
PERAN PENYULUH PETERNAKAN DALAM PEMBERDAYAAN 

PETERNAK SAPI POTONG DI KECAMATAN MANUJU  

KABUPATEN GOWA 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk  Memenuhi  Salah  Satu  Syarat  Meraih Gelar Sarjana 

Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas  Sains dan  

Teknologi Universitas  Islam  Negeri Alauddin  

Makassar 
 

 

Oleh: 

SUNARTI ALI 

60700115023 

 

 

 

 

JURUSAN ILMU PETERNAKAN 

FAKULTAS  SAINS DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  

MAKASSAR 

2019 
 



ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN  

 

 

 

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama    : Sunarti Ali 

Nim    : 60700115023 

Tempat/Tgl Lahir   : Lemoa, 02 November 1996 

Jurusan    : Ilmu Peternakan 

Fakultas    : Sains dan Teknologi 

Alamat    : Desa Pattallikang Kecamatan Manuju 

Judul                               : Peran Penyuluh Peternakan dalam Pemberdayaan 

Peternak Sapi Potong di Kecamatan Manuju 

Kabupaten Gowa 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya Skripsi yang saya tulis 

adalah asli. Apabila sebagian atau seluruhnya dari karya Skripsi ini, terutama 

dalam bab  hasil dan pembahasan, tidak asli atau plagiasi maka bersedia 

dibatalkan dan dikenakan sanksi akademik yang berlaku. Demikian pernyataan 

keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya. 

 

 

 Samata-Gowa,     Juli  2019 

 

 

Sunarti Ali     

     Nim: 60700115023 

 



iii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Sunarti Ali, Nim: 60700115023, 

Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin 

Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul, 

Peran Penyuluh Peternakan dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Potong di 

Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, memandang bahwa Skripsi tersebut 

telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke ujian 

Munaqasyah. 

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut. 

         Samata-Gowa, 19  Juli 2019  

          

Pembimbing  I                          Pembimbing II  

 

 

 

Astati, S.Pt., M.Si.                         Khaifah Asgaf S.TP., M.Si. 

NIP. 19760821 200912 2 001             NIP. 19850315  201903 2 012 

 

 

 

Mengetahui 

Ketua Jurusan Ilmu Peternakan 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.S. 

 NIP. 19590712 198603 1 002 



iv 
 

PENGESAHAN SKRIPSI 

Skripsi yang berjudul, Peran Penyuluh Peternakan dalam 

Pemberdayaan Peternak Sapi Potong Di Kecamatan Manuju Kabupaten 

Gowa, yang disusun oleh Sunarti Ali, Nim: 60700115023, mahasiswa Jurusan 

Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 

telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan 

pada hari Senin, 29 Juli 2019, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan, 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Samata-Gowa,               Juli 2019 M 

                          Dzul-qo’dah 1440 H 

DEWAN PENGUJI: 

 

Ketua    : Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. (…………………) 

Sekretaris  : Dr. Ir Muh. Basir Paly, M.S.  (…………………) 

Munaqasya I  : Dr. Ir Andi Suarda, M.Si.  (…………………) 

Munaqasya II  : Dr. Hamzah Hasan, M.Hi.  (…………………) 

Pembimbing I  : Astati, S.Pt., M.Si.  (…………………)  

Pembimbing II : Khaifah Asgaf, S.TP., M.Si.  (…………………) 

 

 Diketahui oleh: 

 Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 

 UIN Alauddin Makassar, 

 

 

 

      Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. 

                                       NIP. 19691205199303 1 001 



v 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan menyebut nama Allah swt. yang Maha Pengasih lagi Maha 

Panyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat 

menyelesaikan Skripsi yang berjudul Peran Penyuluh Peternakan dalam 

Pemberdayaan Peternak Sapi Potong di Kecamatan Manuju Kabupaten 

Gowa yang Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Serjana 

Peternakan (S.Pt) pada Jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Melengkapi rasa syukur sekaligus ucapan banyak terima kasih atas segalah 

imbauan dan pengarahan selama kegiatan Skripsi. Dengan segala kerendahan hati 

penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

akan tetapi dengan usaha yang semaksimal mungkin dan dukungan dari berbagai 

pihak sehingga segala hambatan dapat teratasi. Pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebanya-banyaknya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Musyafir Pabbabari, M.Si. selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan 

Teknologi, Ibu Dr. Wasilah, ST., MT. selaku Dekan 1 Fakultas Sains dan 

Teknologi, Bapak Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi. selaku Dekan II Fakultas 



vi 
 

Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Ir. Andi Suarda, M.Si. selaku Dekan III 

Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

3. Bapak Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.Si. sebagai ketua Jurusan Ilmu 

Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

4. Ibu Astati, S.Pt., M.Si. selaku Dosen pembimbing pertama, dan Ibu 

Khaifah Asgaf, S.TP., M.Si. selaku pembimbing kedua, dengan segala 

bimbingan, motivasi, perhatian, petunjuk dan saran-saran yang diberikn 

mulai awal bimbingan proposal sampai skripsi ini selesai. 

5. Bapak Dr. Ir. Andi Suarda, M.Si. dan Bapak Dr. Hamzah Hasan, M.Hi. 

selaku penguji yang telah memberikan koreksi, arahan dan petunjuk dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

6. Ibu Andi Afriana S.E. Staf Jurusan Ilmu Peternakan yang telah 

melancarkan persuratan-persuratan yang dibutuhkan selama awal 

perkuliahan sampai penyelesaian skripsi. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu peternakan terimah kasih atas segala 

ilmu dan bimbingan yang diberikan kepada kami selama kami menuntut 

ilmu di Universits Islam Negeri Alauddin Makassar. 

8. Terkhusus kepada kedua orang tua saya terimah kasih banyak kepada Ayah 

Muh. Ali Daeng Naba dan Ibunda tercinta St. Rabasiah Daeng Bollo yang 

telah melahirkan, mendo’akan, mendidik dan membesarkan dengan penuh 

cinta dan kasih sayang yang begitu tulus kepada saya dan terima kasih atas 



vii 
 

perjuangannya selama ini yang telah berjuang sekuat tenaga dan 

memberikan motivasi, atau dukungan sehingga menjadi seperti ini. 

9. Keluarga besar saya yang selalu memberikan saya dukungan, motivasi dan 

doa sehingga saya telah menyelesikan skripsi ini. 

10. Untuk Henriati, Verawati, Eka Marwah yang telah mensuport, 

mendoakan dan menghibur saya dalam membuat skripsi. 

11. Untuk Desi Ratnasari terima kasih telah membantu  dalam hal menemani 

saya untuk bimbingan dari awal bimbingan PKL sampai bimbingan skripsi. 

12. Teman-teman seperjuanganku jurusan ilmu peternakan angkatan 2015 

terkhusus di kelas A Isra Mirawati, Rahmawati, Rahmiati, Herpina, Siti 

Nurhayati, Maharani, Yulianingsih, Sri Noviyanti, Ummi Kalsum yang 

telah memberikan saya dukungan, motivasi, arahan dan kebersamaannya. 

13. Untuk Kurniawaty Asmil yang telah mensuport, mendoakan dan 

menghibur saya dalam membuat skripsi. 

14. Teman-teman KKN Angkatan 60 Desa Wiring Tasi Kab. Pinrang Nurmiati, 

Bagaskara, St. Nurhalizah, Rahmat, Anugrah Lestari, Khusnul, Deny 

Mudita, Eviana, Aprilia Nasti, Tisam, terima kasih atas dukungan, do’a 

dan semangatnya. 

15. Dan terkhusus kepada seluruh Civitas Akademik terimah kasih yang 

sebesar-besarnya yang telah melancarkan pengurusan berkas dari awal 

kuliah sampai dalam pengurusan berkas keperluan skripsi. 



viii 
 

16. Terima kasih untuk semua pihak yang telah memberikan dukungan, 

motivasi, mendo’akan dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Sehingga skripsi ini saya dapat terselesaikan atas bantuan dan kerja sama 

kalian dengan bantuan berupa tenaga, materi, dan do’a sehingga penulis 

menyelesaikan studi pada program Jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains Dan 

Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis, maupun yang berkepentingan dengan hal ini atau 

bermanfaat bagi pembaca. 

MOTTO: “Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya 

dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong) ” 

(HR. Muslim). 

 

 Samata-Gowa, 11 Juni  2019 

Penulis  

 

 

Sunarti Ali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

DAFTAR ISI 

 

 
SAMPUL 

HALAMAN JUDUL .........................................................................................i 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....................................................ii 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................iii 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..........................................................iv 

KATA PENGANTAR .......................................................................................v 

DAFTAR ISI ......................................................................................................ix 

DAFTAR TABEL..............................................................................................xi 

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................xiii 

ABSTRAK .........................................................................................................xiv 

ABSTRACT .......................................................................................................xv 

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................1 

A. Latar Belakang ...........................................................................................1 

B. Rumusan Masalah ......................................................................................4 

C. Tujuan Penelitian .......................................................................................4 

D. Kegunaan Penelitian ..................................................................................5 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................6 

A. Ternak dalam Pandangan Islam .................................................................6 

B. Penyuluhan dalam Pandangan Islam .........................................................7 

C. Bermusyawarah dalam Pandangan Islam ..................................................8 

D. Pengertian Peranan ....................................................................................9 

E. Pemberdayaan Masyarakat ........................................................................13 

F. Penyuluh Peternakan .................................................................................19 

G. Peternakan Rakyat .....................................................................................30 

H. Usaha Peternakan Sapi Potong ..................................................................32 

I. Penelitian Terdahulu ..................................................................................39 

J. Alur Pikir ..  ................................................................................................40 

 

BAB  III METODE PENELITIAN .................................................................43 

A. Waktu dan Tempat Penelitian ....................................................................43 

B. Jenis Penelitian ..........................................................................................43 

C. Jenis Data ...................................................................................................44 

D. Sumber Data ..............................................................................................44 

E. Teknik Pengumpulan Data ........................................................................45 

F. Informan Penelitian ...................................................................................45 

G. Analisis Data ..............................................................................................47 



x 
 

H. Defenisi Operasional .................................................................................51 

 

BAB IV HASIl DAN PEMBAHASAN ............................................................53 

A. Kondisi Penelitian ......................................................................................53 

B. Peran  Penyuluh Dinas Peternakan dalam   Pemberdayaan Peternak  

Sapi Potong ................................................................................................58 

C. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pemberdayaan Peternak  

Sapi Potong Di Desa Pattallikan ................................................................66 

 

BAB V PENUTUP .............................................................................................69 

A. Kesimpulan ................................................................................................69 

B. Saran ..........................................................................................................70 

 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 71 

 

LAMPIRAN ....................................................................................................... 76 

 

RIWAYAT HIDUP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



xi 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel  1.  Informan    Penelitian...........................................................................................46 

 

Tabel  2.  Karakteristik Peternak berdasarkan Umur di Desa Pattallikang 

Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa ................................................................ 56 

 

Tabel 3.   Karakteristik Peternak berdasarkan Pendidikan di Desa Pattallikang                                                                     

Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa ................................................................ 57  

 

Tabel 4.  Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Pembinaan 

Peternak     Sapi Potong di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju 

Kabupaten Gowa ................................................................................................ 58 

 

Tabel 5.  Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Memotivasi 

Peternak Sapi Potong di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju 

Kabupaten Gowa ................................................................................................ 59 

 

Tabel  6.  Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Tingkat 

Pendidikan dapat mempengaruhi Pola Pikir Peternak Sapi Potong 

di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa ............................... 59 

 

Tabel 7. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Mempengaruhi 

Teknik Pemeliharaan Ternak Sapi Potong di Desa Pattallikang 

Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa ................................................................ 60 

 

Tabel  8. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Pembinaan 

Kelompok Peternak Sapi Potong di Desa Pattallikang Kecamatan 

Manuju Kabupaten Gowa ................................................................................... 60 

 

Tabel 9. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Pemberian 

Bantuan Bibit Ternak Sapi Potong, Pakan Unggul, dan Bantuan 

Mesin Pengolah Pakan kepada Peternak Sapi Potong di Desa 

Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa ............................................ 61 

 

Tabel 10. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Pengadaan 

Sanggar Pertemuan Peternak Sapi Potong di Desa Pattallikang 

Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa ................................................................ 62 

 

Tabel 11. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Pemberian 

Pelayanan Inseminasi Buatan  (IB) Sapi Potong di Desa 

Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa ............................................ 62 

 

Tabel 12. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Pemberian 

Pelayanan Kesehatan Hewan dan Vaksinasi Sapi Potong di Desa 

Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa ............................................ 63 



xii 
 

Tabel 13.  Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Penyuluhan akan 

 dilaksanakan Sekali Sebulan kepada Peternak Sapi Potong di Desa 

 Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa ........................................... 64 

 

Tabel 14. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Memberikan 

 Prioritas Kepada Peternak untuk Mengikuti Pelatihan Teknis 

 Peternakan dan Studi Banding ke Daerah yang Sudah Maju 

 dibidang Usaha Peternakan Sapi Potong  .......................................................... 64 

 

Tabel 15. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam berkeinginan 

 untuk Meningkatkan Skala Usaha Beternak Sapi Potong di Desa 

 Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa ........................................... 65 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.    Alur Pikir Peran Penyuluh Dinas Peternakan dalam 

    Pemberdayaan    Peternak ........................................................................... 42   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

ABSTRAK 

Nama      : Sunarti Ali 

Nim      : 60700115023 

Jurusan     : Ilmu Peternakan 

Judul  Skripsi               :  Peran Penyuluh Peternakan Dalam Pemberdayaan 

Peternak Sapi Potong di Kecamatan Manuju 

Kabupaten Gowa 

 

 

Pemberdayaan adalah upaya untuk mewujudkan keinginan masyarakat 

untuk menjadi masyarakat yang lebih mandiri dengan mengembangkan potensi 

yang dimiliki oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran 

penyuluh  peternakan dalam pemberdayaan peternak sapi potong dan untuk 

mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan peternak 

sapi potong di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. Metode penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif  yaitu penelitian yang dilakukan terhadap 

variabel, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan 

variabel lain. Hasil penelitian ini adalah peran penyuluh peternakan dalam 

pemberdayaan peternak sapi potong diantaranya, adanya pelayanan kesehatan 

hewan dan adanya bantuan bibit ternak sapi potong, pakan unggul, dan bantuan 

mesin pengolah pakan. Faktor pendukung dalam pemberdayaan peternak yaitu, 

keinginan peternak untuk mengembangkan ternaknya, potensi lahan untuk 

penanaman hijauan dan tersedianya sepanjang tahun pakan hijauan dan sisa 

limbah pertanian milik peternak, adanya SDM, adanya bantuan bibit pakan, 

adanya pengansurasian ternak, adanya program pencegahan dan penanggulangan 

penyakit pada ternak yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan atau 

mengembangkan produktivitas sapi potong. Faktor penghambat dalam 

pemberdayaan peternak sapi potong yaitu, kurangnya bantuan bibit ternak sapi, 

kualitas SDM/peternak yang masih rendah, tidak adanya bantuan teknologi 

pengolah pakan, kurangnya penyuluh, tidak adanya bantuan dari dana Desa, 

modal peternak juga yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan peternak 

sapi potong.  
 

Kata Kunci: Penyuluh, Pemberdayaan. 
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ABSTRACT 

Name        : Sunarti Ali 

Registration Number     : 60700115023 

Department       : Animal Husbandry 

Title Thesis                        : The Role of Farm Extension in Empowering      

   Beef Cattle Breeders in Manuju District, 

   Gowa Regency 

 

 

Emprovement is an effort to realize the desire of the community to 

become a more independent society by developing the potential of the 

community. This study aimed to determine the role of farm extension in 

empowering beef cattle breeders and to find out the inhibiting factors and 

supporting the empowerment of beef cattle breeders in Manuju District, Gowa 

Regency. This study method used a descriptive approach, namely research carried 

out on variables without making comparisons; or connecting with other variables. 

The results of this study were the role of farm extension in empowering beef cattle 

breeders, among others, the existance of animal health services and the help of 

beef cattle breeds, superior feed and the help of feed processing machines. 

Supporting factors in the empowerment of breeders were the desire of them to 

develop their livestock, potential land for forage planting and the availability of 

year-round forage feed and the rest of farmer’s agricultural waste, human 

resources, feed seed assistance, livestock management, prevention programs in 

livestock which is one way to increase or develop the productivity of beef cattle. 

The inhibiting factors in the empowerment of beef cattle breeders were the lack of 

assistance of cattle breeds, the quality of human resources or breeders that were 

still low, the absence of feed processing technology assistance, lack of animal 

husbandry extension, lack of assistance from village funds, breeders’ financial 

capital which was also an obstacle in empowering cattle breeders. 

 

Key Words: Role of farm extension, empowerment. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang berbasis industri dan salah 

satunya masyarakat menggantungkan hidupnya di industri peternakan, walaupun 

lebih dominan masyarakat bertani. Oleh karena itu, sangat tepat jika pemerintah 

dapat menganggarkan dalam dana Desa untuk mengembangkan sapi potong.   

Berdasarkan hal itu perlu dilakukan pemberdayaan dalam rangka 

penumbuhan dan pengembangan peternak menjadi peternak yang kuat dan 

mandiri untuk meningkatkan pendapatan peternak dan keluarganya. 

Pemberdayaan peternak diarahkan pada pemberian pelatihan dan penyuluhan, 

pemberian bantuan benih/bibit unggul, pakan, alat dan mesin/teknologi kepada 

peternak. Selain itu, pembinaan peternak diharapkan dapat membantu dan 

menggali potensi, memecahkan masalah usaha peternak secara lebih mandiri, 

efektif dan memudahkan dalam mengakses informasi, pemasaran, teknologi, 

permodalan, pengolahan, dan sumberdaya lainnya.  Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2013 bahwa Pemberdayaan Peternak dalam 

Ketentuan Umum pada  Pasal 1 nomor 1:  Pemberdayaan masyarakat peternak 

yaitu segala upaya yang akan dilakukan dari pemerintah, pemerintah 

kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan juga pemangku kepentingan dibidang 

Peternakan dan kesehatan hewan ternak dalam meningkatkan suatu kemandirian, 

memberikan suatu kemudahan dalam memajukan suatu usaha bagi peternak, dan 
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dapat meningkatkan daya saing dan demi untuk kesejahteraan masyarakat 

peternak.  

Masih banyak masyarakat yang membutuhkan gizi dan masih banyak 

masyarakat yang kekurangan gizi. Ini disebabkan tingginya tingkat harga daging 

karena populasi sapi potong masih kurang di Indonesia. Dengan peningkatan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani maka permintaan daging 

semakin meningkat sementara populasi sapi di Indonesia masih rendah dan 

produksi bahan baku daging belum bisa mengimbangi laju permintaan. Salah satu 

cara meningkatkan produktivitas ternak yaitu dengan kesadaran petani/peternak 

agar bisa memahami ilmu pengetahuan dan menciptakan inovasi yang baru 

tentang peternakan sapi potong dapat dikembangkan melalui pembinaan 

kelembagaan peternak. 

Peternakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mengembangbiakkan dan membudidayakan suatu hewan ternak mendapatkan 

manfaat dan keuntungan dari hasil tersebut.  Sapi potong merupakan salah satu 

sumber gizi yang berasal dari hewan ternak yang dapat memenuhi kebutuhan 

peningkatan gizi masyarakat.  

Pemberdayaan peternak yaitu cara mengembangkan ternak untuk 

menambah populasi ternak sapi potong di Sulawesi Selatan dan beternak mandiri. 

Pemberdayaan peternak dapat meningkatkan pola pikir beternak masyarakat 

dengan cara bekerja sama dengan penyuluh, untuk meningkatkan pengembangan 

ternak dengan melalui motivasi, bimbingan teknis dan juga fasilisator ataupun 
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melakukan pelayanan  kesehatan  hewan. Adapun  peraturan  Pemerintah  RI  

nomor   
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6 tahun 2013 bahwa Pemberdayaan Peternak Pasal 5 Ayat (1) Dalam bantuan 

biaya atau modal akan dapat diberikan untuk masyarakat Peternak yang telah 

melakukan usaha dibidang peternakan agar usahanya dapat  berkembang lebih 

baik, akan lebih maju, dan berdaya saing. Sedangkan pada Pasal 5 Ayat (3) 

Bahwa bantuan dalam biaya atau permodalan akan dapat berupa pendanaan secara 

bergulir, dapat memudahkan untuk memperoleh kredit dalam memberikan subsidi 

bunga kredit, kemudian bantuan sosial. 

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten  di Sulawesi Selatan 

terkhusus di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa masyarakatnya yang sebagian 

menggantungkan hidupnya di bidang peternakan dan pertanian. Petani yang ada di 

Kecamatan Manuju juga beternak sapi yang dapat menambah perekonomian 

rumah tangga mereka. Di Kecamatan Manuju terdapat tujuh desa yaitu Desa 

Moncongloe, Desa Tanah Karaeng, Desa Pattallikang, Desa Bilalang, Desa 

Tamalatea, Desa Manuju, dan Desa Tassese. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa 

peternak di Kecamatan Manuju memerlukan peranan pemerintah dalam hal ini 

Dinas Peternakan dalam melakukan pemberdayaan kepada kelompok peternak. 

Di Kecamatan Manuju, peternak masih memiliki berbagai persoalan 

diantaranya dengan rendahnya tingkat pendidikan dari anggota kelompok 

peternak, maka kurang mampu menerima inovasi baik berupa cara pengolahan 

pakan hijauan yang difermentasi, cara pengolahan feses untuk dijadikan pupuk 

kompos ataupun biogas dan pemanfaatan limbah pertanian untuk diolah menjadi 

pakan. Peternak masih belum mengaplikasikan dari apa yang didapatkan pada 

pelatihan dan penyuluhan masih kurang karena kebanyakan peternak masih 
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menggunakan pola-pola tradisional dalam beternak. Kemudian masalah minimnya 

bantuan berupa mesin yang bisa membantu kelompok peternak dalam mengelola 

pakan yang akan diberikan untuk ternak. Masalah di atas mengakibatkan 

pengembangan sapi potong akan menurun jika pendampingan teknis kepada 

peternak tentang pemberian pakan dan manajemen pemeliharaan sapi potong tidak 

dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukanlah penelitian dengan 

judul “Peran Penyuluh Peternakan dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Potong di 

Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peran Penyuluh Peternakan dalam Pemberdayaan Peternak 

Sapi Potong di Kecamatan Manuju  Kabupaten Gowa? 

2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dan mendukung Pemberdayaan 

Peternak Sapi Potong di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peran Penyuluh Peternakan dalam Pemberdayaan 

Peternak Sapi Potong di Kecamatan Manuju  Kabupaten Gowa. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung 

Pemberdayaan Peternak Sapi Potong di Kecamatan Manuju Kabupaten 

Gowa. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, penilitian ini dapat mengembangkan wawasan ilmu 

pengetahuan dan pemahaman tentang peran Penyuluh Peternakan dalam 

pemberdayaan peternak sapi potong. 

2. Bagi kegunaan teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tinjauan awal 

dalam penelitian selanjutnya. 

3. Bagi kegunaan praktis di lapangan, penelitian dapat dijadikan sebagai 

saran atau masukan untuk meningkatkan peran Penyuluh Peternakan 

dalam pemberdayaan peternak di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Ternak dalam Pandangan Islam 

Ternak merupakan hewan ternak yang sengaja dipelihara oleh manusia 

untuk dijadikan sebagai sumber bahan baku, sumber pangan dan dipelihara 

untuk membantu pekerjaan manusia. 

Allah swt. berfirman dalam QS Al-Nahl/16:5  sebagai berikut: 

                     

Terjemahnya: 

“Dan dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada 

(bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya 

kamu makan” (Kementrian Agama RI, 2012). 

 

Berdasarkan ayat di atas maka dapat dilihat bahwa Allah swt. Dapat 

menciptakan banyak pelajaran untuk hamba Allah yaitu manusia dengan memiliki 

banyak manfaat yang bisa dipetik didalamnya dengan berbagai aneka ragam di 

permukaan bumi ini yaitu diantaranya adalah dalam kata tertib, harmonis dan 

menyeimbangkan. Seperti dalam surah An- Nahl ayat 5 yaitu hasil utama daripada 

ternak yaitu menghasilkan telur, daging dan susu yang berasal dari hasil pangan 

berasal dari pangan hewani  dengan gizi yang sangat tinggi yang dibutuhkan oleh 

manusia untuk dikonsumsi dan untuk kepentingan kebutuhan nutrisin manusia 

dan menghasilkan kulit untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dijadikan 
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sebagai kerajinan tangan bagi manusia dengan meningkatkan nilai ekonomi 

keluarga. 

B. Penyuluhan dalam Pandangan Islam 

Penyuluhan merupakan salah satu tempat atau solusi dalam memecahkan 

suatu permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat peternak.  

Allah berfirman dalam QS Al-Nahl/16:125 sebagai berikut: 

                             

                           

     

Terjemahnya:  

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.” (Kementrian Agama RI, 2012). 

 

Penyuluhan pertanian terkait dengan moralitas agama, yaitu adanya 

kesamaan antara penyuluhan dengan dakwah, bahwa pentingnya profesionalisme 

penyuluhan dari tinjauan islam. Dalam Surah An-Nahl ayat 125  secara impertatif 

menyuruh setiap muslim untuk menyuruh umat manusia ke jalan Tuhan dengan 

bijaksana, dengan nasihat yang baik dan argumentasi yang jitu. Ayat ini 

menunjukkan kepada kita cara-cara yang baik untuk mengajak hamba-hamba 
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Allah ke jalan-Nya, perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan 

antara yang hak dengan yang bathil, dan tidak sedikitpun konotasi bahwa 

dianjurkan lewat paksaan. Oleh karena itu diharapkan bahwa penyuluhan 

pertanian mengikuti metode dakwah yang sesuai dengan ajaran Allah swt. 

sehingga mampu menciptakan kerelaan orang atau sasaran dalam mengikuti 

kegiatan penyuluhan. 

C. Bermusyawarah dalam Pandangan Islam 

Musyawarah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati 

untuk memecahkan masalah, baik dalam memecahkan masalah tentang pertanian, 

perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. 

Allah berfirman dalam QS Al-Imran/3:159 sebagai berikut: 

                        

                         

                  

 

Terjemahnya: 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan  bermusyawarahlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakkal kepada-Nya.” (Kementrian Agama RI, 2012). 
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Maksud dari ayat di atas yaitu pengurusan urusan-urusan muslimin harus 

dilakukan dengan dasar permusyawaratan dan tidak dibenarkan dilakukan oleh 

seorang saja dengan kemauannya sendiri selaku diktator, dan jelaslah bukan soal-

soal keagamaan yang diperintahkan untuk dipermusyawarahkan, tetapi soal-soal 

yang menyangkut urusan-urusan duniawi seperti ketatanegaraan, pemerintahan, 

dan urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti urusan politik, 

ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. 

D. Pengertian Peranan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga yang dapat di 

definisikan menurut Departemen Pendidikan Nasional (2002:854), yang menyatakan 

bahwa peranan yaitu, “suatu tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang dalam 

suatu peristiwa”. Peranan yaitu terjadinya suatu peristiwa yang baik secara langsung 

maupun tidak langsung dari segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja 

yang bisa mengakibatkan suatu peristiwa yang terjadi. 

Suatu perilaku yang diharapkan dari  seseorang  yang mempunyai suatu 

status itu yang dinamakan peranan. Dalam mengisi kesesuaian dalam peran yang 

sesuai dengan status dan tiap orang mungkin memiliki sejumlah status yang selalu 

diharapkan. Dalam artian merupakan dari dua aspek dari gejala yang sama dapat 

disebut sebagai status dan peran. Status yaitu kewajiban dan seperangkat hak, dan 

pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak disebut peran (Hartono, 1999: 

118). 

Menurut pendapat Soekanto (2002:243), yang menyatakan bahwa aspek 

dinamis dengan kedudukan (status) yang dimaksud sebagai peranan. Peranan yang 
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dalam posisi pergaulan kemasyarakatan dapat melekat pada diri kita ataupun kepada 

seseorang harus dibedakan. Jika melakukan suatu peran makan seorang individu 

wajib untuk melaksanakan tugasnya dengan sesuai apa yang menjadi kedudukannya 

dalam melaksanakan peran tersebut. Unsur strategis yang menunjukan dalam tempat 

yang individu untuk organisasi masyarakat yang merupakan posisi seseorang dalam 

masyarakat. Dalam sebuah organisasi masyarakat memiliki peranan seseorang yang 

sangat penting. Jadi, dalam menjalankan suatu peranan seseorang akan menduduki 

suatu tempat atau posisi di dalam masyarakat. Penyesuaian diri dalam suatu proses 

peranan lebih banyak menunjuk kepada fungsi. Menurut pengertian di atas, peranan 

merupakan suatu kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya untuk melaksanakan 

hak status seseorang, posisinya dalam masyarakat harus dibedakan dengan 

menerapkan suatu peranan kepada masyarakat dengan poisi yang baik dalam 

kedudukannya.  

Berorganisasi dalam mengoptimalkan peranan berdasarkan fungsi dari 

peranan yang dilakukan oleh penyuluh. Adapun hal yang berkaitan dengan 

peranan  yakni:  

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Kehidupan bermasyarakat tentunya 

ada aturan yang wajib diikuti dengan adanya bimbingan dari penyuluh 

untuk seorang untuk hal ini dapat dikatan sebagai peranan.  

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2004). 
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Menurut Mintzberg dalam Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 12 dan 21), 

dalam suatu organisasi terdapat pemimpin yang dapat dilakukan dengan tiga peran 

yaitu:  

1. Peran Antar peribadi (Interpersonal Role), yaitu sebaiknya sebagai tokoh 

harus lebih bertindak dalam peranan antar pribadi dengan atasan, untuk 

organisasi agar dapat berjalan dengan dengan lancar dapat dikelolah dalam  

pemimpin dan akan menjadi penghubung antara organisasi. Peranan ini 

menurut Mintzberg peranan antarpribadi ini terdapat suatu perincian 

dengan cara peran anatarpribadi, hal tersebut terbagi atas tiga peranan 

yakni:  

a. Peranan berfungsi sebagai tokoh (Figurehead), yaitu setiap 

kesempatan dengan persoalan yang dengan fungsi untuk mewakili 

suatu organisasi yang dapat dilakukan yang akan dipimpinnya dan juga 

sering timbul secara formal. 

b. Peranan berfungsi sebagai pemimpin (Leader), dalam peranan ini 

yakni pemimpin dapat mengembangkan, memotifasi, dan 

mengendalikan atasan  untuk melakukan beberapa fungsi pokok 

diantaranya adalah akan bertindak sebagai seorang pemimpin. Dapat 

melakukan suatu  hubungan interpersonal antara pemimpin dan dengan 

yang dipimpin. 

c. Peranan berfungsi sebagai pejabat perantara (Liaison Manager), dalam 

luar organisasi agar untuk mendapat suatu informasi maka untuk 

pemimpin atau pejabat sebagai perantara dapat melakukan suatu 
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peranan seperti diluar organisasinya yang akan berinteraksi langsung 

dengan staf, dan teman sejawat. 

2. Peranan dengan menghubungkan dengan berbagai informasi 

(Informational Role) merupakan peranan menghubungkan yang akan 

mendapatkan  informasi ini dengan peranan interpersonal yang sangat 

unik mendapatkan berbagai  informasi dan akan meletakkan atasan berda 

pada posisi yang dengan hal akan mendapat berbagai macam informasi.  

3. Peranan dengan mengambil keputusan (Decisional Role), adalah proses 

dalam pembagian besar ada tugas atasan dengan hakikatnya dapat 

digunakan dengan cara penuh dalam penyusunan untuk pembuatan 

strategi didalam berbagai organisasi yang akan di pimpinnya. Adapun 

peranan dengan atasan yang harus dapat terlibat didalam suatu 

keorganisasian untuk sistem pembuatan strategi dari organisasinya dapat 

memikirkan hal tersebut. 

Peranan menurut Gross, Mason dan Mc Eachern yang dapat dikutip 

dalam buku David Berry (1995:101), yang mendefinisikan bahwa peranan yaitu 

kelompok dengan cara menempati suatu kedudukan sosial tertentu seperti dengan 

cara dikenakan pada individu atau perangkat harapan-harapan yang untuk 

melakukan suatu kewajiban yang diharapkan oleh individu. Ada dua harapan 

didalam buku David Berry yaitu: 

1. Memiliki harapan dari masyarakat untuk kewajiban dalam memegang 

suatu peranan tentang pemegang peranan atau kedudukan yang dimiliki 

seseorang. 
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2. Memiliki harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap 

masyarakat atau terhadap sesorang yang menjalankan suatu 

kewajibannya atau peranannya. 

 

 

E. Pemberdayaan Masyarakat  

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat merupakan cara atau upaya untuk 

mewujudkan keinginan masyarakat yang lebih baik dan salah satu cara untuk 

menjadikan masyarakat lebih mandiri dengan mengembangkan potensi yang 

dimiliki masyarakat peternak dengan memberdayakannya.  

Menurut pendapat Djohani (2003), yang menyatakan bahwa suatu proses 

yang sehingga terjadi keseimbangan dalam memberikan suatu daya/kekuasaan 

(power) untuk pihak-pihak yang lemah (powerless), dan untuk dapat mengurangi 

suatu kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful) 

disebut sebagai pemberdayaan.  

Menurut pendapat Kartasasmita (1996), yang menyatakan bahwa suatu 

pemberdayaan dengan cara memotivasi dapat mendorong masyarakat, 

memandirikan, kemudian dapat membangkitkan kesadaran lebih berdayaguna dan 

berhasil guna terhadap potensi yang akan dimilikinya untuk dapat melepaskan diri 

dari perangkap keterbelakangan meningkatkan harkat dan martabat pada lapisan 

masyarakat dari kemiskinan dan upaya yang terdapat dalam suatu kondisi 

sekarang ini tidak mampu, hal tersebut dikatakan sebagai memberdayakan 
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masyarakat. Dalam mengupayakan masyarakat dengan artian dalam 

pemberdayaan merupakan suatu hal untuk melakukan sesuatu dengan 

kemandirian dengan memberdayakan dapat dilakukan sesuatu hal dengan cara 

memandirikan dengan istilah lain yaitu untuk dapat  memampukan masyarakat. 

Menurut pendapat Chambers (1995), dalam Kartasasmita (1996), yang 

menyatakan bahwa pembangunan dapat mencerminkan suatu konsep paradigma 

baru yang dapat bersifat sebagai,  participatory, people-centered, sustainable, and 

empowering. Konsep ini dapat menyediakan suatu mekanisme untuk dapat 

mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net) hal ini lebih luas dari hanya 

cenderung memenuhi suatu kebutuhan dasar (basic needs) yang sebagai upaya 

mencari jalan alternatif terhadap konsep perkembangan dimasa yang lalu 

pemikirannya dalam belakangan ini banyak dalam pengembangan. 

Menurut pendapat dari Gunawan dan Sumodiningrat (1999), yang 

menyatakan bahwa proses operasionalisasinya dapat dilihat dalam ide 

pemberdayaan dapat memiliki dua kecenderungan, antara lain:  

1) Kecenderungan primer, yaitu menjadikan sebagai kekuasaan atau 

pertanggung jawaban dalam kecenderungan proses yang dapat 

memberikan kemampuan (power) atau kekuatan kepada sebagian 

masyarakat atau individu untuk menjadi lebih baik dan sangat 

berdaya. Dalam mendukung proses pembangunan mandiri ini dapat 

melalui organisasi yang dilengkapi pula untuk asset material dalam 

pembangunan. 
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2) Kecenderungan sekunder, yaitu untuk menentukan apa yang menjadi 

pilihan melalui beberapa proses dalam dialog ini yang menjadi pilihan 

hidup, kemudian mampu memotivasi dan mendorong serta cenderung 

dalam memberikan proses penekanan stimulasi. Kedua kecenderungan 

tersebut dapat memberikan suatu yang titik ekstrim seperti halnya 

dengan berseberangan sekunder untuk terlebih dahulu. 

Menurut pendapat Gunawan dan Sumodiningrat (2002), yang 

menyatakan bahwa ada beberapa konsep dalam pendekatan utama yakni dalam 

pemberdayaan yang adalah dalam masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek 

dari berbagai proyek pembangunannya akan tetapi adalah suatu subyek dari upaya 

dalam pembangunannya itu sendiri. Kemudian berdasarkan konsep tersebut, maka 

dalam pemberdayaan masyarakat individu harus dan dapat mengikuti suatu 

pendekatan yaitu: 

1) Konsep yang dilakukan mengupayakan harus yang terarah yang dapat 

disebut sebagai pemihakan yaitu dengan cara populer dapat disebut. 

Dalam mengupayakan kepada yang memerlukan dapat ditunjukkan 

langsung kepada masyarakat individu. Upaya ini memiliki program 

pendekatan yang sudah dirancang dalam mengatasi masalah 

masyarakat dengan sesuai kebutuhan. 

2) Masyarakat yang menjadi sasaran dalam program ini harus langsung 

untuk diikutsertakan atau bahkan ikut melaksanakan program 

pendekatan.  
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3) Program dengan menggunakan pendekatan kelompok, karena 

masyarakat secara individu masyarakat miskin yang kemungkinan 

kesulitan dalam memecahkan masalah sendiri yang dihadapinya. 

Kemudian penanganan yang dilakukan secara individu yaitu bantuan 

dalam lingkup yang akan  menjadi terlalu luas. Dalam penggunaan 

sumber daya akan lebih efisien jika pendekatan kelompok ini terlihat 

efektif dalam pendekatan. 

2. Tujuan Pemberdayaan 

Pemberdayaan memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk 

membentuk masyarakat untuk menjadi lebih mandiri. Kemandirian yang 

bertindak dan dapat mengendalikan apa yang akan mereka lakukan yang 

merupakan masyarakat mandiri dalam berfikir. Kemandirian masyarakat 

adalah untuk memikirkan suatu kemampuan masyarakat merupakan suatu 

kondisi yang dialami oleh masyarakat individu, dapat melakukan sesuatu 

untuk memutuskan serta yang dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat dengan dipandang tepat dengan menggunakan daya untuk mampu 

seperti dalam kemampuan yang psikomotorik, kognitif, konatif, afektif, 

dengan masyarakat yang memiliki lingkungan internal dengan mengerahkan 

sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat. Hal tersebut akan dapat 

memberikan suatu konstribusi dengan terjadinya keberdayaan pada empat 

aspek ini (afektif, kognitif, konatif dan psikomotorik) kemudian dapa 

terjadinya masyarakat mandiri yang akan dicita-citakan, untuk masyarakat 

akan dapat berwawasan lebih baik dan cukup berwawasan, dengan bentuk 
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keterampilan yang memadai dan akan dilengkapi dengan kecakapan, dapat 

diperkuat oleh perilaku sadar akan rasa memerlukan dalam membangun akan 

kebutuhan tersebut (Teguh, 2004:80-81). 

Masyarakat yang mampu akan menjadi masyarakat yang mandiri 

karena dalam pemberdayaan tidak bersifat selamanya, akan dapat melepaskan 

untuk menjadi mandiri dan memberdayakan sampai target masyarakat yang 

diinginkan, walaupun ketika akan jatuh akan melakukan penjagaan dari jauh 

agar tidak terjatuh lagi. Proses belajar harus dilewati dalam pemberdayaan, 

dari proses belajarlah dapat dilihat dari pendapat tersebut, agar status mandiri 

dapat tercapai dengan baik. Namun, dalam menjaga kemandirian itu makan 

tetap akan melakukan sesuatu untuk menjaga suatu pemberdayaan dengan 

kondisi, semangat, hingga mampu melakukan sesuatu untuk tidak akan 

menurun lagi. Pemberdayaan melakukan proses belajar dengan cara langsung 

dan melalui tahap, hal ini di sampaikan dari awal. Adapun tahap yang harus 

dilewati dalam pemberdayaan ini adalah: 

1) Melalui tahapan dengan menyadarkan dan membentuk suatu  

keprilakuan dengan membutuhkan dalam meningkatkan suatu 

kualitas diri menuju suatu perilaku yang sadar dan peduli. 

2) Melalui tahapan transformasi dengan melewati wawasan 

pengetahuan dan berkemampuan. 

3) Melalui tahapan dalam meningkatkan intelektual (Teguh, 2004: 

82-83). 

3. Strategi Pemberdayaan  
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Strategi yang dapat digunakan dalam peningkatan kualitas seorang 

peternak dapat menggunakan salah satu strategi yang dapat didayagunakan 

sehingga mendapatkan keberdayaan yang merupakan untuk meningkatkan 

suatu peran kelompok peternak. Dalam kegiatan penyuluhan masih 

digunakan sebagai pendekatan utama untuk setiap kelompok peternak 

(Deptan, 2009). 

Menurut pendapat Margono (2001), yang menyatakan bahwa 

pendekatan kelompok dapat melalui terjadinya proses belajar (learning 

process) dan melalui media yang dapat dipandang lebih efisien dan untuk 

para petani akan berinteraksi langsung, jadi yang diharapkan adalah petani 

yang berkualitas dan juga diharapkan agar petani/peternak dapat berubah 

menjadi yang lebih baik. 

Penyuluhan merupakan suatu program yang akan melakukan dalam 

pembangunan sub sektor peternakan. Sistem pendidikan dibagian luar 

lingkungan sekolah untuk peternak beserta keluarganya memiliki tujuan  akan 

mampu hal ini dapat diartikan sebagai penyuluhan, dan peternak akan 

meningkatkan tingkat kesejahteraan taraf hidup masyarakat itu sendiri dan 

sanggup berswadaya untuk memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat 

(Syahyuti, 2006). 

Menurut Hikmat (2006), yang menyatakan bahwa untuk praktik dalam 

mengubah beberapa strategi sosial dapat dijelaskan dalam memberdayakan 

masyarakat, strategi memberdayakan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut: 
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a. Untuk strategi tradisional yakni semua orang bebas, kemudian ada 

pihak lain dari suatu kebebasan yang mengganggu dan mampu 

menentukan dirinya dengan hal penting untuk kehidupan mereka tanpa 

ada gangguan dari kebebasan tersebut. Adapun maksud lain yaitu 

strategi dengan berbagai situasi atau keadaan yang dapat menyarankan 

kepada masyarakat agar masyarakat secara bebas mengetahui dan 

memilih beberapa hal penting dan yang terbaik.  

b. Untuk strategi direct-action, yakni yang akan benar terjadi dapat 

dilihat dari sudut pandang dalam perubahan, pihak yang memiliki 

keterlibatan dalam dominasi yang penting kepada semua yang akan 

dihormati, dalam hal keputusan tersebut ada seorang pihak dengan hal 

ini yang dapat mempengaruhi. 

c. Untuk strategi transformatif, yakni untuk mengidentifikasi hal-hal 

penting dapat pula menunjukkan bahwa dalam waktu yang panjang 

suatu pendidikan dalam massa akan dibutuhkan.  

F. Penyuluh Peternakan 

Penyuluhan merupakan cara mempermudah peternak mengambil suatu 

keputusan sedangkan penyuluhan merupakan suatu cara yang tepat untuk 

memecahkan masalah peternak dibidang peternakan.  

Seseorang yang memiliki suatu peran atau memerankan, dalam memberi 

pendidikan diberikan tugas ataukah profesi, untuk mengatasi suatu masalah dapat 

membimbing dan memberi penerangan untuk masyarakat, yakni dalam kesehatan 

dan  pertanian, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, hal itu 
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dimaksud adalah penyuluh. Juru penerang juga biasa diartikan sebagai penyuluh. 

Peran dengan cara berdiskusi bersama khalayak khusus dan mengadakan 

wawancara dan juga mengadakan ceramah yakni biasa pada penyuluh atau juru 

penerang melaksanakan perannya dengan cara tersebut. Dalam bahasa Inggris 

pemegang peran serupa disebut sebagai counsellor, yang merupakan penasihat. Di 

Indonesia memiliki sebutan yang berbeda hal ini berdasarkan dari pemegang 

peran seperti inilah yang memiliki cara yang efektif dalam berperan. Petugas 

Penyuluh Lapangan seumpamanya, disebut juru penerang masalah pertanian, 

untuk dapat mencapai produktifitas diindustri pertanian yang lebih tinggi dengan 

mengusahakan tugas dari perubahan dalam meningkatkan pola pikir dan perilaku 

peternak/petani. Kesejahteraan mereka dapat diharapkan dapat meningkat pesat 

dari panca usaha tani dan para petani dapat terdorong untuk melakukan dengan 

cara- yang lebih efektif dan efisien dengan cara mempraktekkannya (Mardikanto, 

1993). 

Penyuluhan adalah Pendidikan non formal diluar bangku sekolah dapat 

melatih dan memengaruhi peternak dan keluarganya agar menerapkan praktek 

maju dalam bidang peternakan, pertanian, memanajemen penyimpanan dan 

memasarkan (Maunder dalam Hawkins et al., 1982). Bukan hanya dalam 

pendidikan dapat diperhatikan dan mempercepat kemudian menerapkan praktek 

maju tersebut, akan tetapi juga membuat mengubah sudut pandang peternak, dan 

juga membuat cara untuk dapat diperbaiki pada usaha tani ternak sehingga ia 

terus-menerus lebih siap untuk menerima dan atas prakarsanya sendiri. Melalui 

proses pendidikan masyarakat petani dapat membantu petani/peternak dengan 
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adanya penyuluhan yang merupakan suatu sistem atau melayani petani/peternak 

yang sudah diarahkan, tingkat kehidupan mereka akan diperbaiki, dapat 

meningkatkan standar sosial hidup di pedesaan serta dapat ditingkatkan dalam 

pendidikan (Farquhar dalam Hawkins et al., 1982). 

Menurut pendapat Wiriaatmadja (1973), yang mendefinisikan bahwa 

untuk keluarga peternak di pedesaan diartikan sebagai penyuluhan bersifat 

pendidikan diluar sekolah, untuk membujuk agar mereka menjadi mau maka 

dilakukan dengan cara belajar sambil berbuat, mampu dan paham untuk 

menyelesaikan masalah dengan sendiri yang akan dihadapi dengan baik, 

memuaskan dan menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri. Suatu bentuk 

sasaran yang menyesuaikan dengan keadaan, pendidikan yang secara, kebutuhan, 

dan kepentingan menjadi sasaran yang tepat disebut sebagai penyuluhan. 

Penyuluhan sering juga diartikan sebagai pendidikan yang non formal 

dikarenakan sifatnya yang demikian itu. 

Petani/peternak yang menjadi sasaran dalam peran penyuluh untuk dilatih 

dan juga mendorong kemampuan yang dimiliki oleh petani/peternak. Hal ini, 

sasaran dari penyuluh diberikanlah pelayanan yang memuaskan dan untuk 

berusaha dalam mengetahui apa yang akan dibutuhkan oleh masyarakat. 

Seseorang penyuluh dapat memotivasi yang lebih tinggi untuk petenak dan petani 

yang dapat diandalkan dan penyuluh tersebut harus memiliki suatu keterampilan 

dan ilmu pengetahuan yang tinggi agar peternak dan petani mampu menerima 

ilmu yang diberikan. Kewajiban yang lurus dapat ditingkatkan dalam membangun 

pertanian dan peternakan yang baik, hal ini menjadi upaya dalam keperilakuan 
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seorang penyuluh, daya juang (achievement motivation) yang harus ditingkatkan, 

dan memiliki kemampuan dalam keterampilan harus tinggi. Selanjutnya ada 

empat ranah yang dikatakan didalam kompetensi standar penyuluh pertanian di 

masa sekarang dan yang akan datang yakni: 

1)  Kemampuan kognisi, yaitu membangun pertanian dan peternakan 

dengan konten dan konteks dengan menggunakan pendekatan 

partisipatif hal tersebut dapat mengevaluasi konsep pemberdayaan, 

dengan mengetahui, menjelaskan, menerapkan, menganalisis, dan 

mensintesis dalam pembangunan pertanian dan peternakan.  

2)   Kemampuan afeksi, yaitu dapat menjalankan tugasnya dan fungsinya 

sebagai seorang penyuluh yang partisipatif dibidang pertanian dan 

peternakan dan sebagai penyuluh akan mampu mengorganisasikan 

nilai yang brkarakter dan dapat berpartisipasi, menerima, mencintai, 

meminati, menyukai dan dapat berintegrasi. 

3)  Kemampuan psikomotorik, yaitu secara terampil dengan taat azas 

dengan menerapkan kemampuan/keterampilan dengan penerapan 

suatu teknik panduan yang partisipasif. 

4)   Kemampuan spiritual, yakni kemampuan terhadap tugas dan fungsi 

dengan memiliki jiwa mengabdi yang tulus terhadap pekerjaan dengan 

kerja yang lebih keyakinan, semangat, jiwa kejuangan, tawakkal, etos 

kerja, dan keimanan yang kuat dan tulus (Alim, 2010).  

Penyuluhan dianggap penting dalam kebijakan revitalisasi karena 

dipenghujung tombak ada pembangunan pertanian yang diartikan sebagai 
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penyuluh. Menurut pendapat Harianto, dkk. (2014), yang menyatakan bahwa 

dalam mengembangkan peternakan dalam suatu daerah maka penyuluh sangat 

berperan penting didalam pengembangan tersebut, karena sebagai agent of change 

merupakan sesuatu yang melaksanakan teknis di masyarakat. Pengembangan sapi 

dalam penyuluh sebaiknya dapat mengakses informasi yang baik dari 

pengembangan tersebut, baik dari akses pemasaran ataupun dalam permodalan 

dan informasi suatu teknologi peternakan. Informasi yang baru diperoleh seorang  

peternak merupakan suatu bentuk tolak ukur yang paling penting dalam 

mengembangkan peternakan, pengetahuan peternak yang diberikan dari penyuluh 

untuk peternak  dapat melakukan  penerapan suatu teknologi dan banyaknya 

kunjungan dari penyuluh. 

Menurut Alim (2010), yang menyatakan bahwa penyuluhan pada 

dasarnya adalah pendidikan dimana target/sasarannya yaitu para petani/peternak 

harus mengalami perubahan perilaku, dari mulai aspek yang bersifat kognitif, 

afektif dan pada akhirnya juga bersifat psikomotorik. 

Menurut pendapat Mardikanto (1993), yang menyatakan bahwa 

penyuluhan dapat mengubah terjadinya suatu keprilakuan seseorang dengan 

memiliki tujuan yaitu dapat mengubah suatu sasaran. Dalam pengetahuan dapat 

mewujudkan suatu perilaku, keterampilan  dan sikap dengan indera manusia hal 

ini dapat diamati dengan langsung dan juga diamati secara tidak langsung. Dalam 

kalangan masyarakat untuk mereka dapat pengetahuan dengan proses perubahan 

perilaku untuk masyarakat hal ini dapat diartikan sebagai penyuluhan, kemauan 

dan juga kemampuan dalam terlaksananya perubahan yang terjadi pada 
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masyarakat demi tercapainya dalam meningkatkan produksi serta memiliki 

keterampilan dalam perubahan, dalam pembangunan peternakan dan pertanian 

yang ingin dicapai yakni adalah pendapatan dan juga perbaikan dalam 

mensejahterakan  masyarakat. 

Menurut pendapat Sastraatmadja dan Entang (1997), yang 

mengemukakan bahwa ilmu-ilmu sosial adalah dapat terpakai (applied science) 

dengan adanya penyuluhan peternakan/pertanian yang merupakan salah satu 

cabang dari semua ilmu sosial. Hal demikian dalam eksistensinya untuk 

kehidupan manusia setiap harinya memiliki misi yang khusus dengan tujuan 

tertentu yang harus tercapai. Adanya tujuan merupakan agar langkah yang akan 

dilakukan harus terlaksana dengan baik dengan tujuan berpedoman untuk 

mencapai suatu tujuan. Tujuan yang jelas yang dapat digunakan dalam kegiatan 

penyuluh yang akan dilakukan agar pedoman yang akan dilaksanakan dapat 

terlaksana dengan baik oleh penyuluh. Bagi penyuluh itu dengan proses 

mengadopsi agar bisa mempengaruhi dan akan memiliki kemampuan sendiri. 

Menurut pendapat Mangkunegara (2000), yang menyatakan bahwa hal 

yang ingin dicapai oleh setiap penyuluh peternakan adalah kinerja yang memiliki 

prestasi kerja engan hasil kerja yang dicapai dengan baik dan memiliki tugas dan 

fungsi dalam penyuluhan peternakan dengan berkualitas atau kuantitas dalam 

persatuan. Secara kualitas dan juga kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam 

dalam hasil sudah melakukan  tugasnya dengan baik yang sesuai dengan 

pertanggung  jawaban yang sudah disiapkan kepadanya, dapat diartikan sebagai 

prestasi dalam bekerja atau disebut sebagai kinerja. Keberhasilan dalam bekerja 
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yang tercapai dari individu yang secara aktual merupakan tingkat kinerja 

penyuluh (performance) yang merupakan respon dari perilaku individu dalam 

bentuk organisasi secara aktual dengan penuh tanggung jawab dengan sesuai 

tugasnya yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut, dan 

dalam melaksanakan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif 

dan juga lebih efesien yang sesuai dengan periode waktu yang telah disiapkan 

dalam organisasi. Kinerja merupakan suatu keterampilan dengan pameran umum 

dan dengan tuntutan dari seseorang tetang pelaksanaan serta fungsi dari suatu 

prestasi ataupun perbuatan (Whitmore, 1997). 

Melalui manajemen juga dapat dilihat bagaimana itu kinerja. Menurut 

pendapat dari Simanjuntak (2003), yang menyatakan bahwa manajemen dalam 

meningkatkan kinerja terdapat organisasi dengan kinerja dalam tiap individu dan 

juga kinerja dalam bentuk kelompok kerja dan keseluruhan kegiatan yang 

dilakukan untuk kinerja, hal ini disebut kinerja. Dalam kinerja terdapat faktor-

faktor seperti faktor ekstern dan faktor intern organisasi dalam kinerja kelompok 

dan kinerja dalam individu dapat berpengaruh. Menurut pendapat Wibowo 

(2007), yang menyatakan bahwa dalam memastikan komunikasi yang lebih efektif 

dan dapat terciptanya hsuatu hubungan yang disebut sebagai manajemen kinerja. 

Keberhasilan dalam memanajemen pekerjaan adalah dapat memerlukan suatu 

organisasi dan manajer dengan memfokuskan pada apa yang diperlukan dalam 

manajemen. Memperoleh kesuksesan bagaimana hal itu dikelola hal ini disebut 

sebagai manajemen kinerja. 
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Menurut pendapat  Hasibun (2002), yang menyatakan bahwa dalam 

penilaian terdapat suatu unsur yang digunakan dalam kinerja penyuluh adalah 

sebagai berikut:  

1. Penyuluh dengan melalui penilaian dalam hasil kerja dapat dihasilkan 

penyuluh yang baik berkualitas dan kuantitas yang baik disebut 

sebagai prestasi.  

2. Intruksi yang diberikan kepada penyuluh dalam melakukan pekerjan 

melalui dengan adanya bentuk penilaian yang dapat disiplin dengan 

patuh dengan aturan-aturan yang ada disebut sebagai kedisiplinan. 

3. Menyelesaikan pekerjaan dalam bekerja dengan mengembangkan 

kreativitas dalam bekerja yang lebih berdaya guna kepada masyarakat 

dengan menilai suatu kemampuan penyuluh yang disebut sebagai  

kreatifitas. 

4. Penyuluh dengan cara vertikal ataupun horizontal harus memiliki hasil 

dalam pekerjaan yang lebih baik baik didalam maupun diluar dan 

penyuluh dapat berpartisipasi dalam bekerja sama dengan penyuluh 

lain dan menilai penyuluh dalam  kesediaannya berpartipasi dapat 

disebut sebagai  bekerja sama.  

5. Situasi dalam memanajemen dapat menyusun kebijaksanaan dengan 

menilai dengan berbagai elemen yang terlibat didalamnya dan dapat 

menyatukan dan mearaskan manajemen disebut sebagai kecakapan.  

6. Sarana dan prasarana dalam pekerjaan dengan hasil kerja serta perilaku 

dalam bekerja dapat dinilai dari kesediaan penyuluh dengan 
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mempertanggung jawabkan bentuk kebijaksanaannya, disebut sebagai 

tanggung jawab. 

Berbagai macam faktor yang menjadi pengaruh dari kinerja penyuluh. 

Penyuluh pertanian/peternakan sangat berpengaruh pada umumnya terhadap 

peubah penyuluh, penyuluh dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyuluh 

dengan psikologis dan organisasi. Peubah  dalam berkemampuan dan memiliki 

keterampilan secara individu dapat mengklasifikasikan, dengan demografis dan 

latar belakang pribadi. Selanjutnya peubah organisasi dalam desain pekerjaan 

dalam terbagi dengan berbagai peubah struktur, peubah sumber daya, imbalan, 

struktur dan kepemimpinan, dirumuskan dalam peubah persepsi dengan 

psikologis, dengan peubah dalam bersikap, peubah pribadi yang baik, belajar 

memotivasi (Sapar, dkk. 2012). 

Menurut pendapat Abdullah (2012), yang menyatakan dalam 

penelitiannya  menunjukkan bahwa pakan yang rendah pada suatu aspek 

responsibilitas dan responsivitas dapat berpengaruh pada kinerja penyuluh 

pertanian dan peternakan dalam meningkatkan adopsi teknologi pakan, dan pada 

aspek layanan yang sangat berkualitas. Dalam meningkatkan teknologi atau dalam 

mengadopsi teknologi pakan sapi potong merupakan untuk peningkatan kualitas, 

dalam kinerja penyuluh dapat melakukan adanya perbaikan dan menyempurnakan 

aspek dalam responsivitas dengan responsibilitas yang diperlukan oleh penyuluh 

dan melakukan suatu program dalam memperbaiki penyuluhan dipeternak.  

Menurut pendapat Kartasapoetra (1994), yang menyatakan bahwa dalam 

mempengaruhi peternak dalam mengadopsi diberbagai inovasi dalam ternak sapi 
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potong dapat memimpin dalam penyuluhan peternakan yang sesuai dengan 

kemampuan untuk mempengaruhi peternak tersebut. Syarat dalam penyuluhan 

adalah petani yang percaya bahwa penyuluh adalah salah satunya, dalam meyakini 

bahwa dalam agen penyuluhan memiliki tujuan untuk dapat melayani dengan 

melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan mencoba segala cara untuk 

memiliki simpati dan mendapatkan suatu kepercayaan ini yang sesuai dengan 

bidangnya masing-masing untuk para petani ataupun peternak. Apabila 

mengunjungi masyarakat petani ataupun masyarakat peternak dilapangan atau 

yang di lingkungan rumahnya dapat memperoleh suatu kepercayaan hal tersebut 

merupakan tujuan dalam suatu agen penyuluhan pertanian dan peternakan, 

harapannya adalah petani dan peternak diharuskan untuk tidak mendatangi kantor 

ini adalah harapan dari penyuluh. Dalam lingkungan yang baru mereka adalah 

penyuluh dan petani diharapkan dapat bekerjasama dengan baik, penyuluh dapat 

membantu petani dan peternak untuk membantu dalam menyelesaikan suatu 

masalahnya dengan memperlihatkan dirinya sebagai penyuluh yang bersungguh-

sungguh untuk  memecahkan masalah petani dan peternak. Menjadikan penyuluh 

memiliki kedekatan lebih dekat lagi dan mahal. 

Memaksimalkan dan dapat menerapkan suatu paket teknologi dibidang 

peternakan yang memiliki tujuang yang ingin dicapai dipeternakan kerbau dari 

penyuluh adalah dapat  memaksimalkan suatu peran terhadap peternak. Peran 

penyuluh memiliki beberapa faktor yang menentukan dalam mencapai suatu hasil 

yang maksimal hal tersebut akan diketahui bahwa berapa besar peran penyuluh di 

dalam bidang peternakan. Dalam peningkatan mutu dalam beternak dan 
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meningkatkan keterampilan penyuluh dalam menindak lanjuti suatu masalah yang 

dapat meguntungkan dengan  cara mengubah, menyampaikan informasi, 

membangun sikap, dan menambah keterampilan yang bagus untuk peternak. 

Mampu meningkatkan kesadaran (sikap), mampu meningkatkan keterampilan 

yang baru dan mampu mensejahterakan setiap masyarakat individu, masyarakat 

dan keluarga yang dapat mengubah perilaku yang mampu merubah perilaku 

kelompok yang menjadi sasaran, dan menjadi suatu keberhasilan penyuluh yang 

dapat diukur dari proses belajar dengan cara yang logis (Anwar dkk., 2009). 

Metode penyuluhan dapat mengurangi suatu permasalahan yang kurang 

demi menycapai suatu sasaran dalam meningkatkan sumberdaya manusia 

pertanian dan peternakan yang menurunkan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi 

yang dibutuhkan oleh petani dan peternak tidak sesuai akan keinginan yang 

dibutuhkan petani dan peternak (Subarna dkk., 2006). Masalah seperti, penyuluh 

dan petani/peternak tidak berinteraksi dan kurang intensif, penyuluh kurang 

menguasai suatu materi yang dibawakan, dan penyuluh jika memiliki masalah 

petani/peternak kurang peka terhadap masalah tersebut, hal itu terjadi karena 

rendahnya ketidaksesuaian antara petani/peternak dengan penyuluh. Penelitian ini 

memiliki tujuan dalam mengembangkan teknologi dalam mengolah jerami padi 

dan limbah untuk ternak sapi potong, dan dapat mengetahui kinerja penyuluh 

dengan persepsi peternak.  

Menurut pendapat dari Roger (1995), yang menyatakan bahwa untuk 

merubah suatu perilaku seorang peternak yang memiliki usaha-usaha dalam 

beternak yang sudah lebih baik (better farming), berusaha ternak lebih baik (better 
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business), dapat menjaga lingkungan hidup dengan lebih baik (better 

environtment), kehidupan masyarakat dapat mencapai yang lebih baik (better 

community), lingkungan hidup dapat dijaga dengan lebih baik (better 

environtment), sejahtera dengan hidup yang lebih baik (better living), dan dapat 

menunjang dalam mmperbaiki suatu usaha ternak dan kemampuan dapat 

ditingkatkan untuk peternak. Minat peternak dapat mendorong dan dimanfaatkan 

oleh sumberdaya manusia (tenaga kerja) dan sumberdaya alam, kebutuhan 

peternak dapat diidentifikasi oleh yang mengurus koperasi, mendorong  kerja 

sama antara setiap peternak,memberikan contoh, kondisi ini akan dicapai jika 

penyuluh dapat melakukan semua dan dapat memfasilitasi secara optimal.   

G. Peternakan Rakyat 

Subjek dari peternakan dan pertanian adalah petani dan juga peternak,  

dalam meningkatkan kemajuan peternakan dan dalam beternak akan mampu 

memegang peran yang sangat penting sehingga  hal itu dapat memiliki 

pengalaman dan mampu memegang peran tersebut. Akan tetapi, sumberdaya 

manusia memiliki suatu kelemahan yang masih kurang mampu menerima suatu 

inovasi yang baik karena memiliki suatu bentuk kelemahan dan dalam kegiatan 

penyuluhan ataukah dalam pelatihan akan dapat menerima ilmu yang didapatkan, 

dan sebagian  peternak di setiap daerah kebanyakan lulusan sekolah dasar.  

Menurut  pendapat Nuhung  (2003), yang menyatakan  bahwa  (lebih  dari  80%) 

sebagian besarnya tidak tamat sekolah dasar ini adalah pendidikan  petani, dalam 

membangun usaha di bidang pertanian atau peternakan hal ini yang menjadi salah 

satu masalah yang sangat mendasar.   
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Petani dan peternak yang tergabung dalam kelompok menggunakan bibit 

sapi lokal yang telah diseleksi. Dalam mengawinkan ternak, petani/peternak telah 

menggunakan inseminasi buatan (IB) untuk memperoleh bibit unggul. Anak atau 

pedet yang lahir diberi obat bila sakit dan diberikan vitamin. Masalah yang 

dihadapi petani/peternak anggota kelompok adalah keterbatasan modal (Somba, 

2003). 

Di Indonesia dengan memiliki lahan yang dengan modal yang sangat 

terbatas dengan ternak yang terpelihara oleh peternak hanya berskala kecil, ini 

merupakan profil dalam usaha peternakan rakyat (Kariyasa, 2005; Suryana, 2009). 

Secara tradisional dalam teknik beternak, Mengelolah limbah kandang ternak, 

menggunakan bibit lokal, kemudian mengendalikan penyakit yang belum 

maksimal baik serta mengawinkan ternak ternak dengan cara yang alami,   

tertempel diluar rumah atau didalam kandang, hal ini merupakan secara 

tradisional dengan teknik beternak (Isbandi, 2004). Dalam orientasi pasar 

merupakan kurang peka dalam melakukan suatu perubahan dengan kurang 

terjamin dalam bentuk mutu produk, memiliki teknologi yang sangat sederhana, 

produktivitas rendah (Cyrilla dan Ismail, 1998). 

Menurut penelitian Yusdja dkk., (2004), yang menyatakan bahwa ada 

enam bentuk suatu struktur dalam penguasaan dan juga penguasaan pada ternak 

yang bisa dipahami yaitu sebagai berikut:  

1. Untuk peternakan rakyat dengan wilayah tanaman pangan, yaitu dengan 

pemeliharaan suatu ternak sapi yang sangat dan masih bersifat secara 
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tradisional dan bentuk kepemilikan ternak sapi adalah berkaitan dengan 

pertanian. Hal ini ditemukan di daerah pulau jawa. 

2. Untuk peternakan rakyat yang merupakan tidak terkait dengan tanaman 

pangan. Teknik pemeliharaan ternak sapi masih bersifat tradisional dan 

pemilikan erat kaitannya dengan ketersediaan padang penggembalaan atau 

hijauan. Bentuk kepemilikan ternak sapi ini adalah ditemukan di daerah di 

Sumatera dan Indonesia Bagian Timur. 

3. Untuk peternakan rakyat merupakan sistem bagi hasil yaitu dengan sistem 

pemeliharaan ternak sapi memiliki suatu tujuan yang bergantung dengan 

ketentuan atau kesepakatan. 

4. Untuk usaha peternakan rakyat dengan skala kecil yang merupakan teknik 

pemeliharaan dengan cara intensif. 

5. Untuk usaha peternakan skala menengah dengan teknik pemeliharaan 

ternak sapi dengan cara intensif, dan menggunakan teknologi yang rendah. 

Ada dua kelompok yaitu: 

a. Usaha ternak sapi potong secara mandiri, 

b. Usaha ternak sapi potong dengan cara bermitra. 

6. Untuk usaha dalam peternakan swasta yang berskala besar (feedlotters) 

dengan sistem pemeliharaan ternak sapi dapat dilakukan dengan cara 

pemeliharaan secara intensif, dengan menggunakan teknologi yang 

canggih atau teknologi yang tinggi. 

H. Usaha Peternakan Sapi Potong 
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Dikembangkan sebagai suatu usaha yang menguntungkan adalah sapi 

potong dengan memiliki potensi yang baik dan merupakan kelompok ruminansia 

yang dapat menyumbangkan daging yang banyak sampai terhitung sebagai daging 

nasional. Manajemen pemeliharaan dalam teknik tradisional dapat mengolah 

tananh yang akan dipelihara oleh masyarakat dengan tabungan dan juga tenaga 

kerja yang sudah lama dikelolah oleh masyarakat. Pemeliharaan dengan cara 

diintegrasikan dengan menanam tanaman pangan diperkebunan, hal ini 

merupakan usaha rakyat sapi potong dengan hasil bibit dan hasil penggemukan 

adalah usaha rakyat denga pola usaha ternak sapi potong. Keuntungan peternak 

dapat ditingkatkan dengan cara mengembangkan agribisnis dalam berorientasi 

usaha ternak sapi potong dengan cara bermitra (Nurfitri, 2008). 

Sapi potong adalah salah satu jenis ternak dengan harga yang sangat tinggi 

saat dijual dibandingkan dengan ternak yang lain. Kandungan protein ternak sapi 

memiliki kandungan nutrisi dengan protein yang tinggi dan ternak ini 

menghasilkan daging yang sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat untuk 

dijadikan sebagai penambah lauk. Usaha ternak sapi potong yaitu terdapat nilai 

ekonomis yang sangat tinggi dan ketika meningkatnya suatu petambahan jumlah 

penduduk maka ketersediaan daging juga akan dapat meningkat sangat pesat. 

Peternak kecil ataupun peternak besar dapat melakukan proses penggemukan sapi 

potong. Di indonesia dapat melakukan usaha dengan cara penggemukan sapi 

potong kerap dilakukan oleh seorang peternak ditiap pedasaan. Masyarakat  

individu diperkotaan tidak sering atau sangat jarang akan mengalokasikan 

investasi dengan suatu business hal tersebut dikarenakan dalam menginvestasi 
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tidak akan diberikan keuntungan yang banyak dan mereka berfikir bisnis ini 

adalah sangat awam, akan tetapi bisnis ini justru mendapatkan keuntungan yang 

jauh lebih besar dan jenis bisnis ini adalah tidak terlalu sulit saat menjalankan 

bisnis inipadahal pada kenyataannya bisnis ini tidak terlalu sulit dan memberikan 

keuntungan yang cukup besar. Produktivitas yang sangat rendah merupakan salah 

satu masalah yang dihadapi saat melakukan usaha peternakan sapi potong dengan 

cara tradisional. Sistem manajemen perkandangan yang kurang baik adalah salah 

satu faktor yang menyebabkan kurang baiknya suatu produktivitas yang lemah 

dan manajemen pakan yang tidak sesuai dengan cara memilih pakan ternak yang 

baik dan benar  (Soerapto dan Abidin, 2002).  

Menurut Siregar (2009), yang menyatakan bahwa adapun produk utama 

yang telah berhasil dikembangkan oleh petani peternak yaitu ternak sapi potong. 

Sapi potong adalah dalam kehidupan masyarakat daging merupakan bahan 

makanan yang dapat nilai ekonomis yang sangat tinggi sebagai sumber daya 

penghasil bahan makanan untuk kehidupan di masyarakat. Hewan ternak sapi 

potong yang banyak dipelihara petani peternak khususnya di daerah Sulawesi 

Selatan, yaitu jenis Sapi Bali. Untuk jenis ternak ini cukup potensial 

dikembangkan di daerah tropis dan pemeliharaannyapun cukup sederhana. Untuk 

hewan ternak sapi potong dapat menghasilkan beberapa macam kebutuhan, yaitu 

untuk bahan makanan yang berupa daging, kemudian dapat menghasilkan dengan 

hasil ikutannya yakni biogas, kompos, tulang, pupuk kandang, kulit, dan yang 

lainnya. 
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Usaha sampingan dalam ternak sapi potong merupakan skala usaha yang 

masih sering melakukan cara tradisional dalam membudidayakan dan 

menggemukan sapi potong. Dikarenakan dalam menjalankan suatu investasi 

dengan cara modern dan secara besar. Usaha dalam bidang peternakan dapat 

mendapatkan keuntungan yang sangat besar jika aturan atau syarat dan semua 

manajemen terlaksana dengan baik dan dengan cara  modern. Dengan  mengikuti 

3-K (Kualitas, Kuantitas, dan Kesehatan) hal ini akan menjadikan usaha menjadi 

lebih menguntungkan dan usaha dalam penggemukan sapi potong akan menjadi 

usaha yang berskala besar dan cara ini juga bisa dilakukan untuk usaha yang 

berskala kecil. Kesejahteraan peternak terdapat dalam peningkatan pendapatan, 

kualitas daging yang ditingkatkan, populasi yang meningkat, pangan asal ternak 

dapat menunjang ketersediaan, lapangan kerja akan diciptakan, produksi dan 

produktifitas ternak, dan komoditas ternak khususnya daging dapat mendorong 

ekspor komoditas, hal ini merupakan suatu tujuan dalam penggemukan sapi 

potong (Direktorat Jenderal Peternakan, 2010). 

Menurut pendapat Sugeng (2005), yang menyatakan dalam memproduksi 

suatu barang yang harus mengeluarkan biaya yang telah diproduksi dengan 

mengeluarkan yang ekonomis. Bahan baku yang dipergunakan untuk dapat 

dihasilkan berbagai produk yaitu memiliki faktor dalam memproduksi bahan baku 

yang dilakukan oleh suatu perusahaan, hal ini merupakan biaya produksi. Dapat 

ditentukan nilai dari yang didapatkan merupakan suatu klasifikasi biaya yang 

penting. Biaya variabel, biaya tetap, biaya rill, dan biaya yang paling tersamar dari 

biaya tetap dan biaya variabel, hal tersebut merupakan kategori dalam usaha 
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ternak dengan biaya produksi. Biaya rill dan biaya tersamar merupakan biaya 

produksi yang sering dibedakan dengan biaya memproduksi, yang didalamnya 

merupakan usaha dibidang peternakan dengan usaha ternak sapi potong. Produksi 

merupakan faktor yang selalu menggunakan proses produksi dan membayar 

dengan menggunakan cara tunai dan juga merupakan biaya yang benar 

dilakukannya, hal ini disebut sebagai biaya rill. Kemudian dalam proses suatu 

produksi maka biaya yang kebenarannya tidak pernah terjadi yang namanya 

membayarkan secara tunai, hal ini disebut sebagai biaya tersamar. Biaya dalam 

membeli pengobatan, alat merawat kandang, bibit atau bakalan, konsentrat, 

pemeliharaan atau sumberdaya manusia/keluarga yang merupakan biaya tunai 

dengan usaha ternak sapi potong. Berasal dari dalam keluarga dengan upah tidak 

tunai yang disebut sebagai biaya yang tersamar dan tentunya tidak tunai. 

Dipelihara secara intensif dapat lebih kecil dari pemilharaan dengan cara 

semiintensif hal ini merupakan biaya yang menggunakan dalam usaha ternak sapi 

potong, dalam total biaya usaha biasanya mencapai sekitar 23% untuk dari tenaga 

kerja biaya ini sering digunakan. Biaya dalam membeli bahan pakan adalah 

sekitar 55%  hal ini dikeluarkan karena dalam suatu usaha ternak sapi di pedesaan 

memiliki komponen yang paling tinggi saat dikeluarkan biaya. 

Menurut pendapat Ferdiman (2007), yang menyatakan bahwa dalam 

memproduksi dari hasil pemeliharaan sapi potong dapat menguntungkan 

dikarenakan dapat memproduksi daging dan susu, dan sapi potong juga dapat 

dimanfaatkan sebagai tenaga kerja untuk membantu manusia dan menghasilkan 

pupuk kandang. Sapi dalam membantu manusia dapa dipergunakan sebagai alat 
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transportasi, menarik gerobak, dan feses juga pada urin  ternak mendapatkan nilai 

ekonomi, dikarenakan feses dan urin ternak dapat dijadikan sebagai pupuk 

organik, dimana semua jenis tumbuhan atau tanaman membutuhkan pupuk 

organik. Tanah yang subur dan lebih gembur merupakan dari hasil kotoran sapi 

yang menjadi sumber hara dan memperbaiki struktur tanah tersebut. Adapun 

manfaat dari seluruh bagian dari tubuh ternak atau organ tubuh ternak dengan 

banyak dimanfaatkan oleh manusia yaitu:  

1. Sebagai bahan industri sepatu, topi,  tas, ikat pinggang, jaket yang terbuat 

dari kulit. 

2. Hasil olahan yang menjadikan sebagai bahan, yaitu bahan tepung tulang, 

perekat/lem dan kerajinan tangan yang terbuat dari tulang. 

3. Digunakan sebagai suatu bahan kerajinan dengan memberikan manfaat 

kepada manusia yaitu,  sisir, hiasan dinding dan masih banyak manfaat 

sapi yang terbuat dari tanduk. 

Sapi potong dari Indonesia yang kini sudah banyak yang menyukai sapi 

potong  tersebut dari beberapa negara ASEAN karena dalam usaha beternak sapi 

potong memiliki suatu prospek yang cerah. Pakan ternak sapi potong yaitu jerami, 

rumput, bungkil pisang ataukah semua jenis hijauan dan dedaunan yang tumbuh 

disekitar kita tanpa merusak sistem pencernaan ternak dan tidak menggangggu 

kesehatan ternak dalam memeliharapun sangat begitu relatif terhadap pakan yang 

dimakan oleh ternak sapi potong. Penggemukan sapi potong tetap dibuka peluang 

usahanya karena padang rumput yang masih tersedia dengan sangat luas, maupun 

lahan yang tidak begitu luas, namun usaha dalam beternak sapi potong tetap 
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dibukan dengan lebar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sistem atau 

teknik ”kereman”, yaitu dalam waktu empat sampai dua belas bulan proses dalam 

memelihara sapi potong dapat dilakukan dengan baik. Hanya dapat dilakukan 

peningkatan agar yang dihasilkan daging yang sangat relatif cepat, hal ini disebut 

sebagai tujuan dalam pemeliharaan sapi. Adapun hasil ikutannya adalah pupuk 

kandang, tulang, dan kulit, ini tidak hanya menghasilkan daging dan susu yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi banyak sekali hasil dari pemeliharaan 

sapi potong tersebut (Sarwono dan Arianto, 2005). 

Menurut pendapat Mubyarto (1989), yang menyatakan bahwa ada tiga 

yang dapat dilihat dari pola pemeliharaannya maka peternakan sapi potong yang 

ada di Indonesia yakni:  

a. Pemeliharaan ternak sapi dengan cara tradisonal yang dilakukan oleh 

masyarakat atau peternakan rakyat yang memiliki keterampilan yang 

sederhana kemudian akan memilih bibit lokal dengan jumlah dan bermutu 

yang relatif sangat terbatas. Kemudian ternak dengan pemakan rumput 

yaitu akan digembalakan di sesuatu tempat seperti ditempat yang umum, 

di pinggir jalan kemudian di persawahan, di pinggir sungai ataupun di 

tegalan kita sendiri. Jika di siang hari dapat diberikan minuman kemudian 

memandikannya dengan cukup sebelum itu akan dimasukkan ke dalam 

suatu kandang. Dengan menggunakan sistem pemeliharaan ini maka 

dapat dilaksanakan untuk sering kali dikerjakan dalam sehari untuk 

anggota peternak dan keluarganya. Tujuan utamanya yaitu untuk hewan 

ternak dapat dijadikan sebagai tenaga kerja untuk  mengerjakan sawah 
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atau membajak sawah demi kemudahan petani/peternak, kemudian hewan 

ternak juga dijadikan sebagai alat transfortasi manusia seperti menarik 

gerobak dan untuk kotorannya dapat digunakan sebagai pupuk untuk 

tanaman.  

b. Peternakan ternak sapi dengan cara pemeliharaan yang semi komersil 

yang merupakan suatu keterampilan yang lumayan mereka miliki, untuk 

menggunakan bibit pakan unggul atau bibit ternak sapi unggul, 

menggunakan obat-obatan kemudian menggunakan pakan penguat yang 

lebih cenderung akan meningkat, meski itu lambat. Untuk 2-5 ekor ternak 

yang dimiliki oleh peternak. Bahan makanan yang dapat diberikan seperti 

halnya pada saat panen yakni bahan pakan dari jerami, dari jagung, 

kemudian rumput-rumputan dan juga bekatul yang dapat diambil 

kemudian disimpan oleh tenaga kerja dari orang lain ataupun dari 

keluarga. Adapun tujuan dalam pemeliharaan hewan ternak yaitu agar 

dapat meningkatkan pendapatan atau nilai ekonomi keluarga dan juga 

untuk mengkonsumsi sendiri. 

c. Peternak yang komersil dalam usaha ini dapat dijalankan dari kemlopok 

ekonomi dengan memiliki potensi kemampuan dalam sisi modal, adapun 

sarana dengan produksi teknologi yang lebih modern. Semua yang 

menjadi tenaga kerja akan berikan upah kemudian pada pakan ternak 

yang baik yaitu salay satunya dengan terutama membeli dari luar dengan 

memiliki jumlah yang begitu sangat besar. Dengan memiliki tujuan yaitu 
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mencari keuntungan dengan banyak. Harga dalam produksi akan 

dilakukan penurunan agar supaya dapat memenuhi pasar. 

I. Penelitian Terdahulu 

Menurut penelitian Asfar (2016), yang menyatakan bahwa penyuluh dari 

dinas peternakan memiliki peranan yang sangat besar dalam peningkatan 

pendapatan anggota kelompok peternak sapi potong di Desa Patallassang 

Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Adapun pendapatan peternak sebelum 

adanya penyuluh yaitu Rp. 2.045.000 per ekor sapi potong Sementara itu, 

pendapatan peternak setelah adanya penyuluh adalah sebesar Rp. 2.667.000 per 

ekor sapi potong. Ini artinya pendapatan peternak meningkat sebesar Rp. 667.000 

perekor.  

Menurut pendapat dari Gould dan Saupe (1989), yang menyatakan 

bahwa dalam menganalisis dari pendidikan, kemudian dari umur, dan menjadikan 

pelatihan untuk variabel yang dapat mempengaruhi suatu produktivitas dengan  

tenaga kerja untuk off-farm, pekerjaan untuk usaha tani dengan rumah tangga. 

Pelatihan merupakan termasuk pula dengan penyuluhan yang memiliki tujuan 

untuk dapat mengubah suatu perilaku dengan sumber daya untuk petani-peternak 

dengan arah yang lebih baik lagi. 

J. Alur Pikir 

Peranan pemerintah merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam 

melakukan tugasnya di masyarakat untuk pemberdayaan individu. Dalam hal ini 

pemerintah dapat memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan individu 

atau peternak berupa memberikan bantuan teknologi, bantuan bibit ternak unggul, 
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bantuan pakan unggul, juga memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada 

peternak atau menganggarkan bantuan-bantuan dari dana desa. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemerintah melakukan perubahan 

kepada peternak dengan cara membantu dalam beternak dalam memberikan ide-

ide menjadi peternak yang lebih mandiri. Peternak yang melakukan usaha sapi 

potong yang tidak tergabung dalam kelompok ternak akan mampu 

mengembangkan dirinya untuk bersaing. 

Peternakan rakyat adalah usaha yang dilakukan peternak untuk memenuhi 

atau menambah perekonomian masyarakat yang merupakan petani sekaligus 

peternak. Usaha peternakan rakyat di daerah masih menggunakan pola-pola 

tradisional dalam beternak, karena melihat dari kepemilikan ternak yang masih 

sedikit yaitu dua sampai 3 ekor. Kemudian pemanfaatan limbah pertanian yang 

melimpah belum dimanfaatkan secara optimal. 

Faktor pendukung dalam pemberdayaan peternak yaitu, keinginan 

peternak untuk mengembangkan ternaknya, potensi lahan untuk penanaman 

hijauan dan tersedianya sepanjang tahun pakan hijauan dan sisa limbah pertanian 

milik peternak, adanya SDM, adanya bantuan bibit pakan, adanya pengansurasian 

ternak, adanya program pencegahan dan penanggulangan penyakit pada ternak 

yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan atau mengembangkan 

produktivitas sapi potong.  

Faktor penghambat dalam pemberdayaan peternak sapi potong yaitu, 

kurangnya bantuan bibit ternak sapi, kualitas SDM/peternak yang masih rendah, 

tidak adanya bantuan teknologi pengolah pakan, kurangnya penyuluh, tidak 
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adanya bantuan dari dana Desa, modal peternak juga yang menjadi penghambat 

dalam pemberdayaan peternak sapi potong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Peranan Dinas Peternakan 

Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah RI tentang 

Pemberdayaan peternak: 

Akses Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi 

Pasal 6 (1) Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi dalam rangka 

pemberdayaan peternak 

paling sedikit meliputi: 

a. Benih/bibit; 

b. Pakan; 

c. Alat dan mesin; 

d. Budidaya; 

e. Panen dan 

pascapanen; 

f. Pengelolaan dan 

pemasaran hasil; 

g. Kesehatan hewan; 

dan 

h. Kesehatan 

masyarakat veternier. 

 

Faktor Pendukung: 

1. Keinginan peternak untuk 

mengembangkan ternaknya,  

2. potensi lahan untuk 

penanaman hijauan dan  

3. tersedianya pakan hijauan 

dan sisa limbah pertanian 

milik peternak,  

4. adanya SDM,  

5. adanya bantuan bibit pakan,  

6. adanya pengansurasian 

ternak,  

7. adanya program pencegahan 

dan penanggulangan 

penyakit  

 

Faktor Penghambat: 

1. kurangnya bantuan bibit 

ternak sapi,  

2. kualitas SDM/peternak yang 

masih rendah, 

3.  tidak adanya bantuan 

teknologi pengolah pakan,  

4. kurangnya tenaga penyuluh,  

5. tidak adanya bantuan dari 

dana Desa,  

6. modal peternak  
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Bagan 1. Alur Pikir Peranan Dinas Peternakan dalam Pemberdayaan Peternak. 

 

Kesejahteraan Peternak 



43 
 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2019 di Desa 

Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.  

B. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif  yaitu penelitian yang 

dilakukan terhadap variabel, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 1999:6). 

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu yang 

berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, jadi 

penelitian ini tidak membuat perbandingan variabel pada sampel lain dan tidak 

mencari variabel itu dengan variabel lain. Objek penelitian tentang bagaimana 

membuat kalimat, menggambarkan situasi yang ada di lapangan. Untuk 

menetapkan fokus penelitian pada masalah peranan dinas peternakan dalam 

pemberdayaan peternak yang akan diteliti diharapkan nantinya peneliti akan 

mendapat data yang maksimal untuk menggambarkan secara fakta yang nampak 

terjadi di lapangan. 

Jenis penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan 

yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan 

mengenai apa yang ingin diketahui, seperti dalam hal ingin mengetahui Peranan 
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Penyuluh Peternakan dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Potong di Kecamatan 

Manuju Kabupaten Gowa. 

C. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan konteks penelitian  

evaluasi dan penelitian tindakan, penelitian berorientasi pada fenomena 

yang aktual terjadi yang ada di lapangan dan tidak dilakukan di 

Laboratorium. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif atau penelitian 

yang menggambarkan peranan Penyuluh Peternakan dalam pemberdayaan 

peternak di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. 

2. Kuantitatif adalah data yang menggunakan angka-angka dengan format 

terstruktur, dan metode pasar seperti menggunakan metode survei.  

D. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari dua sumber, yakni:  

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan 

atau berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar yang bersumber dari 

informan dan dari hasil obesrvasi langsung di lapangan, dengan memakai 

teknik pengumpulan data atau wawancara mendalam. 

2. Data sekunder merupakan data kepustakaan atau data pendukung bagi data 

primer yang dapat diperoleh dari bahan-bahan literatur seperti dokumen, 

arsip resmi, catatan, serta literatur yang relevan dengan masalah yang akan 

diteliti. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut:  

1. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung yang 

sistematis yang sesuai dengan tujuan penelitian dapat direncanakan secara 

sistematis dan juga dapat dikontrol reliabilitas dan validitasnya. 

2. Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data itu dengan 

cara bertanya langsung ke peternak di lapangan atau mengadakan proses 

tanya jawab dengan informan yang dipilih dalam pengambilan data yang 

lebih mendalam terkait dengan masalah yang akan diteliti. 

3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data baik gambar ataupun dokumen dari 

petugas peternakan maupun dari kecamatan Manuju untuk memperkuat 

hasil penelitian penulis. 

4. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang 

memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, perilaku, keyakinan, dan 

karakteristik beberapa orang dalam suatu organisasi (Siregar, 2011). 

F. Informan Penelitian 

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak yang berkaitan 

tentang data dengan  peranan dinas peternakan dalam pemberdayaan peternak sapi 

potong dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1.  Informan Penelitian 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Informan didapatkan dari banyaknya peternak di Desa Pattallikang 

Kecamatan Manuju yaitu  dengan jumlah 283 peternak sehingga memerlukan 

penentuan sampel lebih lanjut. Sampel adalah bagian dari populasi yang sudah 

ditentukan dengan menggunakan metode rumus Slovin. 

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel 

adalah menggunakan rumus Slovin (Sevilla et. al, 2007; 182) sebagai berikut:    

  
 

      
 

Keterangan: 

n  : Jumlah Sampel  

N  : Jumlah Populasi  

e  : Batas Toleransi Kesalahan (error tolerance)  

Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Diketahui:  

N = 283 peternak 

e = 10 % (0,10) 

Ditanyakan: 

No. Informan Jumlah 

1. Petugas Peternakan Kecamatan (PPK) 

Manuju/Penyuluh  

1 

2. Peternak Desa Pattallikang Kec. Manuju 74 

Total  75 
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n = …? 

 

Penyelesaian: 

n =  
 

      
 

n = 
   

                
 

n = 
   

       
 

n = 
   

    
 

n = 73,89  maka,  dibulatkan menjadi 74 peternak/responden. 

G. Analisis Data 

Pada penelitian ini pertama yang dilakukan adalah pemilihan data 

kualitatif. Pemilihan data kualitatif memerlukan data-data dari informan dan 

catatan-catatan yang ada dilapangan dengan menggambarkan data-data yang valid 

tentang peranan penyuluh peternakan dalam pemberdayaan peternak sapi potong 

di Kec. Manuju. Oleh karena itu, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan 

hasil observasi dan wawancara di lapangan.  

Menurut Matthew dan Huberman  (2007:18), yang menyatakan bahwa: 

1. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari càtatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, 

reduksi data, berlangsung terus-menerus selama penelitian yang 

berorientasi kualitatif berlangsung.  
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2. Penyajian data adalah berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. 

Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam 

suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang 

penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan 

apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah 

melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyajian 

sebagai sesuatu yang mungkin berguna. 

3. Penarikan kesimpulan adalah proses penarikan selama melaksanakan 

penelitian dengan langsung. Verifikasi tersebut akan dapat dan mungkin 

sesingkat dengan pemikiran akan kembali yang melintas didalam 

pemikiran untuk menganalisis selama dirinya menulis, untuk suatu 

tinjauan ulang berdasarkan catatan yang ada di lapangan, atau mungkin 

akan menjadi begitu seksama dengan memakan tenaga dalam peninjauan 

kembali serta melakukan tukar pikiran di antara teman sejawat dalam 

mengembangkan “kesepakatan intersubjektif,” atau dalam upaya-upaya 

yang sangat luas untuk menjadikan salinan dalam suatu temuan dengan 

seperangkat data yang lainnya. Dalam artian, makna-makna yang akan  

muncul kemudian data yang harus diuji kebenaran yang nyata, 

kecocokannya, kemudian dalam kekokohannya, yaitu validitasnya. Jika 

tidak demikian, maka yang dimiliki yakni cita-cita yang menarik mengenai 

sesuatu yang tidak terjadi dan yang tidak jelas tentang kebenaran dan 

kegunaannya. 
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Dalam kuesioner dapat menggunakan metode tertutup, dimana dalam 

pilihan jawaban yang sudah ada ditentukan dengan terlebih dahulu maka 

responden tidak akan diberikan jalan dengan alternatif jawaban.  Dalam indikator 

untuk variabel tersebut maka dapat dijabarkan oleh penulis dengan sejumlah 

pernyataan yang sehinggacdapat memperoleh data kualitatif.  

Menurut pendapat Sugiyono (2013:132), yang menyatakan bahwa secara 

umum dalam teknik pemberian skor dapat digunakan sebagai kuesioner penelitian 

dengan cara menggunakan teknik skala Likert. Dalam menggunakan skala Likert 

terdapat tujuan yaitu untuk dapat mengukur sikap, persepsi seseorang atau 

sekelompok orang mengenai fenomena sosial dan mengukur.  

Skala likert merupakan skala pengukuran yang dikembangkan oleh 

Likert. Skala likert dapat mempunyai dengan empat atau lebih dari butir-butir 

suatu pertanyaan dengan dikombinasikan dengan membentuk sebuah skor/nilai 

yang dapat mempresentasikan dengan sifat individu, contohnya sikap, 

pengetahuan, dan perilaku. Untuk proses analisis data, maka komposit skor, 

biasanya dengan jumlah atau rataan, dari semua butir pertanyaan dapat digunakan. 

Dalam penggunaan total dari semua butir tersebut maka, pertanyaan dinyatakan 

valid karena dalam setiap butir pertanyaan merupakan suatu indikator dari 

variabel yang sudah direpresentasikannya. Sedangkan menurut pendapat Boone 

(2012), yang menyatakan bahwa ada contoh skala likert dalam mengukur suatu 

sifat individu dengan hal kebiasan seperti memakan makanan yang sehat, 

misalnya dapat menggunakan skor dengan total dari jumlah jawaban untuk tiap-

tiap pertanyaan, sehingga dalam skor yang sudah diperoleh dengan kisaran antara 
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5 sampai 25. Hal ini dikarenakan jika skor 5 sampai dengan 25 tersebut maka 

berskala interval,  kemudian analisis data parametrik yang dapat digunakan. 

Kemudahan dalam menggunakan skala likert yang dapat menyebabkan 

skala ini menjadi lebih banyak yang digunakan oleh seorang peneliti.Menurut 

pendapat dari Kelly and Tincani (2013), yang menyatakan bahwa menggunakan 

skala likert dengan tujuan untuk dapat mengukur suatu perilaku kerjasama dengan 

individu yaitu dengan mengukur suatu variabel dengan perspektif, pelatihan orang 

lain, ideologi, dan pelatihan pribadi. Dalam suatu bidang seperti bidang pertanian, 

skala likert dijadikan sebagai pengukur atau dengan cara mengukur preferensi 

individu, contohnya dengan preferensi pada konsumen dengan penerimaan suatu 

produk makanan yang sudah dimodifikasi, kemudian preferensi petani/peternak 

terhadap karakteristik untuk tanaman gandum yang akan dijadikan sebagai usaha. 

Menurut Asfar (2016), yang menyatakan bahwa untuk mengetahui 

tanggapan atau respon peternak terhadap pembinaan kelompok peternak sapi 

potong yang dilakukan oleh penyuluh Dinas peternakan di Desa Patallassang 

Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai digunakan skala likert dengan 5 

alternatif jawaban dengan kriteria penilaian jika:  

a. Responden menjawab A = 5  

b. Responden menjawab B = 4  

c. Responden menjawab C = 3  

d. Responden menjawab D = 2  

e. Responden menjawab E = 1  
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H. Defenisi Operasional 

1. Peranan adalah sesorang untuk melakukan tugas dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya.   

2. Dinas peternakan adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan 

pelayanan umum, kemudian tempat pembinaan kelompok peternak dan 

melakukan kebijaksanaan teknis sesuai dengan rencana strategis yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

3. Penyuluh adalah  tempat untuk memberikan pelayanan kepada peternak 

untuk memecahkan suatu masalah. 

4. Pelatihan dan penyuluhan adalah proses dimana peternak dibimbing baik 

dalam bentuk materi maupun langsung melakukan praktek dilapangan 

untuk menciptakan inovasi dalam meningkatkan kemandirian peternak. 

5. Pemberdayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk meningkatkan kemajuan, kemudahan dan melakukan kemandirian. 

6. Peternak adalah seseorang yang melakukan usaha peternakan yang 

mandiri. 

7. Sapi potong adalah salah satu sumber gizi yang berasal dari hewan ternak 

yang dapat memenuhi kebutuhan peningkatan gizi masyarakat.  

8. Bantuan teknologi peternakan adalah suatu bentuk dalam pemberian 

bantuan  oleh pemerintah dengan salah satu cara untuk meningkatkan 

pruduk hasil peternakan. 
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9. Faktor pendukung dalam pemberdayaan peternak adalah suatu hal yang 

dapat mendukung Peranan Penyuluh Peternakan dalam Pemberdayaan 

Peternak Sapi Potong di Kecamatan Manuju, seperti keiinginan 

masyarakat peternak untuk mengembangkan ternaknya. 

10. Faktor penghambat pemberdayaan peternak adalah suatu hal yang dapat 

menghambat jalannnya pemberdayaan dalam hal Peranan Penyuluh 

Peternakan dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Potong di Kecamatan 

Manuju, seperti tidak adanya bantuan-bantuan kepada peternak tentang 

teknologi mesin dan kurangnya penyuluhan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Penelitian 

1. Letak Geografis dan Administratif 

Kabupaten Gowa berada pada 12
o
38.16΄Bujur Timur dari Jakarta dan 

5
o
33.6΄Bujur Timur dari Kutub Utara. Letak Wilayah adminitrasinya antara 

12
o
33.19΄hungga 13

o
15.17΄Bujur Timur dan 5

o
5΄ hingga 5

o
34.7΄Lintang Selatan 

dari Jakarta. Di Kabupaten Gowa merupakan Kabupaten yang yang memiliki 

batas-batas seperti berada pada bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan 

berbatasan dari beberapa Kabupaten/Kota lain, yaitu pada bagian Utara berbatasan 

pada Kabupaten Maros dan juga pada Kota Makassar. Kemudian pada bagian 

Timur berbatas dengan Kabupaten Sinjai, berbatas dengan Bulukumba dan juga 

berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng. Pada bagian Selatan berbatas dengan 

Kabupaten Jeneponto dan juga Kabupaten Takalar kemudian pada bagian Barat 

berbatas dengan Kabupaten Takalar dan juga Kota Makassar. 

Kabupaten Gowa memiliki luas di wilayah ini yakni 1.883,33 km
2
 atau 

setara dengan persentase 3,01% dengan luas wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Di Kabupaten Gowa memiliki 18 Kecamatan dengan total jumlah Desa/Kelurahan 

defenitive 167 kemudian 726 Dusun/Lingkungkungan. Di Kabupaten ini memiliki 

wilayah di dataran yang tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi berbukit-bukit, 

yaitu sekitar 72,26% yang meliputi sembilan kecamatan yakni Kecamatan 

Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, 

Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,76% berupa dataran 



54 
 

rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi sembilan Kecamatan yakni 

kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, 

Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan. 

Wilayah Kabupaten Gowa memiliki luas 35,30% yang memiliki bentuk 

kemiringan tanah yang diatas 40 derajat, yakni di wilayah kecamatan 

Tinggimoncong, Parangloe, Bontolempangan, Bungaya, dan Tompobulu. Dengan 

tofografi  di wilayah ini sebagian besar adalah dataran tinggi, dalam wilayah 

Kabupaten Gowa ini memiliki 15 sungai besar dengan sungai yang kecil yang 

memiliki potensial untuk dapat dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik dan 

untuk pengairan sawah. Adapun sungai terbesar yang ada di Sulawesi Selatan 

yaitu Sungai Jeneberang yang memiliki luas 881 Km
2
 dengan panjang 90 Km. 

Kabupaten Gowa memiliki DAM yang terletak di Bili-Bili yang 

dibangun oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, 

yang telah membangun proyek ini dengan multifungsi DAM Bili-Bili yang 

memiliki luas +2.415 Km
2
 dan dapat menyediakan air irigasi dengan luas +24.600 

Ha, dapat mengkonsumsi air bersih (PAM) dengan tujuan untuk masyarakat 

Kabupaten Gowa dan Makassar dengan banyaknya 35.000.000 m
3
 dan untuk 

pembangkit listrik dengan tenga air yang berkekuatan yaitu 16,30 Mega Watt. 

Kabupaten Gowa memiliki jumlah penduduk di tahun 2011 dengan 

jumlah 695.697 jiwa, kemudian yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 

344.740 jiwa kemudian untuk yang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 

350.957 jiwa. Adapun agama yang dianut yaitu untuk penduduk yang beragama 

Islam sebanyak 99,18%. Di Kabupaten Gowa memiliki curah hujan yaitu 237,75 
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mm dan memiliki suhu 27,12 5
o
C. Kabupaten Gowa memiliki curah hujan 

tertinggi yang sudah dipantau dari beberapa stasiun/pos untuk pengamatan yang 

terjadi di bulan Desember yang akan mencapai rata-rata 676 mm, kemudian pada 

curah hujan yang terendah di bulan Juli-September yang dapat dikatakan sudah 

hampir kekurangan air karena tidak ada hujan. Suhu udara pada Kabupaten Gowa 

dipengaruhi oleh ketinggian tempat dari permukaan laut. Pada dataran rendah 

antara 26,4 s/d 22,7 C meliputi Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, 

Pattallassang, Pallangga, Bajeng, Barombong, Parangloe, Bontonompo, Manuju, 

Bontonompo Selatan. Sedangkan pada dataran tinggi antara 21,4 s/d 18,4 C 

meliputi Kecamatan Tinggimoncong, Tombolopao, Tompobulu, Biringbulu, 

Bungaya dan Bontolempangan. 

2. Gambaran Umum Kecamatan Manuju 

Kecamatan Manuju merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi-Selatan yang memiliki luas 91.90 km
2
. Letak 

wilayah administrasinya berbatasan dengan kecamatan Parangloe disebelah Utara, 

berbatasan dengan Kecamatan Bontomarannu dan Kecamatan Polongbangkeng 

Utara disebelah Barat, dan berbatasan dengan Kecamatan Bungaya disebelah 

Selatan. Ibu Kota Kecamatan Manuju berada di Bontote’ne Desa Bilalang. 

Kecamatan Manuju juga merupakan Kecamatan yang mempunyai kemiringan 10
o
 

yang sebagian besar merupakan dataran tinggi yang berbukit-bukit meskipun 

sebagian kecil juga wilayahnya termasuk wilayah dataran tinggi. Di Kecamatan 

Manuju sebagian besar masyarakatnya adalah petani, ada petani jagung, padi, 

kacang tanah,  dan beberapa jenis tanaman yang lain. Kecamatan Manuju atau 
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Kecamatan yang berada disebelah Timur bendungan Bili-Bili ini memiliki tujuh 

Desa diantaranya, Desa Pattallikang, Desa Moncongloe, Desa Bilalang, Desa 

Tanahkaraeng, Desa Manuju, Desa Tassese dan Desa Tamalatea. 

3. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yaitu suatu cara untuk mengetahui ciri-ciri 

peternak, seperti membahas umur dan tingkat pendidikan. 

a. Umur Peternak 

Umur peternak merupakan salah satu faktor penting yang dapat 

mempengaruhi produktifitas seseorang karena dapat mempengaruhi pola pikir 

dalam menerapkan manajemen usahanya. 

Tabel 2. Karakteristik Peternak berdasarkan Umur di Desa Pattallikang 

Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa 

 

Umur Peternak 

(Tahun) 

Jumlah 

(Jiwa) 

Persentase 

(%) 

25-50 55 74,3  

> 50 19 25,7  

Jumlah 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 2 di atas umur peternak di Desa Pattallikang 

mayoritas berumur 22-50 tahun sebanyak 55 jiwa dengan persentase 74,3 % dan 

umur > 50 tahun hanya 19 jiwa dengan persentase 25,7 %, hal ini menunjukkan 

bahwa usia peternak tergolong produktif dan usia yang lebih muda lebih dominan 

dibandingkan dengan usia yang lebih tua. Hal tersebut dapat dikatakan menurut 

Soekartawi (2002), yang mengemukakan bahwa untuk petani yang memiliki usia 

lanjut biasanya lebih fanatik terhadap tradisi yang sulit untuk diberikan suatu 

pengertian untuk dapat mengubah pola pikir dengan cara melihat dari sudut 
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pandang dengan tujuan untuk meningkatkan suatu kemajuan dari bidang 

pertanian, dengan cara kerja dan cara hidupnya, kemudian petani dapat bersikap 

secara apatis dengan adanya teknologi. 

b. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

dalam beternak karena peternak yang tidak memiliki tingkat pendidikan atau 

memiliki tingkat pendidikan yang rendah maka sulit dalam pengelolaan terhadap 

manajemen usaha ternak dalam penyerapan teknologi dan peternak juga sulit 

untuk menciptakan inovasi-inovasi yang baru. 

Tabel 3. Karakteristik Peternak berdasarkan Pendidikan di Desa Pattallikang 

Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa 

 

Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

Tidak Sekolah 22 29,7  

SD 37 50  

SMP 11 14,8  

SMA 3 4,0  

Sederajat 1 1,5  

Jumlah 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 3 di atas tingkat pendidikan peternak di Desa 

Pattallikang lebih dominan tingkat pendidikan SD dengan 37 Jiwa dengan 

persentase 50%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sangat 

berpengaruh karena tingkat pendidikan masih tergolong rendah sehingga belum 

mampu menerima motivasi. Menurut Anggordi (1998), yang menyatakan bahwa 

umumnya peternak di pedesaan masih tergolong pendidikan yang rendah dengan 

kemampuan yang sangat terbatas. Mereka hanya mampu beternak secara 

tradisional akibat ketergantungan pada pendidikan mereka. 
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B. Peran Penyuluh Peternakan dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Potong  

 

Penyuluh peternakan sangat berperan penting dalam pemberdayaan 

peternak untuk melakukan pembentukan kelompok ternak sapi potong dan 

melakukan pembinaan, memberikan motivasi atau dorongan kepada peternak agar 

dapat merubah pola berfikir peternak menjadi lebih baik dan menjadi peternak 

yang sejahtera dengan seiring berkembangnya teknologi, dan juga bisa menjadi 

peternak yang mandiri.  

Tabel 4. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Pembinaan 

Peternak Sapi Potong di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju 

Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh dalam Pembinaan 

Peternak Sapi Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berperan 5 50 67,5 

2. Berperan 4 17 22,5 

3. Cukup Berperan 3 4 5,5 

4. Tidak Berperan 2 3 4,5 

5. Sangat Tidak Berperan 1 - - 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 4 di atas respon peternak sangat berperan dengan 

persentase 67,5% terhadap peran penyuluh dalam mengadakan pembinaan 

peternak sapi potong. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pembinaan 

sangat penting bagi peternak untuk meningkatkan pengetahuan dan pola pikir 

peternak. 
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Tabel 5. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Memotivasi 

Peternak Sapi Potong di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju 

Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh dalam Memotivasi 

Peternak Sapi Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berperan 5 26 35,5 

2. Berperan 4 40 54,0 

3. Cukup Berperan 3 7 9,5 

4. Tidak Berperan 2 1 1,0 

5. Sangat tidak Berperan 1 - - 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 5 di atas respon peternak berperan dengan persentase 

54,0% terhadap peran penyuluh dalam memotivasi peternak sapi potong yang 

dilakukan oleh penyuluh dinas peternakan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk 

memotivasi peternak dapat mengubah pola pikir dalam beternak. 

Tabel 6. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Tingkat Pendidikan 

dapat mempengaruhi Pola Pikir Peternak Sapi Potong di Desa 

Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh dalam Tingkat 

Pendidikan dapat mempengaruhi 

Pola Pikir Peternak Sapi Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berperan 5 48 64,8 

2. Berperan 4 25 33,8 

3. Cukup Berperan 3 1 1,4 

4. Tidak Berperan 2 - - 

5. Sangat Tidak Berperan 1 - - 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 
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Berdasarkan Tabel 6 di atas respon peternak sangat berperan dengan 

persentasi 64,8% terhadap tingkat pendidikan peternak sapi potong. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan adanya penyuluh dapat mempengaruhi pola pikir 

peternak karena tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dalam 

beternak. 

Tabel 7. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Mempengaruhi 

Teknik Pemeliharaan Ternak Sapi Potong di Desa Pattallikang 

Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh dalam Mempengaruhi 

Teknik Pemeliharaan Ternak Sapi 

Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berperan 5 28 37,7 

2. Berperan 4 38 51,5 

3. Cukup Berperan 3 8 10,8 

4. Tidak Berperan 2 - - 

5. Sangat Tidak Berperan 1 - - 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 7 di atas respon peternak berpengaruh dengan 

persentase 51,5% terhadap peran penyuluh dalam mempengaruhi teknik 

pemeliharaan ternak sapi potong.  Hal tersebut dengan adanya penyuluh dapat 

berpengaruh terhadap peternak agar dapat memelihara ternak dengan baik dan 

memiliki usaha ternak sapi yang lebih maju. 

Tabel 8. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Pembinaan 

Kelompok Peternak Sapi Potong di Desa Pattallikang Kecamatan 

Manuju Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh dalam Pembinaan 

Kelompok Peternak Sapi Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berperan 5 44 59,5 
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2. Berperan 4 29 39,5 

3. Cukup Berperan 3 1 1,0 

4. Tidak Berperan 2 - - 

5. Sangat Tidak Berperan 1 - - 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 8 di atas respon peternak sangat berperan dengan 

persentase 59,5% terhadap pembentukan kelompok peternak sapi potong yang 

dilakukan oleh penyuluh peternakan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya 

pembinaan kelompok dapat menyelesaikan masalah secara mandiri, dan dapat 

memecahkan suatu masalah dan belajar menggali kebersamaan. 

Tabel 9. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Pemberian 

Bantuan Bibit Ternak Sapi Potong, Pakan Unggul, dan Bantuan 

Mesin Pengolah Pakan kepada Peternak Sapi Potong di Desa 

Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh dalam Pemberian 

Bantuan Bibit Ternak Sapi Potong, 

Pakan Unggul, dan Bantuan Mesin 

Pengolah Pakan kepada Peternak 

Sapi Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berperan 5 38 51,5  

2. Berperan 4 34 45,8 

3. Cukup Berperan 3 - - 

4. Tidak Berperan 2 - - 

5. Sangat Tidak Berperan 1 2 2,7 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 9 di atas respon peternak sangat berperan dengan 

persentase 51,5% terhadap pemberian bantuan bibit ternak sapi potong, pakan 

unggul dan mesin pengolah pakan. Hal ini menunjukkan bahwa dari pemerintah 

atau penyuluh melakukan pengadaan bantuan bibit unggul atau mesin pengolah 
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pakan agar dapat meningkatkan produktivitas usaha ternak dan untuk 

meningkatkan kesejahteraan peternak. 

 

Tabel 10. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Pengadaan Sanggar 

Pertemuan Peternak Sapi Potong di Desa Pattallikang Kecamatan 

Manuju Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh dalam Pengadaan 

Sanggar Pertemuan Peternak Sapi 

Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berperan 5 - - 

2. Berperan 4 - - 

3. Cukup Berperan 3 - - 

4. Tidak Berperan 2 30 40,5 

5. Sangat Tidak Berperan 1 44 59,5 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 10 di atas respon peternak sangat tidak berperan 

dengan persentase 59,5% terhadap pengadaan sanggar pertemuan peternak sapi 

potong. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengadaan sanggar 

pertemuan dapat dilakukan dengan sosialisasi program peternakan, 

pengorganisasian kelompok, merumuskan kebutuhan dan potensi yang ada dan 

memecahkan masalah dengan potensi yang dimiliki. 

Tabel 11. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Pemberian 

Pelayanan Inseminasi Buatan  (IB) Sapi Potong di Desa Pattallikang 

Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh dalam Pemberian 

Pelayanan Inseminasi Buatan  (IB) 

Sapi Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berperan 5 47 63,5 

2. Berperan 4 24 32,5 
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3. Cukup Berperan 3 1 1,5 

4. Tidak Berperan 2 - - 

5. Sangat Tidak Berperan 1 2 2,5 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel 11 di atas respon peternak sangat berperan dengan 

persentase 63,5% terhadap pemberian pelayanan Inseminasi Buatan (IB) sapi 

potong. Hal ini menunjukkan bahwa Inseminasi Buatan dapat memperbaiki mutu 

genetika ternak, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih 

luas dalam jangka waktu yang lebih lama, meningkatkan angka kelahiran dan 

mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina. 

Tabel 12. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Pemberian 

Pelayanan Kesehatan Hewan dan Vaksinasi Sapi Potong di Desa 

Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh dalam Pemberian 

Pelayanan Kesehatan Hewan dan 

Vaksinasi Sapi Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berperan 5 1 1,5 

2. Berperan 4 43 58,0 

3. Cukup Berperan 3 27 36,5 

4. Tidak Berperan 2 3 4,0 

5. Sangat Tidak Berperan 1 - - 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 12 di atas respon peternak berperan dengan persentase 

58,0% terhadap pemberian pelayanan kesehatan hewan dan vaksinasi sapi potong. 

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pelayanan kesehatan dapat membantu 

masyarakat peternak untuk mendukung peningkatan pertumbuhan, dan 

produktivitas hewan ternak agar tidak terkena penyakit. 
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Tabel 13. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Penyuluhan akan 

dilaksanakan Sekali Sebulan kepada Peternak Sapi Potong di Desa 

Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh dalam Penyuluhan 

akan dilaksanakan Sekali Sebulan 

kepada Peternak Sapi Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berperan 5 48 64,5 

2. Berperan 4 25 33,8 

3. Cukup Berperan 3 1 1,7 

4. Tidak Berperan 2 - - 

5. Sangat Tidak Berperan 1 - - 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 13 di atas respon peternak  sangat berperan dengan 

persentase 64,5% terhadap penyuluhan yang dilaksanakan sekali dalam sebulan 

kepada peternak sapi potong di Desa Pattallikang. Hal ini menunjukkan bahwa  

dengan adanya penyuluhan dapat mengatasi masalah yang dialami peternak dan 

untuk menmencapai kemajuan ekonomi berujung pada peningkatan kesejahteraan. 

Tabel 14. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Memberikan 

Prioritas Kepada Peternak untuk Mengikuti Pelatihan Teknis 

Peternakan dan Studi Banding ke Daerah yang Sudah Maju 

dibidang Usaha Peternakan Sapi Potong  

 

No. Peran Penyuluh dalam Memberikan 

Prioritas Kepada Peternak untuk 

Mengikuti Pelatihan Teknis 

Peternakan dan Studi Banding ke 

Daerah yang Sudah Maju dibidang 

Usaha Peternakan Sapi Potong  

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 
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1. Sangat Berperan 5 - - 

2. Berperan 4 - - 

3. Cukup Berperan 3 - - 

4. Tidak Berperan 2 36 48,5 

5. Sangat Tidak Berperan 1 38 51,5 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 14 di atas respon peternak sangat tidak berperan 

dengan persentase 51,5% terhadap penyuluh dinas peternakan dalam memberikan 

prioritas kepada peternak untuk mengikuti pelatihan teknis peternakan dan studi 

banding ke daerah yang sudah maju dibidang usaha peternakan. Hal ini 

menunjukkan bahwa untuk membuka wawasan peternak dengan mendorong 

kreativitas atau inovatif dan menjadi peternak berani mengambil resiko dalam 

melakukan suatu usaha.   

Tabel 15. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam berkeinginan 

untuk Meningkatkan Skala Usaha Beternak Sapi Potong di Desa 

Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh terhadap Keinginan 

untuk Meningkatkan Skala Usaha 

Beternak Sapi Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berkeinginan 5 47 63,5 

2. Berkeinginan 4 27 36,5 

3. Cukup Berkeinginan 3 - - 

4. Tidak Berkeinginan 2 - - 

5. Sangat Tidak 

Berkeinginan 

1 - - 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 15 di atas respon peternak sangat berkeinginan 

dengan persentase 63,5% terhadap keinginan peternak untuk meningkatkan skala 

usaha beternak sapi potong. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan peternak 



66 
 

dalam peningkatan usaha merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan 

beternak. 

 

 

C. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pemberdayaan Peternak Sapi 

Potong 

 

Menurut PPK (Petugas Peternakan Kecamatan)  Manuju/Penyuluh Faktor 

penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan peternak di Kecamatan Manuju 

yaitu: 

1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung dalam pemberdayaan peternak yaitu, keinginan 

peternak untuk mengembangkan ternaknya, potensi lahan untuk penanaman 

hijauan dan tersedianya sepanjang tahun pakan hijauan dan sisa limbah pertanian 

milik peternak, adanya SDM, adanya bantuan bibit pakan, adanya pengansurasian 

ternak, adanya program pencegahan dan penanggulangan penyakit pada ternak 

yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan atau mengembangkan 

produktivitas sapi potong. Menurut Sarwono dan Ariyanto (2001), yang 

menyatakan bahwa ada tujuan yaitu untuk dapat meningkatkan suatu 

produktivitas ternak sapi potong adapun suatu hal yang perlu untuk dilakukan 

yakni dalam pemuliaan yang menjadi terarah dan dapat  melalui pada perkawinan, 

baik dengan cara yang alami  ataupun dengan melalui kawin suntik atau 

Inseminasi Buatan (IB) dengan menyesuaikan kondisi dan keadaan tersebut. 

2. Faktor Penghambat 



67 
 

 
 

Faktor penghambat dalam pemberdayaan peternak sapi potong yaitu, 

kurangnya bantuan bibit ternak sapi, kualitas SDM/peternak yang masih rendah, 

tidak adanya bantuan teknologi pengolah pakan, kurangnya penyuluh, tidak 

adanya bantuan dari dana Desa, modal peternak juga yang menjadi penghambat 

dalam pemberdayaan peternak sapi potong. Menurut Direktorat Jenderal 

Peternakan (2013), yang menyatakan bahwa pengembangan usaha sapi potong 

didalam negeri diantaranya adalah pemotongan ternak sapi betina yang produktif, 

yang selama ini menjadi suatu penyebab yang utama yakni motif ekonomi dengan 

pemiliknya yang rata-rata pendapatannya masih sangat rendah dengan cara tingkat 

kepemilikan ternak sapi potong hanya dengan rata-rata pendapatannya yang masih 

2-3 ekor. Untuk para peternak akan lebih cenderung dengan menjual ternak 

mereka untuk ketika dapat menghadapi suatu  permasalahan yang finansial 

dengan beberapa pertimbangan bahwa ternak sapi potong adalah menjadi asset 

yang paling termudah yang dapat dijual dengan cepat tanpa untuk 

mempertimbangkan suatu  produktivitas ternak tersebut. 

Penyuluh melakukan penyuluhan/pembinaan kepada peternak sekali 

dalam sebulan di setiap Desa dengan model pelayanan memperkenalkan sektor 

peternakan kepada masyarakat, menumbuhkan minat untuk pemberdayaan yaitu 

berusaha disub sektor peternakan, meningkatkan kesadaran peternak dalam 

mengatasi masalah dan berjuang untuk mencapai tujuan dan memberi solusi 

terhadap masalah yang dialami peternak. 

Sebelum dilakukannya penyuluhan dalam pemberdayaan peternak sapi 

potong yaitu masyarakat bersifat orientasi, bersifat top down, sentralistik, 
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masyarakat/peternak menjadi obyek. Setelah dilakukannya penyuluhan dalam 

pemberdayaan peternak sapi potong yaitu bersifat partisipatif, buttom up, 

desentralisasi, masyarakat/peternak menjadi subyek.  

Sebelum adanya penyuluhan dalam pemberdayaan peternak sapi potong 

sebagai berikut: 

a. Bersifat Orientasi; yaitu menggali permasalahan dan tantangan kedepan yang 

akan dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. 

b. Top down; yaitu proses pengenalan suatu objek dengan hipotesis berdasarkan 

asumsi yang telah dibuat sebelumnya. 

c. Sentralistik; yaitu memberikan pengaturan kewenangan dari pemerintah 

d. Masyarakat menjadi obyek; yaitu masyarakat peternak dapat dijadikan sebagai 

sasaran dalam pemberdayaan karena SDM memiliki pengaruh sangat besar 

terhadap pemberdayaan. 

Setelah dilakukannya penyuluhan dalam pemberdayaan peternak sapi 

potong sebagai berikut: 

a. Bersifat Partisipatif; yaitu keterlibatan masyarakat dalam memberikan respon 

terhadap kegiatan pemberdayaan. 

b. Buttom up; yaitu proses pengenalan suatu objek dengan mengidentifikasi  

berdasarkan asumsi yang telah dibuat sebelumnya. 

c. Desentralisasi; yaitu penyuluh melakukan paradigma atau perubahan-

perubahan yang terjadi pada peternak dan lingkungannya dalam dunia 

peternakan harus dihadapi dengan strategi penyuluhan yang baru. 
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d. Masyarakat menjadi subyek; yaitu masyarakat peternak dapat dijadikan 

sebagai pelaku dalam pemberdayaan karena kualitas SDM menjadi penentu 

keberhasilan dalam pemberdayaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini adalah: 

1. Peran penyuluh peternakan dalam pemberdayaan peternak sapi potong 

diantaranya, adanya pelayanan kesehatan hewan dan adanya bantuan bibit 

ternak sapi potong, pakan unggul, dan bantuan mesin pengolah pakan. 

2. Faktor pendukung dalam pemberdayaan peternak yaitu, keinginan 

peternak untuk mengembangkan ternaknya, potensi lahan untuk 

penanaman hijauan dan tersedianya sepanjang tahun pakan hijauan dan 

sisa limbah pertanian milik peternak, adanya SDM, adanya bantuan bibit 

pakan, adanya pengansurasian ternak, adanya program pencegahan dan 

penanggulangan penyakit pada ternak yang merupakan salah satu cara 

untuk meningkatkan atau mengembangkan produktivitas sapi potong. 

Sedangkan faktor penghambat dalam pemberdayaan peternak sapi potong 

yaitu, kurangnya bantuan bibit ternak sapi, kualitas SDM/peternak yang 

masih rendah, tidak adanya bantuan teknologi pengolah pakan, kurangnya 

penyuluh, tidak adanya bantuan dari dana Desa, modal peternak juga yang 

menjadi penghambat dalam pemberdayaan peternak sapi potong. 
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B. Saran 

1. Agar peternak sapi potong lebih meningkat, maka peternak perlu 

ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui penyuluhan yang 

berkala.  

2. Peran penyuluh peternakan terhadap pemberian prioritas kepada peternak  

untuk mengikuti pelatihan teknis peternakan dan studi banding ke daerah 

yang lebih maju dibidang peternakan sapi potong, sebaiknya lebih 

ditingkatkan lagi agar membuka wawasan peternak dengan mendorong 

kreativitas atau inovatif dan menjadi peternak berani mengambil resiko 

dalam melakukan suatu usaha.   

3. Peran Penyuluh terhadap pengadaan sanggar pertemuan peternak sapi 

potong, sebaiknya lebih ditingkatkan lagi agar peternak dapat 

memecahkan masalah yang dimiliki. 
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LAMPIRAN 1. KUESIONER PENELITIAN 

 
Pewancara      : SUNARTI ALI 

No. Sampel      : ..............................  

Tanggal wawancara     : ..............................  

I. IDENTITAS RESPONDEN  

1. Nama      : .............................  

2. Umur      : .............................  

3. Jenis Kelamin     : Laki-laki/Wanita  

4. Pendidikan terakhir    : SD/SMP/SMA/Sarjana  

5. Jumlah Tanggungan Keluarga   : ................. Orang  

6. Pengalaman Beternak    : ................. Tahun  

7. Pekerjaan pokok    : ..............................  

8. Pekerjaan sampingan    : ..............................  

9. Alamat :      : ..............................  

a. Desa      : ..............................  

b. Kecamatan     : ..............................  

c. Kabupaten     : ..............................  

10. Lama tinggal ditempat (desa) ini  : ..............................  

II. IDENTITAS USAHA KELOMPOK  

11. Nama Usaha Kelompok   : ..............................  

12. Jenis usaha kelompok    : ..............................  

13. Tanggal pendirian usaha kelompok  : ..............................  

14. Jumlah anggota kelompok   : ..............................  
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LAMPIRAN 2. PERTANYAAN 

III. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimana pendapat (Bapak/Ibu) tentang tujuan pembinaan peternak sapi 

potong yang dilakukan oleh penyuluh dinas peternakan ?  

a. Sangat Mengetahui  

b. Mengetahui  

c. Cukup mengetahui  

d. Tidak mengetahui  

e. Sangat tidak mengetahui  

2. Bagaimana pengaruh penyuluh dalam memotivasi bapak dalam beternak?  

a. Sangat berpengaruh  

b. Berpengaruh  

c. Cukup berpengaruh  

d. Tidak berpengaruh  

e. Sangat Tidak Berpengaruh  

 

3. Apakah tingkat pendidikan Bapak mempengaruhi pola pikir dalam beternak 

sapi?  

a. Sangat berpengaruh  

b. Berpengaruh  

c. Cukup berpengaruh  

d. Tidak berpengaruh  

e. Sangat Tidak berpengaruh  

 

4. Bagaimana pendapat (Bapak/Ibu) tentang waktu yang lama dalam beternak sapi  

mempengaruhi teknik pemeliharaan ternak sapi bapak?  

a. Sangat berpengaruh  

b. Berpengaruh  

c. Cukup berpengaruh  

d. Tidak berpengaruh  

e. Sangat Tidak berpengaruh  
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5. Apakah Bapak berpartisipasi dalam pembinaan kelompok peternak sapi potong 

? 

a. Sangat Berpartisipasi  

b. Berpartisipasi  

c. Cukup berpartisipasi  

d. Tidak berpartisipasi  

e. Sangat Tidak berpartisipasi  

 

6. Bagaimana pendapat (Bapak/Ibu) tentang pemberian bantuan bibit ternak sapi 

potong kepada peternak ?  

a. Sangat memberikan  

b. memberikan  

c. Cukup memberikan  

d. Tidak memberikan  

e. Sangat tidak memberikan  

 

7. Apakah penyuluh dinas peternakan memberikan bantuan sanggar pertemuan 

kelompok ?  

a. Sangat memberikan  

b. Memberikan  

c. Cukup memberikan  

d. Tidak memberikan  

e. Sangat tidak memberikan 

 

8. Apakah penyuluh dinas peternakan memberikan pelayanan Insiminasi Buatan 

pada ternak sapi milik bapak?  

a. Sangat memberikan  

b. Memberikan  

c. Cukup memberikan  

d. Tidak memberikan  

e. Sangat Tidak memberikan  
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9. Apakah penyuluh dinas peternakan memberikan pelayanan kesehatan hewan 

dan vaksinasi pada ternak sapi bapak ?  

a. Sangat memberikan  

b. Memberikan  

c. Cukup memberikan  

d. Tidak memberikan  

e. Sangat Tidak memberikan  

 

10. Apakah bapak setuju jika penyuluhan dilakukan sekali dalam sebulan?  

a. Sangat setuju  

b. Setuju  

c. Cukup setuju  

d. Tidak setuju  

e. Sangat Tidak setuju  

 

11. Apakah penyuluh dinas peternakan memberikan prioritas kepada anggota 

kelompok untuk mengikuti pelatihan teknis peternakan dan studi banding ke 

daerah yang sudah maju di bidang usaha peternakan ?  

a. Sangat memberikan  

b. Memberikan  

c. Hanya tertentu  

d. Tidak memberikan  

e. Sangat Tidak memberikan  

 

12. Apakah bapak masih berkeinginan meningkatkan skala usaha beternak sapi?  

a. Sangat berkeinginan  

b. Berkeinginan  

c. Cukup berkeinginan  

d. Tidak berkeinginan  

e. Sangat Tidak berkeinginan  
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LAMPIRAN 3.  NAMA RESPONDEN 

No. Tanggal 

Wawancara 

Nama Responden Umur 

(thn) 

Tingkat 

Pendidikan 

Pengalaman 

Beternak 

(thn) 

Jumlah 

Ternak 

(ekor) 

1 

 
16/02/2019 S. Dg. Ngewa 33 SD 25 7 

2 

 
16/02/2019 Dg. Musa 68 - 50 6 

3 

 
16/02/2019 S. Dg. Situru 40 SMP 13 3 

4 

 
16/02/2019 B. Dg.Limpo 57 SD 40 2 

5 

 
16/02/2019 R. Dg. Lele 50 SMP 10 4 

6 

 
16/02/2019 Haris Dg.Lala 56 SMP 25 13 

7 

 
16/02/2019 L. Dg. Liwang 45 SD 25 2 

8 

 
16/02/2019 Abu.B.Dg. Naba 52 SMP 25 2 

9 

 
16/02/2019 Talibi 50 SMA 30 3 

10 

 
16/02/2019 P.Dg.Baharuddin 60 - 20 6 

11 

 
16/02/2019 Basri bonang 37 SD 10 4 

12 

 
16/02/2019 M. Limpo 44 SD 10 2 

13 

 
16/02/2019 P. Dg. Lalang 58 SD 25 3 

14 

 
16/02/2019 N. Dg. Tula 58 - 31 8 

15 

 
16/02/2019 B. Dg. Jarung 48 - 17 3 

16 

 
16/02/2019 Dg. Ngalle 39 SD 5 1 

17 

 
16/02/2019 Dg. So’na 60 - 15 2 

18 

 
16/02/2019 Dg. Bana 61 - 25 5 

19 

 
16/02/2019 H.Tiro 45 SMP 18 5 

20 

 
16/02/2019 Dg. Guna 45 SMP 15 3 

21 16/02/2019 Dg. Serang 

 

33 SMP 10 3 

22  

 
16/02/2019 Dg. Jarung 47 SD 10 5 
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23 

 
16/02/2019 Budiman 40 S1 18 7 

24 

 
16/02/2019 Naba. B 89 - 15 2 

25 

 
16/02/2019 Dg. Sanaping  59 - 20 6 

26 

 
16/02/2019 Jaharuddin 49 - 5 1 

27 

 
16/02/2019 Dg. Juna nai 67 - 5 2 

28 

 
16/02/2019 Dg. Tawang. N 42 SD 10 5 

29 

 
16/02/2019 Arsyad L 47 SD 5 2 

30 

 
16/02/2019 Ilham Siking 32 SMP 5 2 

31 

 
16/02/2019 Kamiseng 32 SD 5 3 

32 

 
16/02/2019 Saso 89 - 10 2 

33 

 
16/02/2019 Fuddin Juna 38 SD 5 2 

34 16/02/2019 Karim  

 

51 - 5 1 

35 16/02/2019 Tiro. R 

 

59 - 10 2 

36 17/02/2019 K.Dg. Mangung  

 

62 - 5 3 

37 17/02/2019 Daman 

 

28 SD 10 6 

38 17/02/2019 Rowa 

 

46 SD 15 3 

39 17/02/2019 Zainuddin 

 

49 SMA 10 10 

40 17/02/2019 Sila Oyo 

 

46 SD 15 3 

41 17/02/2019 Rala 

 

44 SD 10 7 

42 17/02/2019 J. Dg. Mile 

 

68 - 15 6 

43 17/02/2019 Labbang 

 

32 SD 19 1 

44 17/02/2019 Firman Talib 

 

32 SMA 10 

 

2 

45 17/02/2019 M. Dg. Tekka 

 

46 SD 10 1 
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46 17/02/2019 Rabanai Satu 28 - 18 2 

47 17/02/2019 Dg.Sallang 

 

27 SD 5 1 

48 17/02/2019 Tiro Raja 

 

42 - 15 4 

49 17/02/2019 Rabiah 

 

32 - 10 2 

50 17/02/2019 Amiruddin 

 

33 SMP 5 2 

51 17/02/2019 M.Nasir 

 

42 SD 15 5 

52 17/02/2019 Dg. Beta 

 

31 SD 5 2 

53 17/02/2019 T. Dg. Rani 

 

68 - 20 2 

54 17/02/2019 Naba Misi 

 

49 SD 10 2 

55 17/02/2019 Paharuddin 

 

44 SD 15 6 

56 17/02/2019 Joni 

 

46 SD 10 3 

57 17/02/2019 Arifin 

 

45 SD 8 5 

58 22/02/2019 M. Jufri 

 

45 SMP 15 3 

59 22/02/2019 M. Nakku 

 

38 SD 5 2 

60 22/02/2019 Haeruddin  

 

52 SD 10 2 

61 22/02/2019 Burhan 

 

34 SD 10 3 

62 22/02/2019 Habid Dg. Gau’ 

 

37 SD 15 6 

63 22/02/2019 Malik Nai 

 

49 SD 15 5 

64 22/02/2019 

 

Baharuddin 33 SD 5 2 

65 22/02/2019 C. Dg. Ngemba  

 

46 - 10 3 

66 22/02/2019 Haruna 

 

29 SD 10 2 

67 22/02/2019 Kasim 

 

46 SD 15 5 
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68 22/02/2019 L. Dg. Ngitung 

 

42 SMP 10 4 

69 22/02/2019 Tompo. H 

 

40 SD 10 3 

70 22/02/2019 Asri 

 

28 SD 2 1 

71 22/02/2019 Rate Nappa 

 

41 - 6 2 

72 22/02/2019 Tinri 

 

34 SD 5 1 

73 22/02/2019 Dg.Nyengka 

 

48 SD 5 3 

74 22/02/2019 Rabanai. S 

 

40 - 5 1 
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LAMPIRAN 4. FOTO PENELITIAN 
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ABSTRAK 

 

Pemberdayaan adalah upaya untuk mewujudkan keinginan masyarakat 

untuk menjadi masyarakat yang lebih mandiri dengan mengembangkan potensi 

yang dimiliki oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran 

penyuluh  peternakan dalam pemberdayaan peternak sapi potong dan untuk 

mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan peternak 

sapi potong di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. Metode penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif  yaitu penelitian yang dilakukan terhadap 

variabel, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan 

variabel lain. Hasil penelitian ini adalah peran penyuluh peternakan dalam 

pemberdayaan peternak sapi potong diantaranya, adanya pelayanan kesehatan 

hewan dan adanya bantuan bibit ternak sapi potong, pakan unggul, dan bantuan 

mesin pengolah pakan. Faktor pendukung dalam pemberdayaan peternak yaitu, 

keinginan peternak untuk mengembangkan ternaknya, potensi lahan untuk 

penanaman hijauan dan tersedianya sepanjang tahun pakan hijauan dan sisa 

limbah pertanian milik peternak, adanya SDM, adanya bantuan bibit pakan, 

adanya pengansurasian ternak, adanya program pencegahan dan penanggulangan 

penyakit pada ternak yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan atau 

mengembangkan produktivitas sapi potong. Faktor penghambat dalam 

pemberdayaan peternak sapi potong yaitu, kurangnya bantuan bibit ternak sapi, 

kualitas SDM/peternak yang masih rendah, tidak adanya bantuan teknologi 

pengolah pakan, kurangnya penyuluh, tidak adanya bantuan dari dana Desa, 

modal peternak juga yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan peternak 

sapi potong.  

 

Kata kunci: Peran Penyuluh, Pemberdayaan. 

 

mailto:sunartiali02@gmail.com


ABSTRACT 

 

Emprovement is an effort to realize the desire of the community to 

become a more independent society by developing the potential of the community. 

This study aimed to determine the role of farm extension in empowering beef 

cattle breeders and to find out the inhibiting factors and supporting the 

empowerment of beef cattle breeders in Manuju District, Gowa Regency. This 

study method used a descriptive approach, namely research carried out on 

variables without making comparisons; or connecting with other variables. The 

results of this study were the role of farm extension in empowering beef cattle 

breeders, among others, the existance of animal health services and the help of 

beef cattle breeds, superior feed and the help of feed processing machines. 

Supporting factors in the empowerment of breeders were the desire of them to 

develop their livestock, potential land for forage planting and the availability of 

year-round forage feed and the rest of farmer’s agricultural waste, human 

resources, feed seed assistance, livestock management, prevention programs in 

livestock which is one way to increase or develop the productivity of beef cattle. 

The inhibiting factors in the empowerment of beef cattle breeders were the lack of 

assistance of cattle breeds, the quality of human resources or breeders that were 

still low, the absence of feed processing technology assistance, lack of animal 

husbandry extension, lack of assistance from village funds, breeders’ financial 

capital which was also an obstacle in empowering cattle breeders. 

Key words: Role of farm extension, empowerment. 

 

PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang berbasis industri dan salah 

satunya masyarakat menggantungkan hidupnya di industri peternakan, walaupun 

lebih dominan masyarakat bertani. Oleh karena itu, sangat tepat jika pemerintah 

dapat menganggarkan dalam dana Desa untuk mengembangkan sapi potong.   

Berdasarkan hal itu perlu dilakukan pemberdayaan dalam rangka 

penumbuhan dan pengembangan peternak menjadi peternak yang kuat dan 

mandiri untuk meningkatkan pendapatan peternak dan keluarganya. 

Pemberdayaan peternak diarahkan pada pemberian pelatihan dan penyuluhan, 

pemberian bantuan benih/bibit unggul, pakan, alat dan mesin/teknologi kepada 

peternak. Selain itu, pembinaan peternak diharapkan dapat membantu dan 

menggali potensi, memecahkan masalah usaha peternak secara lebih mandiri, 

efektif dan memudahkan dalam mengakses informasi, pemasaran, teknologi, 

permodalan, pengolahan, dan sumberdaya lainnya.  Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2013 bahwa Pemberdayaan Peternak dalam 

Ketentuan Umum pada  Pasal 1 nomor 1:  Pemberdayaan masyarakat peternak 



yaitu segala upaya yang akan dilakukan dari pemerintah, pemerintah 

kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan juga pemangku kepentingan dibidang 

Peternakan dan kesehatan hewan ternak dalam meningkatkan suatu kemandirian, 

memberikan suatu kemudahan dalam memajukan suatu usaha bagi peternak, dan 

dapat meningkatkan daya saing dan demi untuk kesejahteraan masyarakat 

peternak.  

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten  di Sulawesi Selatan 

terkhusus di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa masyarakatnya yang sebagian 

menggantungkan hidupnya di bidang peternakan dan pertanian. Petani yang ada di 

Kecamatan Manuju juga beternak sapi yang dapat menambah perekonomian 

rumah tangga mereka. Di Kecamatan Manuju terdapat tujuh desa yaitu Desa 

Moncongloe, Desa Tanah Karaeng, Desa Pattallikang, Desa Bilalang, Desa 

Tamalatea, Desa Manuju, dan Desa Tassese. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa 

peternak di Kecamatan Manuju memerlukan peranan pemerintah dalam hal ini 

Dinas Peternakan dalam melakukan pemberdayaan kepada kelompok peternak. 

Di Kecamatan Manuju, peternak masih memiliki berbagai persoalan 

diantaranya dengan rendahnya tingkat pendidikan dari anggota kelompok 

peternak, maka kurang mampu menerima inovasi baik berupa cara pengolahan 

pakan hijauan yang difermentasi, cara pengolahan feses untuk dijadikan pupuk 

kompos ataupun biogas dan pemanfaatan limbah pertanian untuk diolah menjadi 

pakan. Peternak masih belum mengaplikasikan dari apa yang didapatkan pada 

pelatihan dan penyuluhan masih kurang karena kebanyakan peternak masih 

menggunakan pola-pola tradisional dalam beternak. Kemudian masalah minimnya 

bantuan berupa mesin yang bisa membantu kelompok peternak dalam mengelola 

pakan yang akan diberikan untuk ternak. Masalah di atas mengakibatkan 

pengembangan sapi potong akan menurun jika pendampingan teknis kepada 

peternak tentang pemberian pakan dan manajemen pemeliharaan sapi potong tidak 

dilakukan. 

Peranan menurut Gross, Mason dan Mc Eachern yang dapat dikutip 

dalam buku David Berry (1995: 101), yang mendefinisikan bahwa peranan yaitu 

kelompok dengan cara menempati suatu kedudukan sosial tertentu seperti dengan 

cara dikenakan pada individu atau perangkat harapan-harapan yang untuk 

melakukan suatu kewajiban yang diharapkan oleh individu. 

Menurut Kartasasmita (1996), yang menyatakan bahwa suatu 

pemberdayaan dengan cara memotivasi dapat mendorong masyarakat, 

memandirikan, kemudian dapat membangkitkan kesadaran lebih berdayaguna dan 

berhasil guna terhadap potensi yang akan dimilikinya untuk dapat melepaskan diri 

dari perangkap keterbelakangan meningkatkan harkat dan martabat pada lapisan 

masyarakat dari kemiskinan dan upaya yang terdapat dalam suatu kondisi 

sekarang ini tidak mampu, hal tersebut dikatakan sebagai memberdayakan 

masyarakat. Dalam mengupayakan masyarakat dengan artian dalam 

pemberdayaan merupakan suatu hal untuk melakukan sesuatu dengan 

kemandirian dengan memberdayakan dapat dilakukan sesuatu hal dengan cara 

memandirikan dengan istilah lain yaitu untuk dapat  memampukan masyarakat. 

Pemberdayaan memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk 

membentuk masyarakat untuk menjadi lebih mandiri. Kemandirian yang 



bertindak dan dapat mengendalikan apa yang akan mereka lakukan yang 

merupakan masyarakat mandiri dalam berfikir. Kemandirian masyarakat adalah 

untuk memikirkan suatu kemampuan masyarakat merupakan suatu kondisi yang 

dialami oleh masyarakat individu, dapat melakukan sesuatu untuk memutuskan 

serta yang dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan 

dipandang tepat dengan menggunakan daya untuk mampu seperti dalam 

kemampuan yang psikomotorik, kognitif, konatif, afektif, dengan masyarakat 

yang memiliki lingkungan internal dengan mengerahkan sumberdaya yang 

dimiliki oleh masyarakat. Hal tersebut akan dapat memberikan suatu konstribusi 

dengan terjadinya keberdayaan pada empat aspek ini (afektif, kognitif, konatif dan 

psikomotorik) kemudian dapa terjadinya masyarakat mandiri yang akan dicita-

citakan, untuk masyarakat akan dapat berwawasan lebih baik dan cukup 

berwawasan, dengan bentuk keterampilan yang memadai dan akan dilengkapi 

dengan kecakapan, dapat diperkuat oleh perilaku sadar akan rasa memerlukan 

dalam membangun akan kebutuhan tersebut (Teguh, 2004:80-81). 

Strategi yang dapat digunakan dalam peningkatan kualitas seorang 

peternak dapat menggunakan salah satu strategi yang dapat didayagunakan 

sehingga mendapatkan keberdayaan yang merupakan untuk meningkatkan suatu 

peran kelompok peternak. Dalam kegiatan penyuluhan masih digunakan sebagai 

pendekatan utama untuk setiap kelompok peternak (Deptan, 2009). Menurut 

Margono (2001), yang menyatakan bahwa pendekatan kelompok dapat melalui 

terjadinya proses belajar (learning process) dan melalui media yang dapat 

dipandang lebih efisien dan untuk para petani akan berinteraksi langsung, jadi 

yang diharapkan adalah petani yang berkualitas dan juga diharapkan agar 

petani/peternak dapat berubah menjadi yang lebih baik. 

Penyuluhan merupakan suatu program yang akan melakukan dalam 

pembangunan sub sektor peternakan. Sistem pendidikan dibagian luar lingkungan 

sekolah untuk peternak beserta keluarganya memiliki tujuan  akan mampu hal ini 

dapat diartikan sebagai penyuluhan, dan peternak akan meningkatkan tingkat 

kesejahteraan taraf hidup masyarakat itu sendiri dan sanggup berswadaya untuk 

memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat (Syahyuti, 2006). 

Menurut Alim (2010), yang menyatakan bahwa penyuluhan pada 

dasarnya adalah pendidikan dimana target/sasarannya yaitu para petani/peternak 

harus mengalami perubahan perilaku, dari mulai aspek yang bersifat kognitif, 

afektif dan pada akhirnya juga bersifat psikomotorik. 

Menurut Mardikanto (1993), yang menyatakan bahwa penyuluhan dapat 

mengubah terjadinya suatu keprilakuan seseorang dengan memiliki tujuan yaitu 

dapat mengubah suatu sasaran. Dalam pengetahuan dapat mewujudkan suatu 

perilaku, keterampilan  dan sikap dengan indera manusia hal ini dapat diamati 

dengan langsung dan juga diamati secara tidak langsung. Dalam kalangan 

masyarakat untuk mereka dapat pengetahuan dengan proses perubahan perilaku 

untuk masyarakat hal ini dapat diartikan sebagai penyuluhan, kemauan dan juga 

kemampuan dalam terlaksananya perubahan yang terjadi pada masyarakat demi 

tercapainya dalam meningkatkan produksi serta memiliki keterampilan dalam 

perubahan, dalam pembangunan peternakan dan pertanian yang ingin dicapai 

yakni adalah pendapatan dan juga perbaikan dalam mensejahterakan  masyarakat. 



Berbagai macam faktor yang menjadi pengaruh dari kinerja penyuluh. 

Penyuluh pertanian/peternakan sangat berpengaruh pada umumnya terhadap 

peubah penyuluh, penyuluh dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyuluh 

dengan psikologis dan organisasi. Peubah  dalam berkemampuan dan memiliki 

keterampilan secara individu dapat mengklasifikasikan, dengan demografis dan 

latar belakang pribadi. Selanjutnya peubah organisasi dalam desain pekerjaan 

dalam terbagi dengan berbagai peubah struktur, peubah sumber daya, imbalan, 

struktur dan kepemimpinan, dirumuskan dalam peubah persepsi dengan 

psikologis, dengan peubah dalam bersikap, peubah pribadi yang baik, belajar 

memotivasi (Sapar dkk. 2012). 

 

METODE 

 

Jenis Penelitian  

Jenis penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan 

yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan 

mengenai apa yang ingin diketahui, seperti dalam hal ingin mengetahui Peranan 

Penyuluh Peternakan dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Potong di Kecamatan 

Manuju Kabupaten Gowa. Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

yaitu yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, 

jadi penelitian ini tidak membuat perbandingan variabel pada sampel lain dan 

tidak mencari variabel itu dengan variabel lain. Objek penelitian tentang 

bagaimana membuat kalimat, menggambarkan situasi yang ada di lapangan. 

 

Jenis Data 

Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan konteks penelitian  

evaluasi dan penelitian tindakan, penelitian berorientasi pada fenomena yang 

aktual terjadi yang ada di lapangan dan tidak dilakukan di Laboratorium. Jenis 

penelitian ini yaitu penelitian kualitatif atau penelitian yang menggambarkan 

peranan Penyuluh Peternakan dalam pemberdayaan peternak di Kecamatan 

Manuju Kabupaten Gowa, dan Kuantitatif adalah data yang menggunakan angka-

angka dengan format terstruktur, dan metode pasar seperti menggunakan metode 

survei. 

 

Sumber Data 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan 

atau berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar yang bersumber dari informan 

dan dari hasil obesrvasi langsung di lapangan, dengan memakai teknik 

pengumpulan data atau wawancara mendalam, dan Data sekunder merupakan data 

kepustakaan atau data pendukung bagi data primer yang dapat diperoleh dari 

bahan-bahan literatur seperti dokumen, arsip resmi, catatan, serta literatur yang 

relevan dengan masalah yang akan diteliti. 

 

Teknik Pengumpulan Data 



Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

observasi, wawancara, dokumentasi dan menggunakan kuesioner. 

 

 

Informan Penelitian 

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak yang berkaitan 

tentang data dengan  peranan dinas peternakan dalam pemberdayaan peternak sapi 

potong dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 1.  Informan Penelitian 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

 

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel 

adalah menggunakan rumus Slovin (Sevilla et. al, 2007; 182) sebagai berikut:    

  
 

      
 

 

 

Keterangan: 

n  : Jumlah Sampel  

N  : Jumlah Populasi  

e  : Batas Toleransi Kesalahan (error tolerance)  

 

Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

Diketahui:  

N = 283 peternak 

e = 10 % (0,10) 

 

Ditanyakan: 

n = …? 

 

Penyelesaian: 

n =  
 

      
 

n = 
   

                
 

n = 
   

       
 

n = 
   

    
 

No. Informan Jumlah 

1. Petugas Peternakan Kecamatan (PPK) 

Manuju/Penyuluh  

1 

2. Peternak Desa Pattallikang Kec. Manuju 74 

Total  75 



n = 73,89  maka,  dibulatkan menjadi 74 peternak/responden. 

 

 

Analisis Data 

Menurut Matthew dan Huberman, (2007:18), yang menyatakan bahwa 

dalam analisis data dapat ditentukan melalui proses pemilihan data seperti dalam 

reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. 

Menurut Sugiyono (2013:132), yang menyatakan bahwa secara umum 

dalam teknik pemberian skor dapat digunakan sebagai kuesioner penelitian 

dengan cara menggunakan teknik skala Likert. Dalam menggunakan skala Likert 

terdapat tujuan yaitu untuk dapat mengukur sikap, persepsi seseorang atau 

sekelompok orang mengenai fenomena sosial dan mengukur.  

Menurut Asfar (2016), yang menyatakan bahwa untuk mengetahui 

tanggapan atau respon peternak terhadap pembinaan kelompok peternak sapi 

potong yang dilakukan oleh penyuluh Dinas peternakan di Desa Patallassang 

Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai digunakan skala likert dengan 5 

alternatif jawaban dengan kriteria penilaian jika:  

a. Responden menjawab A = 5  

b. Responden menjawab B = 4  

c. Responden menjawab C = 3  

d. Responden menjawab D = 2  

e. Responden menjawab E = 1  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yaitu suatu cara untuk mengetahui ciri-ciri 

peternak, seperti membahas umur dan tingkat pendidikan. 

 

a. Umur Peternak 

Umur peternak merupakan salah satu faktor penting yang dapat 

mempengaruhi produktifitas seseorang karena dapat mempengaruhi pola pikir 

dalam menerapkan manajemen usahanya. 

Tabel 2. Karakteristik Peternak berdasarkan Umur di Desa Pattallikang 

Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa 

 

Umur Peternak 

(Tahun) 

Jumlah 

(Jiwa) 

Persentase 

(%) 

25-50 55 74,3  

> 50 19 25,7  

Jumlah 74 100 



Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 2 di atas umur peternak di Desa Pattallikang 

mayoritas berumur 22-50 tahun sebanyak 55 jiwa dengan persentase 74,3 % dan 

umur > 50 tahun hanya 19 jiwa dengan persentase 25,7 %, hal ini menunjukkan 

bahwa usia peternak tergolong produktif dan usia yang lebih muda lebih dominan 

dibandingkan dengan usia yang lebih tua. Hal tersebut dapat dikatakan menurut 

Soekartawi (2002), yang mengemukakan bahwa untuk petani yang memiliki usia 

lanjut biasanya lebih fanatik terhadap tradisi yang sulit untuk diberikan suatu 

pengertian untuk dapat mengubah pola pikir dengan cara melihat dari sudut 

pandang dengan tujuan untuk meningkatkan suatu kemajuan dari bidang 

pertanian, dengan cara kerja dan cara hidupnya, kemudian petani dapat bersikap 

secara apatis dengan adanya teknologi. 

 

b. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

dalam beternak karena peternak yang tidak memiliki tingkat pendidikan atau 

memiliki tingkat pendidikan yang rendah maka sulit dalam pengelolaan terhadap 

manajemen usaha ternak dalam penyerapan teknologi dan peternak juga sulit 

untuk menciptakan inovasi-inovasi yang baru. 

Tabel 3. Karakteristik Peternak berdasarkan Pendidikan di Desa Pattallikang 

Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa 

 

Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

Tidak Sekolah 22 29,7  

SD 37 50  

SMP 11 14,8  

SMA 3 4,0  

Sederajat 1 1,5  

Jumlah 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 3 di atas tingkat pendidikan peternak di Desa 

Pattallikang lebih dominan tingkat pendidikan SD dengan 37 Jiwa dengan 

persentase 50%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sangat 

berpengaruh karena tingkat pendidikan masih tergolong rendah sehingga belum 

mampu menerima motivasi. Menurut Anggordi (1998), yang menyatakan bahwa 

umumnya peternak di pedesaan masih tergolong pendidikan yang rendah dengan 

kemampuan yang sangat terbatas. Mereka hanya mampu beternak secara 

tradisional akibat ketergantungan pada pendidikan mereka. 

 

Peran Penyuluh Dinas Peternakan dalam Pemberdayaan Peternak Sapi 

Potong  

 

Penyuluh Peternakan sangat berperan penting dalam pemberdayaan 

peternak untuk melakukan pembentukan kelompok ternak sapi potong dan 



melakukan pembinaan, memberikan motivasi atau dorongan kepada peternak agar 

dapat merubah pola berfikir peternak menjadi lebih baik dan menjadi peternak 

yang sejahtera dengan seiring berkembangnya teknologi, dan juga bisa menjadi 

peternak yang mandiri.  

Tabel 4. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Pembinaan 

Peternak Sapi Potong di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju 

Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh dalam Pembinaan 

Peternak Sapi Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berperan 5 50 67,5 

2. Berperan 4 17 22,5 

3. Cukup Berperan 3 4 5,5 

4. Tidak Berperan 2 3 4,5 

5. Sangat Tidak Berperan 1 - - 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 4 di atas respon peternak sangat berperan dengan 

persentase 67,5% terhadap peran penyuluh dalam mengadakan pembinaan 

peternak sapi potong. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pembinaan 

sangat penting bagi peternak untuk meningkatkan pengetahuan dan pola pikir 

peternak. 

Tabel 5. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Memotivasi 

Peternak Sapi Potong di Desa Pattallikang Kecamatan Manuju 

Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh dalam Memotivasi 

Peternak Sapi Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berperan 5 26 35,5 

2. Berperan 4 40 54,0 

3. Cukup Berperan 3 7 9,5 

4. Tidak Berperan 2 1 1,0 

5. Sangat tidak Berperan 1 - - 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 5 di atas respon peternak berperan dengan persentase 

54,0% terhadap peran penyuluh dalam memotivasi peternak sapi potong yang 

dilakukan oleh penyuluh dinas peternakan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk 

memotivasi peternak dapat mengubah pola pikir dalam beternak. 

 

 



 

 

 

Tabel 6. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Tingkat Pendidikan 

dapat mempengaruhi Pola Pikir Peternak Sapi Potong di Desa 

Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh dalam Tingkat 

Pendidikan dapat mempengaruhi 

Pola Pikir Peternak Sapi Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berperan 5 48 64,8 

2. Berperan 4 25 33,8 

3. Cukup Berperan 3 1 1,4 

4. Tidak Berperan 2 - - 

5. Sangat Tidak Berperan 1 - - 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 6 di atas respon peternak sangat berperan dengan 

persentasi 64,8% terhadap tingkat pendidikan peternak sapi potong. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan adanya penyuluh dapat mempengaruhi pola pikir 

peternak karena tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dalam 

beternak. 

Tabel 7. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Mempengaruhi 

Teknik Pemeliharaan Ternak Sapi Potong di Desa Pattallikang 

Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh dalam Mempengaruhi 

Teknik Pemeliharaan Ternak Sapi 

Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berperan 5 28 37,7 

2. Berperan 4 38 51,5 

3. Cukup Berperan 3 8 10,8 

4. Tidak Berperan 2 - - 

5. Sangat Tidak Berperan 1 - - 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 7 di atas respon peternak berpengaruh dengan 

persentase 51,5% terhadap peran penyuluh dalam mempengaruhi teknik 

pemeliharaan ternak sapi potong.  Hal tersebut dengan adanya penyuluh dapat 



berpengaruh terhadap peternak agar dapat memelihara ternak dengan baik dan 

memiliki usaha ternak sapi yang lebih maju. 

 

Tabel 8. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Pembinaan 

Kelompok Peternak Sapi Potong di Desa Pattallikang Kecamatan 

Manuju Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh dalam Pembinaan 

Kelompok Peternak Sapi Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berperan 5 44 59,5 

2. Berperan 4 29 39,5 

3. Cukup Berperan 3 1 1,0 

4. Tidak Berperan 2 - - 

5. Sangat Tidak Berperan 1 - - 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 8 di atas respon peternak sangat berperan dengan 

persentase 59,5% terhadap pembentukan kelompok peternak sapi potong yang 

dilakukan oleh penyuluh peternakan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya 

pembinaan kelompok dapat menyelesaikan masalah secara mandiri, dan dapat 

memecahkan suatu masalah dan belajar menggali kebersamaan. 

Tabel 9. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Pemberian 

Bantuan Bibit Ternak Sapi Potong, Pakan Unggul, dan Bantuan 

Mesin Pengolah Pakan kepada Peternak Sapi Potong di Desa 

Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh dalam Pemberian 

Bantuan Bibit Ternak Sapi Potong, 

Pakan Unggul, dan Bantuan Mesin 

Pengolah Pakan kepada Peternak 

Sapi Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berperan 5 38 51,5  

2. Berperan 4 34 45,8 

3. Cukup Berperan 3 - - 

4. Tidak Berperan 2 - - 

5. Sangat Tidak Berperan 1 2 2,7 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 9 di atas respon peternak sangat berperan dengan 

persentase 51,5% terhadap pemberian bantuan bibit ternak sapi potong, pakan 

unggul dan mesin pengolah pakan. Hal ini menunjukkan bahwa dari pemerintah 



atau penyuluh melakukan pengadaan bantuan bibit unggul atau mesin pengolah 

pakan agar dapat meningkatkan produktivitas usaha ternak dan untuk 

meningkatkan kesejahteraan peternak. 

Tabel 10. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Pengadaan Sanggar 

Pertemuan Peternak Sapi Potong di Desa Pattallikang Kecamatan 

Manuju Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh dalam Pengadaan 

Sanggar Pertemuan Peternak Sapi 

Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berperan 5 - - 

2. Berperan 4 - - 

3. Cukup Berperan 3 - - 

4. Tidak Berperan 2 30 40,5 

5. Sangat Tidak Berperan 1 44 59,5 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 10 di atas respon peternak sangat tidak berperan 

dengan persentase 59,5% terhadap pengadaan sanggar pertemuan peternak sapi 

potong. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengadaan sanggar 

pertemuan dapat dilakukan dengan sosialisasi program peternakan, 

pengorganisasian kelompok, merumuskan kebutuhan dan potensi yang ada dan 

memecahkan masalah dengan potensi yang dimiliki. 

Tabel 11. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Pemberian 

Pelayanan Inseminasi Buatan  (IB) Sapi Potong di Desa 

Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh dalam Pemberian 

Pelayanan Inseminasi Buatan  (IB) 

Sapi Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berperan 5 47 63,5 

2. Berperan 4 24 32,5 

3. Cukup Berperan 3 1 1,5 

4. Tidak Berperan 2 - - 

5. Sangat Tidak Berperan 1 2 2,5 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel 11 di atas respon peternak sangat berperan dengan 

persentase 63,5% terhadap pemberian pelayanan Inseminasi Buatan (IB) sapi 

potong. Hal ini menunjukkan bahwa Inseminasi Buatan dapat memperbaiki mutu 

genetika ternak, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih 



luas dalam jangka waktu yang lebih lama, meningkatkan angka kelahiran dan 

mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina. 

Tabel 12. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Pemberian 

Pelayanan Kesehatan Hewan dan Vaksinasi Sapi Potong di Desa 

Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh dalam Pemberian 

Pelayanan Kesehatan Hewan dan 

Vaksinasi Sapi Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berperan 5 1 1,5 

2. Berperan 4 43 58,0 

3. Cukup Berperan 3 27 36,5 

4. Tidak Berperan 2 3 4,0 

5. Sangat Tidak Berperan 1 - - 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 12 di atas respon peternak berperan dengan persentase 

58,0% terhadap pemberian pelayanan kesehatan hewan dan vaksinasi sapi potong. 

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pelayanan kesehatan dapat membantu 

masyarakat peternak untuk mendukung peningkatan pertumbuhan, dan 

produktivitas hewan ternak agar tidak terkena penyakit. 

Tabel 13. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Penyuluhan akan 

dilaksanakan Sekali Sebulan kepada Peternak Sapi Potong di Desa 

Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh dalam Penyuluhan 

akan dilaksanakan Sekali Sebulan 

kepada Peternak Sapi Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berperan 5 48 64,5 

2. Berperan 4 25 33,8 

3. Cukup Berperan 3 1 1,7 

4. Tidak Berperan 2 - - 

5. Sangat Tidak Berperan 1 - - 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 13 di atas respon peternak  sangat berperan dengan 

persentase 64,5% terhadap penyuluhan yang dilaksanakan sekali dalam sebulan 

kepada peternak sapi potong di Desa Pattallikang. Hal ini menunjukkan bahwa  

dengan adanya penyuluhan dapat mengatasi masalah yang dialami peternak dan 

untuk menmencapai kemajuan ekonomi berujung pada peningkatan kesejahteraan. 

 

 



Tabel 14. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam Memberikan 

Prioritas Kepada Peternak untuk Mengikuti Pelatihan Teknis 

Peternakan dan Studi Banding ke Daerah yang Sudah Maju 

dibidang Usaha Peternakan Sapi Potong  

 

No. Peran Penyuluh dalam Memberikan 

Prioritas Kepada Peternak untuk 

Mengikuti Pelatihan Teknis 

Peternakan dan Studi Banding ke 

Daerah yang Sudah Maju dibidang 

Usaha Peternakan Sapi Potong  

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berperan 5 - - 

2. Berperan 4 - - 

3. Cukup Berperan 3 - - 

4. Tidak Berperan 2 36 48,5 

5. Sangat Tidak Berperan 1 38 51,5 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

Berdasarkan Tabel 14 di atas respon peternak sangat tidak berperan 

dengan persentase 51,5% terhadap penyuluh dinas peternakan dalam memberikan 

prioritas kepada peternak untuk mengikuti pelatihan teknis peternakan dan studi 

banding ke daerah yang sudah maju dibidang usaha peternakan. Hal ini 

menunjukkan bahwa untuk membuka wawasan peternak dengan mendorong 

kreativitas atau inovatif dan menjadi peternak berani mengambil resiko dalam 

melakukan suatu usaha.   

Tabel 15. Respon Peternak terhadap Peran Penyuluh dalam berkeinginan 

untuk Meningkatkan Skala Usaha Beternak Sapi Potong di Desa 

Pattallikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa 

 

No. Peran Penyuluh terhadap Keinginan 

untuk Meningkatkan Skala Usaha 

Beternak Sapi Potong 

Frekuensi 

Responden 

Persentase 

(%) 

Kualitatif Kuantitatif 

1. Sangat Berkeinginan 5 47 63,5 

2. Berkeinginan 4 27 36,5 

3. Cukup Berkeinginan 3 - - 

4. Tidak Berkeinginan 2 - - 

5. Sangat Tidak 

Berkeinginan 

1 - - 

Jumlah - - 74 100 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2019. 

 



Berdasarkan Tabel 15 di atas respon peternak sangat berkeinginan 

dengan persentase 63,5% terhadap keinginan peternak untuk meningkatkan skala 

usaha beternak sapi potong. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan peternak 

dalam peningkatan usaha merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan 

beternak. 

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pemberdayaan Peternak Sapi 

Potong 

Menurut PPK (Petugas Peternakan Kecamatan)  Manuju Faktor 

penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan peternak di Kecamatan Manuju 

yaitu: 

 

1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung dalam pemberdayaan peternak yaitu, keinginan 

peternak untuk mengembangkan ternaknya, potensi lahan untuk penanaman 

hijauan dan tersedianya sepanjang tahun pakan hijauan dan sisa limbah pertanian 

milik peternak, adanya SDM, adanya bantuan bibit pakan, adanya pengansurasian 

ternak, adanya program pencegahan dan penanggulangan penyakit pada ternak 

yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan atau mengembangkan 

produktivitas sapi potong. Menurut Sarwono dan Ariyanto (2001), yang 

menyatakan bahwa ada tujuan yaitu untuk dapat meningkatkan suatu 

produktivitas ternak sapi potong adapun suatu hal yang perlu untuk dilakukan 

yakni dalam pemuliaan yang menjadi terarah dan dapat  melalui pada perkawinan, 

baik dengan cara yang alami  ataupun dengan melalui kawin suntik atau 

Inseminasi Buatan (IB) dengan menyesuaikan kondisi dan keadaan tersebut. 

 

2. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat dalam pemberdayaan peternak sapi potong yaitu, 

kurangnya bantuan bibit ternak sapi, kualitas SDM/peternak yang masih rendah, 

tidak adanya bantuan teknologi pengolah pakan, kurangnya penyuluh, tidak 

adanya bantuan dari dana Desa, modal peternak juga yang menjadi penghambat 

dalam pemberdayaan peternak sapi potong. Menurut Direktorat Jenderal 

Peternakan (2013), yang menyatakan bahwa pengembangan usaha sapi potong 

didalam negeri diantaranya adalah pemotongan ternak sapi betina yang produktif, 

yang selama ini menjadi suatu penyebab yang utama yakni motif ekonomi dengan 
pemiliknya yang rata-rata pendapatannya masih sangat rendah dengan cara tingkat 

kepemilikan ternak sapi potong hanya dengan rata-rata pendapatannya yang masih 

2-3 ekor. Untuk para peternak akan lebih cenderung dengan menjual ternak 

mereka untuk ketika dapat menghadapi suatu  permasalahan yang finansial 

dengan beberapa pertimbangan bahwa ternak sapi potong adalah menjadi asset 

yang paling termudah yang dapat dijual dengan cepat tanpa untuk 

mempertimbangkan suatu  produktivitas ternak tersebut. 

Penyuluh melakukan penyuluhan/pembinaan kepada peternak sekali 

dalam sebulan di setiap Desa dengan model pelayanan memperkenalkan sektor 

peternakan kepada masyarakat, menumbuhkan minat untuk pemberdayaan yaitu 

berusaha disub sektor peternakan, meningkatkan kesadaran peternak dalam 



mengatasi masalah dan berjuang untuk mencapai tujuan dan memberi solusi 

terhadap masalah yang dialami peternak. 

 

KESIMPULAN 

 

Peran penyuluh peternakan dalam pemberdayaan peternak sapi potong 

diantaranya, adanya pelayanan kesehatan hewan dan adanya bantuan bibit ternak 

sapi potong, pakan unggul, dan bantuan mesin pengolah pakan. 

Faktor pendukung dalam pemberdayaan peternak yaitu, keinginan 

peternak untuk mengembangkan ternaknya, potensi lahan untuk penanaman 

hijauan dan tersedianya sepanjang tahun pakan hijauan dan sisa limbah pertanian 

milik peternak, adanya SDM, adanya bantuan bibit pakan, adanya pengansurasian 

ternak, adanya program pencegahan dan penanggulangan penyakit pada ternak 

yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan atau mengembangkan 

produktivitas sapi potong. Sedangkan faktor penghambat dalam pemberdayaan 

peternak sapi potong yaitu, kurangnya bantuan bibit ternak sapi, kualitas 

SDM/peternak yang masih rendah, tidak adanya bantuan teknologi pengolah 

pakan, kurangnya penyuluh, tidak adanya bantuan dari dana Desa, modal peternak 

juga yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan peternak sapi potong. 
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