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ABSTRAK 

Nama : Noviana  

Nim : 30400118155 

Jurusan : Sosiologi Agama 

Judul : Pemberdayaan Petani Garam terhadap Kesejahteraan Keluarga 

di Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaaten 

Jeneponto 

       

  Penelitian membahas tentang Pemberdayaan Petani Garam terhadap 

Kesejahteraan Keluarga di Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten 

Jeneponto. Rumusan masalahnya: 1) Upaya apa yang dilakukan petani garam 

untuk menyejahterakan keluarganya di Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke 

Kabupaten Jeneponto, 2) Bagaimana etos kerja petani garam dalam 

mensejahterakan keluarganya di Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke 

Kabupaten Jeneponto, 3) Bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan 

petani garam di Desa Arungkeke.  

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

sosiologis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data melalui tiga 

tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

 Hasil penelitian adalah: 1) Petani garam di Desa Arungkeke dalam 

mensejahterakan keluarganya dengan cara meningkatkan hasil produksi garam, 

memperbaiki kualitas garam dan tidak menggantungkan dirinya dengan hanya 

menjadi seorang petani garam tetapi harus mempunyai pekerjaan sampingan 

seperti petani jagung, padi, tukang bangunan, karena proses produksi garam hanya 

setahun sekali, 2) Adanya tambak garam di Desa Arungkeke membantu 

perekonomian petani garam dalam  memenuhi kehidupan sehari-harinya, 3) 

Bantuan yang diberikan pemerintah kepada petani garam berupa terpal yang 

digunakan dalam proses produksi garam, kendaraan beroda tiga yang digunakan 

petani garam untuk membawa hasil produksi garam. 
         Implikasinya: 1) Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan potensi 

daerah yang dimiliki di Desa Arungkeke dan lebih dikawal lagi dalam 

pengembangan usaha-usaha yang dilakukan terutama dalam penggarapan tambak 

garam, bantuan yang dibutuhkan petani garam berupa pipa penghubung ke tambak 

garam dan pemerintah juga harus menyediakan penyimpanan untuk hasil produksi 

garam petani. 2) Harus diadakan penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat petani 

garam sehingga dapat meningkatkan skill dan kemampuan manajemen usahanya. 

Pelatihan juga perlu diadakan bagi aparat desa guna meningkatkan SDM dan 

memberikan pelayanan yang optimal bagi petani garam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan negara laut terbesar di dunia. Luas wilayah lautnya 

3,1 juta km², dengan panjang garis pantai 81.000 km, yang terdiri dari 17.508 

pulau besar dan pulau kecil. Lau bt (air) dan darat (tanah) merupakan unsur utama 

dari suatu pulau, tetapi dalam kenyataannya kita tidak pernah mengenal istilah (air 

tanah) kecuali (tanah air). Gabungan dua kata (air dan tanah) tersebut menyiratkan 

utamanya tanah dan kemudian air.
1
 

Kelebihan yang dimiliksi oleh negara Indonesia sebagai negara maritim 

tentu terdapat berbagai potensi kelautan dan perikanan yang melimpah namun 

potensi tersebut belum digalih secara optimal. Potensi dari sektor kelautan dan 

perikanan yang dapat digalih salah satunya adalah garam. 

Garam sangat berperan penting dalam berbagai bidang kehidupan manusia. 

Memudahkan dalam penggambaran manfaat garam dalam berbagai kehidupan 

manusia, garam terbukti menjadi sangat penting manfaatnya untuk 

menyeimbangkan tingkat keasaman gula yang ada dalam tubuh manusia, terlebih 

manfaatnya bagi mereka yang memiliki penyakit diabetes. Kemudian untuk 

kesehatan jantung, mengkomsumsi garam dalam jumlah yang cukup dan tidak 

berlebihan dapat membantu menstabilkan detak jantung  yang  tidak  teratur. 

Selain itu garam juga mampu mengeluarkan kelebihan asam dari sel tubuh.
2
 

Seiring dengan pertambahan penduduk, kebutuhan akan garam semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia memiliki kebutuhan garam secara 

                                                 
1Abd Rahman, Sejarah Maritim, (Yogyakarta : Ombak Tiga 2018), h. 1. 

2 Awaluddin Parawangsa, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi terhadap Pendapatan Petani 

Garam di Desa soerang Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar‟, Skripsi (Makassar: Fak. 

Ekonomi dan Bisnis UNISMUH, 2020), h. 1-2. 
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nasional pertahun diperkirakan sebanyak 2.200.000 ton dengan rincian 1.000.000 

ton kebutuhan komsumsi dan 1.200.000 ton untuk kebutuhan industri kimia dan 

industri pangan. Sedangkan kemampuan produksi nasional hanya mencapai 

kurang lebih 1.100.000 ton pertahunnya dengan rincian produksi garam rakyat 

sebanyak 700.000 ton dan PT. Garam sebanyak 400.000 ton.
1
 

 Faktor yang mempengaruhi produksi garam adalah faktor cuaca, 

rendahnya produktivitas dan kualitas garam rakyat juga disebabkan oleh tidak 

memadainya teknologi, kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya 

kemampuan pemasaran dan jalur distribusi yang dikuasai oleh pedagang. 

Rendahnya kualitas garam tersebut mengakibatkan rendahnya harga yang diterima 

petambak garam, kondisi tersebut jelas mempengaruhi kesejahteraan petambak 

garam. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang 

memberikan kontribusi terhadap produksi garam nasional. Produksi garam 

Provinsi Sulawesi Selatan ±150 ton/tahun atau sekitar 15% dari produksi garam 

nasional yang tersebar di Kabupaten Takalar, Pangkep dan Jeneponto. Kabupaten 

Jeneponto menjadi penghasil produksi garam terbesar di Provinsi Sulawesi 

Selatan dengan kontribusi sebesar ±110 ton/tahun.
2
 

Secara adminitratif, Kabupaten Jeneponto memiliki 11 wilayah kecamatan 

dengan luas wilayah 74.979 Ha atau 749.79 km². Terdapat 4 kecamatan penghasil 

garam, antara lain : Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Bangkala, Kecamatan 

Tamalatea, dan Kecamatan Arungkeke. Tujuh kecamatan lainnya yakni 

Kecamatan Batang, Kecamatan Binamu, Kecamatan Taroang merupakan daerah 

                                                 
1Yudha Adiraga dan Achma Hendra Setiawan “Analisis Dampak Perubahan Curah Hujan, 

Luas Tambak Garam Dan Jumlah  Petani Garam Terhadap Produksi Usaha Garam Rakyat Di 

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Priode 2003-2012”, Jurnal Of Economics, vol. 3. No. 1 (2014). 

h. 1-13. 

2Haidawati, Mardiana E. Fachry, Andi Adri Arief, “Evaluasi Program Pemberdayaan 

Usaha Garam Rakyat (Pugar) di Kabupaten Jeneponto”, Skripsi, (Makassar: Fak. Ilmu Kalautan 

dan Perikanan Universitas Hasanuddin 2013), h. 3. 
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pantai yang tidak memiliki lokasi tambak garam. Kecamatan Bontoramba, 

Kecamatan Turatea, Kecamatan Kalara dan Kecamatan Rumbia merupakan 

wilayah pegunungan atau daratan tinggi.
3
 

Beberapa hal yang mempengaruhi produksi petani garam seperti modal 

dimana menurut Bawerk dalam Hafidh, arti modal adalah segala jenis barang yang 

dihasilkan dan dimiliki masyarakat, disebut kekayaan masyarakat. Sebagian 

kekayaan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan sebagian lagi 

digunakan untuk memproduksi barang-barang baru dan inilah yang disebut modal 

masyarakat atau modal sosial. Kemudian tenaga kerja, tenaga kerja merupakan 

faktor penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi komoditas 

pertanian. Tenaga kerja harus mempunyai kualitas berpikir yang maju seperti 

petani yang mampu mengadopsi inovasi-inovasi baru, terutama dalam 

menggunakan teknologi. Selain itu luas lahan dimana luas penguasaan lahan 

pertanian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses produksi ataupun 

usahatani dan usaha pertanian, dalam usaha tani misalnya pemilikan atau 

penguasaan lahan sempit sudah pasti kurang efisien dibanding lahan yang 5 lebih 

luas. Semakin sempit lahan usaha, semakin tidak efisien usaha tani dilakukan.
4
 

Selain itu faktor pendidikan masyarakat di Desa Arungkeke sangat minim. 

Minimnya tingkat pendidikan maka sebagian besar petani garam yang ada di desa 

tersebut pola pikirnya masih kurang sehingga mereka sangat susah menerima 

perubahan-perubahan yang ada dan hanya sebagian kecil yang mau menerima 

perubahan yang ada. Seperti dengan adanya perubahan dari cara pembuatan garam 

                                                 
3Siti Desi Yanti, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Produksi Petani 

Garam  Di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan”, Skripsi, (Makassar, Fak. Ekonomi 

dan Bisnis UNISMUH, 2018), h.2-3. 

 
4 Siti Desi Yanti, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Produksi Petani 

Garam  Di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan”, Skripsi, (Makassar, Fak. Ekonomi 

dan Bisnis UNISMUH, 2018), h. 4-5. 
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secara tradisional ke cara yang lebih modern yaitu dengan menggunakan terpal 

atau plastik (plastic geomembran) yang secara langsung bisa mempengaruhi 

kualitas dari garam tersebut.
5
 

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, 

memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya 

untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.
6
 

Sebagian besar penduduk Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto 

memiliki mata pencaharian sebagai petani sebesar 40% dari total pekerja dimana 

petani ikan dan petani garam dikategorikan dalam petani. Usaha garam rakyat 

sejak dahulu telah menjadi sumber pendapatan penduduk terbesar di Kecamatan 

Arungkeke.
7
 

Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah pembangunan nasional 

yang bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sumber 

daya alam yang merupakan prestasi di daerahnya. Mengelola  potensi yang ada 

diharapkan taraf hidup dan kesejahteraan petani garam di Kecamatan Arungkeke 

dapat meningkat. Pemberdayaan terhadap petani garam harus dilakukan agar 

petani garam dapat memproduksi garam secara optimal dan kualitas tetap terjaga 

sehingga harga jualnya meningkat
8
.  

                                                 
5 Sulaeman, “Analisis Pendapatan Pengolahan Garam di Desa Arungkeke Kecamatan 

Arungkeke Kabupaten Jeneponto”, (Makassar: Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Makassar, 2019),  h. 1. 

6Zubaedi Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: A r Ruzz Media, 2007), h. 42. 
7Sulfiani Supardi “Tata Kelola Potensi Lokal Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) Di Kecematan Arungkeke Kabupaten 

Jeneponto”, Skripsi (Makassar; Fak. Sosial dan Ilmu Politik UNIMUH, 2020), h. 21-22. 

             8Zulfatul Qoriah “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Garam Di Desa 

Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi”, Skripsi (Malang; Fak. Ilmu Adminitrasi Universitas 

Brawijaya, 2018), h. 17-24. 
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Pemberdayaan petani yang baik dan optimal akan meningkatkan 

kesejahteraan keluarga petani garam yang diidam-idamkan. Allah berfirman 

dalam QS An-Nisa/ 4:9: 

 

يَّتً ضِعٰفبً خَبفىُْا عَليَْهِمْْۖ فلَْيتََّقىُا  وَلْيخَْشَ الَّزِيْهَ لىَْ تشََكُىْا مِهْ خَلْفهِِمْ رُسِّ

َ وَلْيَ قىُْلىُْا قىَْلًً سَذِيْذًا  اّللّٰ

 

Terjemahnya: 

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka 
meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata 
yang benar.

9
 

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah agar tidak pernah 

meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah baik dari segi fisik, mental 

maupun ekonomi.  Mengajarkan keluarganya akhlak yang mulia dan memberikan 

contoh teladan dari segi perbuatan maupun perkataan.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang upaya yang dilakukan petani garam untuk mensejahterakan 

keluarganya, etos kerja petani garam dan peran pemerintah dalam pemberdayaan 

petani garam. 

B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini berfokus pada upaya petani garam dalam menyejahterakan 

keluarganya, etos kerja petani garam dalam mensejaterakan keluarganya dan 

                                                 

9Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Penerbit Al-Qur‟an, 2009), h. 77. 



6 

 

 

 

bantuan pemerintah terhadap petani garam di Desa Arungkeke Kecamatan 

Arungkeke Kabupaten Jeneponto 

2. Deskripsi Fokus  

Berdasarkan uraian fokus penelitian di atas, maka peneliti perlu untuk 

memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 

a. Pemberdayaan Petani Garam  

 Pemberdayaan petani garam adalah upaya untuk membangun kemampuan 

masyarakat, mendorong, memotivasi membangkitkan kesadaran akan potensi para 

petani garam yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu di 

Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto menjadi tindakan 

nyata. 

b. Petani Garam 

Petani garam dalam penelitian ini adalah pemilik tambak garam (vindy) 

dan petani penggarap yang hanya memproduksi garam pada musim kemarau dan 

proses produksi berlangsung sekali setahun. 

c. Kesejahteraan Keluarga  

Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis keluarga dimana 

terpenuhi semua kebutuhan fisik materi, mental spiritual, dan sosial yang 

memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta 

memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang 

diperlukan untuk menentukan sikap mental dan kepribadian yang matang sebagai 

sumber daya manusia yang berkualitas, dalam hal ini kesejahteraan keluarga 

petani garam di Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. 
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d. Etos Kerja 

Etos kerja yang di maksud adalah semangat untuk bekerja pada masyarakat 

petani garam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya agar terciptanya 

perekonomian sejahtera. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dicantumkan penulis dalam 

penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah:  

1. Upaya apa yang dilakukan petani garam untuk menyejahterakan 

keluarganya di Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten 

Jeneponto? 

2. Bagaimana etos kerja petani garam dalam mensejahterakan keluarganya di 

Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto? 

3. Bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan pertani garam di Desa 

Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto?  

D. Kajian Pustaka  

Beberapa literatur yang terkait dengan penelitian ini adalah: 

1. Sulfiani Supardi (2020) dengan judul Tata Kelola Potensi Lokal Berbasis  

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Usaha Petani 

Garam Rakyat (PUGAR) Di Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. 

Hasil penelitiannya bahwa program PUGAR kurang efektif dalam 

meningkatkan kualitas garam karena pada saat sebelum atau masuknya 

program ini tidak mengalami perubahan kualitas garam.
10

 Perbedaan 

peneliti Sulfiani Supardi dengan penelitian peneliti terletak pada subyek 

penelitian. Peneliti Sulfiani Supardi berfokus pada tata kelola pemerintah 

                                                 
10Sulfiani Supardi, “Tata Kelola Potensi Lokal Bebasis Pemberdayaan Masyarakat 

Melalui Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)Di Kecamatan Arungkeke 

Kabupaten Jeneponto”, Skripsi (Makassar, Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMUH, 2020), h. 

61. 
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atau kebijakan pemerintah terhadap petani garam. Sedangkan fokus 

penelitian peneliti yaitu pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga petani 

garam. Persamaan peneliti Sulfiani Supardi dengan penelitian peneliti 

adalah sama-sama membahas tentang pemberdayaan petani garam. 

2. Firman Setiawan (2019) dengan judul Kesejahteraan Petani Garam Di 

Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid Al-

Shari‟ah). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Kesejahteraan petani 

garam dari aspek Keterpeliharaan Urusan Agama (Hifz Al-Din) sudah 

tercapai atau sejahtera. Kesejahteraan petani garam dari aspek 

Perlindungan jiwa (Hifz Al_Nafs) belum tercapai atau sejahtera. 

Kesejahteraan petani garam dari aspek Pemberdayaan Akal (Hifz Al-„Aql) 

belum tercapai atau sejahtera. Kesejahteraan petani garam dari aspek 

keberlangsungan hidup anak keturunan (Hifz al-Nasl) sudah tercapai atau 

sejahtera.
11

 Perbedaan penelitian Firman Setiawan dengan penelitian 

peneliti terletak pada jenis pendekatan yang digunakan Firman Setiawan 

menggunakan pendekatan Maqasid Al-Shari‟ah. Sedangkan jenis 

pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan sosiologis. 

Persamaan penelitian Firman Setiawan dengan penelitian peneliti yaitu 

sama-sama membahas tentang kesejahteraan petani garam. 

3. Sulfatul Qoriah (2018) dengan judul Upaya Pemerintah Daerah dalam 

Pemberdayaan Petani Garam Di Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi. 

Hasil penelitiannya bahwa dinas kelautan dan perikanan berupaya 

pemberdayaan yang bersifat teknologi sehingga masyarakat lebih mudah 

atau mempermudah dalam proses produksi garam. Selain bantuan  berupa 

pemberdayaan dinas kelautan dan perikanan juga memberi bantuan sarana 

dan prasarana seperti bantuan tangkis air untuk menahan air sehingga tidak 

mengenai lahan garam. Saluran air agar mempermudah petani garam untuk 

mengalirkan air laut ke tambak garam dan bantuan polibek yang 

digunakan untuk menjadi lapisan dalam meja garam sehingga garam yang 

                                                 
11Firman Setiawan, “Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep Madura 

(Analisis dengan Pendekatan Maqasid Al-Shari‟ah)”, iqtishoduna, vol. 8 no. 2 (Oktober 2019), h. 

337. 
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dihasilkan lebih bersih.
12

 Perbedaan penelitian Sulfatul Qoriah dengan 

penelitian peneliti terletak pada subjek penelitian. Penelitian Sulfatul 

Qoriah berfokus pada upayah pemerintah daerah terhadap pemberdayaan 

petani garam. Sedangkan fokus peneliti dalam penelitian ini yaitu 

pemberdayaan petani garam dalam mensejahterakan keluarganya. 

Persamaan penelitian Sulfatul Qoriah dengan penelitian peneliti adalah 

sama-sama membahas tentang pemberdayaan petani garam 

4. Yuliana Ulfiadatul Hoiriyah (2019) dengan judul Peningkatan Kualitas 

Garam Menggunakan Teknologi Geomembran. Hasil penelitiannya bahwa 

jumlah petani garam yang mennggunakan teknologi Geomembran lebih 

banyak dibandingkan dengan petani garam yang menggunakan meja 

kristalisasi.
13

 Perbedaan penelitian Yuliana Ulfiadatul Hoiriyah dengan 

penelitian peneliti terletak pada subjek penelitian. Peneliti Yuliana 

Ulfidatul Hoiriyah berfokus pada peningkatan kualitas garam dengan 

menggunakan teknologi. Sedangkan fokus penelitian penelliti yaitu 

pemberdayaan petani garam dalam mensejahterakan keluarganya. 

Peramaan penelitian Yuliana Ulfiadatul Hoiriyah dengan penelitian 

peneliti adalah samaa-sama membahas tentang garam. 

5. Millatul Mahbah (2021) dengan judul Strategi Peningkatan Ekonomi 

Keluarga Petani Garam di Blok Panggangjero Desa Tanjakan Kecamatan 

Krangkeng Kabupaten Inramayu. Hasil penelitianya bahwa strategi atau 

usaha petani dengan cara petani menanam tambak garam permusim untuk 

lahan 1 hektar dan tambak udang permusim lahan 1 kolam telah 

mencukupi kebutuhan keseharian mereka dengan hasil yang surplus. 

Bahkan, ada sisa. Jadi, sehingga mereka tidak kekurangan akan kebutuhan 

setiap bulannya, dan mereka bisa dibilang keluaga sejahtera. Bahwa, selain 

tambak garam mereka juga tambak udang untuk meningkatkan ekonomi 

                                                 

12 Sulfatul Qoriah, “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Garam di 

Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi”, Skripsi (Malang. Fak. Ilmu Administrasi Universitas 

Brawijaya, 2018), h. 78. 
13 Yuliana Ulfiadatul Hoiriyah, “Peningkataan Kualitas Garam Menggunakan Teknologi 

Geomembran”, JSMB, Vol. 6 No. 2 (2019), h. 40 
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keluarga yang sejahtera.
14

 Perbedaaan penelitian Millatul Mahbah dengan 

penelitian peneliti terletak pada jenis pendekatan yang digunakan Millatul 

Mahbah menggunakan pendekatan deskriktif. Sedangkan jenis pendekatan 

yang digunakan peneliti yaitu pendekatan sosiologis. Persamaan penelitian 

Millatul Mahbah dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas 

tentang keluarga dan kesejahteraan petani garam. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

      Atas dasar rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti adalah: 

a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan petani garam dalam 

menyejahterkan keluarganya di Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke 

Kabupaten Jeneponto. 

b. Untuk mengetahui etos kerja petani garam dalam menyejahterakan 

keluarganya di Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten 

Jeneponto. 

c. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan pertani garam 

di Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. 

2. Kegunaan Penelitian   

Adapun kegunaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis. Sebagai sumbangan terhadap keilmuwan dalam 

bidang sosiologi yang membahas mengenai upaya petani garam dalam 

mensejahterakan keluarganya, etos kerja dan peran pemerintah 

terhadap kesejahteraan keuarga secara mendetail, dalam penelitian ini 

diharapkan dapat memicu akademisi guna untuk melakukan penelitian 

                                                 
14 Millatul Mahbah, “Strategi Peningkatan Ekonomi Keluarga Petani Garam di Blok 

Panggangjero Desa Tanjakan Kecamatan Krangkeng Kabupaten Inramayu” Skripsi (Cirebon, Fak. 

Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2021), h. 9. 
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lebih lanjut mengenai pemberdayaan petani garam terhadap 

kesejahteraan keluarga. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Memperdalam ilmu tentang pemberdayaan petani garam dalam 

kesejahteraan keluarga. 

2. Memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) pada program Studi 

Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

3. Menjadi literature dalam menambah pengetahuan kepustakaan dan 

menjadi salah satu studi banding untuk penelitian selanjutnya.   
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pemberdayaan 

1. Pengertian Pemberdayaan   

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber yang 

menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya 

kekuatan, erdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat 

sesuatu menjadi berdaya, mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. 

Pemberdayaan menurut para ahli diantaranya adalah sebagai berikut: 

Menurut  Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, mendorong, memotivasi 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk 

mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.
1
 

Menurut Ginandjar Kartasasmitha pemberdayaan adalah suatu upaya untuk 

membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran 

akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. 

Menurut Daulay 2006 pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk 

mendorong masyarakat agar memiliki posisi tawar sehingga mampu menjadi 

pelaku dalam proses pembangunan yang berpartisipasi dan aktif. 

Menurut Slamet 2003 pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk 

membuat masyarakat agar mampu membangun dirinya sendiri sehingga 

masyarakat dapat memperbaiki kehidupannya, arti ini secara tidak langsung 

pemberdayaan diartikan sebagai kesempatan dalam melihat dan memanfaatkan 

                                                 
1Zubaedi, Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), h. 42. 
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peluang sehingga mampu mengambil satu keputusan yang tepat yang sesuai 

dengan inisiatifnya. 

Menurut Isbandi Rukminto Andi dalam bukunya Intervensi Komunitas 

Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, bahwa 

suatu pemberdayaan (empowerment), pada intinya ditujukan guna membantu klien 

memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang 

akan di lakukan terkait dengan diri mereka, termasuk menguraki efek hambatan 

pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan memulai 

peningkatan kemampaun dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia 

miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.
2
 

Menurut Edi Suharto 2009 pemberdayaan menunjuk pada kemampuan 

orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan 

atau kemampuan dalam: 

a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan 

(Freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, 

melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari 

kesakitan. 

b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka 

dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang 

dan jasa-jasa yang mereka perlukan. 

c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan 

yang mempengaruhi mereka. 

Menurut Talcott Parsons, pemberdayaan adalah sebuah proses dimana 

orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas 

                                                 
2 Isbandi Rukminto andi, Intervensi Komunitas Pengambangan Masyarakat sebagai 

Upaya Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 77-78. 
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kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.  

Sehingga dalam proses pemberdayaan tersebut, orang yang memperoleh 

keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup dapat mempengaruhi 

kehidupannya dan kehidupan orang lain. 

Menurut Krisdyatmiko Irsyadi 2008 pemberdayaan (empowerment) dapat 

dimaknai sebagai upaya memberi power kepada powerless, yaitu masyarakat 

marginal. Power diartikan kekuasaan dan kekuatan sehingga dalam kegiatan 

pemberdayaan terkadung dua makna berikut. 

a. Proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuasaan  dan kekuatan 

dari yang powerfull ke yang powerless. 

b. Proses memotivasi individu atau kelompok masyarakat agar memiliki 

kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi 

pilihan hidupnya. 

Menurut World Bank, pemberdayaan adalah perluasan aset-aset dan 

kemampuan masyarakat miskin dalam menegosiasikan dengan mengontrol serta 

mengendalikan tanggung jawab lembaga-lembaga yang mempengaruhi 

kehidupannya. 

Beberapa pengertian pemberdayaan di atas menurut para ahli bahwa 

pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan motivasi, 

dorongan, kekuatan Power, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki 

agar masyarakat mampu  membangun dirinya sendiri dan memperbaiki 

kehidupannya. 
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2. Indikator Pemberdayaan  

Kieffer 1981 menjelaskan bahwa pemberdayaan mengcakup tiga dimensi 

yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosial politik, dan kemampuan 

partisipatif.
3
 Parson juga mengemukakan tiga dimensi pemberdayaan yaitu: 

a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan 

individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan     

dan sosial yang lebih besar.  

b. Sebuah keadaan pisikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, 

berguna serta mampu mengendalikan diri sendiri dan juga orang lain. 

c. Pemberdayaan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang 

dimulai dari pendidikan, politisasi orang lemah dan kemudian 

melibatkan upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk 

memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-strukrur yang masih 

menekan.  

Ketiga dimensi tersebut perlu untuk menetapkan indikator keberdayaan, 

hal ini dalam kegiatan perencanaan dapat menjadi ukuran keberhasilan suatu 

program pemberdayaan yang diupayakan kepada masyarakat khususnya dalam 

kaitanya dengan perencanaan. Indikator pemberdayaan adalah sebagai berikut: 

a. Kebebasan mobilitas 

b. Kemampuan membeli komoditas kecil 

c. Kemampuan membeli komoditas besar, 

d. Terlibat dalam pembuatan keputusan 

e. Kesadaran hukum dan politik 

f. Keterlibatan dalam kampanye dan prokes-prokes 

                                                 
3 Aisyah M. Arief, “Pemberdayaan Petani Garam dalam Meningkatkan Ekonomi 

Masyarakat Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto”, Skripsi (Makassar:  Fak. Sains dan 

Teknologi UIN Alauddin, 2016), h. 19. 
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3. Srategi Pemberdayaan 

Parson menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan 

secara kolektif. Menurutnya tidak ada literatur yang menyatakan bahwa  proses 

pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien 

dalam setting pertolongan perseorangan.
4
 

Berbagai situasi, strategi pemberdayaan dapat dilakukan secara individual, 

meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, 

dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Suatu  

konteks dimana pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra 

pemberdayaan (empowerment setting) yaitu: 

a. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individual 

melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. 

Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam 

menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut 

sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach). 

b. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien 

pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai 

media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok 

biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, 

pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki 

kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 

c. Aras Makro. Pendekatan ini juga disebut sebagai strategi sistem besar   

large-system strategy, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem 

lingkungan lebih luas. Perumusan kebijakan perencanaan sosial 

                                                 
4 Aisyah M. Arief, “Pemberdayaan Petani Garam dalam Meningkatkan Ekonomi 

Masyarakat Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto”, Skripsi (Makassar:  Fak. Sains dan 

Teknologi UIN Alauddin, 2016), h. 20. 
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kampanye, aksi sosial, lobying, pengorganisasian masyarakat, 

manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. 

Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki 

kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan 

memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. 

B. Petani Garam  

1. Pengertian petani garam   

Petani garam adalah orang yang pekerjaannya membuat atau memproduksi 

garam. Garam merupakan salah satu kebutuhan yang merupakan pelengkap dari 

kebutuhan pangan dan merupakan sumber elektrolit bagi tubuh manusia. Secara 

fisik garam adalah benda padat berwarna putih berbentuk kristal yang merupakan 

kumpulan senyawa dengan bagian terbesar NaCI (80%) serta senyawa lainya 

seperti CaSO4, MgSo4, MgC12, dan lain-lain. Garam mempunyai sifat atau 

karakteristik hidroskopis yang berarti muda menyerap air dan titik lebur pada 

tingkat suhu 801ºC.
5
 

2. Sumber Utama Garam  

Menurut Desrosier 1988 dalam Amalia 2007, ada tiga sumber utama 

garam
6
 yaitu:  

a. Garam solar ialah garam yang diperoleh dengan cara penguapan dari 

air garam baik yang dari laut maupun yang dari danau garam daratan.  

b. Tambang garam atau garam sumber ialah garam yang biasanya 

dinyatakan sebagai bati garam, diperoleh dari pertambangan yang 

berpotensi sedalam seribu kaki atau lebih di bawah permukaan bumi. 

                                                 
5 Yuliana Ulfidatul Hoiriyah, “ Peningkatan Kualitas Garam Menggunakan Teknologi 

Geomembran”, JSMB, Vol. 6 No. 2 (2019), h. 36.  

6 Awaluddin Parawangsa, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi terhadap Pendapatan Petani 

Garam di Desa Soreang Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar”,  Skripsi (Makassar: Fak. 

Ekonomi dan Bisnis UNISMUH, 2020),  h. 13. 
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c. Garam yang diperoleh dari penguapan dengan sinar matahari 

mengandung kotoran kimia dan mikrobia halofisilis yang toleran 

terhadap garam. Garam tambang atau garam sumber pada umumnya 

bebas dari kontaminasi organisme.  

3. Faktor yang Mempengaruhi Produksi Garam 

a. Air laut 

Mutu air laut terutama dari segi kadar garamnya termasuk kontaminasi 

dengan  air sungai, sangat mempengaruhi waktu yang diperlukan untuk 

pemekatan (penguapan). 

b. Keadaan cuaca  

Panjang kemarau berpengaruh langsung kepada kesempatan yang 

diberikan kepada petani untuk membuat garam dengan pertolongan 

sinar matahari. Curah hujan intensitas dan pola hujan distribusinya 

dalam setahun rata-rata merupakan indikator yang berkaitan erat 

dengan panjang kemarau yang memperoleh daya penguapan air laut. 

Kecepatan angin, kelembapan udara dan suhu udara sangat 

mempengaruhi kecepatan penguapan air, dimana makin besar 

penguapan makin besar jumlah kristal garam yang mengendap. 

c. Tanah  

Sifat tanah yang mempengaruhi kecepatan perembasan kebocoran air 

laut kedalam tanah pada proses pembenihan ataupun dalam proses 

tahap kerja. Kecepatan perembasan ini lebih besar dari pada kecepatan 

penguapannya, apalagi terjadi hujan selama pembuatan garam, maka 

tidak akan dihasilkan garam. Jenis tanah yang mempengaruhi pula 

warna dan ketidak murnian impuriti yang terbawah oleh garam 

dihasilkan. 

d. Pengaruh air  

Pengaturan aliran dan tebal air dari penampungan satu ke berikutnya 

dalam kaitanya dengan faktor-faktor arah kecepatan angin dan 

kelembapan udara merupakan gabungan penguapan air koefisien 
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pemindahan masa. Kadar atau kepekatan air yang masuk dalam 

kristalisasi akan mempengaruhi mutu hasil produksi  garam.
7
 

C.  Kesejahteraan Keluarga 

1. Pengertian Kesejahteraan  

Kesejateraan berasal dari kata sejahtera mendapatkan imbauan ke-an. 

Imbauan ke-an adalah imbauan yang membedakan kata sifat atau keadaan 

sejahtera. Sejahtera sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa sansekerta 

jaitra yang berarti damai, aman, sentosa, atau senang. sebab itu, W.J.S. 

Poewodarminto mengartikan sejahtera sebagai keadaan aman, sentosa, makmur, 

selamat atau terlepas dari segala macam gangguan atau kesesukaran. Gangguan 

kesukaran ini sering diwujudkan sebagai gangguan kesehatan, gangguan 

kenikmatan atau gangguan kerja dan sebagainnya.  

Menurut Robert L. Barker kesejahteraan diartikan sebagai kondisi 

mengenai kesehatan fisik, ketenangan emosi atau batin, serta ketenangan dibidang 

ekonomi, serta kemampuan masyarakat menolong masyarakatnya untuk mencapai 

kondisi atau keadaan tersebut. 

Menurut Wikipedia, sejahtera menunjukan keadaan yang lebih baik, 

kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, keadaan sehat, 

atau damai. Menurut Wikipedia, dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan 

keuntungan benda. Menurut Wikipedia pula, dalam kebijakan sosial, 

kesejahteraan sosial merujuk kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat.
8
 

Kesejahteraan dipahami sebagai hak dasar manusia yang bersifat universal 

universal basic human righ, sehingga setiap orang secara inklusif tidak 

membedakan jenis kelamin, suku bangsa, agama, warna kulit, kemampaun fisik 

dan psikologis, berhak atas suatu tingkat kesejahteraan yang sesuai dengan nilai-

                                                 
7 Indrawati,  “Model Pemasaran Garam Rakyat” Skripsi, (Mataram: Fak. Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik” UM Mataram, 2019), h. 18-19. 

8 Fachri Yasin, Agribisnis Riau Berbasis Kerakyatan, (Pekanbaru: unri Perss, 2003), h. 

168. 
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nilai kemanusiaan. Sebab itu, usaha-usaha pemeliharaan tingkat kesejahteraan 

dapat dipandang sebagai usaha pemenuhan hak-hak asasi manusia.
9
 

Kesejahteraan merupakan tingkat kemapuan seseorang dalam mememnuhi 

kebutuhan primernya (basic needs) berupa sandang, pangan, papan, pendidikan 

dan kesehatan.
110

 

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga 

dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga 

diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam 

masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat 

memerlukan kebijakan ekonomi atau peran pemerintah dalam mengatur 

perekonomian sebagai upaya untuk menjaga stabilitas perekonomian. 

Beberapa penjelasan dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan setiap individu untuk kelangsungan 

hidupnya. Upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan tersebut didorong oleh 

tindakan-tindakan yang dilakukan individu, tentunya dibatasi nilai-nilai yang 

berlaku di lingkungan tempat individu tersebut beraktivitas. Adapun nilai-nilai 

tersebut antar lain: norma agama, norma sosial, norma hukum dan aturan-aturan 

lain yang mengikat seperti aturan dalam perusahaan atau lembaga tempat individu 

tersebut bekerja. 

Saat beraktivitas masing-masing individu memiliki orientasi untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan dan keinginan yang melekat dalam hidupnya. 

Tentunya, setiap individu berusaha keras untuk memperbaiki kehidupannya. 

Beberapa kebutuhan hidup yang melekat dalam diri masing-masing individu 

tersebut adalah: kebutuhan primer (sandang, pangan dan papan), kebutuhan 

skunder (pendidikan, perabotan rumah tangga, motor alat tulis, dan lain-lain), 

kebutuhan tersier (rumah mewah, mobil mewah, perhiasan dan lain-lain). Dari 

                                                 
9 Kusma, Editor, “Bunga Rampai Islam dan Kesejahteraan sosial”, (Jakarta: IAIN 

Indonesial SosialEquity Project, 2006), h. 33. 

10Siti Nafsiyah, Empati, “ Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial”,  Welfare Approach Untuk 

Indonesia Damai dan Sejahtera, “ Perspektif Kesejahteraan Sosial”, (Jakarta, Kesejahteraan UIN 

Syarif Hidayatullah, 2012), h. 21. 
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klasifikasi beberapa kebutuhan hidup, tidak semua individu mampu memenuhin 

kebutuhan tersebut, termasuk kebutuhan tersier.
11

  

2. Keluarga 

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling fundamental di 

masyarakat, terdapat macam-macam definisi tentang keluarga. Keluarga misalnya 

dipahami sebagai pertama, satu kelompok yang memiliki nenek moyang yang 

sama; kedua, satu kelompok kekerabatan yang diikat oleh darah dan pernikahan; 

ketiga, pasangan pernikahan dengan atau tampa anak; keempat, satu orang dengan 

beberapa anak dan kelima, satu kelompok kekerabatan yang menyelenggarakan 

pemeliharaan anak dan kebutuhan tertentu manusia lainnya. Menurut Paul B. 

Horton dan Chester L. Hunt, lembaga keluarga dalam pengertian sosiologi 

dimaknai sebagai sebuah sistem norma atau tata cara yang diterima untuk 

menyelesaikan sejumlah tugas penting. Konteks penelitian ini keluarga yang 

dimaksud adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami dan istri 

dengan atau tanpa anak yang diikat oleh tali pernikahan, ikatan darah, maupun 

oleh ketentuan hukum negara.
12

 

Pengertian mengenai kesejahteraan keluarga di Indonesia oleh pemerintah 

selama ini dikelompokkan kedalam dua tipe. Pertama, tipe keluarga pra-sejahtera 

adalah keluarga yang masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan 

dasar hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan. Keluarga pra-sejahtera 

identik dengan keluarga yang anaknya banyak, tidak dapat menempuh pendidikan 

secara layak, tidak memiliki penghasilan tetap, belum memperhatikan masalah 

kesehatan lingkungan, rentang terhadap penyakit, mempunyai masalah tempat 

tinggal dan masih perlu mendapat bantuan sandang dan pangan. Kedua, tipe 

                                                 
11 Komariah Setia, “Tingkat Kesejahteraan Keluarga pada Home Industry”, Skripsi 

(Jakarta, Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), h. 25-26  

12  Kustini “Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama”, (Jakarta: 

Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011), h. 13-15 
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keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya dua 

atau tiga, mampu menempuh pendidikan secara layak, memiliki penghasilan tetap, 

sudah menaruh perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentang 

terhadap penyakit, mempunyai tempat tinggal dan tidak perlu mendapatkan 

bantuan sandang maupun pangan. 

Tercapainya keluarga sejahtera tersebut, Paul B. Horton dan Chester L. 

Hunt mengidentifikasi beberapa fungsi keluarga diantaranya yaitu fungsi 

pengaturan seksual, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi penentuan status, 

fungsi perlindungan dan fungsi ekonomi. Sementara yang lain menambahkan 

dengan fungsi sosial, efektif, rekreatif dan fungsi agama.
13

  

D. Etos Kerja Petani Garam  

Etos kerja berasal dari bahasa Yunani (ethos) yang memberikan arti sikap, 

kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja 

dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Etos 

dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta system nilai yang 

diyakininya.
14

 Sehingga etos kerja petani garam yang ada di Desa Arungkeke 

memiliki sikap, kepribadian, watak, karakter dan keyakinan serta semangat petani 

garam dalam bekerja. 

Etos kerja yang di maksud dalam peneliti di sini yaitu sebagai semangat 

untuk bekerja pada masyarakat petani garam dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya agar terciptanya perekonomian sejahtera. 

 

                                                 
13 Waryono A. Ghafur Dan Mohamad Isnanto, “ Membangun Keluarga Sakinah dan 

Maslahah, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006), h. 23-24. 
14 Ec Gazali “ Mengungkapkan Etos Kerja Petani Garam di Madura “  (Jakarta: Media 

Nusa Creative 2019), h. 4.  
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Pengertian agama menurut kata makna “agama” berasal dari bahasa 

sansekerta “a” yang berarti tidak dan “gama” yang bearti kacau, jadi makna dari 

agama adalah suatu peraturan yang dapat menghindarkan manusia dari kekacauan 

agar teratur dan tertib dalam kehidupan. Agama yang dimaksud peneliti adalah 

agama sebagai motivasi dan etos kerja masyarakat petani garam dalam 

meningkatkan semangat untuk bekerja. 

Etos kerja merupakan seperangkat perilaku positif dan fondasi yang 

mencakup motivasi yang menggerakkan, karakteristik utama, spirit dasar, pikiran 

dasar dan moral perilaku.
15

 Motivasi sebagai pendorong bagi tindakan seseorang 

dalam meraih cita-cita. Semakin tinggi cita-cita yang ingin diraih maka, sebagai 

konsekuensinya semakin kuat pula motovasi yang mendasarinya. Sehingga tidak 

mengherankan jika seseorang yang dapat meraih prestasi tertentu dan posisi 

tertentu, sedangkan orang lain tidak dapat. 

Bekerja adalah kewajiban setiap muslim, sebab dengan bekerja setiap 

muslim akan mengaktualisasikan kemuslimanya sebagain manusia, makhluk 

ciptaan Allah yang paling sempurna dan mulia di atas dunia, Jika setiap manusia 

muslim bekerja yang baik untuk mengaktualisasikan kemuslimannya sebagi 

makhluk Allah, maka sudah melakukan ibadah kepada Allah. Setiap pekerjaan 

baik ang dilakukan muslim karena Allah, berarti sudah melakukan kegiatan jihad 

fi sabilillah. Segalah tindakan yang terarah dam mempunai makna atau sebagai 

perwujudan dari niat, maka bahwa penanaman niat merupakan pula pokok dalam 

etos kerja muslim. Niat haruslah sejalan dengan praktek, tidak hanya berdasakan 

pada nasib tampa upaya untuk mencapainya.  

Etos keja adalah motor penggerak produktivitas bilamana manusia bekerja 

tanpa etos, tanpa moral dan akhak, maka kerja manusia turun ketingkat rendah. 

                                                 
15 https://www.discoding.com/blog/tos-kerja-adalah/ diakses pada 22 Desember 2020. 

https://www.discoding.com/blog/tos-kerja-adalah/
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Demikian juga bilamana manusia bekerja tanpa menggukan akal, maka hasil kerja 

tidak akan memperoleh kemajuan apa-apa. Islam sebagai agama dan ideologi 

memang mendorong pada umatnya untuk bekerja keras, dalam Al-Qur‟an terdapat 

ayat-ayat secara tegas memerintahkan agar setelah melaksanakan shalat, 

hendaknya segerah bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Salah 

satunya QS Al-Jumu‟ah/ 62:10: 

 

لٰىةُ  قضُِيتَِ  فبَرَِا ِ  فضَْلِ  مِهْ  وَابْتغَُىْا الًْسَْضِ  فًِ فبَوْتشَِشُوْا الصَّ
 اّللّٰ

هلَََّ  وَرْكُشُوا  اللّٰ

Terjemahnya:  

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan 
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung.

16
 

Ayat tersebut menjelaskan tentang setelah shalat dilaksanakan, kita bisa 

kembali bekerja untuk mencari rezeki. Tetapi ketika waktunyaa shalat tiba, maka 

hentikan aktivitas duniawi dan berikan atensi penuh untuk menunaikan ibadah. 

Ayat ini juga menjelaskan pada umat manusia agar selalu mengingat Allah 

sehingga mendapatkan keberuntungan dan keberkahaan dalam mencari rezeki di 

dunia.  

E. Teori Struktural Fungsional  

Menurut teori fungsionalis masyarakat adalah suatu sistem sosial yang 

terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu 

dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi satu bagian dapat membawa 

perubahan tehadap bagian lain. Masyarakat dilihat dari sebuah sistem dimana 

seluruh struktur sosialnya terintegrasi menjadi satu, masing-masing memiliki 

                                                 
16 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanya (Penerbit Al-Qur‟an, 2007), h. 

553. 
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fungsi yang berbeda-beda tapi saling berkaitan dan terciptanya kesepakatan 

peraturan sosial serta keseluruhan elemen yang saling beradabtasi baik dari 

perubahan internal maupun eksternal dari masyarakat.
17

 

Menurut George Rizer, asumsi dasar teori fungsionalisme struktural adalah 

setiap struktur dalam sistem sosial, juga berlaku fungsional terhadap yang lainnya. 

Sebaliknya jika tidak fungsional maka struktur itu dikatan tidak ada atau hilang 

dengan sendirinya. 

Teori ini cenderung melihat sumbanga satu sistem atau peristiwa terhadap 

sisitem lain. Sebab itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau 

suatu sistem dalam beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu 

sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua 

peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi masyarakat. 

Talcott Parsons percaya bahwa ada empat inperatif fungsional yang 

diperlukan atau menjadi ciri seluruh sistem adaptasi A/adaptation, Goal 

attainment atau pencapaian tujuan, integrasi dan Latency pemeliharaan pola. 

Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional tersebut disebut dengan 

skema AGIL. Agar bertahan hidup maka sistem harus menjalankan keempat 

fungsi tersebut.
18

  

a. Adaptasi, sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. 

Masyarakat harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan 

lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. 

b. Pencapaian tujuan, sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan 

utamanya.  

                                                 

17 George Rizet dan Gouglas J. Goodman, “Teori Sosiologi Moderen”, (Jakarta Prenada 

Media  Group, 2007), h. 118  

18 George Ritzer, “Teori Sosiologi dari Sosiologi klasik Sampai Perkembangan terakhir 

Postmodern” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 56. 
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c. Integrasi, sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi 

komponennya. Masyarakat harus mengatur hubungan antar ketiga inperatif 

fungional tersebut AGIL. 

d. Latency pemeliharaan pola, sistem harus melengkapi, memelihara dan 

memperbaharui memberi motivasi setiap individu, pola-pola budaya yang 

tercipta sehingga dapat mempertahankan motivasi tersebut. 

Keempat fungsi tersebut harus ada dalam sistem agar mampu bertahan. 

Konteks kebudayaan masyarakat dalam ini petani garam, maka struktur fungsional 

sosial ini mengacu pada salah satu kekuatan yang harus dimiliki kelompok. 

Sehingga kelompok itu berdaya dan memiliki sekumpulan orang atau massa. 

Apabila kelompok itu memiliki massa yang besar dan mampu bertahan serta 

berkembang menjadi lebih besar maka kelompok itu dikatakan berdaya, apabila 

berdaya tentu akan berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga petani garam 

karena mampu beradaptasi dalam sistem. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang menjelaskan fakta berdasarkan objek/tujuan fenomenologis yang 

berusaha memperjelas makna dari fakta tersebut, menggunakan metode penelitian 

kualitatif karena data yang di kumpulkan tidak berupa angka-angka, melainkan 

dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, bersifat deskriptif, dan 

menggunakan analisis dengan pola berfikir induktif. Studi deskriptif adalah studi 

yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat tentang 

gejala, fakta atau kejadian pada suatu wilayah tertentu. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, 

Kabupaten Jeneponto.  Desa tersebut merupakan salah satu daerah yang ada di 

Kabupaten Jeneponto yang memiliki potensi budi daya garam yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

B.  Pendekatan Penelitian 

      Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan sosiologis. 

Peneliti memahami dan memaknai bagaimana uapaya petani garam dalam 

mensejahterakan keluarganya di Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke 

Kabupaten Jeneponto. Adapun pendekatan sosiologis menggunakan teori AGIL 

menurut Talcott Parsons yang digunakan dalam penelitian yaitu pertama Adaptasi 
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dimana petani garam di Desa Arungkeke dapat menyesuaikan diri dengan alam, 

kedua Goal Attainment (pencapaian tujuan) merupakan peran petani garam dalam 

kesejahteraan keluarganya yang harus dicapai, ketiga Integrasi dimana mata 

pencaharian masyarakat di Desa Arungkeke tidak semua berprofesi menjadi 

petani garam akan tetapi masyarakat di Desa Arunngkeke tidak menjadikan 

pekerjaan sebagai tolak ukur untuk saling berbaur, keempat Latensi (pemeliharaan 

pola) adalah petani garam di Desa Arungkeke dapat menjaga hubungan dengan 

para petani agar interaksi di antara petani selalu hidup rukun. 

C. Sumber Data   

       Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu: 

1.  Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian. 

Data utama penelitian ini berasal dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.  

2. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang sengaja dikumpulkan oleh peneliti dari 

berbagai sumber baik itu buku, jurnal penelitian maupun website yang memiliki 

kaitan dengan penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Agar mendapatkan data yang diharapkan, diperlukan metode yang sesuai 

dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut: 
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1. Observasi  

Kegiatan observasi meliputi pencatatan secara sistematis tentang peristiwa, 

sikap, objek yang dilihat dan hal lain yang dibutuhkan untuk menunjang 

penelitian yang sedang berlangsung.
1
 Observasi yang digunakan dalam peneliti 

adalah jenis observasi parsitipatif pasif, melalui petode ini peneliti dapat 

mendengar pernyataan informan, tanpa terlibat dalam proses pembuatan gaaram. 

2. Wawancara  

 Metode wawancara merupakan metode yang digunakan dalam suatu 

penelitian untuk mengumpulkan informasi verbal dari informan atau responden 

secara langsung tatap muka untuk mendapatkan informasi dari sumber yang 

sesuai dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Sebagaimana dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara yang disiapkan terlebih dahulu, 

sehingga wawancara berlangsung secara sistematis. Peneliti berbicara secara 

terbuka dengan narasumber sesuai dengan target peneliti, perihal pertanyaan yang 

dilontarkan telah dicantumkan peneliti di pedoman wawancara. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sumber data pendukung dengan menggunakan 

dokumen sesuai dengan kebutuhan penelitian di lapangan, seperti foto, suara dan 

sumber tertulis lain pun mendukung digunakan untuk penelitian.
2
 Proses 

pengambilan dokumentasi akan dilakukan saat penelitian sedang berlangsung 

dengan menggunakan media seperti Handphone untuk mengambil gambar dengan 

para informan, penggunaan alat tulis menulis digunakan untuk mencatat data-data 

penting yang disampaikan narasumber, semua hal ini diperlukan untuk menunjang 

kelengkapan data. 

 

 

                                                 
1 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuanlitatif dan kualitatif (Cet, l; Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2006), h. 224. 
2Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 

hal. 39. 
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E.  Teknik Penentuan Informan 

       Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

teknik purposive sampling yang memperhitungkan teknik pengumpulan sumber 

data dan menganggap bahwa informan yang dipilih memiliki beberapa informasi 

tentang penelitian yang dilakukan. Istilah purposive sampling disebut sebagai 

teknik penentuan informan melalui pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut 

paham terhadap apa yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga dapat 

memudahkan peneliti menemukan fakta-fakta yang terkait dengan judul yang 

diteliti.  

Informan dalam penelitian ini antara lain: 

a.  Pemilik lahan (3  orang) 

b. Penggarap adalah sebutan orang yang bekerja di lahan orang lain 

 (4 orang) 

c. Pemerintah Desa (2 orang) 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam 

proes mengumpulkan data sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi lebih 

sistematis. Adapun instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sebagai 

instrumen kunci; pedoman wawancara (interview guide); handpone untuk 

merekam suara saat wawancara dan mengambil gambar; dan alat tulis yang 

digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh dari informan. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

  Teknik pengolahan data adalah teknik pengolahan yang diperoleh dengan 

cara mengumpulkan, mengolah lalu mengerjakan hasil pengolahan data dengan 



 

 

 

menggunakan metode deskriptif. Data yang disajikan yaitu berbentuk narasi 

kualitatif dan dinyatakan dalam bentuk yang verbal kemudian diolah secara jelas, 

sistematis dan akurat.  

2. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan serta menyusun data 

kedalam pola, jenis dan unit deskriktif dasar sehingga dapat diperoleh tema dan 

diformulasikan hipotesis kerja.
1
 Adapun langkah-langkah analisis data yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Reduksi data adalah proses pemilihan dan pemusatan serta pengubahan 

data yang tidak ilmiah dalam konteks yang sederhana karena 

merupakan hasil kepustakaan atau catatan tertulis serta catatan pendapat 

dari sumber-sumber di lapangan. Mengenai reduksi data, pembaca 

dapat lebih mudah memahami isi penelitian sehingga tidak terjadi 

penafsiran yang salah.
2
 

2. Penyajian data adalah penggambaran berbagai informasi yang 

terstruktur dan memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan, saran 

dan tindakan bersifat kualitatif yang sengaja disajikan dalam bentuk 

teks naratif, kemudian dirancang untuk menggabungkan informasi yang 

terstruktur agar pembaca lebih mudah memahaminya. 

3. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan akhir dalam sebuah analisis data 

kualitatif peneliti dituntut harus sampai kepada kesimpulan kemudian 

melakukan verifikasi. Penarikan kesimpulan yang sebenarnya di sini 

adalah sebagian dari suatu kesatuan yang utuh. 

 

                                                 
1 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), h. 120. 
2 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi: Mixed Methods, (Cet I; Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 247. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto 

      Kabupaten Jeneponto dengan ibukota Bontosunggu sebagai salah satu sentral 

produksi garam di Sulawesi Selatan, terletak 91 Km di sebelah selatan Makassar 

(Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan luas wilayah 749,79Km² atau 74.979 

Ha, yang secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan dan 113 Desa/Kelurahan. 

Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores. 

Kabupaten Jeneponto dengan letak geografis 5º23‟12” - 5º42‟1,2” Lintang 

Selatan (LS) dan 119º29‟12” - 119º56‟44,9” Bujur Timur (BT) dengan posisi 

strategis dan aksebilitas yang tinggi, sehingga memiliki peluang pengembangan 

ekonomi melalui keterkaitan wilayah khususnya keterkaitan dengan daerah yang 

mendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya.
1
 

Adapun gambaran adminitrasi Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut: 

                                                 
1 Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto. “Publikasi Kabupaten Jeneponto dalam 

angka 2019”, Situs Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, 

http://jenepontokab.bps.go.id (12 April 2022). 

 

http://jenepontokab.bps.go.id/
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  Tabel 4.1  

Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto menurut Kecamatan 

Pada Tahun 2019 

   

No Kecamatan Jumlah 

 Desa/Kel 

Luas Wilayah 

(Km²) 

1. Batang  14 121,82 

2. Bangkala Barat 8 152,96 

3. Tamalatea 12 57,58 

4. Bontoramba 12 88,30 

5. Binamu 13 69,49 

6. Turatea 11 57,76 

7. Batang  6 33,04 

8. Arungkeke  7 29,91 

9. Tarowang  8 40,68 

10.  Kelara  
             10 

43,95 

11. Rumbia  12 58,30 

          Jumlah  113 749,79 

Sumber Data: Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2019 

  

a. Kondisi Fisik Wilayah 

a. Kondisi Topografi dan Kelerengan 

       Kondisi kelerengan yang ada di Kabupaten Jeneponto terbagi dalam (Lima) 

kategori yaitu : 

1) Kemiringan lereng 0 – 2 %, yang tersebar di kecamatan Arungkeke, 

Bangkala dan Bangkala Barat; 
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2) Kemiringan lereng 2 – 8 %, yang tersebar diseluruh Kecamatan kecuali 

Kecamatan Rumbia; 

3) Kemiringan lereng 9 – 15 %, yang tersebar diseluruh Kecamatan kecuali 

Kecamatan Bangkala dan Rumbia; 

4) Kemiringan lereng 16 - 25%, yang tersebar diseluruh Kecamatan; 

5)  Kemiringan lereng 41 – 60%, yang tersebar diseluruh Kecamatan. 

      Kelerengan sangat terkait dengan kondisi drainase, yaitu keadaan 

tergenangnya bagian permukaan tanah oleh air pada saat tertentu, yang tidak 

ditujukan khusus seperti kolam dan lainnya. Keadaan drainase disuatu tempat 

ditentukan oleh kemiringan tanahnya, semakin tinggi dan semakin bervariasi 

kemiringan maka cenderung drainasenya makin baik. Keadaan tofografi di 

Kabupaten Jeneponto yang bervariasi mulai dari datar sampai curam agak 

menguntungkan dari aspek ketergantungannya. Pengaturan air yang semakin baik 

dan berfungsinya saluran pengairan menyebabkan daerah tidak tergenang kecuali 

jika terjadi banjir dan bencana alam lainnya. Daerah yang kadang tergenang 

terdapat di Kecamatan Binamu, dan Arungkeke dengan luasan yang sempit.
2
 

Selanjutnya adalah masalah erosi yang terjadinya dipengaruhi oleh 

kemiringan tanah, ketinggian tempat, tekstur, jenis tanah, curah hujan dan 

tumbuhan penutup tanah (vegetasi). Karena itu keadaan erosi disuatu tempat akan 

bervariasi tergantung dari banyaknya faktor pendukung terjadinya erosi. 

                                                 
2 Aisyah M. Arief, “Pemberdayaan Petani Garam dalam Meningkatkan Ekonomi 

Masyarakat Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto”, Skripsi (Makassar:  Fak. Sains dan 

Teknologi UIN Alauddin, 2016), h. 56. 
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Berdasarkan terkikisnya tanah permukaan, maka tanah di Kabupaten Jeneponto 

dibedakan atas daerah yang ada erosi dan tidak erosi. 

b. Iklim dan Curah Hujan 

Keadaan iklim Kabupaten Jeneponto adalah identik dengan keadaan iklim 

wilayah lain yang ada di Pulau Sulawesi secara keseluruhan, hal ini dapat dilihat 

pada temperatur udara maksimum 35ºC dan suhu udara minimum 26ºC dengan 

jumlah curah hujan terendah 1.049 mm/tahun dan tertinggi 3.973 mm/tahun. 

c. Hidrologi 

        Umumnya kondisi hidrologi di Kabupaten Jeneponto sangat berkaitan 

dengan tipe iklim dan kondisi geologi yang ada. Kondisi hidrologi permukaan 

ditentukan oleh sungai-sungai yang ada yang pada umumnya berdebit kecil, oleh 

karena sempitnya daerah aliran sungai sebagai wilayah tangkapan air (cathmen 

area) dan sistem sungainya. Kondisi tersebut diatas menyebabkan banyaknya 

aliran sungai yang terbentuk. 

Air tanah bebas (watertable groundwater) dijumpai pada endapan aluvial dan 

endapan pantai. Kedalaman air tanah sangat bervariasi yang tergantung pada 

keadaan dan jenis lapisan batuan.  

Wilayah Kabupaten Jeneponto, sistem jaringan sumber daya air meliputi 

DAS Binanga Cikoang (2.085 Ha), DAS Binanga Lumbua (13.058 Ha), DAS 

Binanga Pangkajene (17.012 Ha), DAS Binanga Topa (5.130 Ha), DAS Binanga 

Papa (7.087 Ha), DAS Jeneponto (12.259 Ha) serta DAS Tarowang (18.349 Ha). 
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b. Kependudukan 

Jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019 sebanyak 351.100 

jiwa yang terdiri dari 169.900 jiwa penduduk laki-laki dan 181.200 jiwa penduduk 

perempuan, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Binamu yaitu 

sebesar 53.705 jiwa. Jumlah penduduk perempuan di semua kecamatan lebih 

banyak dibanding penduduk laki-laki. Hal ini dilihat dari rasio jenis kelamin (sex 

ratio) yang lebih kecil dari 100. Ratio jenis kelamin di Kabupaten Jeneponto pada 

tahun 2019 sebesar 94º36%. Artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan 

terdapat sekitar 94 penduduk laki-laki. 

c. Perkembangan Jumlah Produksi Garam 

Sebagai daerah penghasil garam sektor pertambangan dan penggalian di 

Kabupaten Jeneponto di dominasi oleh produksi garam, akan tetapi produksi 

garam selama tahun 2017-2021 mengalami penurunan yang di karenakan proses 

produksi yang masih menggunakan cara tradisional yang sangat bergantung pada 

cuaca. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 2 di bawah: 

Tabel 4.2 

Luas Area Penggaraman dan Rata-rata Produksi Garam di 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2017-2021 

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 

Luas Area Penggraman (ha) 566,55 581,56 593,56 597,55 608,53 

Produksi Garam 29.648,5 42.304,5 37.877,8 30.486,7 29.786,1 

Sumber Data: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten 

Jeneponto 
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2. Gambaran Umum Kecamatan Arungkeke Desa Arungkeke 

       Kecamatan Arungkeke merupakan salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten 

Jeneponto yang memiliki 8 wilayah Desa yakni Desa Kampala, Desa Bulo-bulo, 

Desa Palajau, Desa Kalumpang Loe, Desa Arungkeke, Desa Boronglamu, Desa 

Arpal dan Desa Arungkeke Pallantikan. Menurut jaraknya, letak masing-masing 

desa ke ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten sangat bervariasi. Desa 

Arungkeke memiliki jarak tempuh ke ibukota kecamatan adalah 300 m, yang 

dapat di tempuh dengan waktu sekitar 2 menit. Sedangkan jarak tempuh ke 

ibukota kabupaten adalah 10 km, yang dapat di tempuh dengan waktu sekitaran 20 

menit.  

Adapun batas-batas wilayah administratif Desa Arungkeke adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Batang 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Laut Flores 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Laut Flores 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Arungkeke 

      Wilayah Desa Arungkeke terdiri dari 6 dusun yang masing-masing dipimpin 

oleh seorang kepala dusun. Posisi kepala dusun menjadi sangat strategis seiring 

banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan 

fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Arungkeke.
3
 Adapun struktur 

pemerintahan Desa Arungkeke adalah sebagai berikut: 

 

                                                 
3 Kantor Desa Arungkeke Kecamatan Aungkeke Kabupaten Jeneponto 2022. 
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Struktur Pemerintahan Desa Arungkeke 
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a. Topografi dan Kelerengan 

Desa Arungkeke merupakan salah satu desa yang terletak di dataran rendah. 

Desa Arungkeke terletak pada ketinggian antara 0-500 mdpl. Ditinjau dari segi 

kemiringan lereng Desa Arungkeke berada pada kemiringan lereng 0–8.  

b. Klimatologi 

Desa Arungkeke memiliki suhu berkisar antara 30ºC – 40ºC dengan curah 

hujan 1200-3200 mm/tahun. Musim kemarau terjadi antara Juni sampai 

November.  

c. Geologi dan Jenis Tanah 

Terdapat dua jenis tanah di Desa Arungkeke yakni Alluvium dan pasir, yang 

dimana tanah alluvium cocok untuk kawasan perkebunan, pertanian. Sedangkan 

tanah pasir yang terbentuk dari satuan batuan beku dan batuan sendimen, yang 

cocok untuk menggarap garam. 

d. Struktur Pendudukan Berdasarkan Agama 

      Sikap dan perilaku dalam melaksanakan kehidupannya pada dasarnya 

dilandasi dengan keyakinan dan agama yang dianut dan menjadi pedoman yang 

penting dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Penduduk menurut 

pemeluk agama di Desa Arungkeke mayoritas beragama islam. 

e. Jumlah Penduduk 

     Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2019, jumlah 

penduduk Desa Arungkeke adalah terdiri dari 713 KK, dengan jumlah total 4.276 

jiwa, dengan rincian 2.065 laki-laki dan 2.211 perempuan. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jiwa 

1. Laki-Laki 2.065 

2. Perempuan 2.211 

        Jumlah 4.276 

Sumber Data:  Hasil Sensus Penduduk Desa Arungkeke Tahun 2019 

 

f. Proses Pembuatan Garam 

       Bermacam-macam cara pembuatan garam yang telah dikenal manusia, pada 

tulisan ini hanya akan diuraikan secara singkat proses pembuatan garam yang 

proses penguapannya menggunakan tenaga matahari (solar evaporation), 

menggunakan cara ini dinilai masih tepat untuk di terapkan perkembangan 

teknologi dan ekonomi pada masa sekarang.
4
 Adapun proses pembuatan garam 

atau penambakan garam, sebagai berikut: 

a. Proses pembuatan garam    

b. Pengeringan Lahan 

c. Pengolahan Air Peminian/Waduk 

1. Pemasukan air laut ke peminian 

2. Pemasukan air laut ke lahan kristalisasi 

3. Pengaturan air di peminian 

d. Proses Kristalisasi 

e. Proses Pungutan 

                                                 
4 Agustinus Guntur Seto Aji, ”Pengaruh Pembukaaan Atap dan Katup Aliran pada 

Peralatan Pembuatan Garam Terhadap Volume Air Laut” Skripsi (Yogyakarta, Fak. Sains dan 

Teknologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2013), h.10. 
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1. Umur kristal garam 10 hari secara rutin 

2. Pengaisan garam dilakukan hati-hati dengan ketebalan air meja cukup atau 

3-5 cm. 

3. Angkut garam dari meja ke timbunan membentuk profil (ditiriskan), 

kemudian diangkut ke gudang atau siap untuk proses pencucian. 

g. Infrastruktur 

     Penyediaan infrastruktur dalam mengembangkan suatu potensi garam 

sangat dibutuhkan bagi peningkatan produktivitasny, akan tetapi ini semua 

tergantung akan pemeritahnya yang mengasah potensi-potensi yang dimiliki oleh 

daerahnya. Seperti di Desa Arunngkeke di saat panen garam tiba para petani 

garam menyimpang hasil garam di sebuah gubuk-gubuk yang mereka bangun 

secara alami yang atapnya terbuat dari daun tala seketika hujan datang bisa dapat 

membasahi garam yang sudah di panen dan bahkan saluran tambaknya pula masih 

terbentuk dengan alami. 

h. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan 

Pekerjaan 

           Rasio jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari 

penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Dimana 2.065 jiwa berjenis kelamin 

laki-laki dan 2.211 jiwa berjenis kelamin perempuan.
5
 

          Struktur penduduk menurut umur didominasi oleh umur 25-60 tahun 

dengan jumlah penduduk 1.338 jiwa dan jumlah penduduk terkecil berusia 13-15 

tahun sebanyak 200 jiwa. 

                                                 
5 Kantor Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto 2022 
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          Berdasarkan ketetapan pemerintah, kelompok usia kerja (produktif) berada 

pada kelompok umur 14-60 tahun dan kelompok non 65 produktif (umur anak 

anak atau usia sekolah dan kelompok lansia) yaitu 0-14 tahun dan 65 tahun keatas. 

Adapun jumlah penduduk berdasarkan kelompoknya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 

No Umur Jiwa  Laki-Laki Perempuan 

1. 0-5 Tahun 233 114 119 

2. 6-12 Tahun 425 206 219 

3. 13-15 Tahun 200 98 102 

4. 16-18 Tahun 212 106 106 

5. 19-24 Tahun 347 194 153 

6. 25-60 Tahun 2676 1338 1338 

Jumlah 4093 2056 2037 

Sumber Data:  Hasil Sensus Penduduk Desa Arungkeke Tahun 2019 

 

        Secara umum mata pencaharian warga masyrakat Desa Arungkeke sektor 

pertanian berjumlah 562 orang.
6
 Adapun jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

                                                 
6 Kantor Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto 2022. 
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Tabel 4.5 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total Jiwa 

1 Belum/Tidak Bekerja 821 876 1697 

2 Petani/Perkebunan 551 11 562 

3 Pelajar/Mahasiswa 218 207 425 

4 Wiraswasta 155 4 159 

5 Nelayan/Perikanan 140 6 146 

6 Karyawan Swasta 35 6 41 

7 Mengurus rumah 

tangga 

20 1037 1057 

8 Pensiunan 20 5 25 

9 Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) 

18 12 30 

10 Karyawan Honorer 14 21 35 

11 Buruh Harian Lepas 12 0 12 

12 Sopir 11 0 11 

13 Tentara Naional 

Indonesia (TNI) 

9 O 9 

14 Transportasi 7 2 9 

15 Perdagangan 7 2 9 

16 Tukanag Batu 7 0 7 

17 Tukang Kayu 5 0 5 

18 KepolisianRI (POLRI) 3 0 3 

19 Karyawan BUMD 1 0 1 

20 Buruh 

Nelayan/Perikanan 

1 0 1 

21 Pelaut 1 0 1 

22 Pedagang 1 0 1 
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23 Kepala Desa 1 0 1 

24 Tukang Jahit 0 3 3 

25 Karyawan BUMN 0 1 1 

26 Tukang Cukur 0 1 1 

27 Bidan 0 1 1 

28 Perawat 0 1 1 

29 Perangkat Desa 0 1 1 

Jumlah 2065 2210 4275 

Sumber Data: Hasil Sensus Penduduk Desa Arungkeke Tahun 2019 

B. Upaya yang dilakukan Petani Garam untuk Mensejahterkan Keluarganya 

       Petani garam adalah orang yang pekerjaannya membuat atau memproduksi 

garam, dimana garam merupakan salah satu kebutuhan pelengkap dari kebutuhan 

pangan yang merupakan sumber elektrolit bagi tubuh manusia.   

     Masyarakat di Desa Arungkeke memiliki mata pencaharian kebanyakan 

sebagai petani garam, dimana para petani garam rata-rata berjenis kelamin laki-

laki. Meninjau dari jenis kelamin maka pada dasarnya laki-laki masih memiliki 

peranan besar dibandingkan wanita, Kondisi ini berkaitan langsung dengan posisi 

laki-laki yang menjalankan usaha ini secara turun temurun. Alasan sebagian 

responden menggeluti profesi ini yaitu selain mampu menghasilkan pendapatan 

pribadi, juga menambah pendapatan keluarga. Sebagaimana dengan yang 

diungkapkan oleh Bapak Amiruddin (38 tahun) menyatakan bahwa: 

 “iye kebanyakan disini itu yang jadi petani garam laki-laki, saya  ini kerja 

jaka di lahanya mertuaku bantu-bantuki kelolaki tambak garamnya, 

luasnya tambak garamnya itu kira-kira 6 petak sekali produksi itu biasaki 

dapat 7 karung satu petak, dua orangka itu kerjaki tambaknya, jam 7 paka 

baru pergi di tambak jam 10 pulangka makan siang, tapi kembali jaka lagi 
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klo jam 2, pekerjaanku yang lain sebagai petani sawah, ka itu garamka 

sekalji setahun panen orang itu lagi kalo bagusji cuacanya”.
7
 

 

Hasil wawancara tersebut peneliti memaknai bahwa  petani garam yang 

ada di Desa Arungkeke rata-rata berjenis kelamin laki-laki. Dimana laki-laki 

sebagai tulang punggung keluarga yang bertugas memberi nafkah kepada istri dan 

anaknya. 

          Petani garam di Desa Arungkeke rata-rata memiliki pekerjaan sampingan. 

Seperti apa yang di ungkapkan oleh Bapak Basri (43 Tahun) menyatakan bahwa: 

 “Saya ini kerjaka di lahanya orang lain, berpetak-petak lahanya ini bosku 

7 orangka biasa kerjaki lahanya, biasanya klo sekali produksi itu 300 

karung lebih ka tergantungji juga cuaca ia, kalo penghasilanku itu sama 

bosku biasa di bagi rataki 50/50 dan kalo tidak musim garamki biasa 

pergika ma tukang bangunan supaya itu ibu di rumah bisaki masak-

masak”.
8
 

 

       Hasil wawancara tersebut peneliti memaknai bahwa kebanyakan petani garam 

di Desa Arungkeke bekerja di lahan orang lain, apabila bukan musim  produksi  

garam masyarakat di desa tersebut mencari kerjaan sampingan untuk menghidupi 

keluarganya. 

        Penuturan informan di atas serta hasil observasi di lapangan, apabila ditinjau 

berdasarkan teori struktural  fungsional oleh Talcott Parsons yang menjelaskan 

bahwa masyarakat adalah sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau 

elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Tancott 

Parsons melalui pendekatan sosiologis dengan menggunakan teori AGIL yaitu 

                                                 
7 Amiruddin (38 tahun) Petambak Garam, Wawancara di Desa Arungkeke Kabupaten 

Jeneponto, 10 April 2022. 

 
8 Basri (43 tahun) Petambak Garam, Wawancara di Desa Arungkeke Kabuparten 

Jeneponto, 12 April 2022. 
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adaptasi yang merupakan konsep agar masyarakat dapat bertahan hidup dengan 

berbagai macam perubahan yang terjadi, tercapainya tujuan yang hendak dicapai 

sesuai dengan skema yang telah dirancang. Berdasarkan hal tersebut maka upaya 

petani garam dalam bertahan hidup kabanyakan menjadi seorang petani baik 

sebagai petani jagung, padi, dan tukang bangunan. Masyarakat di Desa Arungkeke 

tidak menjadikan garam sebagai pendapatan utama karena proses produksi garam 

hanya sekali setahun, petani garam di Desa Arungkeke mempunyai tujuan atau 

target yang ingin dicapai sehingga pendapatan dan mengeluaran seimbang. 

Sehingga pendekatan sosiologis menggunakan teori AGIL dibutuhkan untuk 

memahami dan membaca pola interaksi sosial dalam masyarakat. 

        Musim penggaraman tergantung pada kondisi alam, sedangkan kondis alam 

biasanya sulit diprediksi. Namun berdasarkan pengalaman petambak garam, 

musim penggaraman jatuh pada bulan Juni s/d November. Pada bulan-bulan 

tersebut aktivitas petambak garam meningkat karena memanfaatkan waktu yang 

paling tepat untuk penggaraman. Pada bulan Desember-Mei sebagian tambak 

dimanfaatkan untuk budidaya ikan bandeng. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

satu tahun aktivitas pengelolaan garam rakyat hanya berlangsung rata-rata 5 

bulan, karena aktivitas penggaraman dipengaruhi oleh cuaca. Karena waktu yang 

relatif singkat, perlu dioptimalkan pemanfaatannya untuk memproduksi garam 

rakyat seoptimal mungkin. Seperti apa yang di ungkapkan oleh Bapak H. Bakhtiar 

(51 Tahun) menyatakan bahwa: 

 “ Kalo itu produksi garam sekali setahun ji bulan Juni-November, saya ini 

yang punya tambak garam lebih 10 pekerjaku tapi saya ini masih 

bekerjaka di tambak juga, itu garam biasa 4-5 bulanpi baru bisaki panen ka 

tergantung dari cuacaji juga ia  seperti tahun lalu perkiraan musim panas 
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tapi musim hujan jadi itu juga berpengaruhki sama produksi garam 

menurun ka biasanya sekali produksi itu ±500 karung tapi tahun lalu 300 

karungji, kalo kerugian itu tidak seberapaji dana palingan kebanyakan rugi 

waktu jaki”.
9
 

 

         Hasil wawancara tersebut peneliti memaknai bahwa cuaca sangat 

mempengaruhi kualitas dan produksi garam. Dimana para petani akan mengalami 

kerugian apabila musim hujan berkepanjangan. 

        Kelemahan petambak garam terletak pada gudang penyimpanan yang 

dimiliki ukurannya kecil, sehingga tidak mampu menyimpan produksi garam 

dalam jumlah besar. Gudang penyimpanan yang dimiliki digunakan untuk 

menyimpan sebagian hasil produksi garam, sedangkan sebagian besar hasil 

produksi langsung dijual pada pedagang pengepul. Hal ini karena alasan 

membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan lainnya. 

Sebagian kecil uang hasil penjualan garam akan disimpan sebagai tabungan untuk 

digunakan cadangan bila terjadi musim paceklik. Oleh sebab itu, sebaiknya 

gudang penyimpanan yang dimiliki petambak diperbesar sehingga mampu 

menyimpan produksi lebih banyak. 

       Komoditi garam rakyat mengikuti hukum ekonomi, jika persediaan barang 

melimpah maka permintaan tetap atau berkurang dan akan terjadi penurunan 

harga jual. Artinya, pada saat panen/produksi garam rakyat melimpah, sehingga 

akan terjadi penurunan harga jual. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya tunda jual 

dengan cara menyimpan produksi garam rakyat yang melimpah tersebut. Seperti 

apa yang di ungkapkan oleh Bapak Irfan (34 Tahun) menyatakan bahwa: 

                                                 
9 H. Bakhtiar (51 tahun) Pemilik Tambak Garam, Wawancara di Desa Arungkeke 

Kabupaten Jeneponto, 13 April 2022. 
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“ Saya ini pemilik tambak garam, pekerjaku itu 2 orang ka tidak banyak 

tambak garamku klo sekali produksi itu kira-kira ±80 karung, kalo musim 

produksi garam itu biasa menurunki harga jualnya jadi biasanya ku 

tampungji dulu sampai naik harga, biasanya jika musim produksi garam 

harganya itu perkarung kecil tiga ribu sedangkan jika jika bukan 

musimnya biasa 10-15 ribu perkarung”.
10

 

 

        Hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa musim produksi garam 

sangat berpengaruh pada harga jual garam, dimana pada saat musim produksi 

garam berlimbah dalam hal ini pemilik tambak garam mengatasi situasi tersebut 

memilih untuk menampung garamnya hingga menunggu harga jual yang tinggi. 

C. Etos Kerja Petani Garam  

      Etos Kerja Berasal dari bahasa Yunani, akar katanya adalah Ethikos, yang 

berarti moral atau menunjukkan karakter moral. Etos mempunyai arti sebagai 

keberadaan diri, jiwa, dan pikiran yang membentuk seseorang, nilai-nilai etika 

yang dikaitkan dengan etos kerja seperti rajin, bekerja keras, berdisiplin tinggi, 

menahan diri, ulet  dan tekun. 

      Etos kerja yang di maksud dalam peneliti di sini yaitu sebagai semangat untuk 

bekerja pada masyarakat petani garam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya agar 

terciptanya perekonomian sejahtera. Seperti apa yang di ungkapkan oleh Bapak 

Rijal (24 Tahun) menyatakan bahwa: 

“Dari hasilku ini bekerja di tambaknya orang lain Alhamdulillah bisa jaka 

bantu-bantu ringankan bebanya orang tuaku, ada juga sedikit ku tabung 

untuk kebutuhanku sendiri atau biasa ada mau ku belli tidak minta jaka 

uang di orang tuaku karena adaji simpanganku sendiri, kalo ada saya nha 

panggilka orang kerja biasa pergika semua saya ku kerjaji intinya 

halalki”.
11

 

                                                 
10 Irfan (34 tahun) Pemilik Tambak Garam, Wawancara di Desa Arungkeke Kabupaten 

Jeneponto, 13 April 2022. 

 
11 Rijal (24 tahun) Petambak Garam, Wawancara di Desa Arungkeke Kabupaten 

Jeneponto, 16 April 2022. 
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Hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa adanya tambak garam 

tersebut di Desa Arungkeke bisa membantu perekonomian petani garam, petani 

garam yang ada di Desa Arungkeke semangat dalam bekerja untuk memenuhi 

kehidupan sehari-harinya.  

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di 

suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunikasi yang teratur.
12

 Suatu 

masyarakat terbentuk karena setiap manusia menggunakan perasaan, pikiran dan 

hasratnya untuk berinteraksi terhadap lingkungannya. 

Agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi umat manusia 

sebab agama dan kehidupan beragama merupakan dua unsur yang tidak bisa 

dipisahkan. Dalam pandangan sosiologis, agama merupakan sistem yang dibuat 

masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang di pilih untuk menyelamatkan 

masyarakat.
13

 

Etos kerja memiliki faktor yang mempengaruhinnya, salah satunya ialah 

agama. Agama merupakan faktor penting yang mempengaruhi etos kerja karena 

didalam agama banyak motivasi dan dorongan untuk melakukan kerja keras. 

Salah satunya, shalat lima waktu. Seperti apa yang di ungkapkan oleh Bapak 

Saparuddin (51 Tahun) menyatakan bahwa: 

 

                                                                                                                                      
 
12 Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2012), h. 30 

 
13 Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2006), h. 96. 



49 

 

 

 

 



50 

 

 

 

“Saya ke tambak garam sekitaran jam 7 pagi iye, sekitaran jam 11 pulang 

maka lagi di rumah untuk makan siang dan dari paka di masjid shalat 

dzuhur baru ketambak garam lagi ka dekatji rumahku dari tambak garam 

jadi biasa pulang balik jaka”.
14

  

 

Hasil wawancara peneliti memaknai bahwa petani garam di Desa 

Arungkeke sesibuk apapun dalam bekerja selalu menyempatkan untuk melalukan 

kewajibanya kepada Allah swt.  

Masyarakat  Desa Arungkeke menanamkan rasa semangat kerja yang 

tinggi pada diri sendiri agar suatu usaha yang dikerjakan berhasil dengan  

maksimal. Tingginya etos kerja dapat dilihat dari aspek-aspek etos kerja yang 

terbagi menjadi empat yaitu: 

1. Aspek yang yang pertama adalah tentang menghargai waktu. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan petani garam di 

Desa Arungkeke, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan pekerjaannya, 

petani garam sangat menghargai waktu. Mereka rela menghabiskan waktu 

banyak untuk bekerja sebagai petani garam. Kegiatan mereka mulai dari 

pengaliran air laut melalui pipa ke tambak garam, memberi alas pada tambak 

garam, proses penjemuran dan lain-lain. Sampai pada saat produksi hasil 

garam dan memasarkannya sangat memerlukan waktu yang tidak sedikit. 

Waktu yang mereka curahkan ketika bekerja sangat mempengaruhi hasil 

panen yang akan mereka dapatkan. 

2. Aspek yang kedua adalah tentang ketangguhan dan pantang menyerah. Petani 

garam Desa Arungkeke memiliki sikap ketangguhan dan pantang menyerah 

                                                 
14 Saparuddin (51 tahun) Petambak Garam, Wawancara di Desa Arungkeke Kabupaten 

Jeneponto, 17 April 2022. 
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dalam menjalankan pekerjannya. Ketangguhan tersebut dapat terlihat pada 

rutinitas sehari-hari dalam menjalankan pekerjaan, mulai dari memasukan air 

laut ke tambak sampai proses menjual kepengepul semuanya membutuhkan 

ketangguhan dan keuletan dalam bekerja. Selain itu sikap pantang menyerah 

juga pada diri setiap petani garam yang ada di Desa Arungkeke. Setiap 

setahun sekali petani memproduksi garam, namun tak jarang saat 

memproduksi garam hasil yang di dapatkan kurang yang di akibatkan oleh 

faktor cuaca. Walaupun begitu petani garam di Desa Arungkeke tidak patah 

semangat dalam bekerja.  

3. Aspek ketiga yaitu penyesuaian diri. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

etos kerja adalah kondisi lingkungan atau geografis. Para petani garam yang 

ada di Desa Arungkeke mempunyai pekerjaan sebagai petani jagung, bertani 

di sawah dan peternak ikan. Namun keuntungan belum dirasa cukup, 

akhirnya banyak di antara masyarakat bekerja sebagai petani garam. 

        Konsep etos kerja islam yang dapat kita jadikan pedoman menjalani suatu 

pekerjaan dalam Al-Qur‟an dan Hadis: 

a.  Kerja Keras  

      Rasululloh mengajarkan kepada umatnya untuk tidak tergesa-gesa dalam 

mencapai apa yang diinginkan. Nilai sebuah pekerjaan bukan dilihat dari hasilnya 

semata, namun kemudian tidak ada berkelanjutannya, akan tetapi yang bisa 

berjalan secara kontiyu meski hasilnya tidak terlalu besar. Disinilah perlunya 

sebuah perencanaan yang matang, di samping bekerja keras.  
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Dalam Al-Qur‟an dan hadis yang menganjurkan umatnya untuk bekerja keras, 

dalam arti uamt islam harus memiliki etos kerja tinggi, salah satu ayat dan hadis 

yang menjelaskan tentang bekerja keras dalam Q.S At-Taubat; 105), dan (HR Al-

Bukhari dan Muslim). 

ُ  فسََيشََي اعْمَلىُا وَقلُِ  ونَ  وَالْمُؤْمِىىُنَ ْۖ وَسَسُىلهُُ  عَمَلكَُمْ  اللَّّ ًٰ  وَسَتشَُدُّ  إلَِ

هبَدَةِ  الْغَيْبِ  عَبلمِِ   تعَْمَلىُنَ  كُىْتمُْ  بمَِب فيَىُبَِّئكُُمْ  وَالشَّ

Terjemahnya:  

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 

(QS. At-Taubah: 105). 

 

         Pekerjaan yang dilakukan pun kelak akan diminta pertanggung jawaban di 

akhirat, apakah ada hal yang buruk turut dilakukan demi mendapatkan uang 

seperti mencuri, korupsi, menipu atau melakukan pekerjaan yang diharamkan oleh 

Allah swt.       

         Seseorang yang makan dari hasil keringatnya sendiri, lebih utama dibanding 

dengan orang yang makan dari pemberian orang lain, apalagi jika ia masih kuat 

bekerja, sehat dan memiliki akal. 

         Karena itu meminta-meminta alias mengemis adalah pekerjaan yang hina di 

mata Islam. Hadis berikut ini menjadi dalilnya:  

“Sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan 

punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada 

seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. (HR al-Bukhari 

dan Muslim). 

 

 



 

 

 

b. Menghargai waktu 

     Salah satu esensi dan hakikat etos kerja adalah cara seseorang menghayati, 

memahami dan merasakan betapa berharganya waktu. Setiap manusia memiliki 

waktu yang sama dalam menjalankan aktifitas kehidupannya yaitu selama 24 jam 

sehari. Namun bagaimana memanfaatkan waktu tersebutlah yang berbeda beda. 

Ada orang yang memanfatkannya secara produktif tapi ada juga yang sebaliknya. 

c. Motivasi  

     Motivasi yaitu adanya dorongan dari dalam diri untuk mandiri dan 

mengembangkan usaha yang dijalani, menjadikan diri sebagai sosok yang 

menginginkan perubahan serta memiliki kepribadian yang kuat, sehingga tidak 

goyah dengan pengaruh negatif. 

d. Orientasi kedepan 

      Seorang pribadi muslim tidak akan berspekulasi dengan masa depannya dan 

akan menetapkan sesuatu yang jelas pada seluruh tindakannya diarahkan pada 

tujuan yang telah ditentukan.  

e. Ukhuwah(Persaudaraan) 

      Dimata Allah manusia itu sama, yang membedakannya adalah tingkat 

keimanan kita kepada Allah. Namun manusia seringkali membedabedakan 

manusia satu dengan yang lain sehingga menyebabkan perpecahan. Islam 

mengajarkan umatnya untuk mencintai satu sama lain. 
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f. Pandai bersyukur 

      Manusia hidup didunia dengan berbagai cobaan untuk menguji keimanan kita 

kepada Allah. Cobaan tersebut bermacam-macam diantaranya cobaan sakit, sehat, 

kaya, miskin dll. Cobaan yang positif dapat membawa kita lupa pada Allah. 

Cobaan yang negative kadang kali membuat kita mengeluh kepada Allah. Padahal 

Allah mengetahui apa yang etrbaik untuk umatnya. 

Dalam Al-Qur‟an salah satu ayat yang menganjurkan umatnya untuk 

bekerja keras, dalam arti umat Islam harus memiliki etos kerja tinggi, salah 

satunya dijelaskan dalam Q.S Al-Insyirah: 7-8. 

 

ًٰ سَبِّكَ فبَسْغَبْ ﴿  ﴾٨وَإلَِ ﴾   ٧فئَرَِا فشََغْتَ فبَوْصَبْ ﴿    

Terjemahnya:  

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada 

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.
15

 

 

       Ayat ini menganjurkan kepada manusia, khususnya umat Islam agar memacu 

diri untuk bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin, dalam arti seorang 

muslim harus memiliki etos kerja tinggi sehingga dapat meraih sukses dan 

berhasil dalam menempuh kehidupan dunianya di samping kehidupan akhiratnya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dimengerti, bahwa etos kerja seorang 

umat muslim dalam bekerja merupakan keharusan. Bekerja dengan nilai ibadah 

                                                 
15 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta Timur: PT. Insan Media 

Pustaka, 2013), h. 596..   
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dan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tetapi bekerja 

dengan menanamkan nilai spiritual akan menghasilkan suatu pekerjaan yang baik. 

D. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan petani garam  

       Pemerintah di Desa Arunkeke berperan dalam pemberdayaan berbasis 

kebijakan pertanahan agar para petani garam ini tidak berfokus dalam lingkaran 

modal yang tidak berujung. Sebagaimana dibahas bahwa lahan atau tanah adalah 

variabel yang penting, maka upaya untuk melakukan pemberdayaan kepada petani 

garam dengan mendasarkan pada kebijakan pertanahan adalah hal penting. 

       Pendekatan pertama, dalam upaya pemberdayaan petani penggarap garam 

berbasis pertanahan adalah pendekatan peningkatan produktivitas. Sebagaimana 

diketahui bahwa lahan untuk memproduksi garam tersebut terbagi menjadi 3 

bagian yaitu waduk atau bozem, pembenihan dan meja kristalisasi atau biasa 

dinamakan meja garam. Luasan untuk bozem ini memerlukan sekitar 27% dari 

luas lahan dan sisanya untuk pembenihan dan meja garam. Bila petani penggarap 

mengelola lahan garam seluas 1 ha maka ada 2750 m2 yang digunakan untuk 

bozem dan hanya 7250 m2 yang digunakan untuk pembenihan dan meja 

kristalisasi. Jika terdapat integrasi bozem terpadu yang dapat digunakan oleh 

banyak petani penggarap maka akan meningkatkan jumlah penggunaan lahan 

untuk pembenihan dan meja kristalisasi garam, sehingga jumlah produksi 

meningkat. 

       Pendekatan kedua, dalam upaya pemberdayaan petani penggarap garam 

berbasis pertanahan adalah pendekatan efisiensi biaya. Dimana para petani garam 

pada saat panen langsung memberikan kepada pengepul (tengkulak), selain petani 
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garam juga dapat menghemat biaya yang cukup besar apabila hasil produksi 

garam di jual sendiri. Sebagaimana hasil wawancara peneliti yang dilakukan 

kepada Bapak Hartanto (46 Tahun) adalah sebagai berikut: 

”Pemerintah belum sepenuhnya maksimal melakukan peranannya, karna 

petani masih mendapatkan masalah dalam pengolaan garam dan itu sangat 

mempengaruhi hasil dan kualitas garam, ditambah faktor cuaca yang dapat 

menghambat proses produksi”.
16

 

  

 Hasil wawancara diatas yang dilakukan peneliti terhadap petani garam, 

sangat terlihat jelas bahwa pemerintah belum maksimal melakukan upaya dalam 

meningkatkan kualitas hidup para petani garam yang ada di Desa Arungkeke. 

Bardasarkan uraian yang ada diatas, Pemerintah seharusnya lebih proaktif 

dalam melakukan sosialisasi terhadap petani garam agar para petani garam yang 

ada di Desa Arungkeke dapat meningkatkan hasil dan kualitas garam mereka.           

Majunya sebuah daerah karna adanya perhatian khusus dari pemerintah 

dan apa yang dirasakan masyarakat petani garam yang ada di Desa arungkeke 

masih belum maksimal peranan pemerintah. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan tentang peranan yang 

harus dilakukan pemerintah daerah dalam memberdayakan petani garam di Desa 

Arungkek Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto yaitu sebagai berikut; 

 

 

 

                                                 
16 Hartanto (46 tahun), Pemilik Tambak Garam, Wawancara di Desa Arungkeke 

KAbupaten Jeneponto, 17 April 2022. 
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1. Pembinaan Terhadap Petani Garam 

Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses 

pemberdayaan petani garam Tujuannya adalah agar perangkat desa dan petani 

garam tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk 

ikut aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Aktivitas pembinaan 

kehidupan masyarakat dilakukan oleh pemerintah setempat melalui nilai-nilai 

kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang dianut oleh masyarakat 

yakni semangat gotong royong yang saat ini sudah mulai terkikis untuk 

dibangkitkan kembali. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan 

perilaku menjadi lebih baik melalui pembinaan kehidupan petani. Dalam 

praktiknya menggunakan konsep kesadaran sendiri dan kemauan dari dalam 

petani itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pembinaan ini memiliki  

cakupan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti 

pemberdayaan petani yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru dan 

memiliki nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, 

yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, 

menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. 

Hubungannya dengan pembinaan. Diungkapkan bahwa yang menjadi 

sasaran pembinaan khususnya dalam membina kehidupan masyarakat adalah 

mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangunkan, yang tidak sesuai 

dengan pembangunan dan pemberdayaan petani garam harus diubah, yang 

melenceng atau menyalahi aturan harus ditertibkan dan yang masih kosong harus 
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diisi. Menghadirkan kembali semangat gotong royong diantara petani lainnya. 

Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan 

petani garam. Sebagai kelurahan yang penduduknya sebahagian besar adalah  

berprofesi sebagai seorang petani, kegiatan-kegiatan dalam pertanian pun 

dilakukan secara bergotong royong. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang 

pertanian memiliki makna meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi 

masyarakat yang tercermin peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

termasuk masyarakat petani garam. 

Esensi dari sebuah pencapaian penyelenggaraan pemerintahan adalah 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan faktor utama 

untuk mengukur keberhasilan suatu pemerintahan. Dalam konteks strategi 

pemerintah dalam memberdayakan masyarakat petani garam yang ada di Desa 

Arungkeke, maka salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah soal 

kesejahteraan para petani. Seperti apa yang di ungkapkan oleh bapak Abdul Asis 

(53 Tahun) menyatakan bahwa: 

“Sejauh ini pemerintah melalui Dinas terkait belum sepenuhnya 

memperhatikan kesejahteraan masyarakat petani garam. Para petani garam 

menjual hasil panennya kepengepul dengan harga yang murah, karena 

pemerintah belum sepenuhnya menyediakan atau menfasilitasi para petani 

garam dalam peningkatan hasil produksi dan apabila dibiarkan akan 

berdampak bagi kesejahteraan para petani dan tentunya sangat merugikan 

masyarakat petani garam yang ada di DesaArungkeke. Adapun bantuan 

yang diberikan pemerintah terhadap petani garam berupa terpal yang 

digunakan petani garam dalam proses meproduksi garam dan  kendaraan 

beroda tiga yang digunakan petani garam untuk membawa hasil panenya 

ke gudang”.
17

 

                                                 
17 Abdul Asis (42 tahun) Kepala Dusun Punagayya sekaligus pemilik Tambak Garam, 

Wawancara di Desa Arungkeke Kabupaten Jeneponto, 24 April 2022.  
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           Hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa peranan pemerinntah 

dalam perhatian terhadap kesejateraan masyarakat petani garam belum 

sepenuhnya dan masih kurang maksimal. Pemerintah seharusnya lebih proaktif 

mensosialisasikan pengembangan pemberdayaan masyarakat petani garam di 

Desa Arungkeke. 

2. Pelayanan dan Pengembangan Terhadap Petani Garam 

Pemberian pelayanan yang baik kepada petani garam di Desa Arungkeke 

diharapkan menjadi lebih responsive terhadap kepentingan petani itu sendiri, 

dimana paradigma pelayanan petani garam yang telah berjalan selama ini beralih 

dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan 

fokus kepada pengelolaan yang berorientasi kepuasaan petani. Dilain pihak 

pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan kepada petani garam 

diharapkan juga memiliki : 

a. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya,  

b. Memiliki perencanaan dalam pengambilan keputusan 

c. Memiliki tujuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat  

d. Dituntut untuk akuntabel dan transparan kepada masyarakat 

e. Memiliki standarisasi pelayanan yang baik kepada masyarakat. 

        Kemampuan aparatur pemerintah dalam memberdayakan petani garam, besar 

kecilnya partisipasi petani merupakankan faktor penting dalam proses 

pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan pertanian sangat 

memerlukan adanya keterlibatan aktif dari petani. Keikutsertaan petani tidak saja 

dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di 
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desa. Sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan 

tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap petani dan pelaksanaan 

pembangunan. Persepsi akan timbul bila mana dalam menjalankan tugas tidak 

sesuai dengan harapan petani di Desa Arungkeke. Prosedur yang dipersulit 

dijadikan kepentingan pribadi atau komunitas yang dipergunakan untuk 

kepentingan pribadi.  

        Suatu daerah akan maju jika pemerintah lebih berperan aktif di dalamnya dan 

apa yang dirasakan oleh masyarakat petani garam di Desa Arungkeke masih 

kurang maksimal pelayanan dan peran pemerintahanya. 

3. Peningkatan Kualitas Garam 

      Kualitas garam yang baik memang sangat diharapkan petani garam. Hal ini 

merupakan masalah yang serius dalam pembuatan garam. Salah satu tujuan dari 

dilaksanakannya program adalah meningkatkan kualitas garam karena mengingat 

keberadaan kualitas petani garam di Desa Arungkeke selama ini masih tergolong 

rendah dan tidak ada solusi dalam menghasilkan garam berkualitas baik, karena 

sebelum adanya program tersebut belum ada sentuhan dari pemerintah. 

Permasalahan tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan rendahnya 

tingkat pendidikan petani garam yang ada di Desa Arungkeke Kurangnya 

pengetahuan petani menyebabkan produksi garam yang didapatkan kurang, 

bahkan tidak ada peningkatan yang signifikan. Selain itu, minimnya teknologi 

pergaraman membuat petani garam menggunakan teknologi hasil warisan 

pendahulu-pendahulunya yang cenderung masih tradisional. Indikator garam yang 
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berkualitas baik adalah berwarna putih, berukuran besar dan memiliki kandungan 

NaCl 92% (KP 2). 

Seperti apa yang di ungkapkan oleh Bapak Abbas Ali (49 Tahun) selaku kepala 

Dusun palengu sekaligus pemilik tambak garam, menyatakan bahwa: 

            “Bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap petani garam berupa 

terpal pengalas dalam proses produksi garam, dimana terpal tersebut dapat 

menjaga kebersihan garam. Garam yang semakin lama panennya maka 

kualitasnya juga semakin meningkat, selain itu ukuran garam juga semakin 

besar.”
18

 

          Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan kualitas 

garam dipengaruhi oleh semakin lama masa panennya maka kualitas garam 

semakin bagus dan bantuan pemerintah juga dapat menambah kehigenisan garam 

menjadi lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Abbas Ali (49 tahun) Kepala Dusun Palengu sekaligus Pemilik Tambak Garam, 

Wawancara di Desa Arungkeke Kabupaten Jeneponto, 24 April 2022. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

        Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian pada bab terdahulu yang 

dilakukan di Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto tentang 

Pemberdayaan Petani Garam terhadap Kesejahteraan Keluarga dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Upaya yang dilakukan petani garam dalam mensejahterakan keluarganya 

yaitu meningkatkan kualitas garam sehingga harga jualnya tinggi, memiliki 

pekerjaan sampingan seperti tukang bangunan, bertani sawah, jagung dan 

beternak ikan.  

2. Etos kerja petani garam di Desa Arungkeke memiliki motivasi dan semangat 

bekerja untuk mencapai tujuan atau target yang diinginkan. Faktor penting 

dalam berhasilnya suatu usaha petani garam yaitu dengan kerja keras, berdoa, 

ikhtiar dan berserah diri kepada Allah swt.  

3. Peran pemerintah dalam pemberdayaan petani garam yaitu dengan cara 

memberi bantuan berupa terpal dan kendaraan beroda tiga/bentor yang 

digunakan oleh petani garam di Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke 

Kabupaten Jeneponto. 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan potensi daerah yang dimiliki 

di Desa Arungkeke dan lebih dikawal lagi dalam pengembangan usaha-

usaha yang dilakukan terutama dalam penggarapan tambak garam, bantuan 

yang dibutuhkan petani garam berupa pipa penghubung ke tambak garam 

dan pemerintah juga harus menyediakan penyimpanan untuk hasil 

produksi garam petani.  

2. Harus diadakan penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat petani garam 

sehingga dapat meningkatkan skill dan kemampuan manajemen usahanya. 

Pelatihan juga perlu diadakan bagi aparat desa guna meningkatkan SDM 

dan memberikan pelayanan yang optimal bagi petani garam. 
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LAMPIRAN 

Foto 1. Kantor Desa Atungkeke 

Foto 2. Tambak Garam 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Foto 3. Garam dalam kemasan karung kecil dengan harga 3000/5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto 4. Garam dalam kemasan karung dengan harga 70.000/100.000 



 

 

 

Foto 5. Gubuk penyimpanan hasil produksi garam petani 

 

 

Foto 6. Gudang penyipanan garam hasil produksi garam petani 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Terpal yang digunakan untuk alas dalam proses produksi garam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Kendaraan beroda tiga/bentor yang digunakan untuk membawa hasil 

produksi garam petani 



 

 

 

Foto 9. Wawancara dengan Bapak Amiruddin selaku petambak garam, 

 10 April 2022 

Foto 10. Wawancara dengan Bapak Basri selaku petambak garam, 10 April 

2022 

 

 

 

 



 

 

 

Foto 11. Wawancara dengan Bapak  H. Baktiar selaku pemilik tambak 

garam, 13 April 2022 

 

Foto 12. Wawancara dengan Bapak Irfan selaku pemilik tambak garam, 13 

April 2022 

 



 

 

 

 

foto 13. Wawancara dengan saudara Rijal selaku petani garam, 16 April 

2022 

foto 14. Wawancara dengan Bapak Saparuddin selaku petani garam, 17 

April 2022 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15. Foto setelah wawancara dengan Bapak Hartanto selaku pemilik 

tambak garam, 17 April 2022 

 

 

 

 

 

Foto 16. Foto setelah wawancara dengan 

Bapak Abdul Asis selaku kepala Dusun 

Punagayya, 24 April 2022 

 

 



 

 

 

foto 17. Wawancara dengan Bapak Abbas Ali selaku kelapa Dusun Palengu, 

24 April 2022 
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7. Irfan 34 Tahun Pemilik Tambak Garam 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

 Daftar Pertanyaan untuk Petani Garam: 

1. Bagaimana awal mula anda menjadi seorang petani garam? 

2. Berapa luas tambak garam yang anda kerja? 

3. Berapa pekerja yang anda temani dalam satu tambak garam? 

4. Jamberapa anda mulai ke tambak garam? 

5. Berapa penghasilan yang anda dapatkan dari bertani garam? 

6. Bagaimana sistem pembagian upahnya? 

7. Apakah jadi petani garam dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari? 

8. Bagaimana cara menjaga kualitas garam? 

9. Bagaimana respon pemerintah mengenai petani garam? 

10. Apakah anda mempunyai pekerjaan lain selain bertani garam? 

11. Berapa kali dalam setahun memproduksi garam? 

12. Berapa lama proses pembuatan garam? 

13. Alat apa yang digunakan untuk memproduksi garam? 

Daftar Pertanyaan untuk Pemilik Tambak Garam: 

1. Bagaimana awal mula anda menjadi petani garam? 

2. Berapa luas tambak yang anda miliki? 

3. Berapa pekerja anda? 

4. Jamberapa anda memulai ke tambak? 

5. Berapa pendapatan dan pengeluaran anda sekali memproduksi garam? 

6. Apaka anda pernah mengalami kergian? 



 

 

 

7. Berapa lama proses produksi garam? 

8. Alat apa yang digunakan untuk memproduksi garam? 

9. Bagaimana cara menjaga kualitas garam? 

10. Apakah hasil produksi garam langsung dijual ke pengepul? 

Daftar Pertanyaan untuk Pemerintah: 

1. Apa keluhan petani garam? 

2. Bagaimana solusi pemerintah terhadap keluhan petani garam? 

3. Apakah pernah di adakan penyuluhan kepada petani garam? 

4. Bagaimana peran pemerintah dalam membantu petani garam dalam 

meningkatkan hasi produksi garam?  
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