan 

beraneka macam hewan ternak dan beragam produk hasil ternak yang dapat 

bermanfat bagi hambanya serta dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi 

manusia. Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan mengenai kenikmatan-kenikmatan 

yang telah diberikan Allah kepada hambanya melalui hewan ternak. seperti ayam, 

kerbau, unta, kambing, domba, sapi, kuda dan lainnya, dimana dari hasil hewan 

ternak tersebut dapat bermanfaat bagi tubuh manusia seperti daging, susu, telur 

yang kaya akan sumber protein, kalsium, vitamin, mineral dan karbohidrat. Pada 

hewan ternak, kita dapat mengambil sebuah pelajaran atas kekuasaan Allah swt 

dengan segala ciptaan-Nya dimuka bumi ini. 

Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nahl/16:6. 
 

 ٦وَلكَُمۡ فيِهَا جَََالٌ حِيَن ترُيِحُونَ وحَِيَن تسَۡۡحَُونَ  
                   Terjemahnya: 

6."Dan kamu memperoleh keindahan padanya, ketika kamu membawanya 

kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya (ketempat 

penggembalaan)." (Kementerian agama RI, 2019). 

 

“(Dan kamu mendapatkan pandangan yang indah padanya) ialah selaku 

perhiasan untuk kamu (ketika kalian melepaskannya menuju kepadang 

penggembalaan untuk mencari makanan) di pagi hari (dan ketika kalian 

menggiringnya kembali ke kandang) pada waktu sore hari (Jalalayn, 2011). 

5 
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“Kamu mendapatkan kesenangan ketika melihat hewan-hewan ternak itu 

kembali dari tempat penggembalaan dalam keadaan kenyang dan penuh dengan 

susu, dan ketika kalian pergi ke kebun serta tempat penggembalaan dengan cepat 

hewan itu memakan makanannya” (Al-misbah, 2017). 

“Dan terdapat keindahan padanya untuk kalian, ketika kamu menggiringnya 

ke kandang dan ketika kamu mengeluarkannya ke padang pengembalaan. Sangatlah 

indah ketika kamu yang empunya dan sebagai pengembalanya dan 

menggembalakan ternak-ternak itu pada pagi hari dan dari padang pengembalaan 

itu mereka membawanya kembali ke kandang pada sore hari, mereka beriring-

iringan dengan perasaan senang, anak-anaknya menggiring induknya dengan 

gembira, dan amat indah saat mengeluarkannya dari kandang pada pagi hari serta 

dibukakan pintu kandang dan diarahkan ke lahan pengembalaan yang ditumbuhi 

tanaman yang subur itu” (Al-azhar, 2011). 

Menurut saya penafsiran dari ayat diatas menerangkan bahwa, Allah swt 

telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, dan mereka memperoleh keindah 

pada hewan ternak itu ketika mereka melepaskan kepadang penggembalaan pada 

pagi hari dengan perut kosongnya untuk mencari pakan dan menggiringnya kembali 

ke kandang pada sore hari dan pulang dengan perut yang kenyang. 

Allah swt. berfirman dalam QS. Ta-Ha /20:18. 

ٰ غَنَمِِ وَلَِِ فيِهَا مَ  هُشُّ بهَِا عََلَ
َ
ؤُاْ عَلَيۡهَا وَأ توََكَّ

َ
خۡرَىٰ قاَلَ هَِِ عَصَايَ أ

ُ
 ١٨  ٔ ٔاَربُِ أ
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                Terjemahnya: 

“Dia (Musa) berkata, “Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku 

merontokkan (daun-daun) dengannya untuk (makanan) kambingku, dan bagiku 

masih ada lagi manfaat yang lain” (Kementerian agama RI, 2019). 

“(Musa mengatakan, ini merupakan tongkatku, saya bertelekan padanya) 

serta berpegangan (padanya) sewaktu saya melompat serta berjalan (serta saya 

pukul) dengan tongkat itu daun-daun untuk santapan kambingku (dengannya) biar 

daun- daun itu berjatuhan (buat kambing), setelah itu hewan ternak memakannya 

(serta bagiku terdapat lagi padanya keperluan lainnya). Lafal Maaarib merupakan 

wujud jamak dari lafal Maribah ataupun Marabah atau Marubah, maksudnya 

kegunaan (yang lain) semacam membawa makanan serta air minum, buat mengusir 

hewan buas, serta Allah swt pula menarangkan kalau pada tongkat itu masih ada 

khasiat yang lain, ialah” (Jalalayn, 2011). 

“Menurut Tafsir Al-misbah, Musa menjawab "ini adalah tongkatku yang 

membantu saya untuk berjalan dan menghalau kambingku. Selain dari pada itu, ada 

beberapa manfaat yang lain seperti melindungi hewan dari bahaya”. 

“Musa  mengatakan  ia  merupakan  tongkatku,  saya  berpegang  kepadanya, 

pada  waktu  aku  menuruni   bukit  dan  menahan  badan  agar  tidak   jatuh  dan di 

waktu  aku  mendaki  untuk  meringankan badan agar tetap  tegap untuk  berjalan," 

dan  dengan tongkat itu aku ambilkan daun-daun pohon untuk makanan kambingku. 

penggembala kambing merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh Musa  sehari-

sehari selama  delapan  sampai  sepuluh tahun lamanya dalam beternak kambing, 

padanya tongkat itu sangat diperlukan dalam mengambil makanan  ternak  karena  

mudah dalam  mengambil  hijauan, daun-daun tinggi yang tidak bisa digapai oleh 

https://risalahmuslim.id/kamus/musa-alaihis-salam
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ternak kambing dan harus diambil dengan menggunakan tongkat agar ternak 

kambing dapat mencapainya, “dan dengan tongkat itu masih banyak keperluan serta 

manfaat lainnya yang dapat digunakan.” Bukan hanya untuk bertumpu padanya 

ketika menuruni dan menaki bukit serta bukan hanya untuk mengambil dahan kayu 

dan daun-daun, hijauan pakan untuk ternak kambing, masih ada kegunaan-

kegunaan lainnya seperti menjaga diri dari musuh, menjaga ternak dari binatang 

buas dan pencuri-pencuri kambing” (Al-azhar, 2011). 

“Menurut saya penafsiran ayat diatas menerangkan bahwa, Allah swt telah 

menciptakan hewan ternak untuk kalian serta kalian dapat mengambil suatu 

pelajaran yang penting dalam penciptaannya. Lihatlah bagaimana Allah 

memberikan kemampuan kepada Nabi Musa, suatu mukjijat yang luar biasa dimana 

tongkat Nabi Musa memiliki banyak manfaat dan kegunaan. salah satunya peternak 

dapat memanfaatkan tongkat tersebut untuk menuntun kalian dalam berjalan, 

menggiring ternak kalian kepadang penggembalaan, dapat dimanfaatkan oleh 

peternak dalam mengambil pakan untuk ternaknya. Dijelaskan pula masih ada 

kegunaan atau keperluan-keperluan lainnya seperti tongkat dapat dimanfaatkan 

dalam membuat kandang untuk ternaknya, melindungi ternaknya dari bintang buas, 

memikul pakan dan air minum, serta membantu menggiring ternaknya kepadang 

penggembalaan”. 

Allah swt. Berfirman dalam QS. An-Nahl/16: 80. 
 

نْعَامِ بُيُوتاً 
َ
ِن جُلُودِ الْْ ِن بُيُوتكُِمْ سَكَنًا وجََعَلَ لَكُم م  ُ جَعَلَ لَكُم م  وَاللََّّ

وْبَارهَِا 
َ
صْوَافهَِا وَأ

َ
ونَهَا يوَمَْ ظَعْنكُِمْ وَيَومَْ إقِاَمَتكُِمْْۙ وَمِنْ أ ثاَثاً تسَْتَخِفُّ

َ
شْعَارهَِا أ

َ
وَأ

   ٨٠وَمَتَاعًً إلََِٰ حِيٍن  
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Terjemahnya: 

“Dan allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan dia 

menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang 

kamu merasa ringan (membawanya)nya pada waktu kamu bepergian dan pada 

waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta 

dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu 

(tertentu)” (Kementerian agama RI, 2019). 

 

(Allah swt telah menjadikan untuk kamu rumah- rumah selaku tempat 

tinggal buat kalian) tempat kamu buat menetap di dalamnya (serta ia peruntukan 

untuk kamu tempat tinggal dari kulit hewan ternak itu) semacam kemah serta tenda 

(yang kalian terasa ringan) mengangkutnya (diwaktu kamu dalam perjalanan) 

perjalanan (serta pada waktu kalian tinggal, serta dibuatnya dari bulu itu) bulu 

domba, unta serta kambing alat  perabot rumah  tangga buat kamu nikmati 

semacam, permadani, selimut, jaket serta perhiasan untuk rumah yang bisa kalian 

nikmati (sampai waktu tertentu) sehingga beberapa benda itu menjadi rusak 

(Jalalayn, 2011). 

Allah swt telah memberikan kemampuan kepada kalian dalam mendirikan 

rumah sebagai tempat tinggal untuk kamu. Pada kulit hewan ternak yaitu sapi, unta 

dan kambing, Allah swt telah menjadikan untuk kamu dari kulit itu kemah- kemah, 

tenda-tenda sebagai tempat tinggal serta kalian membawanya dengan mudah dalam 

bepergian dan bermukim. Allah swt memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan 

untuk kamu dalam memanfaatkan rambut dan bulu-bulu dari hewan ternak itu 

sebagai alas, untuk kalian bersenang-senang hingga waktu yang ditentukan”(Al-

misbah, 2017). 

“Menurut Tafsir Al- maraagi, Allah menjadikan untuk mereka rumah- 

rumah sebagai tempat tinggal mereka, setelah  itu dari  kulit-kulit hewan ternak ia 
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menjadikan rumah-rumah yang ringan buat mereka membawa didalam perjalanan, 

serta mereka peruntukan kemah-kemah waktu mengadakan petualangan ataupun di 

waktu tinggal dan ia menjadikan benteng-benteng digunung”. 

“Allah swt memberikan buat kamu dari rumah- rumah itu, selaku tempat 

tinggal untuk kalian. Ayat ini menarangkan tentang kepedulian kita dalam rumah 

tangga, tempat dalam mendidik anak dengan baik, tempat melepas lelah, berteduh 

serta bernaung kala panas dan kehujanan serta tempat kamu dalam menunaikkan 

ibadah kepada Allah swt dan mensyukuri nikmat yang sudah diberikan kepadanya. 

Selain dari pada itu rumah sebagai tempat tinggal juga diperhatikan kepada para 

pengembara, maupun pejuang-pejuang di era perang jihad dalam menegakkan 

agama Allah swt, serta dijadikan-Nya buat kalian dari kulit hewan ternak itu sebagai 

rumah untuk kalian, sehingga kalian merasa ringan membawanya pada saat kamu 

bepergian” gampang dinaikan serta dibongkar di hari penempatan kamu sehingga 

kalian dapat memasang rumah-rumah itu. Ayat ini menarangkan tentang perasaan 

para pejuang dalam penyebaran Islam pada era dulu sangat dirasakan hingga saat 

ini oleh orang- orang Badwi yang hidup dalam kemah-kemah di padang pasir. Pada 

kulit hewan ternak itu benar-benar ada khasiat yang berarti dalam membuat kemah-

kemah. Dari bulu-bulu ternak itu bisa dijadikan alat-alat rumah tangga serta 

perhiasan, hingga pada waktu tertentu." Pada hewan ternak itu kamu dapat 

mengambil manfaat darinya, hingga tiba sesuatu masa kalian wajib 

meninggalkannya serta kembali kepada Allah swt ” (Al-azhar, 2011).
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“Menurut saya penafsiran ayat diatas menerangkan bahwa, Allah swt 

menciptakan hewan ternak untuk kalian nikmati dalam berbagai kepentingan dan 

kebutuhan untuk kalian, serta nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada 

hambanya, salah satunya yaitu memberikan kepada kamu rumah-rumah untuk 

kalian sebagai tempat tinggal dan berlindung dari panas dan hujan. Allah swt 

memberikan kepada kalian ilmu pengetahuan sehingga kalian mampu menciptakan 

sebuah produk dari hasil ternak itu untuk kalian nikmati, seperti bulu yang dapat 

dijadikan jaket yang dapat menghangatkan tubuh kalian dari kedinginan, kulit yang 

dapat dijadikan tas dan sepatu untuk kalian pakai dan tulang dijadikan sebagai 

perhiasan atau lukisan untuk kalian nikmati”. 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu bahwa Rasulullah shallallahu’alaihi 

wassalam bersabda: 

بِِ هُرَيرَْةَ رضََِِ 
َ
هِ عَنْ أ ِ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يََيََْ عَنْ جَد  ُّ حَدَّ دٍ المَْكّ ِ حَْْدُ بْنُ مَُُمَّ

َ
ثَنَا أ حَدَّ
ُ عَنهُْ  ُ نبَيًِّا إلَِّ  اللََّّ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ قاَلَ مَا بَعَثَ اللََّّ رَعََ الغَْنَمَ فَقَالَ  عَنْ النَّبِ ِ صَلََّّ اللََّّ  

صْحَ 
َ
ةأ هْلِ مَكَّ

َ
رعًَْهَا عََلَ قرََاريِطَ لِْ

َ
نتَْ فَقَالَ نَعَمْ كُنتُْ أ

َ
َ  ابهُُ وَأ  

Terjemahnya: 

“Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Muhammad Al Makkiy) telah 

menceritakan kepada kami (Amru bin Yahya) dari (kakeknya) dari (Abu Hurairah 

radliallahu 'anhu) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah Allah 

mengutus seorang Nabi melainkan dia mengembalakan kambing". Para sahabat 

bertanya: "Termasuk engkau juga?" Maka Beliau menjawab: "Ya, aku pun 

mengembalakannya dengan upah beberapa qirat (keping dinar) milik penduduk 

Makkah"(HR. Bukhari no 2102). 
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B. Kajian Teoritis 
 

1. Ternak Kambing 

 

Ternak kambing tersebar luas di Indonesia khususnya di berbagai daerah 

dan pedesaan, ternak kambing sangat digemari oleh peternak karna dapat bertahan 

dalam cuaca ekstrim dan sumber daya yang minim, ternak kambing mampu 

menghasilkan nilai fungsional dan ternak kambing merupakan tipe dwiguna sebagai 

penghasil susu dan daging (Dinas Kesehatan Hewan, 2010). 

Pemeliharan kambing banyak dilakukan di Indonesia khususnya petani kecil 

di daerah pedesaan. Kambing sangat digemari dan disukai oleh peternak karena 

bobot tubuhnya kecil. Pola pemeliharan ternak kambing kacang tergantung pada 

kemampuan dan kemahiran peternak dalam usaha memeliharanya. Ternak kambing 

yang dipelihara oleh peternak memiliki beberapa jenis yang tersebar di wilayah 

Indonesia  seperti kambing marica, kacang, samosir, kosta, gembrong  dan 

peranakan ettawa (Aji dkk., 2009). 

Ternak kambing merupakan ternak herbivora yang dikenal dengan hewan 

ruminansia kecil, yang populer dikalangan masyarakat pedesaan. Jenis kambing ini 

sangat mudah dalam pemeliharaannya dan daya adaptasi dengan lingkungan cukup 

tinggi, limbah pertanian bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak untuk 

meningkatkan  dalam  pemeliharaan  kambing,  biaya yang  dibutuhkan sedikit 

dalam  proses  pemeliharaan. Peternak  memberikan  hijauan  rumput  sebagai  

bahan  pakan  untuk  ternaknya  dalam  menghasil  susu  dan  daging,  kambing  

yang diternakkan  oleh  sebagian  besar  masyarakat  sangat  berpengaruh terhadap 
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pendapatan keluarga serta meningkatkan taraf perekonomian keluarga khususnya 

di daerah pedesaan (Hermawan, 2009). 

Ternak kambing dapat dipemelihara dari 1-3 ekor, dan dapat bertambah 

menjadi 4-10 ekor perpeternak. Kelebihan dari pemeliharaan ternak  kambing yaitu 

mudah dalam proses pemeliharaannya, meningkatkan potensi ekonomi, tubuhnya 

relatif kecil, tidak memerlukan lahan yang luas, mudah dipasarkan, tenaga kerja 

yang dibutuhkan sedikit, biaya relatif murah (Sutama dkk., 2011). 

Adapun klasifikasi taksonomi bangsa kambing yaitu sebagai berikut : 

Kerajaan : Animalia 

Kelas : Mammalia 

 

Filum : Chordata 

 

Ordo : Artiodactyla 

 

Genus : Capra 

 

Famili  : Bovidae 

Sub family  : Caprinae 

Spesies : C. aegagrus 

Sub spesies : C. a. hircus 

Ternak  kambing   merupakan  ternak herbivora dengan pemeliharaan 

yang mudah dan menghasil produk susu, daging  dan kulit   (Rusdiana dkk., 2015). 

Ternak   kambing  memiliki  banyak  keunggulan dan  mampu  berkembang biak 

dengan baik  dengan semua kondisi yang  ada   di  Indonesia. Ternak kambing dapat 

beradaptasi  baik   dengan  lingkungan   sekitar, cara   pemeliharaan  ternak  kambing 

sangat    mudah,  tidak   membutuhkan  modal  terlalu  besar,  ternaga  kerja yang 
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dibutuhkan sedikit, serta tidak membutuhkan lahan yang cukup luas dalam 

pemeliharaannya (Ginting, 2010). Ternak kambing yang tersebar luas di daerah 

pedesaan banyak kita temui disaat musim kemarau dan hujan, karena mengingat 

ternak kambing dapat beradaptasi dengan baik pada lingkuangan yang ekstrim 

(Silanikove dkk., 2010). 

Menurut Perdi (2013), ada beberapa tipe kambing yang terdapat di wilayah 

Indonesia: 

a. Kambing Kacang 

 

Adalah ternak kambing lokal di Indonesia yang dipelihara di daerah 

pedesaan yang mampu beradaptasi dengan alam sekitar. Ternak ini disebut juga 

sebagai kambing yang memiliki badan kecil, jantan memiliki bobot mencapai 

30 kilogram, sedang yang betina memiliki bobot seberat ± 20-25 kilogram, dan 

memiliki ciri-ciri seperti bulu terdiri dari beberapa warna yaitu hitam, putih dan 

coklat, bentuk hidung lurus, mempunyai leher yang pendek, kambing jantan 

memiliki janggut di dagunya, bentuktelinga yang pendek dan mengarah 

kedepan, berbulu pendek dan lurus, kambing jantan dan betina bertanduk relatif 

pendek, kambing jantan mempunyai tinggi gumba sekitar 60- 65 cm dan betina 

lebih pendek sekitar 56 cm (Gunawan, 2013). 

Kambing kacang mempunyai beberapa keunggulan yaitu dapat 

beradaptasi dengan baik pada lingkungan sekitar dan kering serta kurang 

tersedianya pakan, kambing kacang mampu bertahan terhadap penyakit 

(Tunnisa, 2013).  Ternak   kambing dalam proses pemeliharaannya  yang  

mudah serta cepat dalam masa pertumbuhan serta reproduksi pada kondisi 
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cuaca yang ekstrim (Sutama, 2005). Pemeliharaan ternak kambing sangat 

mudah untuk dilakukan, karena tidak memerlukan biaya yang besar, tidak 

menggunakan lahan yang luas, tenaga kerja yang dibutuhkan sedikit serta 

tersedianya pakan hijauan yang cukup (Dwatmadji dkk., 2008). Kambing dapat 

melahirkan 2-3 ekor/sekali dalam melahirkan (Subandryo, 2004). 

Kambing kacang merupakan kambing lokal yang dikembangkan di 

Indonesia khususnya di daerah pedesaaan yang memiliki banyak manfaat dan 

keunggulan. Kambing kacang bisa beradaptasi dengan baik pada lingkungan 

sekitar, tingkat reproduksi yang cukup tinggi serta ternak kambing dapat 

menghasilkan daging dan susu (Suherlin 2017). 

b. Kambing Marica 

 

Kambing Marica banyak dijumpai pada daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

dan merupakan varian lokal dari kambing kacang, kambing marica mempunyai 

ukuran tubuh lebih kecil dari kambing kacang. Tipe ternak ini banyak dijumpai 

di daerah-daerah dimakassar. Kambing ini mampu beradaptasi dan bertahan 

hidup dengan baik pada cuaca panas dan mencari hijauan pakan, rumput-rumput 

kering dan tanaman-tanaman kering didaerah yang jarang ditumbuhi 

rerumputan. Ciri-ciri kambing marica yaitu, badan lebih kecil disbanding 

dengan kambing kacang, kuping lurus menghadap samping, tanduk relatif kecil 

serta pendek, bobot betina mencapai 20 kilogram serta jantan 22 kilogram, 

berbulu halus serta berwarna kecoklatan, gelap, kemerahan ataupun kombinasi 

dan gerakannya yang lincah dan cepat. 
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c. Kambing Etawa/Jamnapari 

 

Kambing Etawa sering disebut juga dengan kambing Jamnapari yang 

berasal dari daerah Etawah, India. Ternak ini masuk ke Indonesia untuk 

dikembangkan serta dilakukan persilangan dengan kambing kacang, kurang 

mampu beradaptasi dengan baik pada lingkungan sekitar. Umumnya kambing 

etawa menghasilkan daging dan susu ataupun jenis dwiguna, hasil susunya ± 1-

3 liter satu hari. Ciri-ciri kambing etawa postur tubuhnya besar, bobot badan 

kambing jantan biasanya mencapai 100 kilogram dan bobot badan betina sekitar 

80-90 kilogram saat dewasa, mempunyai tanduk yang kecil dan melengkung 

kebelakang, hidungnya melengkung, telinga panjang dan menggantung, kaki 

belakang ditumbuhi bulu yang panjang, kambing jantan memiliki tinggi gumba 

sekitar 100-110 cm sedangkan betina sekitar 80-90 cm (Widagdo, 2013). 

Kambing Peranakan etawa berukuran hampir sama dengan kambing etawa 

namun lebih adaptif terhadap lingkungan lokal Indonesia. 

d. Kambing Saanen 

 

Kambing ini berasal dari lembah Saanen Swiss bagian Barat yang 

merupakan tipe kambing penghasil susu dan daging. Adapun klasifikasi 

kambing Saanen yaitu, memiliki leher panjang, bentuk kuping pendek dan tegak 

mengarah kedepan, warna bulu putih serta terdapat bercak hitam dibagian 

hidung, tubuhnya panjang, bentuk dada lebar, kaki tegak dan kuat, 

menghasilkan susu sebanyak 740 kilogram selama masa laktasi, sensitif 

terhadap  sinar matahari, jantan memiliki bobot badan mencapai 68-91 kilogram 

serta   bobot   betina   dewasa   sekitar  36-63 kilogram, ambing besar dan lunak. 
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jenis  kambig  ini  lebih  susah  berkembang  di daerah  tropis  karna   sensitif 

terhadap matahari. 

e. Kambing Jawarandu 

 

Ternak ini merupakan hasil persilangan antara kambing etawa dan 

kambing kacang. Adapun klasifikasi kambing jawaradu yaitu setengah mirip 

kambing etawah serta separuh lagi seperti kambing kacang. Ternak kambing 

bisa memproduksi susu sebanyak 1,5 liter perhari. Ciri-ciri  kambing  jawaradu 

ialah, baik jantan danbetina bertanduk, mempunyai badan lebih kecil dari 

kambing etawa dengan bobot kambing jantan dewasa ± 40 kilogram, sebaliknya 

betina mencapai bobot 40 kilogram, memiliki kuping lebar, panjang serta 

terkulai, warna bulu gelap, putih, coklat ataupun campuran dari ketiga warna 

tersebut, punggung melengkung kebawah dan penghasil susu serta daging. 

f. Kambing Muara 

 

Jenis kambing muara banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Muara, 

Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara. Tipe ternak ini ialah 

penghasil daging serta dikenal dengan kambing perah yang menghasilkan 

produk  susu yang banyak. Adapun karakteristik kambing muara yaitu warna 

bulu beragam antara putih, gelap, coklat ataupun campuran dari ketiga warna 

tersebut, bentuk kuping panjang serta jatuh, bentuk hidung tidak melengkung, 

kambing  jantan memiliki bobot badan sekitar 68 kilogram dan panjang 96 cm 

dan  betina  sekitar 50  kilogram  dan  panjang  75 cm  mampu  melahirkan 2-4 
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ekor/kelahiran,  memiliki  ukuran tubuh yang besar dan kompak, (Pamungkas 

dkk., 2009). 

g. Kambing kosta 

 
Kambing kosta ialah hasil persilangan antara kambing lokal Indonesia 

biasa dikenal kambing kacang ataupun jawa dengan kambing Khasmir yang 

tersebar di daerah India. Kambing ini mempunyai sifat prolifik ialah bisa  

beranak  lebih  dari satu ekor/satu kelahiran. Ciri-ciri kambing kosta adalah, 

bulu berwarna coklat tua, gelap, atau campuran dari kedua warna tersebut 

mempunyai hidung rata serta terdapat yang melengkung, bentuk tanduk 

pendek, memiliki bulu pendek, adapun kambing betina memiliki bobot 24 kg 

sedangkan jantan sekitar 46 kg. Ada beberapa jenis ternak kambing yang sering 

dijumpai dan memiliki bulu bercorak putih dan coklat di area hidung. Kambing 

ini sebagai ternak penghasil daging, sehingga dalam mengembangkan ternak 

kambing tidak hanya melindungi spesies tetapi juga sebagai sumber pangan 

protein asal hewani yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat (Fajar dkk., 2013). 

Kambing kosta dijadikan sebagai sumber pangan hewani yang memiliki 

bentuk tubuh besar sehingga cocok dijadikan sebagai kambing tipe pedaging. 

Kambing kosta memiliki karakteristik yang khas yaitu memiliki bulu panjang 

dan lebat dibagian kaki belakang dibandingkan dengan kambing Peranakan 

etawa mempunyai bulu yang panjang dan lebat (Rusdiana dan Sutedi 2016). 
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h. Kambing Boer 

 

Jenis kambing boer ialah ternak yang Berasal dari wilayah Afrika Selatan 

yang merupakan kambing penghasil daging terbaik sebab pertumbuhannya 

yang cepat, kambing ini memiliki karkas dengan  persentase lebih tinggi 40%-

50% dari bobot badannya. Persilangan antara kambing boer jantan serta 

kambing kacang dapat menghasilkan kambing Boerka, sebaliknya persilangan 

kambing Boer serta kambing etawa ataupun Peranakan etawa akan 

menghasilkan kambing Boerawa. Ternak ini mempunyai karakteristik yaitu, 

bulu berwarna putih dan pendek, memiliki hidung yang cembung, tubuh 

memanjang dan lebar, memiliki bentuk telinga yang panjang dan menggantung, 

bulu kepala berwarna coklat kemerahan, pada wajah bagian bawah memilki 

garis putih, kambing jantan memiliki bobot tubuh sekitar 120-150 kilogram dan 

betina mencapai 80-90 kilogram. Kambing boer bisa hidup serta beradaptasi 

dengan baik di lingkungan yang ekstrim, mulai dari dingin hingga suhu yang 

sangat panas. 

Menurut Mulyono (2011), menyatakan bahwa karakteristik kambing 

kacang sebagai berikut: 

1) jantan memiliki bobot mencapai 30 kg, sedangkan betina mempunyai bobot 

sebesar ± 20-25 kg 

2) Warna bulu coklat, gelap, putih serta campuran dari ketiga warna tersebut 

 

3) Kambing jantan serta betina bertanduk relative pendek 

 

4) Kambing jantan memiliki tinggi gumba sekitar 60-65 cm sedangkan pada 

betina mencapai 56 cm 

5) Bentuk telinga yang pendek dan menghadap kedepan 
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6) Memiliki badan kecil 

 

7) Bentuk hidungnya lurus 

 

Ternak kambing yang tersebar di Indonesia memiliki peluang dalam 

menumbuh kembangkan suatu usaha peternakan kambing yang mampu 

melahirkan1-3 ekor/kelahiran. Ternak kambing mempunyai kegunaan serta 

manfaat dalam menghasilkan daging dan susu (Sutama dkk., 2011). 

Ternak kambing mampu berkembang biak dengan baik pada kondisi 

cuaca yang ekstrim. Ternak ini mampu bertahan pada lingkungan sekitar, selain itu 

beternak kambing sangat mudah dalam proses pemeliharaannya serta tidak 

memerlukan biaya terlalu banyak dan tidak membutuhkan lahan yang luas (Ginting, 

2010). Pemeliharaan ternak kambing banyak dilakukan di di daerah- daerah 

pedesan dan diberbagai lingkungan, dari lingkungan ekstrim maupun lingkungan 

tropis.Ternak kambing mampu bertahan hidup pada lingkungan yang ekstrim, serta 

mempunyai struk organ tubuh yang baik (Silanikove dkk., 2010) 

2. Sistem Pemeliharaan 

 

Sistem pemeliharaan dibagi menjadi 3 ialah sistem pemeliharaan secara 

intensif, ekstensif serta semi intensif. Pemeliharaan intensif ialah pengandagan 

terus menerus ataupun tanpa pengembalaan. Pola pemeliharaan semi intensif yaitu 

gabungan dari pemeliharaan secara ekstensif (digembalakan) dan dikandangkan. 

Pemeliharaan secara ekstensif adalah proses pemeliharaan yang diumbar atau 

digembalakan pada padang penggembalaan (Rianto dan Purbowati, 2009). 

Diindonesia  jenis  kambing  yang  tersebar sangat banyak didaerah-daerah 

dan  pedesaan, tujuan  dilakukannya  pemeliharaan ternak  kambing  yaitu  sebagai 
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tabungan keluarga, sumber  pendapatan,  menghasilkan  daging (ternak potong), 

susu (ternak perah) dan hasil ikutan (Nafiu dkk., 2020). 

a. Intensif 

 

Sistem pemeliharaan intensif adalah ternak dikandangkan secara terus 

menerus dan segala aktifitas ternak seluruhnya berada didalam kandang. 

Pemeliharaan kambing secara intensif membutuhkan perhatian penuh dalam 

proses pemeliharaanya. Dalam pemeliharaannya harus mengontrol semua 

kebutuhan yang diperlukan dalam memberikan pakan, air minum, serta aktivitas 

lainnya seperti membersihkan kandang, memberi vaksin ataupun vitamin. 

Selain itu, untuk menghindari hewan ternak dari binatang pemangsa seperti 

anjing dan ular. Pemeliharaan secara intensif dibagi menjadi 2 jenis kandang 

yaitu kandang individual (kandang tunggal) merupakan kandang hanya terdapat 

satu ternak didalamnya sedangkan kandang koloni (kandang kelompok) 

merupakan kandang yang terdiri dari beberapa hewan ternak. Dalam pembuatan 

kandang harus  sesuai  dengan  jenis   ternak  agar ternak merasa nyaman 

(Sarwo, 2010). 

Ternak kambing yang dipelihara secara Intensif memerlukan 

pengandangan terus menerus dan membutuhkan perhatian penuh dalam 

pemeliharaanya, pemeliharaan secara intensif dimana ternak dipelihara sesuai 

dengan jenis kelamin serta kondisi ternak secara terpisah. Dalam pemeliharan 

secara intensif faktor kesehatan harus diperhatikan yaitu kebersihan kandang, 

kebersihan peralatan kandang, tempat minum,  pemberian  vaksinasi, obat dan 
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mengatur   jadwal   dalam  pemberian  nutrisi   yang  dibutuhkan  oleh  ternak 

(Mulyono dkk., 2008). 

b. Ekstensif 

 

Beternak kambing secara ekstensif hampir tidak ada campur tangan 

peternak dalam proses pemeliharaanya. Pemeliharaan secara ekstensif ini 

kambing dilepas pada pagi hari untuk mencari pakan sendiri dilingkungan 

sekitar seperti dilapangan, pinggir jalan, gunung, sawah dan tanah kosong atau 

ditempat yang banyak menghasilkan sumber pakan hijauan, dan ternak akan 

kembali ke kandangnya pada sore hari. Peternak juga membuatkan kandang 

untuk tempat hunian ternaknya pada malam hari. 

c. Semi Intensif 

 

Semi intensif adalah perpaduan antara sistem pemeliharaan  secara 

intensif (dikandangkan) segala aktivitas ternak berada didalam kandang dan 

sistem pemeliharaan ekstensif (digembalakan), serta dilakukannya sistem 

pemeliharaan secara teratur, terkontrol dalam pemberian pakan tambahan 

(Azmidaryanti dkk., 2017). 

Sistem pemeliharaan ternak yang dikandangkan (Semi intensif) 

merupakan sistem pemeliharaan yang teratur dilakukan di dalam kandang dan 

dipadang penggembalaan. Proses penggemukan ternak dilakukan pada pagi hari 

pukul 08.00, semua ternak dilepaskan ke padang penggembalaan, lahan kosong, 

kebun, sawah dalam mencari pakan sendiri pada pagi hingga sore hari. 

Penggembalaan ternak diluar kandang berlangsung selama 9 jam sejak ternak 

dilepaskan (Siregar, 2013). 
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Pemeliharaan kambing dengan metode penggembalaan menimbulkan 

ternak senantiasa berpindah- pindah tempat dalam mencari pakan sehingga 

kurangnya resiko akan terinfeksinya larva cacing pada hewan ternak. Kondisi 

kandang yang bersih, dan juga suasana tenang serta nyaman buat ternak, bisa 

meningkatkan perkembangan produk, baik itu daging, susu serta mutu yang 

dihasilkan jadi lebih bertambah (Setiawan serta Farm, 2012). 

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peternak Beternak Kambing Secara 

Semi Intensif 

 

Ternak kambing tersebar luas di Negara berkembang khususnya Indonesia 

yang memiliki produk hasil peternakan yang sangat berpengaruh dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Usaha peternakan kambing banyak 

dilakukan di Indonesia khususnya di daerah pedesaan karena dijadikan sebagai 

usaha sampingan atau usaha pokok dalam meningkatkan pendapatan keluarga 

peternak. Ternak kambing sudah dijadikan sebagai peluang atau strategis dalam 

proses mengatasi kemiskinanan oleh lembaga terkait (Sodiq, 2010). 

Kambing sangat digemari oleh masyarakat khususnya daerah pedesaan. 

Pemeliharaan  kambing  kacang yang  dilakukan oleh peternak  secara  semi  intensif 

dengan cara digembalakan dipagi hari sampai menjelang sore serta ternak 

dikandangkan pada malam hari di sekitar rumah. Hal ini disebabkan karena, tidak 

terlalu  membutuhkan tempat yang relatif luas, pemeliharan  yang mudah, mampu 

beradaptasi dengan baik  pada  lingkungan  yang  ekstrim, mampu  bertahan hidup 

dipadang  penggembalaan   yang  kurang  memadai. Ternak  kambing  dipelihara 
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oleh masyarakat sebagai penghasil daging dan susu serta dimanfaatkan sebagai 

tabungan keluarga dan investasi masa depan (Adhianto dkk., 2015). 

1. Ekonomis 

 

Ternak kambing tersebar luas di berbagai wilayah khususnya di daerah 

pedesaan dan kambing dipelihara dengan tujuan meningkatkan taraf perekonomian 

keluarga serta menjadi investasi jika ada kebutuhan mendesak, sebagai ternak 

potong penghasil daging dan susu, ternak kambing juga fesesnya dapat 

dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman, pemeliharaan ternak kambing yang mudah 

dan biaya yang dibutuhkan relatif kecil, dijadikan sebagai usaha tani dalam skala 

kepemilikan yang kecil, di pedesaan jumlah kepemilikan ternak rata-rata 3- 5 ekor. 

Dalam beternak kambing belum mendapatkan perhatian khusus dalam 

meningkatkan peluang usaha dalam menjual produk daging untuk meningkatkan 

skala produksi dalam menghasilkan keuntungan yang optimal (Hermawan, 2009). 

Kambing ialah salah satu jenis ternak yang dapat memberikan manfaat 

serta keuntungan buat keluarga peternak, selain fungsinya sebagai sumber 

pendapatan serta perekonomian masyarakat juga dapat meningkatkan kesejahteraan 

keluarga petani di pedesaan. Usaha pemeliharaan ternak kambing dapat 

memberikan keuntungan bagi peternak dimana dalam usaha beternak dapat 

dijadikan sebagai tabungan keluarga, investasi untuk masa depan, menjadi mata 

pencaharian pokok atau sampingan bagi peternak, sebagai sumber protein hewani, 

ukuran status sosial, ternak kambing digunakan juga untuk keperluan berqurban, 

aqiqah, dan sumber pupuk bagi tanaman. Dipedesaan peran ternak sangat penting 

bagi masyarakat selain sebagai sumber pendapatan keluarga, suber protein, 
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tabungan keluarga (Bettencourt et al., 2014). Ternak kambing memiliki peranan 

penting dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat seperti dijadikan 

sumber investasi, tabungan keluarga, asuransi terhadap musibah serta pula untuk 

kepentingan adat dan budaya (Rege et al., 2001). 

Minimnya pemahaman petani terhadap khasiat serta kegunaan dari ternak 

kambing, mempengaruhi terhadap sistem pemeliharaan, disamping peranaannya 

tersebut selaku usaha sampingan serta sebagai investasi dan tabungan keluarga 

guna memenuhi kebutuhan yang mendesak (Kurniasih dkk., 2013). 

2. Lahan 

 

Lahan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi peternak dalam 

pemeliharan ternaknya yang ada di daerah pedesaan, karena ketersedian lahan yang 

cukup untuk pengembalaan ternak yang teratur dan memudahkan peternak dalam 

mengambil hijauan pakan. Dalam menjalankan usaha peternakan kambing sangat 

diperlukan ketersediaannya lahan pengembalaan agar mudah dalam memperoleh 

sumber pakan hijauan dalam proses pemeliharaan ternak kambing (Sodiq dan 

Abidin, 2008). 

Salah satu aspek yang paling berpengaruh dalam mengembangkan suatu 

usaha peternakan yaitu tersedianya lahan pengembalaan dalam beternak kambing, 

karena lahan sebagai tempat untuk memperoleh sumber makanan bagi ternak. 

Lahan juga mempengaruhi jumlah kepemilikan ternak, membuat kandang, 

menanam pakan hijauan untuk tenak, dan digunakan sebagai padang 

penggembalaan ternak (Ningsih, 2010). 
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Padang penggembalaan merupakan padang dimana terdapat tumbuh- 

tumbuhan dan tanaman pakan ternak yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan 

nutrisi ternak. Tersedianya pakan hijauan yang cukup di lahan penggembalaan bisa 

dipengaruhi oleh beberapa aspek lahan yang mencukupi, dimana harus 

menyediakan hijauan pakan yang lumayan buat kebutuhan hidup ternak. Tidak 

hanya itu aspek lahan yang sangat berpengaruh dalam menyediakan pakan juga 

dipengaruhi oleh kesuburan tanah, iklim, curah hujan, lingkungan dalam 

menghasilkan  ketersediaan pakan hijauan dipadang  penggembalaan  ternak 

(Sawen dan Junaidi, 2011). 

Pemanfaatan padang penggembalaan alami yang berada di daerah 

pedesaan sudah dilakukan oleh peternak kecil atau peternakan rakyat dalam 

memperoleh sumber hijauan pakan untuk ternaknya. Pada umumnya peternak 

menggembalakan ternak kambing di lahan penggembalaan yang terletak di dekat 

lingkungan tempat tinggalnya. Pemeliharaan ternak kambing dengan cara tersebut 

akan menghasilkan produk yang kurang baik (Sawen serta Junaidi, 2011). 

Tersedianya sumber daya alam terutama lahan dalam mejalankan suatu 

usaha pemeliharaan ternak sangat berpotensi dalam menentukan banyaknya ternak 

yang dipelihara dan luas lahan yang dimiliki. Ketersediaan lahan sangat berpotensi 

dalam meningkatkan usaha peternakan dengan memiliki lahan garapan seperti 

sawah yang mencakup sawah perairan, tadah hujan, pasang surut dan sawah irigasi, 

sebaliknya tegalan, kebun, ladang ialah lahan kering yang ditanami tumbuhan 

musiman ataupun tahunan yang posisinya terpisah dari halaman rumah (BPS 

Sumatera Selatan, 2003). 
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3. Pakan 

 

Rumput ialah hijauan pakan ternak yang mengandung serat kasar tinggi 

dalam menjaga kesehatan fungsi rumen serta sebagai sumber tenaga untuk ternak 

kambing, yang terdiri dari rerumputan, kacang-kacangan dan dedaunan. Tipe 

rumput yang biasanya diberikan pada ternak merupakan rumput alam atau rumput 

lapangan. Jenis hijauan yang dibudidayakan yaitu, rumput setaria, rumput raja, 

rumput Brachiaria, serta rumput benggala. Tidak hanya rumput, limbah hasil 

pertanian pula bisa digunakan sebagai sumber tenaga ataupun energi untuk ternak 

seperti dedak padi, kulit, daun singkong, pepaya, jagung, batang kangkung, serta 

jerami padi. Zat terpenting yang ada dalam pakan ialah protein, karena merupakan 

sumber energi yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan kambing seperti 

daun kacang tanah, kacang panjang, daun kedelai, gamal, turi, lamtoro serta daun 

kaliandra (Prabowo, 2010). 

Hijauan pakan ternak biasanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan 

nutrisi ternak ruminansia seperti rerumputan yang berasal dari padang 

penggembalaan ataupun lahan, kebun, tegalan, gunung, pematang dan pinggiran 

jalan. Penghambat tersedianya hijauan pakan ternak ialah terjadi pergantian fungsi 

lahan yang tadinya sebagai sumber hijauan pakan menjadi pemukiman, lahan untuk 

tumbuhan pangan, serta tumbuhan industri. Tidak hanya hijauan, limbah pertanian 

pula bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak (Sari dkk., 2016). 

Salah satu aspek yang sangat penting dalam menjalankan suatu usaha 

pemeliharaan  serta  produktivitas ternak ialah tersedianya pakan hijuan yang 

cukup. Hijauan adalah  sumber  bahan utama untuk ternak ruminansia yang harus 



28 
 

 

 

tersedia secara terus menerus, sehingga dalam meningkatkan produk hasil ternak 

harus diiringi oleh peningkatan penyediaan hijauan pakan yang baik dalam mutu 

ataupun kuantitas (Sari dkk., 2016). 

Ternak kambing mendapatkan sumber hijauan pakan yang berasal dari 

perkebunan, gunung serta lapangan dengan metode ternak digembalakan di padang 

penggembalaan ataupun lahan kosong dengan memanfaatkan rerumputan, daun-

daunan yang tersedia di lahan tersebut. Pada waktu sore hari ternak kambing 

digiring kembali ke kandang, dalam perihal ini peternak belum memberikan pakan 

tambahan berbentuk konsentrat (Riswandi dan Muslima, 2018). 

Umumnya kambing lebih selektif dalam mencari hijauan pakan untuk 

dikonsumsi bila dibanding dengan ternak ruminansia sapi, kerbau (Malechek and 

Provenza, 1981). Ternak kambing akan berpindah-pindah tempat sampai ternak 

tersebut menemukan rumput/pakan yang baik untuk dikonsumsinya, ternak 

kambing aktif mencari pakan pada pagi hari dan akan berkurang pada siang hari 

karena itu mereka beristirahat dan akan mencari pakan kembali pada sore hari 

(Milne 1991). 

4. Adaptasi 

 

Ternak kambing tersebar luas di Indonesia khususnya di berbagai daerah 

pedesaan dan cukup digemari oleh petani atau peternak karena pemeliharaannya 

yang mudah, dapat menyesuaikan diri dengan baik pada kondisi lingkungan sekitar 

dan sumber daya yang minim, mampu menciptakan nilai fungsional sebagai hewan 

penghasil daging, susu dan jasa (Dinas Kesehatan Hewan, 2010). 
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Manfaat dan keunggulan dalam mengembangkan usaha ternak kambing 

ialah tidak memerlukan lahan yang luas dalam pemeliharaanya, tenaga kerja yang 

diperlukan sedikit, dapat beradaptasi dengan baik pada lingkungan yang ekstrim. 

Hal ini dikarenakan penyebaran ternak hampir menyeluruh di segala wilayah 

Indonesia terutama di daerah pedesaan (Kurniasih dkk., 2013). 

5. Modal 

 

Usaha ternak ialah sumber pemasukan tambahan penerimaan yang  

berguna bagi peternak dalam menopang kebutuhan keluarga tani khususnya di 

daerah pedesaan (Kusnadi, 2008). Menurut Atmaja (2013), modal ialah salah satu 

aspek yang sangat mempengaruhi dalam meningkatkan suatu usaha peternakan. 

Suatu usaha tidak dapat dijalankan tanpa adanya modal, walaupun syarat-syarat 

dalam mendirikan suatu usaha sudah dimiliki. Dalam menjalankan suatu usaha 

peternakan, modal sangat diperlukan dalam mengembangkan usaha, kendala utama 

peternak dalam menjalankan usaha pemeliharaan ternak yaitu umumnya pada 

modal (Setiyawan dkk., 2008). 

Dalam membangun suatu usaha salah satu yang diperlukan adalah dengan 

menyediakan modal yang cukup, dalam membiayai suatu usaha peternakan. Modal 

sangat berperan penting dalam menjalankan suatu usaha dimana peternak harus 

menyediakan modal untuk usaha ternak kambingnya (Ginting, 2009). 

D. Kajian Terdahulu 

 

1. Faisal (2017) “Faktor-Faktor yang Memotivasi Masyarakat Dalam 

Beternak Kambing di Desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur 

Kabupaten Majene. Hasil menunjukkan jika secara simultan aspek nilai 
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ekonomis sertafaktor lahan berpengaruhsecara signifikan dalam beternak 

kambing. Secara parsial faktor pakan serta modal tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap motivasi masyarakat untuk beternak kambing di desa 

Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. 

2. Ansar (2015) “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemudahan 

Pemeliharaan Ternak Kambing Kacang Dengan Sistem Semi Insentif di 

Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Hasil 

menunjukan bahwa jika secara parsial aspek nilai ekonomis, adaptasi, 

modal, lahan serta pakan berpengaruh signifikan terhadap masyarakat 

dalam beternak kambing. Secara simultan aspek nilai ekonomis, adaptasi 

modal, lahan dan pakan berpengaruh signifikan terhadap masyarakat yang 

beternak secara semi intensif dimana (F hitung > F tabel). 

3. Sukardi (2012) “Faktor-faktior yang Mempengaruhi Motivasi Peternak 

dalam Usaha Peterrnakan Kambing di Kecamatan Tamalatea Kabupaten 

Jeneponto. Hasil menunjukan bahwa secara parsial aspek peranan 

pemerintah, nilai ekonomis ternak kambing serta permintaan, berpengaruh 

secara signifikan terhadap motivasi peternak kambing, sedangkan luas lahan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi peternak kambing. Secara 

simultan faktor peranan pemerintah, nilai ekonomis ternak kambing, 

permintaan, luas lahan, berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi 

peternak kambing. 

4. Hamsari Aswar (2014) “Faktor-faktor yang Mendorong Peternak 

Mempertahasnkan  Sistem  Pemeliharaasn  Ekstensif  pada  Usaha Ternak 
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Kambing di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar”. Hasil 

menunjukan bahwa terdapat 5 aspek pendorong peternak dalam 

mempertahankan sistem pemeliharaan secara ekstensif adalah 

pemeliharaanya yang mudah, jumlah ternak dipelihara sedikit, kemauan 

mengawinkan secara alami, kurangnya modal dalam usaha, serta minimnya 

pengetahuan peternak dalam pemeliharaan. Ada pula aspek yang 

mendorong peternak untuk mempertahankan sistem pemeliharaan ekstensif 

ialah kemudahan dalam memeliharanya. 

E. Kerangka Pikir 

 

Peternakan kambing merupakan inovasi pemilihan usaha ternak yang 

mampu menjangkau masyarakat dengan resiko yang relatif kecil. Peneliti ingin 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peternak dalambeternak 

kambing secara semi intensif. Peternakan yang ada di Desa Piong Kecamatan 

Sanggar Kabupaten Bima ialah dikembangkan kambing kacang mengingat ternak 

ini mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, sistem pemeliharaan ternak 

kambing di Desa Piong ini dilakukan secara semi intensif dimana kambing di 

digembalakan pagi hari yaitu pukul 08.00 hingga sore hari untuk mencari pakan 

secara bebas di lahan kosong, di gunung, lapangan, tanah kosong, sawah. Alur 

penelitian dapat terlihat pada bagan kerangka berfikir. 
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Gambar 1. Menjelaskan Bahwa Pemeliharaan Semi Intensif Dipengaruhi 

Oleh Faktor Ekonomi, Lahan Dan Pakan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

A. Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei 

Tahun 2021, bertempat di Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Nusa 

Tenggara Barat. 

B. Populasi dan Sampel 

 

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

keseluruhan peternak yang beternak kambing secara semi intensif di Desa Piong 

Kabupaten Bima yang berjumlah 16 peternak kambing. Pengambilan sampel yang 

dilkakuan pada penelitian ini yaitu semua populasi dijadikan sampel atau sering 

disebut dengan sampel jenuh. 

C. Faktor dan Variabel Penelitian 

 

Faktor adalah kumpulan dari beberapa variabel sejenis. Sedangkan 

variabel yaitu kumpulan dari beberapa indikator untuk mengukur objek yang akan 

diteliti. Faktor ekonomi adalah kumpulan dari beberapa variabel indikator yang 

terdiri dari variabel indikator penelitian yaitu sebagai tabungan keluarga, harga jual 

ternak cukup tinggi dan memberi dampak terhadap pendapatan.Hal ini sesuai 

dengan pendapat Bettencourtet et al (2014), menyatakan bahwa ternak kambing 

merupakan hewan ternak sangat digemari oleh masyarakat pedesaan selain 

memberikan manfaat  yang cukup besar terhadap  kehidupan petani atau  peternak 

dalam   meningkatkan   perekonomian   keluarga.   Ternak   kambing   selain   itu 
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dimanfaatkan sebagai sumber protein, vitamin, mineral bagi tubuh. Selain dari pada 

itu ternak kambing juga dapat dijadikan tabungan dimasa depan. 

Faktor lahan adalah kumpulan dari beberapa variabel yang terkait dengan 

ketersedian lahan diantaranya yaitu lahan penggembalaan umum tersedia, mudah 

memperoleh sumber pakan, lahan kosong dimanfaatkan untuk penggembalaan 

ternak yang teratur. Ini sama dengan pandangan Atmaja (2013), mengatakan bahwa 

ketersediaan lahan penggembalaan berpengaruh dalam pemeliharaan ternak 

kambing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padang pengembalaan yang subur 

akan berpengaruh dalam ketersediaan hijauan pakan yang dapat dimakan oleh 

ternak. Dengan adanya ketersediaan lahan penggembalaan serta ketersediaan pakan 

yang cukup untuk pemeliharaan ternak. 

Faktor pakan terdiri dari variabel yang menjelaskan tentang ketersediaan 

pakan seperti pakan hijauan yang tersedia cukup, pemanfaatan limbah pertanian 

sebagai pakan ternak  serta peternak mampu menjamin ketersediaan pakan. Hal  ini 

sesuai dengan pendapat Atmaja (2013), menyatakan bahwa ketersedian hijauan di 

padang penggembalaan seperti lahan, kebun dan ladang cukup banyak seperti 

rumput, kacang-kacangan, dedaunan, sisa hasil pertanian lainnya. Ketersedian 

pakan di lahan pengembalaan membuat peternak melepaskan ternaknya dipadang 

pengembalaan. 
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Faktor dan Variabel penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel yaitu 

sebagai berikut: 

         Faktor Variabel Indikator penelitian 

 
 

Ekonomis 

1. Memelihara kambing sebagai tabungan 

keluarga 

2. Harga jual ternak kambing cukup tinggi 

3. Beternak kambing memberi dampak 

terhadap pendapatan 

 
 

Lahan 

1. Lahan pengembalaan umum tersedia 

2. Memiliki lahan untuk pengembalaan ternak 

3. Mudah memperoleh sumber pakan 

 
 

Pakan 

1. Pakan hijauan yang tersedia cukup 

2. limbah pertanian dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak 

3. Peternak mampu menjamin ketersediaan 

pakan 

 

D. Sumber Data 

 

Penelitian ini menggunakan metode survei yaitu penelitian yang sumber 

data dan informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian 

dengan menggunakan kuisioner sebagai instrument pengumpulan data. Ada dua 

jenis sumber data yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Data primer merupakan data informasi dimana berasal dari hasil observasi, 

dokumentasi, kuisioner serta hasil wawancara langsung yang dilakukan 

dengan para peternak yang terjun di penelitian ini. 



36 
 

 

 

2. Data sekunder adalah informasi data yang diperoleh dari buku statistika, 

jurnal-jurnal dan berbagai sumber kepustakaan serta lembagaatau instansi 

terkait. 

E. Analisis Data 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Data deskriptif menampilkan gambaran data secara umum mengenai 

jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kuisioner 

maupun wawancara langsung terhadap responden. Dalam analisis ini jawaban 

responden dikumpulkan berdasarkan variabel indikator dari masing-masing  faktor, 

dan dihitung menggunakan persentase angka. 

F. Definisi Operasional 

 

1. Sistem pemeliharaan ternak dilakukan secara semi intensif dimana peternak 

mengembalakan ternaknya pada pagi hari sampai dengan sore hari, ternak 

kambing biasanya mencari pakan di padang pengembalaan seperti gunung, 

sawah, ladang atau lahan kosong yang memperoleh sumber pakan. 

2. Faktor Ekonomi adalah keuntungan yang dihasilkan oleh peternak dalam 

meningkatkan perekonomian keluarga dalam pemeliharaan ternak kambing 

secara semi intensif 

3. Variabel indikator ekonomi terdiri dari memelihara kambing sebagai 

tabungan keluarga, harga jual ternak kambing cukup tinggi dan beternak 

kambing memberi dampak terhadap pendapatan. 
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4. Faktor lahan adalah tersedianya lahan penggembalaan ternak yang 

dimanfaatkan dalam pemeliharaan ternak dalam memperoleh sumber pakan. 

5. Variabel indikator lahan terdiri dari lahan pengembalaan umum tersedia, 

Memiliki lahan untuk pengembalaan ternak dan mudah memperoleh sumber 

pakan. 

6. Faktor pakan adalah tersedianya pakan hijauan yang dapat dikonsumsi oleh 

ternak kambing dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

7. Variabel indikator pakan terdiri pakan hijauan yang tersedia cukup, limbah 

pertanian dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan peternak mampu 

menjamin ketersediaan pakan 



 

 

 

BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

1. Letak Wilayah dan Keadaan Geografi 

 

Desa Piong adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas wilayah 34. 442, 50 

Ha. Desa Piong berada diwilayah daratan sekitar Teluk Saleh, teluk dengan perairan 

jernih yang termasuk dalam 3 kawasan, yaitu Sumbawa, Kabupaten Dompu dan 

Kabupaten Bima (Kecamatan Sanggar dan Tambora). 

Penduduk yang tinggal di Desa Piong terdiri dari bermacam suku, namun 

biasanya berasal dari suku mbojo. Desa Piong ialah salah satu dari 6 (enam) Desa 

di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, terletak disebelah Selatan ibu kota 

Kecamatan Sanggar (Kore) merupakan pintu gerbang menuju kecamatan Sanggar, 

Tambora serta Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. Ada 4 Dusun di Desa Piong 

diantaranya dusun oi ncama, sagolo, karama serta tampuro. Batas-batas daerah di 

Desa Piong adalah sebagai berikut: 

 Sebelah utara : Laut Flores 

 

 Sebelah timur : Desa Boro Kec.Sanggar 

 

 Sebelah selatan : Desa Ta’a Kec. Kempo 

 

 Sebelah barat : Desa Oi Katupa Kec. Tambora 
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2. Curah hujan 

 

Desa  Piong  termasuk  daerah beriklim tropis dengan curah hujan relatif 

tinggi yaitu 1.225 mm dari bulan November hingga April. 

3. Kependudukan 

 

Keadaan   penduduk Desa  Piong  terdiri  dari  kepala keluarga 628 (KK) 

dengan  jumlah  penduduk  pada  tahun  2021  merupakan  2.154  jiwa terdiri dari 

1.045 pria serta 1.100  wanita. Jumlah penduduk Desa Piong bersumber  pada tipe 

kelamin bisa dilihat di tabel 1: 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, di Desa Piong, Kabupaten 

Bima 

No. Jenis Kelamin        Jumlah (Jiwa)   Persentase (%) 

1. Laki - laki               1. 054 48,93 

2. Perempuan               1. 100 51,06 
 Jumlah               2. 154 100,0 

Sumber: Data Sekunder Desa Piong, 2021. 

 

Tabel 1. Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk bersumber pada tipe 

kelamin berjumlah 2. 154 jiwa dengan jumlah penduduk berjenis kelamin pria 

1.054 orang dengan persentase 48,93% dan jumlah penduduk dengan jenis kelamin 

wanita sebanyak 1.100 orang dengan persentase 51,06%. Berdasarkan jumlah 

penduduk diatas yang tipe kelamin wanita lebih dominan dibanding dengan jenis 

kelamin pria. 
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4. Mata Pencaharian 

 

Adapun  Mata   pencaharian   penduduk  di  Desa  Piong  Kecamatan   

Sanggar Kabupaten Bima dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan, di Desa Piong, 

Kabupaten Bima 

No. Mata Pencaharian     Jumlah (jiwa)   Persentase (% ) 

1. PNS 16 1,01 

2. TNI/POLRI 5 0,31 

3. Swasta 46 2,90 

4. Pedagang 26 1,64 

5. Petani 627 39,65 

6. Tukang kayu 7 0,44 

7. Buruh tani 248 15,68 

8. Pensiunan 2 0,12 

9. Nelayan 310 19,60 

10. Peternak 265 16,76 

11. Jasa 2 0,12 

12. Pengrajin 10 0,63 

13. Wiraswasta 17 1,07 
 Jumlah 1.581 100 

Sumber: Data Sekunder Desa Piong, 2021. 

 

Tabel 2. Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan 

di Desa Piong Kabupaten Bima sangat beragam, dimana pekerjaan sebagai petani 

lebih banyak mendominasi sebesar 627 orang dengan persentase 34,93 %, disusul 

pekerjaan sebagai nelayan berada pada urutan kedua  sebesar  310 jiwa dengan 

persentase 17,27 %, dan yang berada pada urutan ketiga dengan jenis pekerjaan 

sebagai peternak sebanyak 265 jiwa dengan persentase 16,76 %. Hal ini bahwa 

Desa Piong merupakan daerah dengan potensi alam yang mendukung kehidupan 

dan merangsang pertumbuhan perekonomian masyarakat. 



41 
 

 

 

5. Luas dan Penggunaan Lahan 

 

Lahan ialah salah satu aspek yang sangat bernilai oleh suatu wilayah 

dimana ketersediaan lahan dapat menentukan jenis pekerjaan penduduknya. Luas 

serta pemanfaatan penggunaan lahan di Desa Piong Kabupaten Bima, meliputi 

lahan perkebunan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Untuk 

mengetahui luas pemanfaatan lahan di Desa Piong Kabupaten  Bima bisa  dilihat di 

Tabel 3 sebagai berikut: 

Tabel 3. Luas dan penggunaan lahan di Desa Piong, Kabupaten Bima. 

No. Penggunaan Lahan Luas (Ha)   Persentase (%) 
1. Pemukiman 78 2,33 

2. Persawahan 209 6,25 

3. Perkebunan 3000 89,71 

4. Pekarangan 57 1,7 
 Jumlah 3.344 100 

Sumber: Data Sekunder Desa Piong, 2021. 

 

Tabel 3. Dapat dilihat bahwa luas dan penggunaan lahan di desa Piong 

Kabupaten Bima di manfaatkan sebagai perkebunan mempunyai luas 3000 (Ha) 

dengan persentase sebesar 89,71 %, sebagian besar masyarakat Desa Piong 

Kabupaten Bima memiliki lahan perkebunan, dengan adanya lahan perkebunan 

penduduk dapat memproduksi dan menanam sumber pangan, serta lahan 

perkebunan tersebut menjadi jenis pekerjaan pokok sebagai petani yang banyak 

diminati oleh masyarakat di Desa tersebut. 
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B. Karakteristik Responden 

 

1. Umur 

 

Umur merupakan kemampuan fisik dan kreatifitas yang dimiliki seseorang 

serta kemampuan berpikir dalam menjalankan suatu permasalahan.Umur peternak 

dapat menentukan kemampuan fisik dengan memiliki umur yang lebih muda dapat 

mendukung kinerja dalam beternak kambing serta dapat menjalankan suatu usaha 

dengan mengarahkan semua keahlian serta kemampuan dalam menciptakan sebuah 

kreatifitas dalam usaha pemeliharaan ternak kambing. Adapun klasifikasi 

responden berdasar umur bisa dilihat di tabel 4: 

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Peternak di Desa Piong 

Kabupaten Bima 

No. Umur (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. 30-40 3 18,75 

2. 41-50 7 43,75 

3. 51-60 2 12,5 

4. 61-70 2 12,5 

5. 71-80 2 12,5 
 Jumlah 16 100 

Sumber: Data primer setelah diolah, 2021. 

 

Tabel 4. Dapat dilihat bahwa karakteristik responden berdasar pada umur 

peternak di Desa Piong Kabupaten Bima. Pada tingkatan umur didapatkan hasil 

bahwa pada tingkatan umur 41-50 dengan jumlah 7 orang dengan persentase 

sebanyak 43,75%, sedangkan tingkatan umur yang terkecil adalah umur 51-60, 61-

70, 71-80 dengan jumlah masing-masing 2 orang, dengan persentase masing- 

masing sebanyak 12,5%. Maka dapat dilihat bahwa pada tingkatatan umur 30-50 

tahun umur peternak masih sangat produktif dan aktif dalam menjalankan 

pemeliharaan  ternak  kambing. Hal  ini   sesuai dengan  pendapat  Indrayani  serta 
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Andri (2018), mengatakan bahwa umur bisa mempengaruhi perkembangan usaha 

terhadap produktivitas kerja yang meliputi kemampuan bekerja, cara berpikir serta 

pola manajemen yang diterapkan dalam usaha. 

2. Jenis Kelamin 

 

Jenis kelamin ialah perbedaan antara pria serta wanita dalam menentukan 

suatu pekerjaan.Adapun klasifikasi responden berdasar pada tipe kelamin yang 

diperoleh berdasarkan hasil penelitian di Desa Piong Kabupaten Bima bisa dilihat 

di tabel 5. 

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Piong 

Kabupaten Bima 

No. Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. Laki - laki 12 75 

2. Perempuan 4 25 
 Jumlah 16 100,0 

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2021. 

 

Tabel 5. Dapat dilihat bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin lebih banyak mendominasi oleh laki-laki ialah 12 orang, memiliki 

persentase sebanyak 75%, Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 

4 orang dengan persentase 25%. Dapat dilihat bahwa jenis kelamin yang 

mendominasi adalah laki-laki dalam usaha pemeliharaan ternak kambing dan 

perempuan juga membantu dalam usaha pemeliharaan ternak kambing dan juga 

bekerja dalam  mengurus  rumah  tangganya. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusdi 

(2013), mengatakan bahwa ketersedian sumber daya manusia dalam 

mengembangkan  peluang suatu usaha, perempuan juga dapat mendirikan usaha 

dan memungkinkan  mampu dalam menjalankan. Bisa  disimpulkan  jika  kaum 

laki-laki  memiliki tenaga dan kemampuan dalam menjalankan suatu usaha serta 
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mempunyai kreatifitas dan produktifitas kerja yang baik dalam menangani suatu 

permasalahan sehingga perempuan dapat membantu dalam menjalankan usaha 

dengan maksimal bila ketentuan-ketentuan tersebut dipenuhi. 

3. Pendidikan 

 

Pendidikan adalah faktor yang sangat mempengaruhi kesuksesan 

seseorang, serta dapat meningkatkan kemampuan berfikir sehingga akan 

berdampak pada kinerja dalam menjalankan suatu usaha. Untuk mengetahui 

klasifikasi responden bersumber pada tingkat pendidikan bisa dilihat padaTabel 6: 

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Peternak di 

Desa Piong Kabupaten Bima 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. SD 9 56,25 

2. SMP 1 6,25 

3. SMA 2 12,5 

4 S1 4 25 
 Jumlah 16 100,0 

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2021. 

 

Tabel 6. Dapat dilihat bahwa karakteristik responden bersumber pada 

tingkatan pembelajaran sangat bermacam-macam yang terdiri dari SD, SMP, 

SMA/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta S1. Tingkat pembelajaran 

responden yang sangat banyak yaitu SD, 9 orang dengan persentase 56,25%, sedang 

pada tingkat pendidikan paling sedikit ialah SMP sebanyak 1 orang yaitu dengan 

persentase 6,25%. Dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran peternak akan pentingnya 

pendidikan masih kurang. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayah (2015), 

menyatakan bahwa rata-rata tingkat pendidikan peternak masih rendah yaitu tamat 

Sekolah Dasar. Tingkat pendidikan yang rendah berpengaruh terhadap cepat 

lambatnya peternak dalam mengadopsi teknologi. 
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4. Jumlah Tanggungan Keluarga 

 

Jumlah tanggungan ialah semua anggota keluarga yang merupakan 

tanggungan guna memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga serta anggota 

keluarga bisa membantu dalam pemeliharaan ternak. Untuk mengetahui 

karakteristik responden berdasarkan tanggungan keluarga bisa dilihat pada Tabel 7 

sebagai berikut: 

Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga di 

Desa Piong Kabupaten Bima 

No. Jumlah tanggungan (Orang) Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. 1-2 4 25 

2. 3-4 9 56,25 

3. 5-6 3 18,75 
 Jumlah 16 100 

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2021. 

 

Tabel 7. Dapat dilihat bahwa karakteristik responden berdasarkan pada 

jumlah tanggungan keluarga lebih tinggi tanggungannya 3-4 orang dengan hasil 9 

orang mempunyai persentase 56,25%, serta paling sedikit jumlah tnggungan 

keluarga 5-6 orang dengan persentase 18,75%. Dengan jumlah tanggungan 

keluarga dapat mempengaruhi dalam beternak kambing karena sangat 

membutuhkan tenaga dari anggota keluarga dalam memelihara ternak kambing. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Daniel (2002), menyatakan bahwa dalam menjalankan 

suatu usaha kecil rumah tangga bisa memanfaatkan anggota keluarga selaku tenaga 

kerja. 
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5. Kepemilikan Ternak 

 

Kepemilikan ternak adalah jumlah ternak yang dipunyai dan dipelihara 

oleh peternak yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan peternak. 

Untuk mengetahui jumlah ternak yang dipelihara oleh responden bisa terlihat di 

tabel 8: 

Tabel 8. Klasifikasi Responden Berdasarkan Kepemilikan Ternak di Desa Piong 

Kabupaten Bima. 

No. Kepemilikan ternak (Ekor) Jumlah 
(Orang) 

Persentase (%) 

1. 1-10 5 31,25 

2. 11-20 5 31,25 

3. 21-30 3 18,75 

4. 31-40 2 12,5 

5. 41-50 1 6,25 
 Jumlah 16 100 

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2021. 

 

Tabel 8. Menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasar jumlah 

kepemilikan ternak kambing yang terbanyak adalah diatas kepemilikan 1-20 ekor 

dengan persentase 31,25%. Dengan jumlah kepemilikan tersebut dapat 

mempengaruhi peternak dalam jumlah pemeliharaan serta pemasukan yang 

diterima oleh peternak. Perihal ini sesuai dengan pendapat Ningsih dkk., (2013), 

menyatakan bahwa banyaknya jumlah kepemilikan ternak hendak mempengaruhi 

terhadap pendapatan peternak, semakin banyak kepemilikan ternak yang dimiliki 

maka pendapatannya pula meningkat besar, sebaliknya apabila menghadapi 

kerugian, hingga peternak mesti menerima konsekuensinya pula. 
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6. Lama Beternak 

 

Pengalaman beternak merupakan lamanya seseorang dalam menjalankan 

suatu usaha ternak yang merupakan faktor pendukung kemampuan seseorang dalam 

melakukan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan selama bertahun-tahun. Adapun 

klasifikasi responden bersumber pada pengalaman dalam beternak bisa dilihat di 

tabel 9 sebagai berikut: 

Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Beternak di Desa Piong 

Kabupaten Bima 

No. Pengalaman Beternak Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. <10 11 68,75 

2. >10 5 31,25 
 Jumlah 16 100,0 

Sumber: Data primer setelah diolah, 2021. 

 

Tabel 9. Terlihat bahwa berdasarkan pengalaman beternak menunjukan 

bahwa pengalaman yang terbanyak adalah <10 Tahun sebanyak 11 orang dengan 

persentase 68,75%, sedangkan pengalaman beternak >10 Tahun sebanyak 5 orang 

dengan persentase 31,25%. Hal ini menunjukan bahwa pengalaman beternak di 

Desa tersebut merupakan hasil turun temurun dari orang tuanya terdahulu.Perihal 

ini sesuai dengan pendapat Makatita dkk., (2014) menyatakan bahwa semakin lama 

pengalaman seorang dalam beternak sehingga akan semakin banyak pengetahuan 

yang diperoleh sehingga mereka bisa memastikan pola pikir dalam pengambilan 

keputusan. 
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C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peternakan Kambing Secara Semi 

Intensif 

 

1. Ekonomis 

 

Pemeliharaan ternak kambing sangat digemari oleh masyarakat dan 

merupakan salah satu sumber pendapatan bagi mereka serta sebagai mata 

pencaharian dan dapat dijadikan sebagai tabungan keluarga. 

Tabel 10. Nilai dan Persentase Ekonomis Peternak Beternak Kambing Secara Semi 

Intensif di Desa Piong Kabupaten Bima 

Variabel indikator Jumlah         Persentase  

               (%) 

Memelihara kambing sebagai tabungan 
keluarga 

16 100 

Harga jual ternak kambing cukup tinggi 16 100 

Beternak kambing memberi dampak 
terhadap pendapatan 

16 100 

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2021. 

 

Tabel 10. Dapat dilihat bahwa pada faktor ekonomis ternyata indikator 

memelihara kambing sebagai tabungan keluarga, harga jual ternak kambing cukup 

tinggi dan beternak kambing memberi dampak terhadap pendapatan yang paling 

tinggi dengan jumlah 16 (orang) dengan persentase masing-masing 100%. Dilihat 

dari tingginya persentase   ekonomis  pada pemeliharaan ternak kambing 

disebabkan karena dapat memberikan manfaaat serta keuntungan pada peternak 

karena pada saat peternak mengalami kebutuhan mendesak seperti kebutuhan 

membangun rumah, membayar uang sekolah anak, kebutuhan pangan, kebutuhan 

dalam membeli  obat-obatan  pertanian, maka peternak dapat menjual ternak 

kambing yang dimilikinya ke konsumen atau  ke peternak lainnya. Hal ini  sesuai 

dengan pendapat Bettencourt et al (2014), mengnyatakan bahwa pemeliharaan 
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ternak kambing dapat memberikan manfaat bagi peternak selain sebagai usaha 

sampingan, dapat dijadikan sebagai tabungan keluarga, meningkatkan pendapatan 

dan investasi di masa depan. Usaha peternakan kambing sangat berpengaruh bagi 

masyarakat dalam meningkatkan pendapatan keluarga, sumber protein hewani, 

sumber pekerjaan, mata pencaharian, limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai 

pupuk tanaman. 

Tabel 11. Grafik Persentase Diagram Ekonomis Peternak Beternak Kambing 

Secara Semi Intensif di Desa Piong Kabupaten Bima 

Diagram ekonomis 

 
 

Memelihara kambing sebagai tabungan keluarga                 

Harga jual ternak kambing cukup tinggi 

 Beternak kambing memberi dampak terhadap 

Pendapatan 

Keterangan 

Diagram diatas menggambarkan tentang Faktor ekonomis dimana variabel 

indikator dengan jumlah persentase 34% peternak memilih beternak kambing 

sebagai tabungan keluarga, 33 % peternak memelihara kambing karna harga jual 

ternak kambing cukup tinggi dan 33% peternak beternak kambing karena memberi 

dampak terhadap pendapatan. 

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2021. 

2. Lahan 

 

Lahan merupakan padang penggembalaan ternak dimana memperoleh 

sumber pakan seperti tumbuh-tumbuhan, hijauan, rumput-rumputan,daun-daunan 

dan tanaman pakan ternak lainnya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 

ternak. Lahan juga diperlukan dalam pembuatan kandang, menanam hijauan 

makanan tenak, serta memanfaatkan lahan sebagai padang penggembalaan ternak.. 
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Tabel 12. Nilai dan Persentase Lahan Peternak Beternak Kambing Secara Semi 

Intensif di Desa Piong Kabupaten Bima 

Variabel indikator Jumlah Persentase 

% 

Lahan pengembalaan umum tersedia 0 0 

Memiliki lahan untuk pengembalaan 
ternak 

6 37,5 

Mudah memperoleh sumber pakan 16 100 

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2021. 

 

Tabel 12. Dapat dilihat bahwa diantara ketiga variabel indikator pada 

faktor lahan ternak kambing yang mempunyai persentase yang tinggi yaitu 

indikator mudah memperoleh sumber pakan sebanyak 16 orang dengan persentase 

100%. Dengan Melihat tingginya persentase tersebut disebabkan karena lahan serta 

perkebunan yang berada di Desa Piong banyak memperoleh sumber pakan, serta 

memanfaatkan ladang, gunung/lahan yang kosong untuk pengembalaan ternak serta 

menghasilkan pakan dan ternak kambing juga biasanya mencari  pakan di padang 

penggembalaan atau lahan yang banyak menghasilkan sumber pakan. Hal ini sesuai 

pendapat Sodiq serta Abidin (2008), menyatakan bahwa lahan merupakan aspek 

yang sangat mempengaruhi dalam meningkatkan usaha pemeliharaan ternak yang 

ada di Indonesi khususnya daerah pedesaan, tersedianya lahan penggembalaan 

ternak kambing dalam mencari hijauan pakan. Ketersediaan lahan tentunya akan 

mempermudah dalam proses pemeliharaan serta peternak mudah dalam 

memperoleh sumber pakan dalam mengembangkan usaha peternakan kambing 

yang ada di pedesaan. 
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Tabel 13. Grafik Persentase Diagram Lahan Peternak Beternak Kambing Secara 

Semi Intensif di Desa Piong Kabupaten Bima 

Diagram Lahan 

 
 

Lahan pengembalaan umum tersedia 

Memiliki lahan untuk pengembalaan ternak 

Mudah memperoleh sumber pakan 

Keterangan 

Diagram diatas menggambarkan tentang faktor lahan dimana variabel 

indikator mempunyai persentase tertinggi sebanyak 73% peternak memilih 

beternak kambing karena mudah dalam memperoleh sumber pakan dan 27% 

peternak memilih beternak kambing karena memiliki lahan untuk pengembalaan 

ternak. 

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2021 

3. Pakan 

 

Tersedianya sumber pakan di padang penggembalaan cukup banyak 

sehingga peternak cukup melepaskan hewan ternaknya dipadang pengembalaan 

untuk mencari pakannnya sendiri. Jenis pakan yang tersedia dilahan pengembalaan 

seperti kebun, lahan kosong, sawah dan gunung adalah jenis hijauan seperti rumput, 

daun-daunan. Dalam pemeliharaan, ternak kambing tidak diberikan pakan 

tambahan karena minimnya pengetahuan peternak dalam mengolah bahan pakan. 

Tabel 14. Nilai dan Persentase Pakan Peternak Beternak Kambing Secara Semi 

Intensif di Desa Piong Kabupaten Bima 

Variabel indikator Jumlah Persentase 

% 

Pakan hijauan yang tersedia cukup 16 100 

Limbah pertanian dimanfaatkan sebagai 
pakan ternak 

11 68,75 

Peternak mampu menjamin ketersediaan 
pakan 

11 68,75 

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2021. 
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Tabel 14. Dapat dilihat bahwa indikator pada faktor Pakan, ternak 

mempunyai persentase yang paling tinggi yaitu indikator pakan hijauan yang 

tersedia cukup dengan jumlah 16 (orang) dengan persentase 100%. Kemudian 

disusul indikator limbah pertanian dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan peternak 

mampu menjamin ketersediaan pakan dengan jumlah masing-masing 11 (orang) 

dengan persentase 68,75%. Melihat tingginya persentase tersebut disebabkan 

karena ketersediaan pakan (hijauan) yang cukup karena peternak memanfaatkan 

rumput atau tanaman-tanaman yang tumbuh di area perkebunan, lahan kosong, 

ladang, lapangan, gunung, sawah dalam mengembalakan ternaknya serta peternak 

memanfaatkan sisa-sisa hasil pertanian sebagai pakan ternak seperti limbah 

tanaman jagung, limbah kedelai, limbah kacang tanah untuk diberikan kepada 

ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Sari dkk., (2016) menyatakan bahwa selain 

hijauan, limbah pertanian juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. 

Tabel 15. Grafik Persentase Diagram Pakan Peternak Beternak Kambing Secara 

Semi Intensif di Desa Piong Kabupaten Bima 

Diagram Pakan 

 

Pakan hijauan yang tersedia cukup 

Limbah pertanian dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak 

Peternak mampu menjamin ketersediaan pakan 

Keterangan 

Diagram diatas menggambarkan tentang faktor pakan dimana variabel 

indikator dengan jumlah persentase tertinggi sebanyak 42%, peternak memilih 

beternak kambing karena pakan hijauan yang tersedia cukup, disusul variabel 

indikator limbah pertanian dimanfaatkan sebagai pakan ternak dengan persentase 
29%, peternak mampu menjamin ketersedian pakan dengan persentase 29%. 

Sumber: Data Primer Setelah diolah, 2021 



 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa yang mempengaruhi peternak beternak kambing secara semi intensif di Desa 

Piong Kabupaten Bima yaitu terletak pada faktor ekonomis yaitu memelihara 

kambing sebagai tabungan keluarga dengan persentase 34%, harga jual ternak 

kambing cukup tinggi dengan persentase 33% dan beternak kambing memberi 

dampak terhadap pendapatan, dengan persentase sebesar 33%. Selain itu faktor 

lahan yang mempengaruhi yaitu peternak memelihara kambing secara semi intensif 

karena mudah memperoleh sumber pakan dengan persentase 73%, dan faktor pakan 

yang mempengaruhi yaitu Pakan hijauan yang tersedia cukup dengan persentase 

42%. 

B. Saran 

 

Saran dalam penelitian ini adalah dari sekian faktor-faktor tersebut peternak 

perlu mendapatkan pengetahuan dalam bidang peternakan, serta peran pemerintah 

sangat dibutuhkan oleh peternak dan perlu adanya sosialisasi peternakan dalam 

meningkatkan usaha pemeliharaan ternak kambing. 
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