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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

       Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) خ

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ر

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) غ

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Eg ؽ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em و

ٌ nun  N En 

 Wawu W We و

ِ ha  H Ha 

 Hamzah ‟ Apostrof أ

ٌ ya‟ Y Ye 

 Hamzah ( ء)  yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا  

 Kasrah I I ا  

 ḍammah U U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ي  

 fatḥah dan wau Au a dan u و  

Contoh : 

ُْف     kaifa : ك 

 haula : ه ىْل   
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3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

ا|   ي......  َ  Fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya’ I i dan garis di atas ي

 Dammah dan wau U u dan garis di و  

atas 

Contoh  

ات    mata :ي 

ي ً  ر  : rama 

ُْمْ   ق  : qila 

ىْت     ً  َ : yamutu    

4. Tā’ marbūṫah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 

Ta‟marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) dilambangkan 

dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan 

"h".  

Contoh:  

ة  اْلأ غْف  ل    ظ  و  ر  : raudal al-at fal 

ه ة    َُْ ة  انْف ا ظ  ذ    ً ا نْ : al-madinah al-fadilah 

ة  ً كْ  al-hikmah :        ا نْح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ٍ), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ِ(alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletk di awal kata, ia 

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan 

umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.   

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 



 

xiii 
 

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, 

CDK dan DR). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 
 

ABSTRAK 

Nama : Nur Halisa 

NIM : 50900119083 

Judul  :Pemberdayaan Perempuan Pedagang Sayur Keliling Dalam 

Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Desa Taeng Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa 

 

Penelitian ini bertujuan untuk pemberdayaan perempuan pedagang sayur 

keliling dalam meningkatkan perekonomian keluarga di desa Taeng kacamatan 

Pallangga kabupaten Gowa, yang kemudian menyajikan dua subtansi permasalahan 

yaitu: (1) Bagaimana bentuk pemberdayaan perempuan pedagang sayur keliling 

dalam meningkatkan perekonomian keluarga di Desa Taeng Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa ? (2) Bagaimana upaya perempuan pedagang sayur keliling dalam 

meningkatkan perekonomian keluarga di Desa Taeng Kecamatan Pallangga 
Kabupaten Gowa ? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi dan kesejahteraan sosial melalui studi kasus pada perempuan pedagang 

sayur keliling yang berlokasi di Desa Taeng. Sumber data yang digunakan adalah 

sumber data primer yang berjumlah enam informan dan sumber data sekunder. 

Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Teknik pengolahan analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, 

analisis perbandingan dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pemberdayaan 

perempuan pedagang sayur keliling dalam meningkatkan perekonomian di Desa 

Taeng seperti pemeberian bantuan modal dan peningkatan kompetensi pedagang 

melalui pelatihan. Adapun upaya perempuan pedagang sayur keliling dalam 

meningkatkan perekonomian keluarganya yaitu dengan membuka usaha sampingan 

yaitu membuka warung, menjual kue, menjual nasi kuning, tukang jahit dan menjual 

masakan siap saji. 

Implikasi penelitian yaitu (1) Diharapkan adanya perhatian dari pemerintah 

dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa  maupun Dinas 

Sosial kabupaten Gowa untuk memberikan modal usaha selain dana 

KUR.(2)Diharapkan adanya perhatian dari pemerintah desa dalam memberi pelatihan 

khusus untuk perempuan pedagang sayur keliling dan terutama memanfaatkan media 

sosial agar lebih mudah melakukan jual beli dengan konsumen.(3) Diharapkan bagi 

para perempuan agar meningkatkan kebersihan dan kerapian dagangan mereka agar 

pembeli dapat tertarik, dan juga lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan 

perekonomian keluarga dengan harapan usaha yang dirintis dapat berkembang 

dengan baik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perempuan Indonesia merupakan sumber daya manusia potensial yang 

menentukan arah keberhasilan pembangunan. Namun hingga era teknologi informasi 

dan komunikasi saat ini, peran perempuan nampaknya masih terpinggirkan, terutama 

di pedesaan. Perempuan masih identik dengan pekerjaan rumah tangga seperti dapur, 

sumur, dan kasur. Pekerjaan perempuan hanya sebatas mengurus keluarga, seperti 

memasak di dapur, mencuci baju dan pekerjaan rumah tangga lainnya. 

  Masih terbatasnya peran perempuan ini terkait dengan kondisi perempuan yang 

tidak berdaya dalam pendidikan, sosial, ekonomi dimana sumber penghasilan hanya 

mengandalkan suami dan permasalahan lainnya. Pada dasarnya ketidakberdayaan 

manusia sebenarnya tidak muncul dengan sendirinya tetapi ketidakberdayaan itu 

dipengaruhi oleh manusia itu sendiri, budaya dan adanya sistem yang tidak berpihak 

kepada mereka
1
 

Perempuan yang tidak mandiri (tidak berdaya) adalah mereka yang belum 

mengenal jati dirinya dan segala kemampuan diri yang dimiliki. Sedangkan 

perempuan yang mandiri adalah manusia yang mampu melihat potensi yang ada 

secara keseluruhan, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain. Perempuan yang 

mandiri juga kreatif, terampil menciptakan sesuatu yang baru, mampu berpandangan 

realistik, kuat dalam permasalahan, berani melakukan sesuatu serta dapat memegang 

                                                             
1
 Mahendrawati Nanih, Pengembangan Masyarakat Islam, (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2001), h. 42. 
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kebenaran dan berani memberikan kritik, dengan demikian mampu berdiri atas 

keyakinannya walaupun tanpa bantuan orang lain.
2
 

Pemberdayaan perempuan dilakukan dalam upaya mengangkat status dan peran 

perempuan dari ketidakmandirian secara ekonomi dengan memberikan kemampuan 

atau kekuatan pada perempuan untuk dapat menjadi perempuan yang mandiri dengan 

potensi yang ada pada diri mereka. Hakekat pemberdayaan perempuan ini sendiri 

yaitu peningkatan hak, kewajiban, kedudukan kemampuan, peran, kesempatan, 

kemandirian, ketahanan mental, dan spiritual perempuan yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Pemberdayaan untuk kaum perempuan akan membekali pengetahuan dan 

keterampilan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan 

kemandirian mereka dalam menentukan nasibnya dimasa depan. Menurut Novian, 

pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk membuat perempuan memperoleh 

akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya agar 

perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu 

berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu 

membangun kemampuan dan konsep diri.
3
 

Dalam upaya pemberdayaan perempuan langkah pertama yang harus diambil 

adalah penyadaran terhadap kaum perempuan. Seperti yang telah disampaikan oleh 

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto pemberdayaan bukanlah proses yang instan melainkan 

sebuah proses menjadi. Sebagai “proses‟‟, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: 

                                                             

2
Murniati, Nunuk P, Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, 

Ekonomi, Hukum, dan HAM, (Magelang: Indonesiatera, 2004), h. 119. 
2
  

3
  Nida‟ Anis Nazihah, “Empowering Women Through Farmer-Women Community In 

Pereng Hamlet, Sendangsari Village, Pengasih  Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Jurnal 

Pendidikan Luar Sekolah Edisi. Vol. VI No. 07, Tahun 2017, h. 704-705. 
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penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Tahapan penyadaran bukanlah hal 

yang mudah, pertama yang harus di lakukan adalah membangun kesadaran dalam 

tingkat individu dengan kata lain dari diri tiap-tiap kaum perempuan itu sendiri. 

Ketika mereka telah menyadari akan potensi, kebutuhan dan tuntutan lingkungan 

maka mereka akan berusaha melepaskan diri dari ketergantungan. Tahapan yang 

kedua adalah pengkapasitasan dengan kata lain membangun atau memampukan 

mereka terlebih dahulu sebelum mereka diberikan daya atau kuasa. Tahap ketiga 

adalah pemberian daya atau pemberdayaan (empowerment), pada tahap ini 

perempuan sebagai sasaran pemberdayaan diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau 

peluang yang telah disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.
4
 

Melalui pemberdayaan diharapkan perempuan dapat membuktikan bahwa dirinya 

mampu menjawab tuntutan dan mengambil peran penting di dalam masyarakat 

kemudian anggapan di masyarakat bahwa kaum perempuan adalah makhluk lemah 

dan tidak mampu menjadi pemimpin akan berangsur-angsur memudar. Terkait 

dengan pemberdayaan kaum perempuan, baik pemerintah lembaga-lembaga sosial, 

maupun masyarakat sendiri telah berupaya untuk membebaskan perempuan dari 

ketertinggalan.Seperti halnya para perempuan pedagang sayur keliling. 

Pedagang sayur keliling mempunyai peran yang penting dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi. Adapun perbedaannya terletak pada cara menjangkau 

konsumen, teknologi dan sumber daya manusianya serta kemampuan dana. Ritel 

modal seperti swalayan, supermarket, dan lain-lain, umumnya menunggu konsumen 

untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari  menggunakan teknologi tinggi, sumberdaya 

manusianya yang relatif berkualitas dan memiliki sumber dana yang kuat dalam 

                                                             
4
  Wrihatnolo, Dwidjowijoto, Manajemen Pemberdayaan, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 

2007), h. 2-6. 
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melakukan pemasaran sedangkan pemasaran sayuran tradisional seperti pedagang 

sayur keliling mengunjungi konsumen ke rumah-rumah sehingga memberikan 

kemudahan bagi konsumen, teknologi yang digunakan masih tradisional, kurang 

memperhatikan kualitas sumberdaya manusia dan terbatasnya modal yang dimiliki. 

Para perempuan pedagang sayur keliling ini melakukan pekerjaan peran ekonomi 

didalam keluarganya. Hasil yang ia dapatkan bukan untuk dirinya tetapi mereka 

kontribusikan pada perekonomian keluarga, semata- mata hanya untuk kebutuhan 

keluarga entah itu kebutuhan  pangan, sandang, papan dan juga pendidikan untuk 

kelangsungan hidup bagi keluarganya. 

Dalam sebuah keluarga, perempuan menjadi seorang ibu yang mendidik dan 

menjadi contoh bagi anak-anaknya. Bukan suatu ketidak mungkinan kondisi 

menuntut perempuan untuk ikut andil dalam membantu perekonomian keluarga. 

Disitulah perempuan akan memiliki peran ganda dalam keluarganya. Pada 

masyarakat pedesaan, pekerjaan yang mudah diperoleh oleh kaum perempuan tidak 

jauh dari pembantu rumah tangga, buruh pabrik, buruh tani dan pedagang. Hanya 

sebagian kecil dari kaum perempuan pedesaan yang bekerja sebagai PNS, maupun 

karyawan. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan kaum perempuan yang 

berkembang dimasyarakat diperlukan adanya upaya untuk memberdayakan kaum 

perempuan, baik melalui program-program pemberdayaan yang sesuai dengan 

potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan itu sendiri. 

Berdasarkan latar belakang di atas,maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

“Pemberdayaan Perempuan Pedagang Sayur Keliling Dalam Meningkatkan 

Perekonomian Keluarga Di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa” 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian ini agar ruang 

lingkup apa yang akan diteliti lebih jelas dan lebih didasarkan pada tingkat 

kepentingan/urgensi dari masalah yang akan diteliti. Penulis memfokuskan penelitian 

tentang “Pemberdayaan perempuan pedagang sayur keliling dalam meningkatkan 

perekonomian keluarga  di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa “ 

2. Deskripsi Fokus  

Berdasarkan fokus penelitian di atas untuk menghindari kesalahan 

pemahaman terkait rencana penelitian yang akan dilakukan maka penulis 

menggambarkan atau mendeskripsikan beberapa poin sebagai berikut: 

a. Pemberdayaan   

 Pemberdayaan menurut saya adalah seseorang yang melakukan proses 

pemberdayaan melalui bantuan ataupun punyuluhan sosial kepada perempuan 

pedagang sayur keliling di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

Pemberdayaan juga termasuk upaya untuk membangun daya dengan mendorong, 

memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta 

berupaya untuk mengembangkannya. Dan juga memperkuat potensi atau daya yang 

dimiliki seorang perempuan pedagang sayur keliling tersebut. 

b. Perempuan Pedagang Sayur Keliling 

       Pekerjaan sebagai pedagang sayur keliling merupakan kebanggaan bagi 

perempuan yang terlibat di dalamnya. Di Desa Taeng  mereka para pedagang sayur 

keliling  merasa lebih banyak mempunyai kesempatan melihat dunia luar, lebih 

banyak berhubungan dengan orang lain dan merasa lebih beruntung karena setiap hari 



6 
 

 
 

selalu memegang uang. Mereka juga merasa sebagai orang pilihan, karena menjadi 

pedagang sayur tidak semua perempuan desa bisa menggelutinya. 

Keterlibatan perempuan dalam perdagangan membawa beberapa keuntungan 

bagi keluarganya. Perempuan pedagang dapat memenuhi kebutuhan harian meskipun 

pendapatan yang diperoleh terbatas. Perempuan pedagang juga mempereroleh 

otonomi atau posisi tawar cukup tinggi dalam ruamh tangga. Mereka memperleh 

kekuatan untuk memutuskan kepentingan-kepentingan rumah tangga sehari-hari dan 

sekaligus menunjukan peranan mereka yang sangat penting dalam ekonomi rumah 

tangganya. 

c. Perekonomian keluarga 

Secara umum keluarga  merupakan  unit/institusi/system sosial terkecil dalam 

masyarakat yang beranggotakan sekelompok orang atas dasar hubungan perkawinan, 

pertalian darah, atau adopsi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga. 

Ekonomi keluarga terdiri atas dua kata yaitu ekonomi dan keluarga. Sebagaimana 

yang telah dijelaskan di atas bahwa ekonomi adalah semua hal yang  

dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun secara bersama-sama yang  

berhubungan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga maupun rumah tangga. 

Sedangkan keluarga adalah system sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 

ayah, ibu dan anak-anaknya yang saling bekerjasama dan tinggal bersama dalam 

sebuah rumah tangga. Jadi, ekonomi keluarga adalah segala bentuk kegiatan ekonomi 

atau kegiatan perekonomian yang dilakukan secara individu maupun secara kelompok 

untuk memenuhi segala kebutuhan dalam keluarga itu sendiri. 
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 C.Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat pokok 

permasalahan yaitu “Bagaimana Perberdayaan perempuan pedagang sayur keliling 

dalam meningkatkan perekonomian keluarga di Desa Taeng Kecamatan Palangga 

Kabupaten Gowa” dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk pemberdayaan perempuan pedagang sayur keliling dalam 

meningkatkan perekonomian keluarga di Desa Taeng Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa ? 

2. Bagaimana upaya perempuan pedagang sayur keliling dalam meningkatkan 

perekonomian keluarga di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa ? 

  D.Tinjauan Pustaka 

1. Buku yang ditulis oleh Sri Marmoah tahun 2014 yang berjudul “Manajemen 

Pemberdayaan Perempuan Rimba”. 
5
Dalam buku ini dijelaskan terkait bagaimana 

konsep pemberdayaan secara umum dan juga konsep pemberdayaan perempuan 

secara khususnya 

2. Muhammad sapari, “Analisis Pendapatan Pedagang Sayur Keliling Di Desa 

Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya“. Skripsi yang 

diterbitkan oleh Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat. 

Berdasarkan hasil modal menjadi petokan pendapatan, yang dimana modal semakin 

                                                             
5
  Marmoah Sri, Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba, (Yogyakarta: deepublish, 

2014) 
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tinggi maka semakin tinggi pula pendapatan yang di peroleh. 
6
Berdasarkan dari karya 

ilmiah diatas kesamaannya yaitu modal menjadi nomor satu untuk meningkatkan 

pendapatan, yang apa bila modal lebih tinggi maka pendapan akan tinggi juga. 

Adapun perbedaannya adalah dari segi tepat atau lokasi Usaha. 

3. Said Zulkifli, “Peranan Perempuan Pedagang Sayur Keliling Bersepeda Dalam 

Menopang Perekonomian Keluarga Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda” 

Skripsi yang di terbitkan oleh Dosen Ilmu Atministrasi Negara FISIP Universitas 

Widya Gama Mahakam Samarinda. Hasil peneliannya adalah secara parsial tidak ada 

pengaruh nyata antara pendidikan terhadap pendapatan pedagang sayur keliling 

bersepeda ini. Hal ini disebabkan pendidikan bukan menjadi faktor yang penting 

dalam meningkatkan pendapatan pedagang sayur karena pendidikan tinggi belum 

menjamin pendapatan tinggi dalam berdagang sayuran. Tidak berpengaruhnya 

pendidikan terhadap pedapatan pedagang sayu keliling dikarenakan pendidikan yang 

mereka miliki terkadang tidak menunjang terhadap usaha dagang yang mereka 

jalankan. Tetapi usaha dagang yang mereka jalankan lebih dipengaruhi oleh 

pendidikan non formal yang mereka dapatkan dengan lamanya mereka 

berdagang.Berdasarkan hasil dari karya ilmiah diatas kesamaanya yaitu sama-sama 

mendistribusikan ke keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga . sedangkan 

perbedaanya hanya dari lokasi penelitian. 

 

 

 

                                                             
6
 Muhammad Sapari, “Analisis Pendapatan Pedagang Sayur Keliling Di Desa Purwodadi 

Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya”. Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Pertanian 

Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat (2016). 
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 E.Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui bentuk pemberdayaan perempuan pedagang sayur keliling  

dalam meningkatkan perekonomian keluarga di Desa Taeng Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa 

b. Untuk mengetahui upaya perempuan pedagang sayur keliling dalam 

meningkatkan perekonomian keluarga di Desa Taeng Taeng Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan dari penelitian tersebut ada dua yaitu:  

a. Kegunaan Teoritis  

1) Bagi Mahasiswa Jurusan  Kesejahteraan Sosial, hasil penelitian tersebut 

dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan tambahan informasi untuk 

mengembangkan pengetahuan terkait dengan pemberdayaan perempuan 

pedagang sayur keliling tersebut  dalam membantu perekonomian 

keluarga di Desa Taeng 

2) Bagi masyarakat, Penelitian ini menjadi informasi baru dan dapat 

dijadikan sebagai acuan sehingga mereka dapat mendukung sekaligus 

berperan penting dalam pemberdayaan perempuan di daerahnya.  

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Penulis, Penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan informasi 

dan pengetahuan baru terkait dengan pemberdayaan perempuan di Desa 
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Taeng, dan juga penelitian tersebut merupakan syarat untuk meraih gelar 

Sarjana Sosial.   

2) Bagi Mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 

referensi dan pedoman dalam menyusun skripsi bagi yang mengambil atau 

memilih tema yang sama dengan penelitian ini.  

3) Bagi Masyarakat, penelitian ini tidak hanya dijadikan sebagai „bahan 

informasi atau pengetahuan baru melainkan dapat diimplementasikan atau 

diaplikasikan ditengah-tengah kalangan masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Pemberdayaan Perempuan 

1. Pengertian Pemberdayaan 

  Pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk 

meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat 

mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang 

lebih sejahtera. Pemberdayaan yang diinginkan oleh masyarakat adalah 

pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat kearah yang lebih sesuai dengan 

tujuan pemberdayaan
1
. 

Menurut Chamber sebagaimana diikuti oleh Kartasasmita “Pemberdayaan” 

berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” 

artinya memiliki atau mempunyai “daya”. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya 

memiliki kekuatan. Pemberdayaan dan memberdayakan adalah terjemahan dari baha 

inggris yaitu “empowerment” dan “empower”yang mengandung dua arti pengertian 

pertama adalah memberi kekuasaan dan mengalihkan kekuatan, atau memberi 

kemampuan
2
. 

Pemberdayaan adalah salah satu cara atau upaya untuk memberikan kekuatan 

atau menjadikan seseorang menjadi memiliki daya atau kekuatan sehingga mampu 

                                                             

1
  Ira Kusniati, “Pengertian Pemberdayaan”, repo.iain-tulungagung.ac.id, diakses pada 

tanggal 18 Juni 2020 pukul 15:38. 

2
 Fitriyanti Ansari, Aji Ratna Kusuma, dan Santi Rande, “Peran Pkk Dalam Meningkatkan 

Pemberdayaan Perempuan Di Desa  Bermai Kecamatan Damai Kabupaten  Kutai Barat”, Journal 

Administrasi Negara, Vol. 6 No. 3, 2018, h. 7901. 
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untuk mengembangkan dan mengaplikasikan potensi yang dimilikinya, sehingga 

seseorang dapat menentukan dan menyelesaikan permasalahannya. 

Dari sudut pandang kekuasaan, terdapat beberapa pemahaman tentang 

pembadayaan menurut beberapa ahli sebagai berikut
3
: 

a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan kelompok-kelompok 

yang lemah atau tidak beruntung.  

b. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang membuat orang menjadi cukup kuat 

untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi 

terhadap kejadian- kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi 

kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memper oleh 

ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi 

kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.  

c. Pemberdayaan menunjukkan pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan 

melalui pengubahan struktur sosial.  

d. Pemberdayaan adalah suatu cara mengarahkan rakyat, organisasi dan komunitas 

agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.  

Ide berpendapat bahwa pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni 

kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan bukan hanya menyangkut kekuasaan 

politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien: pertama, 

pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam 

membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan. 

Kedua, pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan 

                                                             
3
 Rahman Mulyawan, Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan, (Bandung: Penerbit UNPAD 

PRESS, 2016), h. 50-51. 
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aspirasi dan keinginannya. Ketiga, ide dan gagasan: kemampuan mengekspresikan 

dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa 

tekanan. Keempat, lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan 

mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kese jah teraan sosial, 

pendidikan, kesehatan. Kelima, sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-

sumber formal, informal dan kemasyarakatan. Keenam, aktivitas ekonomi: 

kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan 

pertukaran barang serta jasa. Ketujuh, reproduksi: kemampuan dalam kaitannya 

dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi. 
4
 

Pemberdayaan merupakan sebuah “proses menjadi” bukan sekedar “proses 

instant” dimana di dalamnya terdapat tiga tahapan yakni:
5
 

a. Penyadaran 

Pada tahap ini masyarakat diberikan pemahaman terkait pentingnya proses 

pemberdayaan guna peningkatan kapasitas/kemampuan mereka menjadi lebih baik, 

hal ini dikarenakan goal setting dari proses ini adalah peningkatan kesejahteraan 

mereka. 

b. Pengkapasitasan  

Yaitu memberikan sesuatu akses terhadap masyarakat terkait dengan peningkatan 

kemampuan masyarakat yang akhirnya membawa manfaat untuk masyarakat itu 

sendiri. Kondisi ini sangat spesifik sehingga harus mengutamakan keinginan dan 

kehendak masyarakat sehingga pihak-pihak terkait dalam tahap pertama diatas harus 

                                                             

4
 Rahman Mulyawan, Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan, Universitas Padjadjaran 

Press, 2016,h. 51. 

5
 Saeful Zafar, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanahan, (Surabaya: Penerbit Pustaka 

Alzafri, 2012), h. 9-11. 
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dapat membaca kondisi lapangan dan potensi wilayah yang akan menjadi sasaran 

pemberdayaan. Pengkapasitasan disini adalah dalam upaya memberikan kemampuan 

lebih baik kepada perorangan maupun masyarakat secara kolektif sebagai sebuah 

community. 

c. Pendayaan 

Maksud dari pendayaan adalah suatu kondisi dimana masyarakat secara indivu 

dan kelompok yang telah diberikan kemampuan lebih pada tahap ini telah mampu 

mengelola dan mengatur keunggulan yang spesifik telah mereka terima dalam arti 

setelah secara internal mereka mengalami proses capacity building dilanjutkan 

dengan pemberian kewenangan kepada masyarakat secara mandiri sesuai dengan 

kemampuan mereka.  

2. Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan  

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk menolong dan membantu masyarakat 

atau individu agar dapat menolong dirinya sendiri sehingga memiliki daya atau 

keterampilan dan pengetahuan untuk mencari solusi dan memecahkan permasalahan 

yang mereka sedang alami dan juga agar mereka mampu untuk melanjutkan hidup 

dan kehidupannya tanpa mengharap belas kasihan dari sekitarnya ataupun dari orang 

lain. Yang menjadi sasaran dari pemberdayaan adalah mereka yang dianggap lemah 

atau belum mampu untuk mengatasi permasalahan yang sedang mereka hadapi, dan 

mereka yang kehidupannya masih bergantung pada orang sekitarnya atau pada orang 

lain. 

Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua 

bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, 
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teknologi, dan pendidikan.Berikut ini merupakan program – program pemerintah 

dalam pemberdayaan masyarakat : 

a. Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan  desa 

Pemberdayaan masyarakat dibidang pemerintahan desa mencakup semua sumber 

daya yang ada di pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa dan BPD. 

Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam 

penyusunan program-program desa, koordinasi dalam pelaksanaan program-program 

desa, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa. Dengan adanya program 

pemberdayaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dipemerintahan desa 

dalam membangun serta memajukan desa. 

b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan 

Program pemberdayaan masyarakat dibidang kelembagaan mencakup semua 

lembaga kemasyarakat yang ada di desa. Program ini bertujuan untuk membangun 

lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Bentuk program 

pemberdayaan ini dapat berupa  pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan 

peningkatan sarana/prasarana. Dengan adanya program pemberdayaan di bidang 

kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga agar dapat 

membantu pemerintah desa dalam menjalankan roda pembangunan. 

c. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi 

Program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi merupakan program 

pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup 

pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta 

penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat 

berupa pelatihan, workshop, pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, 
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peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan 

masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian 

serta kesejahteraan masyarakat. 

d. Pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi 

Program pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi merupakan program 

pemerintah desa dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, penggunaan 

teknologi juga dapat meningkatkan kinerja agar lebih cepat dan akurat. Bentuk 

program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, pengembangan teknologi, dan 

penggunaan teknologi dalam proses kerja dan kehidupan masyarakat. dengan adanya 

pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi diharapkan dapat meningkatkan daya 

saing masyarakat, memudahkan masyarakat dalam bekerja, serta memudahkan 

masyarakat untuk berbagi dan mendapatkan informasi. 

e. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan 

Program pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan merupakan salah satu 

program pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan 

masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan 

prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan program kesehatan, dan membangun 

desa siaga. Dengan adanya program kesehatan ini diharapkan dapat memudahkan 

masyarakat untuk mendapatkan hidup sehat serta menyadarkan masyarakat akan 

pentingnya hidup sehat. 

f. Pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan 

Program pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan merupakan program 

pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas 

dan kompeten. Sasaran dari pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan kepada para 
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pelajar saja, namun juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya. 

Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan 

prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa 

untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain.  

3. Bentuk Pemberdayaan  

Pemberdayaan ekonomi dilakukan dalam rangka peningkatan taraf hidup 

masyarakat. Untuk itu pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk 

memberikan kesempatan kepada kelompok miskin agar merencanakan dan 

melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Terdapat beberapa 

bentuk praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain yaitu sebagai berikut: 

a. Pemberian bantuan modal 

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah 

permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan 

menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan 

rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha 

pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah 

dengan pemberian bantuan modal dengan tujuan tidak menimbulkan ketergantungan 

masyarakat. Pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang 

kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan 

akses di lembaga keuangan 

b. Bantuan pembangunan prasarana  

Usaha mendorong produktivitas dan tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti 

penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau dapat 

dijual hanya dengan harga yang sangat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting 
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dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan 

prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau 

transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan 

pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, 

pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, 

maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis. 

c.  Bantuan pendampingan  

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama 

pendampingan ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi 

mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun 

usaha menengah dengan usaha besar. 

d. Penguatan kelembagaan  

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan 

melalui pendekatan individual. Pendekatan  individual ini tidak memberikan hasil 

yang memuaskan. Oleh sebab itu pendekatan yang dilakukan sebaiknya dengan 

pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di 

kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-

sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah 

distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan 

input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun 

kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.+ 

e. Penguatan kemitraan usaha  

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, 

dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan 
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yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang 

tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan 

kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. 

Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses 

produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan. 

4. Pemberdayaan Perempuan  

Pemberdayaan perempuan adalah upaya memampukan perempuan untuk 

memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, social, 

budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri 

untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, 

sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Upaya memampukan 

perempuan ini dijalankan dengan berpedoman pada visi, misi dan tujuan 

pemberdayaan perempuan yang diimplementasikan dalam program-program.
6
 

   Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. 

Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan 

keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Pemberdayan perempuan upaya 

mengatasi hambatan guna mencapai pemerataan atau persamaan bagi laki-laki dan 

perempuan pada setiap tingkat proses pembangunan.   

  Menurut Moulton dalam Prijono & Prijoko, pemberdayaan perempuan sering 

diartikan pembagian kekuasaan yang adil sehingga mendorong tumbuhnya kesadaran 

dan partisipasi perempuan yang lebih besar di semua sisi kehidupan. Konsep ini 

sering dihubungkan dengan gagasan memberikan power kepada perempuan agar 

                                                             
6
 Tutik Sulistyowati, “Model Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Profesionalitas 

dan Daya Saing untuk Menghadapi Komersialisasi Dunia Kerja”, Jurnal Perempuan dan Anak, 2015, 

h. 4 



20 
 

 
 

mampu mengaktualisasikan diri dalam rangka mempertinggi eksistensi mereka di 

tengah masyarakat.
7
 

Esensi pemberdayaan perempuan menurut Kreisber dalam Anwar adalah: 

Pertama, refleksi kepentingan emansipatoris untuk mendorong perempuan agar 

mampu berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, proses pelibatan 

individu atau masyarakat ke dalam proses pencerahan, penyadaran, dan 

pengorganisasian kolektif serta dapat mengatur dan menguasai keterampilan agar 

mampu menjadi partisipan yang kritis dan efektif dalam masyarakat
8
. 

5. Tujuan Pemberdayaan Perempuan  

Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah agar perempuan mampu untuk 

membangun kesadarannya tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan 

potensi yang dimilikinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi 

dalam pembangunan.   

Menurut Nugroho dan Sumodiningrat, tujuan pemberdayaan perempuan adalah:
9
 

a. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam 

program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar 

menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.  

b. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk 

meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan 

baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi 

kegiatan.  

                                                             

7
 ri Marmoah, Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba, (Yogyakarta: Penerbit 

Deepublish, November 2014), h. 70 

8
 Sri Marmoah, Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba, h. 66. 

9
 Muchlisin Riadi, “Pemberdayan Perempuan, Tujuan, strategi, Program dan indikator”, 

www.kajianpustaka.com, diakses pada tanggal 4 September 2021 pukul 15:24. 
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c. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala 

rumah tangga, industry kecil maupun industry besar untuk menunjang 

peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk mebab IIImbuka peluang 

kerja produktif dan mandiri.  

d. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan ditingkat local sebagai 

wadah pemberdayaan kaum perepmpuan agar dapat terlibat secara aktif dalam 

program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya. 

e. Membangun eksistensi, dalam hal ini eksistensi perempuan. Perempuan harus 

menyadari bahwa ia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Tidak 

seharusnya kaum perempuan selalu berada dalam posisi yang terpuruk. 

Perempuan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya.  

f. Memotivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk 

menentukan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog. Permpuan 

juga berhak menentukan pilihan, tidak selamanya harus menuntut pada laki-laki  

6. Tahapan Atau Langkah-Langkah Pemberdayaan Perempuan  

       Seperti yang telah disampaikan diatas, bahwa proses belajar dalam 

pemberdayaan berlangsung secara bertahap. Menurut Ambar Teguh Sulistiyani 

tahapan yang harus dilalui meliputi:
10

 

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku agar kaum perempuan sadar dan 

peduli sehingga mereka merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.   

                                                             
10

 Nida‟ Anis Nazihah, “Empowering Women Through Farmer-Women Community In 

Pereng Hamlet, Sendangsari Village, Pengasih  Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Jurnal 

Pendidikan Luar Sekolah Edisi. Vol. VI No. 07, Tahun 2017, h. 708-709 
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b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan dan 

keterampilan agar wawasan terbuka dan memberikan keterampilan dasar 

sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan.   

c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan sehingga 

terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengarahkan pada 

kemandirian. 

7. Perempuan  Dalam Peningkatkan Ekonomi keluarga 

Keberhasilan suatu keluarga dalam membentuk suatu rumah tangga yang 

sejahtera tidak lepas dari peran seorang perempuan yang begitu besar secara khusus 

perempuan pedagang sayur .Baik dalam membimbing dan mendidik anak, 

mendampingi suami, membantu pekerjaan suami bahkan sebagai tulang punggung 

keluarga dalam mencari nafkah.Namun demikian kebanyakan dari masyarakat masih 

menempatkan seorang ayah sebagai subyek, sebagai kepala keluarga dan pencari 

nafkah.Sedangkan ibu lebih ditempatkan sebagai objek yang dinomor duakan dengan 

kewajiban mengurus anakdi rumah.  

Oleh karenanya terdapat pembagian kerja antara ayah dan ibu, ayah memiliki 

areal pekerja publik karena kedudukannya sebagai pencari nafkah utama di dalam 

keluarga, sedangkan ibu memiliki areal pekerja domestik yang dapat diartikan oleh 

sebagian masyarakat yang menyatakan secara sinis bahwa seorang ibu hanya sekedar 

wanita yang memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu memasak, melahirkan anak, berhias, atau 

hanya memiliki tugas dapur, dan kasur. Dengan demikian seorang suami menjadi 

kepala keluarga yang memimpin, membimbing,dan melindungi keluarga dari 

gangguan lahir dan batin, serta mencari nafkah dan keperluan lainnya untuk anak dan 

istrinya. 
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Mendidik serta dapat menjadi suri teladan bagi anak istrinya merupakan 

kewajiban seorang kepala keluarga. Begitu juga dengan seorang istri sebagai ibu 

rumah tangga mempunyai kewajiban membantu suami dalam mempertahankanrumah 

tangga, mengatur segala keperluan rumah tangga, memperhatikan pendidikan anak, 

mengatur keuangan sehingga terjadi keselarasan antara pendapatan dan kebutuhan 

rumah tangga. Untuk mendidik anak, ibu memegang peranan yang paling dominan 

dibandingkan seorang bapak. Sesuai dengan anggapan umum masyarakat, seorang 

wanita atau seorang ibu dianggap tabuh atau menyalahi kodratnya sebagai seorang 

wanita apabila terlalu sering keluar rumah.  

Pada masa sekarang ini keterlibatan wanita dalam sektor produksi sudah biasa, 

ada wanita yang sudah full bekerja di luar rumah sama dengan laki-laki. Ada juga 

sebagian yang lain memilih bekerja paruh waktu atau menjadikan rumah tinggal 

mereka sebagai pusat dari kegiatan wanita mencari nafkah seperti berjualan. Bekerja 

paruh waktu atau penuh berarti wanita sudah ikut berperan sebagai pencari nafkah ( 

produksi ), walaupin begitu keterlibatan wanita di sektor produksi tidak berdampak 

pada perlakuan yang sama untuk suami dalam mengurus keluarga dan anak. Tugas 

domestik tetap dianggap kerja istri, suami jarang sekali yang terlibat mengurus rumah 

tangga dan anak-anaknya secara intens. Saat ini banyak wanita yang berpenghasilan 

lebih tinggi dari suaminya tetap dominan dalam mengurus anak-anak dan keluarga.  

Bekerja dalam terminologi Islam ada kalanya digeneralisasikan dan dimaknai 

sebagai kerja keras dan kesulitan hidup yang harus di hadapi dengan harta. Karenanya 

para fuqaha atau atau ahli hukum menetapkan bekerja itu mulia dan ibadah para 

fuqaha juga telah menarik kesimpulan dalam sebagian besar risalah fiqih tentang 



24 
 

 
 

jaminan pekerjaan dan tidak bolehnya menyepelekan kerja keras seseorang.
11

Dalam 

hukum Islam, tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja mencari nafkah, 

selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam. Bahkan, al-Qur'an 

secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan. 

Dalam kondisi umat Islam (kaum wanita) kita memasuki dan menghadapi era 

moderenisasi, yaitu era industri dan globalisasi yang penuh dengan tantangan 

tantangan yang besar dan berat. Dalam kaitan dunia wanita Islam diharapkan 

beberapa masalah besar dunia modern dimana terkait hak dan kewajibannya. 

Diantaranya yang terpenting adalah kehidupan rumah tanggadan tugas (kewajiban 

fungsional) wanita dalam rumah tangga itu, disamping keharusan keterlibatannya 

untuk berada di luar rumah dan jauh dari suami dan anak-anaknya dalam melakukan 

kegiatan sosial dan ekonomi bahkan sebagian juga dapat terlibat dalam kegiatan-

kegiatan politik.  

Dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan berat pada 

masa kini yang menjadi lebih berat lagi pada masa mendatang, maka wanita Islam 

indonesia perlu dan harus mampu memilih perioritas dari sertentetan kewajiban. 

Yang jelas adalah bahwa kualitas wanita islam indonesia yang ratarata masih di 

bawah standar wawasan keislaman, kondisi intelektual dan kondisi ekonomi sosial 

perlu mendapatkan perioritas umum.  

Pelaksanan kewajiban-kewajiban wanita Islam yang mendukung pencapaian 

kualitas standar akan menjamin bagi wanita itu terpenihi hak-haknya (yang diberikan 

oleh islam kepadanya) dengan baik. Dan dengan demikin wanita islam indonesia 

dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradapan modern untuk 
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 Lukman Soetrisno, Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan (Yogyakarta;Kanisius, 

1997) h.94. 
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ikut mengisi pembangunan nasional dalam rangka pengabdianya kepada Allah SWT 

yang maha pengasih dan maha penyayang.
12

 

B. Konsep Ekonomi Keluarga 

1. Pengertian Ekonomi Keluarga  

Ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia 

baik secara individu maupun kelompok masyarakat (dapat berbentuk badan hukum 

maupun tidak serta dapat pula berbentuk penguasaan pemerintah) dalam memenuhi 

kebutuhan hidup baik kebutuhan material maupun spiritual dimana kebutuhan 

tersebut cenderung mengarah menjadi tidak terbatas, sedangkan sumber pemenuhan 

kebutuhan tersebut sangat terbatas.
13

 

Adam Smith, berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu kekayaan atau ilmu 

yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan 

perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran, seperti 

hasil-hasil industri, pertanian dan sebagainya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Keluarga” : ibu bapak dengan anak-

anaknya, satuan yang sangat mendasar di masyarakat
14

. Keluarga berasal dari bahasa 

Sansekerta: kula dan warga “kulawarga” yang berarti “anggota” dan“kelompok 

kerabat”. Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki 

hubungan darah, bersatu. Murdock menguraikan bahwa keluarga meruakan kelompok 

sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terhadap kerja sama ekonomi, dan 

                                                             
12

 Ali Yafie,Menggagas Fiqh Sosial, (Bandung;Penerbit Mizan;1994), h.265-267 
13

 M. Rusli Karim,  Berbagai Aspek Ekonomi Islam, PT. Tiara Wacana Yogya Bekerjasama 

Dengan P3EL UII Yogyakarta, 1993,  h. 3 
14

 Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 471. 
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terjadi proses reproduksi. Keluarga inti (nuclear family) terdiri dari ayah, ibu, dan 

anak-anak. 

Istilah Keluarga ( families ) dan rumah tangga (household) cukup sulit untuk 

dibedakan. Oleh karena itu, perlu diperjelas arti kedua istilah itu. Bryant and Dick, 

membedakan antara keluarga dan rumah tangga, walau menurut mereka perbedaan itu 

begitu samar. Rumah tangga adalah mereka yang tinggal bersama, menggunakan 

sumber daya kolektif untuk mencapai tujuan. Sementara keluarga adalah orang-orang 

yang memiliki sosial biologis melalui pernikahan, kelahiran atau adopsi, tidak hidup 

bersama, dan menggunakan sumber daya secara bersama-sama (kolektif ) untuk 

mencapai tujuan bersama.
15

 

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Status Sosial Ekonomi Keluarga  

Status sosial ekonomi masyarakat juga dapat dilihat dari beberapa faktor yang 

mempengaruhi, yaitu:   

a. Pekerjaan   

Manusia adalah makhluk yang berkembang dan makhluk yang aktif. Manusia 

disebut sebagai makhluk yang suka bekerja, manusia bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan pokoknya yang terdiri dari pakaian, sandang, papan, serta memenuhi 

kebutuhan sekunder seperti pendidikan tinggi, kendaraan, alat hiburan dan sebagainya 

(Mulyanto, 1985:2). Jadi, untuk menentukan status sosial ekonomi yang dilihat dari 

pekerjaan, maka jenis pekerjaan dapat diberi batasan sebagai berikut:   

1) Pekerjaan yang berstatus tinggi, yaitu tenaga ahli teknik dan ahli jenis, 

pemimpin ketatalaksanaan dalam suatu instansi baik pemerintah maupun 

swasta, tenaga administrasi tata usaha.   
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 Shinta Doriza, Ekonomi Keluarga, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 3. 
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2) Pekerjaan yang berstatus sedang, yaitu pekerjaan di bidang penjualan dan jasa.   

3) Pekerjaan yang berstatus rendah, yaitu petani dan operator alat angkut atau 

bengkel.  

b. Pendidikan   

Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia, pendidikan dapat 

bermanfaat seumur hidup manusia.   

c. Pendapatan   

Christoper dalam Sumardi (2004) mendefinisikan pendapatan berdasarkan 

kamus ekonomi adalah uang yang diterima oleh seseorang dalam bentuk gaji, upah 

sewa, bunga, laba dan lain sebagainya.   

d. Jumlah Tanggungan Orang Tua   

Proses pendidikan anak dipengaruhi oleh keadaan keluarga (Lilik, 2007).  

e. Pemilikan   

Pemilikan barang-barang yang berhargapun dapat digunakan untuk ukuran 

tersebut.   

f. Jenis Tempat Tinggal   

Untuk mengukur tingkat sosial ekonomi seseorang dari rumahnya, dapat 

dilihat dari:  

1) Status rumah yang ditempati.   

2) Kondisi fisik bangunan.   

3) Besarnya rumah yang ditempati. 

C. Konsep  Pedagang 

1. Pengertian Pedagang 

 Pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau bisa juga di 

sebut saudagar. Jadi pedagang adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan 

perdagangan sehari-hari sebagai mata pencaharian mereka.  Damsar mendefinisikan 
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pedagang sebagai berikut : “pedagang adalah orang atau instansi yang 

memperjualbelikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung 

maupun tidak langsung”.
16

 

 Menurut sebagian fuqaha‟perdagangan ialah pertukaran harta dengan jalan 

berusaha. Oleh sebab itu hibah tidak termasuk dalam konsep perdagangan, karena 

hibah diperoleh tanpa berusaha. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa 

perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta atau harta dengan uang atau 

barang dengan jalan berusaha dan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. 

Keuntungan yang diperoleh dari pada jual beli atau perdagangan tidak dapat 

menimbulkan penindasan terhadap pembeli. Oleh sebab itu aplikasi perdagangan 

mestilah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariat.
17

 

 Sejalan dengan itu perdagangan merupakan salah satu bentuk aktivitas yang 

terpenting dalam bidang muamalah. Keperluan terhadap perdagangan ini telah 

bermula sejak dahulu dan terus berkembang hingga sekarang, dimana manusia telah 

berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi keperluan hidupnya. Semakmur apapun 

suatu masyarakat, mereka masih tetap memerlukan aktivitas perdagangan untuk 

melengkapi kehidupan sehari-hari. Untuk itu dalam uraian ini akan dibicarakan 

maksud dengan muamalah serta bagaimana prinsip-prinsip dalam perdagangan.
18

 

Syariat telah menetapkan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan 

perdagangan, supaya aktivitas perdagangan dapat dilaksanakan dengan teratur dan 

baik serta memelihara kepentingan masyarakat. Dasar disyariatkanya perdagangan 

adalah melalui Alquran. 
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 Ahmad Munzirin, “Strategi Pemasaran Perspektif Syariah”, dalam Jurnal Ekonomi 

Ideologis, Vol. 3. No. 2. Maret 2009, h. 2-5. 
17

 Ulwati, Ekonomi Islam, (Ciputat Press Group:Hoboken,NJ,2009) h. 21-22    
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 Ulwati, Ekonomi Islam, h.15 
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 Pasal 2 Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia menjelaskan bahwa, 

pedagang adalah mereka yang menjalankan perbuatan perniagaan sebagai 

pekerjaannya biasa sehari-hari
19

. Perdagangan merupakan salah satu sikap tolong 

menolong, karena perdagangan tersebut akan meringankan beban antara sesama 

masyarakat dalam memenuhi keperluan masing-masing. Dalam Tafsir al-Quttubi 

dijelaskan bahwa istilah perdagangan atau altijarah merupakan suatu kontrak 

pertukaran, baik dalam bentuk komoditi maupun dalam hal pertukaran. Sungguh pun 

demikian semua tujuan al-tijarah adalah sinonim denagnal-bay.  

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perdagangan merupakan suatu usaha 

untuk mengembangkan harta, dengan cara membeli barang dengan harga murah dan 

menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, dengan tujuan supaya memperoleh 

keuntungan. Usaha seperti ini adalah suatu cara memperluas modal dan mengambil 

manfaat. 

2. Pedagang Sayur Keliling 

Pedagang Sayur Keliling (Vegetable merchant circle) adalah salah satu usaha 

yang merupakan suatu kegiatan Perdagangan eceran dan melaksanakan pemberian 

jasa. Pedagang Sayur Keliling merupakan salah satu pekerjaan yang penting dalam 

mengurangi pengangguran  

Pedagang Sayur Keliling sering dihubungkan dengan proses urbanisasi, masalah 

dan kebijakan kesempatan kerja, serta tentang kerangka dan perencaankota. Pedagang 

Sayur Keliling biasanya digambarkan sebagai peruju dan pengangguran tersembunyi 

atau setengah pengangguran.Pertumbuhannya pun semakin besar di kota kota di 

                                                             
19

 Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, ( Jakarta : Dian Rakyat, 1983), h. 12 
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duniaketiga, karena adanya ketidak seimbangan antara lapangan kerja den 

ganangkatankerja.  

Berdagang sayuran keliling masih sangat memungkinkan dan prospektif, 

walaupun persaingan sangat ketat tetapi peluang berdagang keliling masih sangat 

luas, peluang itu sendiri ada karena jumlah pembeli yang menunggu untuk belanja 

pada pedagang sayur keliling  masih sangat banyak. Masyarakat masih banyak 

memilih pedagang sayur keliling untuk belanja alasannya sederhana yaitu mereka sisa 

menunggu di rumah masing-masing. Image ini tetap masih mampu dipertahankan 

oleh pedagang sayur keliling ditengah persaingan saat ini. Dengan situasi ini, pilihan 

berdagang sayur keliling sangat tepat.  

Salah satu barang dagangan yang menjadi buruan konsumen di pedagang 

sayur keliling adalah Sayuran segar, sayuran adalah dagangan yang besar resiko 

tetapi cepat untung jika mampu di kelola dengan baik. Saat belanja untuk di jual di 

pasar harus berhati hati dalam memilih jagung dan stoknya juga jangan terlalu 

banyak, kecuali saat bulan puasa, lebaran atau hari-hari besar lainnya. Sebenarnya 

semua sayuran yang dijual pada pedagang sayur keliling pasti ada saja yang akan 

membelinya, disinilah kepandaian seorang penjual sayur sangat dibutuhkan, terutama 

dalam mengatur uang modal untuk belanja sayuran untuk di jual di masyarakat. 

Sebelum belanja tentu sangat penting untuk membuat list atau daftar barang dagangan 

berupa sayuran yang akan dibeli, tujuannya agar barang dagangan lebih lengkap dana 

uangnya cukup.  

Selain itu hal penting yang juga harus di lakukan agar sukses berjualan sayuran 

adalah jangan terlalu mahal dalam menentukan harga jual, ambil untung sedikit saja 

agar barang cepat berputar dan habis. Salah satu kekurangan menjual sayuran adalah 
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"CepatBusuk" atau tidak tahan lama. Maka kecepatan pemasaran sangat menjadi 

penentu kesuksesan dalam berjualan sayur. 

D. Konsep Islam Tentang Pemberdayaan perempuan 

Salah satu penyebab munculnya konsep pemberdayaan perempuan adalah karena 

di kalangan masyarakat awam masih saja ada anggapan atau pendapat bahwa peran 

laki-laki dan perempuan itu berbeda, laki-laki lebih kepada pekerjaan yang sifatnya 

eksternal dan membutuhkan fisik yang kuat. Sedangkan perempuan lebih kepada 

pekerjaan yang sifatnya internal dan bersifat feminim (keibuan) yang dilakukan dan 

dikerjakan di dalam rumah. Konsep berpikir yang demikian akan melahirkan 

ketidakadilan gender dalam masyarakat, terutama pada kelompok perempuan. Karena 

pada dasarnya banyak pekerjaan yang secara kualitas bisa dikerjakan oleh perempuan 

maupun laki-laki, namun karena pemahaman masyarakat terhadap gender berbeda 

maka seseorang tidak bisa melakukannya. 

Dari konsep berpikir seperti diatas, sebagian masyarakat seringkali juga 

menggunakan dalil agama untuk membedakan peran antara laki-laki dan perempuan 

di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam penafsiran isi surat dalam Alquran . 

Dalam konteks tertentu, misalnya Islam dipahami sebagai alat untuk membedakan 

peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Sebagaimana Firman Allah dalam 

QS. An-Nisa/ 4: 34.  

ال   ج  ٌ   ا نرِّ ىْ اي  هً  ق ىَّ اۤء   ػ  ا انُِّس   ً م   ت     ف عَّ
ه ىْ  اللهّٰ ا   ت ؼْط   ػ هًٰ ت ؼْع   ً ت  َْف ق ىْا وَّ ٍْ  ا  ان ه ىْ  ي  َ   ا يْى   

ه حٰث   ُْة   حٰف ظٰث   قُٰ حٰث   ف انصّٰ ا نِّهْغ   ً ف ظ   ت     ح 
ٍْ  اللهّٰ ح 

انّٰ و   َ    ٌ اف ىْ ٍَّ  ج خ  ه  ىْز  ٍَّ  َ ش  ظ ىْه  ٍَّ  ف ؼ  وْه  ر  اهْج   فً  و 

غ   اج  ً ع  ٍَّ  انْ ت ىْه  اظْر  َ   و    ٌْ ىْا ف ل   ا غ ؼُْ ك ىْ  ف ا  ٍَّ  ج ثْغ  ُْه  ه  ُْلً  ػ  ث  ٌَّ  س  ا   َ    
ٌ   اللهّٰ ا اًّ ك  هُ  ُْرًا ػ  ث    ك 
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Terjemahnya:  

„‟ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah 

telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta 

mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah 

memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, 

maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 

pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu 

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 

lagi Maha Besar‟‟.
20

 

Berdasarkan ayat di atas sebagian masyarakat memahaminya sebagai alat 

untuk membedakan peran laki-laki dan perempuan, bahwa memang laki-laki adalah 

pemimpin dari perempuan yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah 

kepada istri dan memimpin mereka. Menafkahi berarti seorang suami harus bekerja 

keras dan bekerja apapun demi memenuhi dan menafkahi istrinya meskipun 

pekerjaan yang akan dikerjakannya adalah pekerjaan yang berat, sedangkan istri 

melakukan pekerjaan dirumah dan mengambil perannya sebagai ibu rumah tangga. 

 Perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah, sejatinya sama seperti laki-laki 

yang juga mahluk ciptaan Allah. Perempuan dan laki-laki punya kedudukan yang 

sama dalam hal ketaatan ketika menjalankan hukum-hukum Allah. 

Sejak abad 14 yang lalu, Al-Qur‟an telah menghapuskan diskriminasi antara 

laki-laki dan perempuan. Bahkan, Al-Qur‟an memandang sama kedudukan laki-laki 

dan perempuan. Islam mengajarkan persamaan antara manusia, baik antara laki-laki 

dan perempuan, persamaan antara bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang 

digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan danmerendahkan seseorang hanyalah 

nilai ketakwaan dan pengabdiannya kepada Allah. 

                                                             
20

 Kementerian Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Edisi Tajwid), PT 

Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, (Cet, 1; Desember, 2014), h. 84 
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Ajaran Islam sendiri menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah 

upaya pencerdasan muslimah hingga mampu berperan menyempurnakan seluruh 

kewajiban dari Allah SWT, baik di ranah domestik maupun publik. Pemberdayaan 

perempuan ini didasarkan pada visi menjadi perempuan unggul sebagai ummun 

warobbatul bait sebagai mitra laki laki demi melahirkan generasi cerdas, takwa, 

pejuang syariah, dan khafilah, dan kesakinahan keluarga. 

E. Teori tentang Perubahan Sosial 

1. Pengertian Perubahan Sosial  

Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat 

terkait dengan pola pikir, sikap sosial, norma, nila-nilai, dan berbagai pola perilaku 

manusia di dalam masyarakat. Setiap individu atau suatu masyarakat pasti akan 

mengalami perubahan secara terus-menerus. Hal ini terjadi karena setiap individu dan 

anggota kelompok masyarakat memiliki pemikiran dan kemampuan yang terus 

berkembang dari waktu ke waktu. Namun, tingkat perubahan pada suatu kelompok 

masyarakat akan berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Ada perubahan yang 

terjadi dengan cepat dan ada juga proses perubahan yang terjadi secara lambat, hal ini 

tergantung kebutuhan, kesadaran, dan tindakan anggota kelompok tersebut. 

Perubahan sosial menurut Menurut Para Ahli 

a) Menurut Mac Iver  

Pengertian perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

hubungn sosial (social relation) atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan 

sosial. 

 

 

https://amartha.com/id_ID/dampak-sosial/
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b) William F. Ogburn  

Menurut William F. Ogburn, social change adalah perubahan yang mencalup 

unsur-unsur kebudayaan yang baik material maupun immaterial yang menekankan 

adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayan material terhadap unsur-unsur 

immaterial.  

c) Emil Durkheim 

Menurut Emile Durjheim, perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor 

ekologis dan demografis, yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi 

tradisional yang diikat solidaritas mekanistik, ke dalam kondsi masyarakat modern 

yang diikat oleh solidaritas organistik.  

d) John Lewis Gillin dan John Phillip Gilin  

Perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima, sebagai 

akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi 

penduduk, ideologi, mauoun karena adanya difusi dan penemuan baru dalam 

masyarakat.  

e) Selo Soemardjan  

Perubahan sosial adalah semua perubahan yang terjadi pada berbagai lembaga 

masyarakat dalam suatu masyarakat termasuk dalam hal nilai sosial, sikap, dan pola 

perilaku antara kelompok-kelompok masyarakat. Social change dapat terjadi karena 

kesimbangan suatu masyarakat dipengaruh. Oleh unsus-unsur penting di dalamnya. 

Misalnya ekonomi, biologis, geografis, dan lain sebagainya.  

Adapun beberapa teori perubahan sosial adalah sebagai berikut:  

1. Teori Evolusi  
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Dalam hal ini, teori evolusi masih mengacu pada teori evolusi yang 

dicetuskan oleh Darwin dan dipengaruhi pemikiran Herbert Spencer. Menurut teori 

evolusi, proses perubahan terjadi ecara perlahan dalam waktu yang panjang dan harus 

melalui berbagai tahapan hingga titik perubahan yang diharapkan dapat terwujud. 

2. Teori Konflik  

Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx dan Ralf Dahrendord. Dalam 

teori konflik disebutkan bahwa suatu perubahan dapat terjadi sebagai akibat adanya 

pertentangan di dalam masyarakat. Pertentangan ini diawali perselisihan antara 

kelompok yang merasa tertindas dengan kelompok penguasa/pemerintah sehingga 

akhirnya menimbulkan perubahan. Menurut teori ini, konflik sosial akan selalu 

berdampingan dengan perubahan dan terjadi terus-menerus.  

Beberapa yang menjadi poin penting dari teori konflik in adalah:  

a. Setiap masyarakat akan terus mengalami perubahan.  

b.Setiap komponen masyarakat biasanya menunjang terjadinya perubahan.  

c. Setiap masyarakat akan berada di pusaran konflik dan ketegangan.  

d. Kestabilan sosial akan dipengaruhi oleh adanya tekanan agar golongan di 

dalam masyarakat.  

3. Teori Fungsional  

Teori ini dicetuskan pertamakali oleh William Ogburn. Menurut teori 

fungsionalis, kecepatan perubahan terjadi tidak sama meskipun unsur-unsur 

masyarakat saling berhubungan satu sama lainnya. Dalam teori ini dijelaskan bahwa 

perubahan yang terjadi hanya mengambil hal yang baik, bermanfaat, dan 

menguntungkan bagi masyarakat. 

4. Teori Siklus/Siklis  
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Arnold Toynbee dan Oswald Spenger adalah tokoh yang mempengaruhi 

munculnya teori siklis. Dalam teori ini disebutkan bahwa perubahan dimasyarakat 

tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun karena di dalam masyarakat 

terdapat siklus yang harus diikuti. 

Menurut Oswald Spenger, proses perubahan sosial terjadi melalui empat tahap 

seperti proses perkembangan manusia, yaitu tahap anak-anak, remaja, dewasa dan 

masa tua.  

2. Ciri-ciri Perubahan Sosial  

a. Dilakukan dengan sengaja Seringkali perubahan yang terjadi di masyarakat 

berlaangsung secara tidak sengaja. Dalam hal ini, social change terjadi jika perubahan 

yang terjadi dilakukan dengan sengaja. Misalnya inovasi kendaraan bermotor yang 

dilakukan produsen sehingga lebih nyaman dan efisien penggunaya.  

b. Terjadi di berbagai tempat Social change umumnya terjadi diberbagai 

tempat, mulai dari masyarakat desa hingga kota. Perubahan yang terjadi pda 

masayarakat di desa umumnya cenderung lebih lambat dibendingkan dengan 

masyarakat di kota.  

c. Proses berkelanjutan Social change terjadi secaa terus-menerus sehingga 

masyarakat akan selalu mengalami perubahan, baik dalam waktu cepat ataupun 

lambat. Perubahan terjadi karena manusia adalah makhluk sosial dan selalu berpikir 

secara dinamis dalam kehidupannya.  

d. Sifatnya Imitatif Dalam hal ini, imitatif maksunya adalah adanya 

ketergantungan dan saling mempengruhi antara satu kelompok masyarakat dengan 

kelompok masyarakat lainnya. Contohnya adalah tren fashion dan tren gaya rambut 

yang diikuti oleh masyarakat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah jenis penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (prespektif subyek) lebih 

ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai 

pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. 

Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjajahan terbuka 

berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara 

mendalam. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan menentukan 

persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk 

menentukan arah penelitian. Kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara 

lansung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kesepakatan dari interview 

atau responden.   

2.  Lokasi Penelitian   

Sesuai dengan judul penelitian yaitu pemberdayaan perempuan pedagang 

sayur keliling dalam meningkatkan perekonomian keluarga di Desa Taeng 

Kecamatan Pallangga Kbupaten Gowa, maka lokasi penelitian tersebut berada pada 

ruang lingkup wilayah Desa Taeng Kabupaten Gowa. Dimana peneliti terjun 

langsung ke lokasi untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan untuk memberdayakan perempuan guna untuk mendapatkan data 
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yang valid dan data yang bersifat fakta untuk menunjang dan mendukung hasil dari 

penelitian ini. 

B.   Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan 

sosiologi, pendekatan komunikasi dan pendekatan kesejahteraan sosial dalam 

menjelaskan perspektik untuk membahas objek penelitian.
1
 

C.   Sumber Data  

Menurut Suharsimi Arikunto, “sumber data dalam penelitian adalah subjek 

dimana data diperoleh
2
”. Sumber data merupakan salah satu hal yang sangat penting 

dalam penelitian.Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber 

data, akan menyebabkan data yang diperoleh juga meleset dari yang diharapkan. 

Dalam penelitian ini peneliti mengggunakan beberapa sumber data yaitu:  

1. Sumber Data primer   

Sumber data primer, dimana data primer adalah sumber pertama dimana 

sebuah data dihasilkan. 
3
Data Primer adalah data yang diambil dari sumber data 

primer/sumber pertama dilapangan. Data primer/sumber pertama dilapangan Dalam 

penelitian ini adalah  perempuan pedagang sayur keliling yang berjumlah 6 (enam) 

orang yaitu Dg Ngagi, Dg Tanning, Dg Senga, Dg Sakking,  Ibu Suriani dan  

sekretaris Desa Taeng yaitu Muh. Kasim Dg Beta. 

                                                             
1
 Hasan Shadly, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, (Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara, 2012), 

h. 1. 
2
 Suharsimi Arikonto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Riineka 

Ciipta,2006), h. 129. 

3
 Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana Media 

Group,2013), h. 129 



39 
 

 

2.   Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber dataprimer. 

merupakan data penunjang yang diperoleh dari literatur, mediamassa, laporan 

penelitian, data yang diperoleh dari buku-buku atau referensidan jurnal, koran atau 

surat kabar yang memiliki keabsahan dan kevalidan data yang berkaitan dengan 

pembahasan yang di jadikan sebagai obyek yang ditelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini 

adalah:  

1. Observasi  

Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan, observasi 

berarti peneliti berada bersama dengan informan atau partisipan artinya peneliti 

bukan hanya sekedar numpang lewat, akan tetapi bersama dengan partisipan akan 

membantu peneliti memperoleh banyak informasi yang tersembunyi dan belum 

diketahui oleh peneliti.  

Khususnya informasi yang terkait dengan pemberdayaan perempuan 

pedagang sayur keliling dalam membantu perekonomian keluarga. Psoses observasi 

dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti, kemudian dilanjutkan 

dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran 

penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa saja yang akan diobservasi, 

kapan, berapa lama dan bagaimana. Lantas peneliti mendesain cara merekam 

wawancara tersebut. Kemudian hasil rekaman disimpan baik-baik karena nantinya 

akan dianalisis
4
.  

                                                             
4
  Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter Dan Keunggulannya, (Jakarta: PT 

Grasindo, 2010), h. 112. 
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Setelah melakukan observasi sementara, peneliti menemukan beberapa fakta--

fakta di lokasi penelitian diantaranya adalah bahwa pada umumnya perempuan 

pedagang sayur keliling di Desa Taeng merupakan perempuan dari golongan keluarga 

menengah ke bawah dan kebanyakan dari mereka yang bekerja sebagai pedagang dan 

juga ibu rumah tangga, inilah yang menyebabkan mereka harus giat dan turut serta 

dalam membantu suami mereka untuk menopang ekonomi keluarga mereka. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan  

keteragan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung orang yang 

memberikan keterangan. 
5
Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur 

dan semiterstruktur, yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap 

mengetahui jelas keadaan/kondisi sistem pemasaran pada masyarakat pedagang sayur 

keliling di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

 3. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang 

tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti yang menyelidiki 

bendabenda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, dengan 

memakai kamera untuk memotret dan sebagainya. Hasil penelitian dari obsevasi dan 

wawancara, akan lebih kridibel/dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi. 

E.   Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri 

dengan menggu nakan pedoman wawancara pedoman observasi dan pedoman 

                                                             
5
 Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Cet IV, Jakarta : 

PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73    
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dokumentasi. Karena kita ketahui bersama bahwa dalam jenis penelitian kualitatif, 

instrumen yang sering digunakan adalah peneliti itu sendiri yang mana instrumen itu 

memiliki fungsi untuk menentukan dan menetapkan focus penelitian, memilih 

informan atau participant, mengumpulkan data, menilai bagaimana kualitas data, 

menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas apa yang telah 

ditemukannya. Dengan menggunakan alat-alat yang diperlukan baik berupa buku dan 

pulpen untuk mencatat informasi yang didapatkan dari hasil wawancara maupun dari 

hasil penelitian di lapangan, kemudian alat perekam baik berupa handphone yang 

digunakan untuk merekam suara dan juga mengambil gambar pada saat melakukan 

penelitian di lapangan. 

F. Teknik  Analisis Data  

Teknik analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi di lapangan, maupun hasil 

dari dokumentasi, dengan cara menyusun data yang terpenting dan yang akan 

dipelajari kemudian membuat suatu kesimpulan yang akan memudahkan peneliti 

maupun orang lain. Analisi data biasa disebut dengan penegasan yang memiliki arti.  

     Ada beberapa tahapan dalam analisis data yakni: 

1. Reduksi 

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dan catatan-

catatan tertulis dilapangan.  

2. Penyajian data 

     Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu 
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dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Kemudian dari penyajian data 

tersebut, diharapkan dapat memberikan kejelasan mana data yang subtantif dimana 

data pendukung. 

3. Menarik kesimpulan/verifikasi  

Melalui serangkain penafsiran dengan menggolongkan kepada pola tertentu 

guna mencari interpretasi makna, mencari hubungan antar berbagai konsep dengan 

yang berasal dari hasil pencacatan lapangan dengan pendekatan kualitatif.  

G. Pengujian Keabsahan Data  

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut. Trianggulasi merupakan usaha mengecek kebenaran data atau 

informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara 

mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan 

analisis data.  

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara observasi, 

dokumentasi dan wawancara dengan informan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan 

data yang valid dan kecocokan satu sama lain, peneliti menggali kebenaran informasi 

melalui berbagai metode dan sumber pengolahan data. Misalnya, selain melalui 

wawancara dan observasi, peniliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen 

tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan 

gambar atau foto.
6
 

 

                                                             
6
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, h. 250 
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BAB IV 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEDAGANG SAYUR KELILING  DALAM 

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELUARGA DI DESA TAENG 

KECAMATAN PALLANGGA 

A. Gambaran Umum Desa Taeng 

1.   Kondisi Geografis 

a. Sejarah Desa 

Pada awalnya Desa Taeng  merupakan sebuah dusun dalam wilayah Desa 

Bontoala yang terletak di sebelah utara berbatas dengan sungai Je‟neberang.Pada saat 

itu Desa Bontoala adalah sebuah desa yang cukup luas, walaupun telah mengalami 

beberapa pemekaran. Dusun Taeng pada saat itu merupakan pusat pemerinthan desa 

karena kantor desa berada di dusun Taeng. 

Namun setelah kepemimpinan Abd. Rahim Alauddin Kr. Kulle berakhir dan 

dilanjutkan oleh Sangkala Dg. Ngawing sebagai Kepala Desa terpilih pada saat itu, 

maka pusat  pemerintahan desa Bontoala berpindah ke Bontomajannang, dengan 

membangun kantor desa baru. Setelah kepemimpinan Sangkala Dg. Ngawing berjalan 

beberapa tahun muncullah gagasan dari para tokoh pemuda dan  tokoh masyarakat 

untuk membentuk desa tersendiri.
1
 

Setelah melalui beberapa proses maka pada tahun 1999 berdirilah sebuah desa 

baru dari hasil pemekaran Desa Bontoala dan disepakatilah Taeng sebagai nama desa 

baru tersebut. Sebagai Kepala Desa Persiapan yang baru maka ditunjuklah AR. Yasin 

Alauddin Kr. Ngaseng sebagai Kepala Desa Persiapan Taeng, dan hanya berjalan ±1 

tahun, disebabkan beliau wafat pada tahun 2000. Sebagai pelaksana tugas dalam 

kekosongan pada saat itu, maka Sekretaris Desa mengambil alih segala tugas-tugas 

kepala desa sampai tahun 2001. 

Berdasarkan hasil musyawarah LKMD Desa Bontoala, maka disepakatilah 

Nurdin Yasin sebagai Kepala Desa Persiapan Taeng pada tahun 2001. Selanjutnya 

                                                             
1
 Profil Desa Taeng 
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pada tahun 2007 Desa Persiapan Taeng menjadi desa Defenitif  dan sekaligus 

pemilihan Kepala Desa I dan  Nurdin Yasin Dg. Nyikko sebagai kepala Desa Taeng. 

 

b. Letak Desa 

Desa Taeng adalah salah satu desa di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota Kecamatan ± 3 km dengan waktu tempuh 5 

menit dan dari ibukota kabupaten 4 km dengan waktu tempuh 7 menit. 

Batas-batas administratif pemerintahan Desa Taeng Kecamatan Pallangga 

sebagai berikut : 

Batas Wilayah : 

Utara     : Sungai Je‟neberang 

Selatan  : Desa Kanjilo Kec. Barombong 

Barat     : Desa Tamannyeleng Kec. Barombong 

Timur    : Desa Bontoala
2
 

c. Administrasi Desa 

Secara administrasi Desa Taeng terdiri dari 2 Dusun, yakni Dusun Taeng dan 

Dusun Gantarang. Untuk Dusun Taeng terdiri dari  8 RW dan 20 RT sedangkan dan 

Dusun  Gantarang tediri dari 7 RW dan 18 RT. 

d. Topografi Desa 

Dilihat dari topografinya dan kontur tanah, Desa Taeng secara umum berupa 

daerah datar yang berada pada ketinggian ± 4 m di atas permukaan laut (sebagai areal 

pemukiman, persawahan, perkebunan), dengan luas wilayah 2,27 Km². Sedangkan 

letak koordinat Desa Taeng 5˚11' 46,52'' LS  119˚ 26' 02.09'' BT, dengan kemiringan 

2–5 ˚. 

 

                                                             
2
Profil Desa Taeng  
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e. Luas dan Pemanfaatan Lahan Desa 

Luas wilayah desa Taeng adalah 227 Ha, dimanfaatkan untuk : 

a. Nonpertanian  

Lahan  pertanian yang dimaksud sudah tercakup di dalamnya untuk 

perumahan, industri, perkantoran, jalan, prasarana umun, lapangan, lahan 

hijau dengan luas keseluruhan 157,91 Ha 

b. Persawahan 

Wilayah persawahan yang ada di desa Taeng setiap tahun semakin 

berkurang disebabkan adanya alih fungsi lahan menjadi pengembangan 

perumahan. Sehingga luas sawah yang masih ada sekarang sekitar 64,69 

Ha,   terdiri atas :  

Sawah tadah hujan : 34.20 Ha 

Sawah beririgasi tehnis : 30.49 Ha 

Lahan pertanian non sawah : 4.40 Ha 

Pengalihan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman 

salama setahun terakhir sekitar 0,36% . 

c. Sungai  

Desa  Taeng  termasuk  desa  yang  dialiri  oleh Sungai  Je‟neberang    

dengan   panjang 2,3  km   dan  luas 0,75  km²  yang  dimanfaatkan oleh  

warga desa Taeng sebagai transportasi sungai. 

d. Irigasi 

Irigasi yang ada di desa panjangnya hanya 238 m yang hanya mampu 

mengairi persawahan yang ada di Jingaraka saja. Ini semua diakibatkan 

karena irigasi yang telah dibangun sudah tertimbun akibat pengembangan 

perumahan. 
3
 

NO PENGGUNAAN LUAS  

1 Tanah Sawah 34,2 
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2 Tanah Kering 157,91 

3 Tanah Basah 4, 40 

4 Fasilitas Umum 0,65 

 

f. Iklim dan Curah Hujan 

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Desa Taeng berada pada iklim tropis, 

dan mempunyai 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau.  

Musim kemarau berlangsung pada bulan April - September, dan musim hujan 

berlangsung pada bulan Oktober – Maret.Curah hujan rata-rata 2000 mm sampai 

3000 mm, kondisi curah hujan tertinggi anatara bulan Desember sampai bulan 

Januari. 

g. Hydroligi dan Tata Air 

Untuk kebutuhan masyarakat menyangkut masalah air terbagi atas air 

permukaan tanah dan air tanah.  Air permukaan tanah terdiri dari air sungai, dan air 

kubangan. Pada dasarnya seluruh sumber air permukaan tanah dimanfaatkan untuk 

irigasi, transportasi, usaha perikanan. Pemanfaatan air tanah dimanfaatkan untuk 

kebutuhan rumah tangga, sebagai sumber air minum dan sebagian lagi untuk 

pompanisasi pada areal persawahan yang tidak diairi sarana irigasi. 

Untuk kebutuhan rumah tangga, masyarakat menggunakan air sumur gali 28,7 

%, dan sumur bor mesin 71,3 %. Kondisi air di desa Taeng jernih dan keadaan tanah 

berpasir dengan rata-rata kedalaman 4 - 6  m.
4
 

2. Perekonomian Desa 

Secara umum sumber perekonomian ataupun mata pencaharian penduduk 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Tabel 1. Mata Pencaharian Desa Taeng 

                                                             
4
Profil Desa Teang 
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NO MATA PENCAHARIAN 

JUMLAH 

(%) 
L P 

JUMLA

H 

1 Petani 45 0 45 0,49 

2 Pelajar/Mahasiswa 
1.689 

1.736 
3.425 37,4

8 

3 Pegawai Swasta 398 127 525 5,75 

4 Pedagang 170 302 472 5,17 

5 Pegawai Negeri Sipil 189 55 244 2,67 

6 TNI/Polri 134 1 135 1,48 

7 Buruh Swasta 
880 

69 
949 10,3

9 

8 Pengrajin 3 5 8 0,09 

9 Penjahit 6 9 15 0,16 

10 Tukang Kayu 47 0 47 0,51 

11 Dokter 0 2 2 0,02 

12 Sopir / Pengemudi 45 0 45 0,49 

13 Pengusaha 19 8 27 0,30 

14 Pegawai BUMN 22 9 31 0,34 

15 Mengurus Rumah Tangga 
0 

926 
926 10,1

3 

16 Belum / Tidak Bekerja 
861 

1.380 
2.241 24,5

3 

 JUMLAH 4.508 4.629 9.137 100 

    Sumber : Profil Desa Taeng  
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Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Taeng jumlah 

penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 27,86 %. Dari jumlah tersebut 

kehidupannya bergantung sebagai buruh harian, ada sekitar 10,39 %  dari total jumlah 

penduduk. 

Sumber-sumber perekonomian desa Taeng, terbagi dalam beberapa sektor  

a. Sektor Pertanian  

Luas lahan pertanian desa Taeng adalah 64.69 Ha yang dikelola oleh 3.2% oleh 

para petani, hal ini disebabkan karena : 

1. Adanya beberapa lahan pertanian yang semakin tergeser dengan adanya 

pengembangan lokasi perumahan sehingga beberapa petani beralih profesi. 

2. Area pertanian yang beririgasi hanya 13.43 % dengan produksi 4 ton/Ha 

dengan dua kali musim tanam. Sedangkan sawah tadah hujan 34.20 Ha 

dengan hasil sekali panen sekitar 4 ton/Ha 

3. Selain masalah tersebut di atas penerapan teknologi dikalangan petani masih 

kurang sehingga ikut mempengaruhi produktifitas hasil pertanian. 

b. Sektor Peternakan 

Peternak yang ada di desa Taeng terdiri atas : 

1. Peternak Ikan Nila, kegiatan ini memanfaatkan Sungai Je‟neberang di mana 

banyak masyarakat beternak ikan nila 

2. Sementara warga yang memelihara ternak seperti ayam buras, kambing dan 

lainnya hanya sebatas pekerjaan sampingan saja dan belum 48abl diandalkan 

untuk peningkatan pendapatan. Namun apabila mau dikelola dengan baik 

sangat menjanjikan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. 

c. Sektor Kerajinan  

Di desa Taeng terdapat  beberapa  usaha kerajinan seperti usaha 

meubel,pertenunan sarung sutera, dimana memproduksi hanya sebatas pesanan saja. 

Sementara apabila dikelola secara baik, maka akan mampu menciptakan 

pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang baru. 
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d. Sektor Jasa  (tukang batu, tuka kayu, bengkel, ojek. Tukang becak) 

a. Pekerjaan buruh harian merupakan alternative termudah untuk mendapatkan 

lapangan pekerjaan. 

b. Pekerjaan buruh harian merupakan pekerjaan turun temurun. 

 

e. Sektor Perdagangan 

Dengan bertambahnya jumlah penduduk di desa Taeng tiap tahunnya secara 

signifikan dikarenakan perkembangan perumahan yang banyak, menyebabkan 

masyarakat banyak yang bergerak di sektor perdagangan, baik grosiran maupun 

warung campuran.
5
 

Tabel 2. Usia Produktif 

NO TENAGA KERJA 
JUMLAH TOTAL 

JUMLAH L P 

1 Penduduk Usia Produktif 1.958  587  
          

2.545  

2 Ibu Rumah Tangga 0 926 926 

3 Penduduk Masih Sekolah 1.689 1.736 3.425 

4 Penduduk non Produksi 861 1.380 2.241  

 JUMLAH 4.508 4.629 9.137 

Sumber : Profil Desa Taeng 

 

3. Keadaan Statistik Sosial Budaya Desa 

a.  Jumlah Penduduk  

                                                             
5
 Profil Desa Taeng 
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Desa Taeng mempunyai Jumlah Penduduk 9.137 Jiwa, dengan KK 2.086 yang 

tersebar dalam 2 wilayah dusun yakni Dusun Taeng dan Dusun Gantarang. Di mana 

jumlah penduduk laki-laki sebesar 4.508 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 

sebesar 4.629 jiwa. 

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 

       Tabel 3. Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur 

NO 
KELOMPOK 

USIA 
L P JUMLAH 

PERSENTASE 

(%) 

1 0 - 5 tahun 391 438  829  9,07 

2 6 - 9 tahun 488 514  1.002  10,97 

3 10 - 15 tahun 563 539  1.102  12,06 

4 16 - 19 tahun 442 415  857  9,38 

5 20 - 24 tahun 357 362  719  7,87 

6 25 - 29 tahun 256 267  523  5,72 

7 30 - 34 tahun 158 185  343  3,75 

8 35 - 39 tahun 425 454  879  9,62 

9 40 - 44 tahun 548 587  1.135  12,42 

10 45 - 49 tahun 360 368  728  7,97 

11 50 - 54 tahun 144 156  300  3,28 

12 55 - 59 tahun 110 128  238  2,60 
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13 60 - 64 tahun 144 156  300  3,28 

14 > 65 86 96  182  1,99 

 JUMLAH 4.197 4.255  9.137  100 

Sumber : Profil Desa Taeng 

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

Tabel 4. Tabel Agama Di Desa Taeng 

No A G A M A 

J U M L A H PERSENTASE 

(%) L P Jml 

1 Islam 4.150 4.191 8.424 92,20 

2 Kristen Katolik 5 8 13 0,14 

3 Kristen Protestan 36 49 85 0,93 

4 Budha 2 2 4 0,04 

5 Hindu 4 5 9 0,10 

6 Atheis 0 0 0 0,00 

 JUMLAH 4.197 4.255 9.137 100 

Sumber : Profil Desa Taeng 

Sebelum pengembangan perumahan di Desa Taeng, agama yang dianut oleh 

warga desa Teang 100%  beragama Islam, namun karena pembangunan perumahan 

tiap tahun bertambah menyebabkan banyak warga dari luar yang beragama lain 

menetap dan menjadi bagian penduduk desa Taeng. Dari table di atas penduduk yang 

beragama Islam sebesar 92,20 % , yang beragama Kristen sebesar 1,07 %, yang 

beragama Budha sebesar 0.04 % dan Hindu sebesar 0.01 %. Walaupun agama  Islam  

yang  mayoritas di Desa Taeng, namun sangat menghormati agama yang lain. 
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d. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Kesejahteraan 

Tabel 5. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Kesejahteraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Profil Desa Taeng 

Dari table di atas jumlah KK yang masuk dalam kategori KK Prasejahtera 

sebesar 12.91% dan diharapkan akan berkurang tiap tahunnya. Dengan Usaha 

Ekonomi Produktif yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa Taeng 

memungkinkan untuk mengurangi jumlah KK Prasejahtera yang ada.
6
 

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan 

pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat 

pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan.  Tingkat 

kecakapan juga  akan mendorong  tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada 

gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru.  

                                                             
 

No Kelompok KK Jumlah 
Persentasi 

(%) 

1 KK Prasejahtera 544 12,91 

2 KK Sejahtera I 488 11,58 

3 KK Sejahtera II 1.775 42,13 

4 KK Sejahtera III 1.108 26,30 

5 KK Seajahtera III + 216 5,13 

Jumlah 4.213  
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Dengan sendirinya akan mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan 

dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah 

menerima informasi yang lebih maju. Di bawah ini table yang menunjukkan tingkat 

rata-rata pendidikan warga Desa Taeng. 

Tabel 6. Tingkat pendidikan 

No Uraian 

Jumlah Prosentasi 

(%) L P 

1 Belum Sekolah 710 721 15,66 

2 Tidak/belum tamat SD 901 853 19,20 

3 Tamat SD 789 744 16,78 

4 Tamat SLTP 764 811 17,24 

5 Tamat SLTA 815 880 18,55 

6 Sarjana Muda (D3) 251 315 6,19 

7 Sarjana (S1) 234 256 5,36 

8 Pasca Sarjana (S2) 37 52 0,98 

9 Pasca (S3) dll 3 1 0,04 

Jumlah  4.504   4.633  100 

Sumber : Profil Desa Taeng 
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4. Deskripsi Dan Statitik Prasarana Dan Sarana Desa 

a. Sarana Jalan  

Tabel 7. Sarana Jalan Desa Taeng 

NO Jenis Jalan Lokasi 
Volume 

(m) 
KET 

1 Jalan Kabupaten 

Kaaledupaya, Taeng, 

Campagaya, 

Bontojalling, 

Gantarang 

  2.030 Baik 

2 Jalan Desa 
Bontojalling, 

Ana‟gowa 
 1.517 Baik 

3 
Jalan 

Lingkungan 

Dusun I dan Dusun 

II 

       

5.433,5  

Sebagian 

rusak 

4 
Jalan Setapak 

/tanah 

Dusun I dan Dusun 

II 
   2.687 

Masih ada 

jalan tanah 

5 Jembatan Jingaraka 11.667.5 Baik 

Sumber : Profil Desa Taeng 

 Sarana jalan yang ada di desa Taeng meliputi jalan Kabupaten yang mana bisa 

terhubung ke kota Makassar dan Kabupaten Takalar, kondisi jalan ini sudah mulai 

berlubang di beberapa titik lokasi. Sedangkan kondisi jalan desa yang ada sudah 

mulai rusak berat, ini disebabkan karena jalan ini sudah lama dan dilewati truk-truk 

yang mengangkut bahan bangunan akibat pembangunan perumahan yang ada di desa 

Taeng. 
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b. Sarana Ibadah 

Sarana Ibadah yang ada di desa Taeng berjumlah 12 mesjid dan 1 Mushallah 

yang dipergunakan oleh masyarakat untuk beribadah. Untuk kelanjutan pembangunan 

sarana ibadah ini masyarakat berswadaya, namun begitu masih ada bebrapa Masjid 

yang memerlukan penanganan bantuan. 

Jumlah sarana Ibadah di dua dusun yakni pada dusun Taeng mempunyai 6 

Mesjid, 1 Mushallah dan dusun  Gantarang  mempunyai 6 masjid. Lengkapnya 

seperti table berikut. 

Tabel 8. Sarana Ibadah 

NO PRASARANA JUMLAH KET 

1 Mesjid 12  

2 Mushallah 1  

3 Gereja 0  

4 Vihara 0  

 Sumber : Profil Desa Taeng 

c. Sarana Pendidikan 

  Tabel 9. Sarana Pendidikan 

NO. SEKOLAH 

Jumlah 

 Bangunan 

Fisik 
Murid Guru 

1 TK 3 315 9  

2 SD 4 1754   

Sumber : Profil Desa Taeng 
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Sarana pendidikan yang ada di desa Taeng sekarang hanya terdiri dari 

tingkatan TK dan SD saja, dulu  pernah ada sekolah lanjutan pertama yakni SMP 

Islam Istiqlal namum oleh pengelola sekolah ini ditutup pada tahun 2007. 

Untuk TK yang ada sekarang masih banyak memerlukan bantuan, baik untuk 

penambahan ruangan belajar (kelas) maupun sarana bermain bagi muridnya, dan 

untuk PAUD sampai saat ini belum mempunyai gedung sendiri dan hanya meminjam 

gedung bekas SMP Islam Istiqlal. 

Pada halaman sekolah dasar yang ada (SDI Bontoala I, II, SDN Taeng, SDN 

Belaka) pada musim hujan tergenang air, becek dan pada musim kemarau berdebu 

sehingga mengganggu aktifitas proses belajar mengajar. 

Untuk sarana yang ada masih jauh dari yang diharapkan, seperti sarana 

komputer, yang  mana diharapkan dengan sarana ini siswa ataupun guru akan lebih 

mudah mengakses dunia internet. 

d. Sarana Kesehatan 

Tabel 10. Sarana Kesehatan 

No Uraian Jumlah Ket 

1 Poskesdes 1 Aktif 

2 Posyandu 4 
Aktif, tidak mempunyi 

gedung 

3 Pondok Bersalin 1 Aktif 

4 
Dokter Praktek 

(Umum) 
1 Aktif 

Sumber : Profil Desa Taeng 

Penanganan kesehatan warga, masih menggunakan Poskesdes jika 

penanganannya tidak terlalu parah misalnya demam, batuk-batuk, sedangkan jika 
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memerlukan penanganan yang lebih serius warga biasanya berobat ke rumah sakit 

yang ada di kabupaten ataupun ke kota Makassar. 

Untuk penanganan kesehatan ibu dan anak, posyandu sangat berperan aktif. 

Baik untuk penimbangan balita, pemberian vitamin maupun penyuluhan kesehatan. 

Kegiatan ini dilakukan oleh para kader posyandu dan di bantu tenaga kesehatan dari 

kecamatan. 

e. Sarana Olah Raga 

Tabel 11.  Sarana Olah Raga 

No Lokasi Jumlah KET 

1 Lapangan Sepak Bola 1  

2 Lapangan Bulutangkis 2  

3 Tennis Meja 2  

Sumber : Profil Desa Taeng 

Sarana olah raga yang sering dimanfaatkan oleh warga adalah lapangan sepak 

bola, namun kondisi dari lapangan tersebut masih jauh dari harapan, di mana pada 

saat musim hujan tergenang dan becek, demikian juga dengan prasarananya seperti 

WC ataupun ruang ganti tidak ada. Padahal kalau dikelola dengan baik bisa dijadikan 

sebagai sumber pendapatan desa dengan  menyewakan kepada pengelola sekolah 

sepak bola yang mana sangat kesulitan mendapatkan lapangan.Untuk sarana 

bulutangkis hanya dipergunakan pada saat musim hujan saja, ini disebabkan karena 

lapangan yang ada adalah lapangan terbuka.
7
 

                                                             
7
 Profil Desa Taeng 
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B.Bentuk Pemberdayaan Perempuan Pedagang Sayur Keliling Dalam 

Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Desa Taeng Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa 

Pedagang sayur merupakan suatu jenis pekerjaan mulia yang banyak 

berkembang dimasyarakat dewasa ini, khususnya di desa Taeng Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa. Hal ini terjadi karena tuntutan ekonomi dan kebutuhan 

masyarakat yang semakin besar. Masyarakat Desa Taeng merupakan mayoritas yang 

pekerjaan utamanya  wiraswasta, dan adappun masyarakat desa Taeng memilih untuk 

berdagang sayur keliling untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan 

meningkatkan perekonomian keluarganya. 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, ditemukan adanya beberapa bentuk 

pemberdayaan perempuan pedagang sayur keliling dalam meningkatkan 

perekonomian keluarganya. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan 

wawancara kepada enam narasumber yang yang dimana terdapat satu pemerintah 

desa taeng dan lima pedagang sayur keliling .Wawancara ini dilakukan untuk 

mengetahui bentuk pemberdayaan prempuan pedagang sayur keliling dalam 

meningkatkan perekonomian keluarganya.Adapun bentuk pemberdayaan yang 

didapat dalam proses penelitian yakniu pemberian bantuan modal dana dan pelatihan. 

1.Pemberian Bantuan Modal 

Bantuan mengenai permodalan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan usaha, 

untuk itu tentunya pedagang membutuhkan modal untuk meningkatkan lagi usaha 

yang dijalankannya. Tujuan memberi bantuan permodalan adalah untuk 

merekomendasikan usaha pedagang agar lebih berkembang yang pada gilirannya 

mampu menjadi usaha yang maju dan juga mampu bersaing ditengah maraknya pasar 

modern. Wawancara dengan Muh. Kasim, SH Dg Beta(45) selaku sekretaris desa 
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terkait pengembangan kapasitas dalam pemberian bantuan mengenai permodalan 

untuk pedagang mengatakan bahwa: 

“Kami selaku pemerintah tentunya berharap agar pedagang dapat 

meningkatkan usahanya, dari itu kami menyediakan dana agar mereka dapat 

lebih mudah meningkatkan usahanya dengan memfasilitasi mereka berupa 

dana KUR dalam bentuk pinjaman. Selebihnya, untuk transaksi dilakukan 

oleh bank dengan aturan tersendiri.”
8
 

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa agar 

pedagang dapat lebih mudah meningkatkan usahanya maka pemerintah memfasilitasi 

mereka berupa dana KUR dalam bentuk pinjaman selebihnya untuk transaksi 

dilakukan oleh bank dengan aturan tersendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Dg Ngagi (65) selaku pedagang sayur keliling yang ada di desa taeng terkait bantuan 

mengenai permodalan untuk pedagang mengatakan bahwa; 

“Menurut saya dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa dana KUR 

sangat membantu, bantuan ini sangat membantu karena saya dapat 

mengembangkan usaha saya dengan menambah jumlah barang dagangan 

saya.”
9
 

Terkait hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa bantuan dari 

pemerintah yang berupa dana KUR disambut baik oleh pedagang karena menurut 

mereka bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mengembangkan usaha 

yang mereka miliki dengan menambah jumlah barang dagangannya. Dilanjutkan 

dengan hasil wawancara dengan Dg Tanning(50) mengenai bantuan mengenai 

permodalan untuk pedagang mengatakan bahwa: 

                                                             
8
 Dg Beta (45) Sekretaris desa, Wawancara, Desa Taeng Kabupaten Gowa,6 Juli  2022 
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“Dari pemerintah sendiri telah memfasilitasi kita sebagai pedagang yang 

membutuhkan dana untuk menambah modal usaha itu berupa dana KUR, 

untuk mendapatkan dana tersebut kita  langsung ke bank, untuk 

persyaratannya ditentukan langsung oleh pihak bank dan saya sendiri 

mengambil bantuan pinjaman tersebut untuk mengembangkan dagangan 

saya”
10

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari 

pemerintah sendiri telah memfasilitasi dana untuk pedagang berupa dana KUR bagi 

pedagang yang membutuhkan dana untuk menambah modal usahanya atau 

meningkatkan usahanya, dana tersebut dicairkan langsung oleh pedagang dengan 

persyaratan langsung dari bank . Selanjutnya hasil wawancara dengan Dg Senga 

selaku pedagang yang ada di Desa Taeng mengatakan bahwa: 

“Iya ada bantuan yang diberikan kepada kami yaitu berupa dana KUR, jadi 

setiap pedagang yang ingin mendapatkan dana langsung ke bank dengan 

membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Saya sendiri 

mengambil dana tersebut untuk meningkatkan usaha yang saya miliki.”
11

 

Hasil wawancara dengan dg Senga(49) selaku pedagang sayur keliling dapat 

disimpulkan bahwa bagi pedagang yang ingin mendapatkan dana KUR tersebut 

langsung ke bank dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak 

bank langsung. 

Untuk lebih menambah informasi mengenai bantuan permodalan untuk 

pedagang dilakukan wawancara dengan Dg sakking(52) selaku pedagang sayur 

keliling yang ada di Desa taeng mengatakan bahwa:  

                                                             
10

Dg Tanning(50), Pedagang sayur keliling, Wawancara,  Desa Taeng Kabupaten Gowa ,8 Juli 
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 “Menurut saya pemerintah yang memfasilitasi kami dana dalam hal ini 

berupa dana KUR memang membantu kami para pedagang dalam 

meningkatkan usaha, tapi saya sendiri menggunakan dana pribadi saya untuk 

meningkatkan usaha yang saya miliki karena jika nantinya saya mengambil 

dana tersebut takutnya saya tidak bisa membayar tiap bulannya, dilihat dari 

dagangan sendiri tidak terlalu ramai.”
12

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dg Sakking selaku pedagang sayur 

keliling diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memfasilitasi dana KUR 

bagi pedagang dengan tujuan agar membantu pedagang dalam meningkatkan 

usahanya, tetapi masih ada pedagang yang tidak mengambil dana tersebut karena 

melihat dari dagangan yang dimilikinya sendiri tidak terlalu ramai sehingga jika 

mengambil dana tersebut takutnya tidak bisa membayar tiap bulannya. Selanjutnya 

hasil wawancara dengan Ibu Suriani (38) selaku pedagang yang ada di Desa Taeng 

mengatakan bahwa: 

“Menurut saya bantuan pemerintah memang ada tetapi itu harus dibayar 

perbulan dan ada juga harus dibayar perhari dan jika hanya mengandalkan 

sayur keliling saja mungkin dana itu tidak bisa dibayar jika tiap hari karena 

keuntungan yang saya dapat itu hanya cukup untuk makan dan uang anak 

sekolah selebihnya itu juga saya bayar kontrakan jadi dana itu memang 

membantu tetapi bisa juga membuat kita terlilit hutang,kalau saya pribadi 

tidak mengambil dana itu karena sya sendiri makan saja susah dan kalo mau 

mengambil resiko mengutang itu hanya menambah beban  keluarga saya 

saja,tetapi dengan berjualan sayur saya bisa memenuhi ekonomi keluarga 

saya. 
13

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari 

pemerintah sendiri telah memfasilitasi dana untuk pedagang berupa dana KUR bagi 

pedagang yang membutuhkan dana untuk menambah modal usahanya atau 
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meningkatkan usahanya tetapi Ibu Suriani sendiri tidak mengambil bantuan tersebut 

karena takut tidak bisa membayarnya. 

2. Peningkatan Kompetensi Pedagang Melalui Pelatihan 

Peningkatan kompetensi pedagang melalui pelatihan yaitu dalam kompetisi 

usaha yang semakin tajam, pemerintah dinas terkait memberikan suatu pelatihan 

kepada pedagang karena begitu pentingnya keterlibatan pedagang dalam proses 

pemberdayaan sehingga pedagang terlebih dahulu diberikan dasar sebagai upaya 

untuk meningkatkan usahanya. Berikut hasil Wawancara dengan Muh. Kasim, SH Dg 

Beta (45) selaku sekretaris desa terkait dengan peningkatan kompetensi pedagang 

melalui pelatihan mengatakan bahwa; 

“Kalau tentang pelatihan, kami dari pemerintah sendiri telah memberikan 

pelatihan kepada pedagang seperti pelatihan strategi penjualan terutama 

pengaturan barang dagangan agar tersusun dengan baik dan terlihat lebih rapi 

serta kami juga melakukan pembinaan bukan cuma kepada pedagang sayur 

keliling tetapi juga kepada perempuan-perempuan yang ingin memulai usaha 

berdagang. Kedepannya kami berharap bisa meningkatkan lagi pelatihan 

untuk pedagang.”
14

 

Melihat dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah 

telah memberikan pelatihan kepada pedagang dan seluruh masyarakat wiraswasta 

yang membutuhka  pelatihan seperti pelatihan administrasi pembukuan, strategi 

penjualan terutama pengaturan barang dagangan agar supaya tersusun dengan baik 

dan juga terlihat lebih rapi, pemerintah juga berharap kedepannya bisa lebih 

meningkatkan lagi pelatihan untuk pedagang dan masyarakat yang membutuhkan 

serta pemerintah dinas terkait telah melakukan pula pembinaan kepadaseluruh 
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masyarakat seperti pedagang dan wirausaha. Mengenai pelatihan yang diberikan 

kepada pedagang dan wirausaha seperti strategi penjualan terutama pengaturan 

barang dagangan agar supaya tersusun dengan baik dan juga terlihat lebih rapi belum 

maksimal karena masih ada barang dagangan pedagang yang tidak tersusun dengan 

baik. Hasil wawancara dengan dg ngagi(65) selaku pedagang sayur keliling terkait 

pengembangan kapasitas dalam peningkatan kompetensi pedagang melalui pelatihan 

menyatakan bahwa: 

“Dari pemerintah sendiri telah memberikan pelatihan salah satunya seperti 

mengenai sistem pembukuan untuk pedagang seperti mereka dapat diarahkan 

untuk mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang 

yang dibeli dan dijual, dan jumlah utang agar memudahkan pedagang dapat 

mengetahui seberapa besar keuntungan dan kerugiannya. Pembinaan yang 

diberikan kepada pedagang berkaitan dengan manajemen dagang seperti 

mengubah mindset serta penampilan pedagang”
15

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan pelatihan yang diberikan 

oleh pemerintah kepada pedagang sangat membatu dalam meningkatkan usahanya 

karena pasalnya mereka memberikan pelatihan seperti mengenai sistem pembukuan 

untuk pedagang agar lebih memudahkan pedagang dapat mengetahui seberapa besar 

keuntungan dan kerugian yang dimilikinya seperti dengan mencatat jumlah uang 

yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, dan jumlah 

utangnya. Pembinaan yang diberikan kepada pedagang berkaitan dengan manajemen 

dagang seperti mengubah mindset serta penampilan pedagang, jika penampilan 

pedagang tersebut rapi maka pembeli juga tertarik untuk membeli barangnya .  
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Sementara itu, wawancara dengan Dg Tanning (50) terkait pengembangan 

kapasitas dalam hal peningkatan kompetensi melalui pemberian pelatihan 

mengatakan bahwa; 

“Disini terkhusus di Desa Taeng ini pemerintah telah melakukan tugasnya 

dengan memberikan pelatihan kepada pedagang dengan harapan kedepannya 

usaha mereka dapat berjalan dengan baik dan bisa berkembang sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan keluarga kami.”
16

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa 

pemerintah memberikan pelatihan kepada pedagang dengan berharap agar usaha 

pedagang kedepannya dapat berjalan dengan baik dan berkembang sehingga bisa 

memenuhi keburuhan keluarga mereka. 

Selanjutnya untuk lebih menambah informasi mengenai peningkatan 

kompotensi pedagang melalui pemberian pelatihan dilakukan juga wawancara dengan 

dg senga (49) selaku pedagang sayur keliling mengungkapkan bahwa: 

“Menurut saya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pedagang 

sangat membantu seperti pelatihan mengenai sistem pembukuan karena jujur 

sebelum diadakan pelatihan mengenai itu saya tidak perna mencatat barang 

apa saja yang terjual saya hanya mengingatnya saja dan itupun terkadang ada 

yang saya lupakan, setelah mengikuti pelatihan tersebut saya mulai mencatat 

berapa yang saya dapatkan dalam tiap harinya dan berapa barang yang terjual 

tiap harinya sehingga dalam satu bulan saya lebih mudah mengetahui berapa 

banyak barang dagangan yang terjual. Tetapi pelatihan yang diberikan kepada 

kami itu sudah lama, saya berharap pemerintah bisa lebih meningkatkan lagi 

pelatihan bagi kami agar usaha kami lebih berkembang lagi.”
17
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  Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang 

pemerintah berikan kepada pedagang sangat membantu terkait dengan pelatihan 

mengenai sistem pembukuan karena setelah diadakannya pelatihan tersebut pedagang 

mulai mencatat pendapatan yang didapatkan tiap harinya serta dalam tiap hari berapa 

jumlah barang yang terjual sehingga lebih memudahkan pedagang mengetahui berapa 

jumlah uang yang diterima dan berapa banyak jumlah barang dagangan yang laku 

terjual dalam satu bulan. Namun, pelatihan yang diberikan kepada pedagang itu sudah 

lama sehingga pedagang berharap pemerintah bisa lebih meningkatkan lagi pelatihan 

untuk pedagang agar usaha yang dimilikinya dapat lebih berkembang lagi. 

  Senada yang dikemukakan oleh Dg Sakking (52), wawancara selaku 

pedagang sayur keliling di Desa Taeng menyatakan bahwa: 

“Kalau menurut saya pribadi pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah sudah 

cukup bagus karena saya sendiri telah mengikuti pelatihan tersebut. Namun 

pelatihan yang pernah diadakan oleh pemerintah itu sudah lama, sudah 

beberapa tahun yang lalu. Saya berharap pemerintah mengadakan lagi 

pelatihan untuk kami para pedagang mengingat pelatihan yang diberikan 

sangat membantu kami.”
18

 

 Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pernah 

diadakan pelatihan untuk pedagang tetapi sudah lama, sudah beberapa tahun yang 

lalu padahal pelatihan yang pernah diberikan sebelumnya oleh pemerintah itu sudah 

cukup bagus karena pedagang sendiri mengikuti pelatihan tersebut serta pedagang 

juga berharap agar pemerintah mengadakan pelatihan lagi bagi pedagang karena 

pemberian pelatihan kepada pedagang merupakan salah satu proses dalam 

pemberdayaan pedagang sayur keliling. 
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C. Upaya Perempuan Pedagang Sayur Keliling dalam Meningkatkan 

Perekonomian Keluarga 

 Para perempuan pedagang sayur dalam meningkatkan perekonomian keluarga 

di Desa Taeng  tidak terlepas dari peranannya, baik dalam lingkungan rumah tangga, 

maupun dalam masyarakat. Upaya perempuan dalam lingkungan rumah tangga 

meliputi kegiatan seperti menyapu, memasak, mencuci dan memebersihkan rumah 

sampai mengurus anak sekalipun. Pekerjaan ini tidak dihargai dengan uang, tetapi 

besar pengaruhnya terhadap pencapaian dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

Kegiatan ini mereka lakukan sebelum melakukan aktivitas dalam meningkatkan 

kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, seorang ibu harus bangun lebih pagi dari 

pada sang suami. Masyarakat Desa Taeng merupakan masyarakat yang memiliki 

mata pencarian yang beragam.. Akibat dari Usaha para perempuan ini mereka mampu 

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya seperti menyekolahkan anak dan lain 

sebagainya. Oleh karena itu, selain menjadi pedagang sayur mereka juga mempunyai 

upaya lain dalam meningkatkan perekonomian  keluarga seperti sebagai berikut: 

 1. Usaha Warung 

Berbicara mengenai upaya perempuan pedagang sayur dalam meningkatkan  

kesejahteraan keluarga Menurut Pendapat Dg Sakking mengatakan bahwa: 

 “Sebelum saya menjual sayur pekerjaan saya hanya sebagai ibu rumah tangga 

mengurus anak dan suami, mengurus rumah tangga. Pekerjaannya dirumah 

memasak, menyapu, mencuci nak. Sebagai perempuan tugasnya menyiapkan 

dan mengurusi keperluan keluarga, kalau pekerjaan rumah sudah selesai saya 

mulai berangkat kepasar untuk membelin sayur yang saya akan jual keliling  

jenis sayur yang saya jual yaitu: koll, sawi, kentang, wortel dll, jika tidak laku 

saya bawa pulang kerumah untuk dijual kembali dan juga dibagikan ke 

tetangga kalau kayak kentang saya simpan dulu karna masih bisa bertahan 

lama dan bisa dijual kembali, jenis sayur yang banyak diminati pembeli 

adalah koll, dan kentang, penghasilan yang saya dapatkan setiap kali 
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penjualan kadang 100 ribu sampai 200 ribu, saya tertarik berdagang sayur 

karna ingin membantu kebutuhan keluarga.dan sepulang menjual sayur saya 

mulai menjaga di warung untuk berjualan. Suami saya kerja, kerja jadi salah 

satu buruh harian lepas  saja,  kalau hanya penghasilan suami dan hasil 

berdagang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari makanya saya melakukan 

usaha samping yaitu dengan buka warung”. 
19

 

  Berdasarkan pernyataan informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

kondisi sosial ekonomi keluarga Dg Sakking  tercukupi dengan baik setelah 

melakukan upaya berdagang sayur keliling dan membuka usaha warung yang tidak 

hanya mengandalkan penghasilan suamimya. Yang sebelumnya hanya sebagai ibu 

rumah tangga biasa yang hanya tinggal di rumah dan mengurus keluarganya.Setelah 

melakukan upaya tersebut Dg Sakking bisa mendapat penghasilan 100 sampai 200 

ribu dalam satu hari menjual sayur keliling dan usaha sampingannya tersebut. 

  2. Menjual Kue 

 Adapaun hasil wawancara dari Dg Ngagi (65) selaku pedagang sayur keliling 

mengatakan 

“Sebagai ibu rumah tangga saya mengurus keluarga di rumah, menyapu, 

memasak dan mencuci, kalau pekerjaan rumah sudah selesai. Saya sudah 

berangkat setiap hari membawa dagangan sayur, jenis sayur yang saya jual 

berbagai macam ada koll, sawi, daun bawang, seledri, tomat, kentang, cabe, 

bawang merah, bawang putih dll. Sayur yang paling laris yaitu tomat, 

bawang, cabe, koll, sawi dan kentang, kalau sayurnya tidak laku yah saya 

bawa pulang kembali dirumah, penghasilan yang saya dapatkan setiap kali 

penjualan bisa sampai 100 ribu sampai 150 ribu rupiah dan Alhamdullillah 

cukup untuk kebutuhan keluarga. Selain itu saya juga setiap harinya menjual 

kue untuk di jual berdampingan dengan sayuran. Suami saya kerja jadi petani. 

Pendapatan suaminya setiap hari kira-kira 30 ribu, kalau hanya penghasilan 

suami tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari”
20
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Berdasarkan pernyataan informan di atas, peneliti meyimpulkan bahwa 

setelah berjualan sayur  dan menjual kue Dg Ngagi bisa mendapatkan tambahan 

penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang tidak hanya 

mengandalkan penghasilan suaminya. Tetapi Dg Sakking berupaya untuk mencari 

tambahan penghasilan yaitu menjual sayur keliling dan menjual kue . 

3. Menjual Nasi Kuning  

Adapaun keterangan dari Dg Senga yang mengatakan jika upaya yang 

dilakukan Selain berjualan sayur beliau juga memiliki pekerjaan sampingan dirumah. 

Untuk tambahan kebutuhan keluarga, karena pendapatan suami tidak menentu 

sebagai berikut : 

“Suami saya petani saja, pendapatan suami tidak menentu kalau hanya 

penghasilan suami tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya saya 

hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, untuk keluarga saya mengurus anak 

dan suami, dan mengurus rumah tangga. Pekerjaan di rumah memasak, 

menyapu, mencuci. Sebagai ibu tugasnya menyiapkan dan mengurusi 

keperluan keluarga, kalau pekerjaan rumah sudah selesai, saya sudah 

berangkat ke pasar pagi-pagi untuk membeli  sayur untuk dijual keliling setiap 

hari, saya menjual jenis sayur seperti: kacang ijo, kacang tanah, tomat bawang 

merah, cabe rawit, bawang putih, seledri daun bawang, kentang, koll, dan 

sawi, sayur yang paling banyak diminati pembeli adalah bawang merah, 

bawang putih, cabe rawit, kol tomat dan kentang, kalau sayurnya tidak laku 

maka saya bawa pulang kerumah untuk dijual kembali dan biasanya saya juga 

membagikan ke tetangga takutnya nanti membusuk, penghasilan yang saya 

dapatkan setiap kali penjualan kadang dapat 100 ribu sampai 150 setiap kali 

penjualan. .dan sepulang dari keliling saya berjualan nasi kuning  untuk dijual 

malam hari dirumah untuk menambah penghasilan saya”
21

 

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

perekonomian keluarga Dg Senga dapat meningkat setelah berdagang sayur keliling 
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dan menjual nasi kuning. Dg Senga telah membantu suaminya meningkatkan 

perekonomian keluarga. Hal ini dibuktikan dengan adanya tambahan penghasilan 

keluarga mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.  

4. Tukang Jahit 

Adapun Dg Tanning adalah seorang istri tukang parkir beliau berumur 50 

tahun. Setiap hari Dg Tanning mengurus rumah tangganya dan setiap hari berdagang 

sayur keliling di sekitaran Desa Taeng maupun tetangga desa.Dg Tanning 

menjelaskan bahwa: 

‟Suami saya kerja, kerja jadi tukang parkir, pendapatan suami saya setiap hari 

kira-kira 30 ribuan, kalau hanya mengandalkan penghasilan suami tidak 

cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu saya juga harus bekerja 

yaitu berdagang sayur keliling setiap hari , sayur yang saya jual adalah sawi, 

daun bawang,tomat kentang dll, sayur yang banyak keluar jenis sayur koll, 

tomat dan daun bawang kalau kayak sawi jarang sekali orang yang mau beli, 

jadi kalau tidak laku dibawa pulang saja kerumah untuk dimasak dan juga 

dibagikan ke tetangga, penghasilan saya setiap kali penjualan kadang dapat 

150 ribu saya tertarik menjual sayur karna bosan juga kan dirumah terus 

nggak ada dibikin saya sudah bertahun-tahun menjual sayur . Selain itu saya 

juga mempunyi pekerjaan sampingan dirumah yaitu tukang jahit lumayankan 

untuk menambah penghasilan dan untuk biaya sekolah anak juga soalnya 

banyak sekali kebutuhan semua serba dibeli. dan penghasilan jahitan rata-rata 

100 ribu sampai 200 ribu kalau banyak yang mematok‟‟.
22

 

Berdasarkan pernyataan informan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Dg 

Tanning sudah dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan melakoni 

sebagai pedagang sayur keliling dan menjadi tukang jahit di rumahnya, dia dapat 

menyekolahkan anaknya. Oleh sebab itu mereka menilainya bahwa penghasilan yang 

mungkin sebagian orang adalah kurang namun, bagi Dg Tanning itu telah cukup 

untuk memenuhi kebutuhan yang layak.  

                                                             
22

 Dg Tanning(50), Pedagang sayur keliling, Wawancara, Desa Taeng Kabupaten Gowa ,8 Juli 
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5. Menjual Masakan Siap Saji 

Adapun Ibu Suriani  beliau berumur 38 tahun. Setiap hari Ibu Suriani  

mengurus rumah tangganya dan setiap hari berdagang sayur keliling dan Ibu Suriani 

juga menjual masakan siap saji di sekitaran Desa Taeng maupun tetangga desa.Ibu 

Suriani menjelaskan bahwa: 

   “Menurut saya dalam berdagang boleh saja mencari keuntungan sebanyak-

banyaknya asal jangan sampai merugikan konsumen ataupun pedagang lain. 

Saya berdagang di sini sudah 6 Tahun selama itu pula saya melakukan 

kegiatan berdagang sayur dan disamping itu juga saya menjual masakan siap 

saji karena bahan yang saya gunakan biasanya adalah sayuran jualan saya 

sendiri apabila tidak habis terjual dengan ini saya bisa meningkatkan 

perekonomian keluarga saya meskipun menjual masakan siap saji ini adalah 

jualan sampingan saya selain berjualan sayur.” 
23

 

 

 Berdasarkan pernyataan informan di atas, peneliti meyimpulkan bahwa 

setelah berjualan sayur  dan menjual masakan saji Ibu Suriani bisa mendapatkan 

tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang tidak hanya 

mengandalkan penghasilan suaminya. Tetapi Ibu Suriani berupaya untuk mencari 

tambahan penghasilan yaitu menjual sayur keliling dan menjual masakan siap saji 

dengan bermodalkan barang atau sayuran yang beliau jual itu tidak habis. Dengan itu 

ibu Suriani bisa memenuhi perekonomian keluarganya. 
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BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil gambaran penelitian yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan 

masalah, sebagai berikut: 

 1. Pemberdayaan perempuan pedagang sayur keliling dalam meningkatkan 

perekonomian keluarga di Desa Taeng  yakni pemberian dana KUR dan pelatihan 

yang di adakan pemerintah Desa. 

2. Upaya perempuan pedagang sayur keliling di Desa Taeng Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa  selain menjadi pedagang sayur mereka juga mempunyai 

upaya lain dalam meningkatkan perekonomian  keluarga seperti membuka  usaha 

sampingan yaitu usaha warung, menjual kue, menjual makanan siap saji,menjual nasi 

kuning dan menjadi tukang jahit.  

B. Implikasi Penelitian   

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan diatas dapat diusulkan saran yang 

diharap dapat bermanfaat bagi penelitian yang akan datang.  

1. Diharapkan adanya perhatian dari pemerintah dalam hal ini Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa maupun Dinas Sosial Gowa  untuk 

memberikan modal usaha selain dana KUR kepada para perempuan yang melakukan 

upaya untuk meningkatkan perekonomian  keluarganya. 

 2. Diharapkan adanya perhatian dari pemerintah desa dalam memberi 

pelatihan khusus untuk perempuan pedagang sayur keliling terutama memanfaatkan 

media sosial agar lebih mudah melakukan jual beli dengan konsumen.Karena 
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perempuan pedagang sayur atau ibu rumah tangga banyak yang paham tentang media 

sosial 

3. Diharapkan bagi para perempuan agar meningkatkan kebersihan dan 

kerapian dagangan mereka agar pembeli dapat tertarik, dan juga lebih kreatif dan 

inovatif dalam meningkatkan perekonomian keluarga dengan harapan usaha yang 

dirintis dapat berkembang dengan baik. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman Wawancara 

(Pihak Desa) 

1. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan pihak desa dalam pemberdayaan 

perempuan pedagang sayur keliling? 

2. Bagaimana tanggapan pihak desa dalam pemberdayaan perempuan pedagang 

sayur keliling? 

3. Apa saja kontribusi dari pihak desa dalam pemberdayaan perempuan? 

 

 

Pedoman wawancara 

(Pedagang) 

1. Apakah dengan menjadi pedagang sayur keliling anda bisa memenuhi 

kebutuhan keluarga ? 

2. Apakah sudah ada pelatihan-pelatihan yang di lakukan oleh aparat desa ? 

3. Apakah anda menerima bantuan? 

4. Apa saja jenis bantuan yang diteriama? 

5. Apa kendala terbesar anda selama menjadi pedagang sayur keliling? 

6. Berapa keuntungan yang diterima per hari ? 

7. Bagaimana perbedaan perekonomian sebelum dan sesudah menjadi pedagang 

sayur keliling? 

8. Apakah anda mempunyai ide kreatif dan inovatif untuk menarik minat 

pembeli? 

9. Bagaimana hubungan anda dengan pedagang sayur keliling lain? 

10. Apakah anda mempunayi pelanggan tetap? 
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DAFTAR INFORMAN 

Nama Umur Pekerjaan 

Dg Beta 45 Sekertaris Desa Taeng 

Dg Senga 45 Pedagang sayur Keliling 

Dg Tanning 50 Pedagang sayur Keliling 

Dg Ngagi 65 Pedagang sayur Keliling 

Dg Sakking 52 Pedagang sayur Keliling 

Ibu Suryani 38 Pedagang sayur Keliling 
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Wawancara Dengan Pedagang Sayur Dg Tanning 
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 Wawancara Dengan Pedagang Sayur Dg Ngagi 

 

 Wawancara dengan Pedagang sayur dg Sakking 
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 Wawancara dengan pedagang sayur ibu suriyani 

 

 

Wawancara dengan pedagang sayur Dg Senga 
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Wawancara dengan Sekertaris Desa 
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