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PEDOMAN 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 ة

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha خ
K
h 

ka dan ha 

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin ش
S
y 

es dan ye 

 Shad Ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dhad Ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Tha Ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 
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 Dza Ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ى

 Wawu W Wa 

  َ  Ha H Ha 

 Hamzah ‟ Apostop أ

 ya‟ Y Ye ي

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 
Haruf 
Latin 

Nama 

 FATḤAH A A ـــ  

 KASRAH I I ـــ  

 ḌAMMAH U U ـــ  
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

 

HurufdanTanda 
 

Nama 

 Fathah dan alif 

atau ya 
A 

a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya I 
i dan garis di 

atas 

 Dammah dan 

Wau 
U 

u dan garis di 

atas 

 

4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

hurufلآ(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 
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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 terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang LazimdigunakandalamBahasa 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.Misalnyakata Alquran (dari Alquran), 

sunah, 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 (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari 

(orang, tempat, bulan) danhuruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 
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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 di 

tulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR).  
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ABSTRAK    
 

Nama : Nur Ikram Nika 

NIM : 30400117005 

Judul   : Upaya Petani Porang dalam Meningkatkan Strata Sosial Keluarga ( 

Studi Kasus Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan 

Kabupaten Gowa ) 

 

 Penelitian ini membahas tentang upaya petani porang dalam 

meningkatkan strata sosial keluarga (Studi Kasus Desa Bontolempangan 

Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa). Adapun tujuan penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui: 1) Usaha yang dilakukan oleh petani porang Desa 

Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa, 2) Etos kerja 

petani porang di Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten 

Gowa, dan 3) Interaksi antar sesasama petani porang di Desa Bontolempangan 

Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa. 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan sosiologis. 

Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi, teknik pengolahan data analisis dilakukan dengan 
melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan beberapa upaya petani porang dalam 

meningkatkan ekonomi yaitu: 1) Melakukan budidaya tanaman porang yang 

kemudian menjadi usaha agar pendapatan ekonomi didalam keluarga dapat 

terpenuhi sehingga jauh dari kata kekurangan dan bisa berada dalam tahap mapan, 

2) Etos kerja yang baik dan konsisten yang menekuni profesi menjadi petani 

porang mendorong perekonomian masyarakat yang begitu cepat, namun tantangan 

berikutnya adalah harga yang tidak stabil, sehingga terjadi kenaikan dan 

penurunan harga porang, dan 3) Intraksi antar sesama petani porang di Desa 

Bontolempangan cukup harmonis karena terjalin adanya saling kerja sama antara 

perangkat desa dan sesama petani porang. 

Implikasi penelitian ini adalah: 1) Masyarakat telah sejahtra semenjak 

menjalankan bisnis porang di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa. 

Pemenuhan kebutuhan sandang dan papan terbilang sejahtera. 2) Etos kerja 

masyarakat semoga selalu di pertahankan dalam bidang apapun, sehingga apa 

yang di usahakan menjadi berkah bagi semua. 3) Hubungan sosial yang baik 

semoga menjadi contoh dan dapat di wariskan oleh anak cucu yang ada di desa 

Bontolempangan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Tanaman porang merupakan tanaman asli yang berasal dari Indonesia dan 

sudah dimanfaatkan sejak dahulu kala Porang merupakan salah satu jenis 

tumbuhan yang berasal dari family araceae atau talas-talasan yang banyak 

tumbuh di Indonesia. 

 Pemanfaatan porang sebagaimana yang diberitakan oleh kompas.com 

bahwa tanaman ini sudah dimanfaatkan sejak masa penjajahan Jepang pada tahun 

1942. Pada saat itu, “Jepang menemukan porang dan melihatnya sebagai umbi 

yang mirip dengan tumbuhan A. Konjac”. “Porang kemudian dijadikan sebagai 

logistik perang oleh Jepang, terutama sebagai sumber makanan mereka selama 

perang.1 

 Tanaman porang adalah tanaman yang berasal dari umbi-umbian yang 

tergolong ke dalam spesies amorphophallus muelleri blume. “Tanaman ini 

memiliki daun dan struktur batang mirip dengan tanaman suweg karena masih 

satu keluarga.Tanaman ini mempunyai daun yang berbentuk oval dengan jumlah 

yang banyak mengelilingi batang serta terdapat katak (umbi atas) disetiap 

pertemuan ruas daun.2 

                                                             

 
1
https://www.kompas.com/food/read/2021/08/12/180800375/sejarah-dan-perkembangan-

porang-umbi-asli-indonesia-yang-mendunia?page=all diakses pada tanggal 25 Januari 2022 

 
2
Aprilianto Nawang Rekno, Upaya Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat 

melalui Usahatani Porang di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, Skripsi, 

(Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021), h. 2   

https://www.kompas.com/food/read/2021/08/12/180800375/sejarah-dan-perkembangan-porang-umbi-asli-indonesia-yang-mendunia?page=all
https://www.kompas.com/food/read/2021/08/12/180800375/sejarah-dan-perkembangan-porang-umbi-asli-indonesia-yang-mendunia?page=all
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 Pemanfaatan tanaman porang baik itu dalam skala industri pangan ataupun 

industri non pangan masih sangat minim atau sedikit. “Tanaman porang sudah 

lama dikenal di Indonesia sebagai tanaman umbi-umbian yang sering digunakan 

untuk bahan makanan,akan tetapi jarang digunakan untuk konsumsi langsung 

dikarenakan mengandung kristal kalsium oksalat yang menyebabkan rasa gatal, 

sehingga tanaman ini lebih sering dibuat gaplek atau tepung”.3 

 Akhir-akhir ini, usaha tani porang mulai banyak diminati oleh masyarakat 

di Indonesia, khususnya disejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data 

yang ada, jumlah ekspor tanaman porang dalam bentuk olahan kripik porang pada 

tahun 2020 menurut data dari Kementrian Pertanian RI sebesar 19.800 ton atau 

kalau kita rupiahkan sebesar Rp. 880 milyar, hasil tersebut meningkat dari pada 

tahun 2019.4 Data dari Beacukai Makassar dan Pemerintah Sulawesi Selatan 

mencatat ekspor 52 ton porang dengan nilai ekonomi Rp. 709 juta ke Vietnam.5 

 Budidaya porang merupakan sebuah inovasi dan terebosan yang dapat 

memberikan nilai tambah bagi para petani dalam upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraannya.Tanaman porang saat ini merupakan komoditi ekspor ke 

beberapa negara tujuan seperti Jepang, China, Australia, dan Vietnam. Selain 

diolah sebagai bahan tepung, tanaman ini juga dipakai sebagai bahan baku 

industri kosmetik, pengental, lem, hingga mie ramen. 

                                                             
 

3
Andi Nurifani, Motivasi Petani dalam Pemasaran Umbi Porang di Desa Anrihua 

Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Skripsi, (Makassar: Universitas Muhammadiyah 

Makassar, 2020), h. 1  

 
4
Aprilianto Nawang Rekno, Upaya Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat 

melalui Usahatani Porang di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, h. 2 

 
5
Andi Nurifani, Motivasi Petani dalam Pemasaran Umbi Porang di Desa Anrihua 

Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, h. 2 
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 Pengembangan usaha tani “pedesaan ini merupakan sebuah langkah yang 

baik agar masyarakat Petani mampu mengembangkan usaha pertanianya sekaligus 

menjadi penyokong utama perekonomian keluarga.“Dalam hal ini usaha tani yang 

dikelola olah masyarakat petani telah mendapatkan perlindungan yang mutlak 

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani”. “Tujuan pembangunan dan pengembangan Pertanian 

diarahakan untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan terhadap petani”. 

“Karena sejauh ini petani telah memberikan kontribusi yang besar dan nyata 

dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi pedesaan”. 

 Melihat hal ini pemerintah desa Bontolempangan berupaya mendukung 

dan memotivasi agar masyarakat desanya mampu mengembangkan 

perekonomiannya melalui “usaha tani dan juga hal-hal yang berbau lokal, 

sehingga desa tersebut mampu membranding citra yang baik untuk desanya 

sendiri melalui sesuatu yang khas dan mampu dikenal oleh masyarakat luas”. 

 “Saat ini banyak masyarakat terkhusus bagi masyarakat daerah 

pegunungan yang memiliki suhu udara sejuk dan tanah yang cukup lembab 

mencoba menanam tanaman Porang.ini adalah sebuah inovasi pengganti Empon-

Empon”. “Hal ini dikarenakan harga Empo n-Empon seperti Kunyit,Jahe dan juga 

Temulawak sangat rendah dan cenderung tidak stabil jika dibandingkan dengan 

harga jual Umbi Porang, terbukti dengan hasil panen pada tahun 2019 dan 2020 

lalu Umbi Porang ini ,mencapai harga Rp.10.000 /kg,sedangkan harga harga 

empon-empon seperti kunyit hanya dikisaran Rp. 2.000./kg”. 
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 Tanaman porang merupakan salah satu sumber daya alam yang perlu 

dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia. Segala sumber daya alam 

ditundukkan oleh Allah swt dan pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada 

manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt surah Al-Jatsiyat/45:13. 

و ي اتٍ ل ق وْمٍ ي ت ف كَّر  ل ل  لآ 
نْه  ۚ إ ىَّ ف ي ذ َٰ يعًا ه  و  ا ف ي الْْ رْض  ج  ه  ات  و  او  و  ا ف ي السَّ نْ ه  ر  ل ك  س خَّ ى  و   

 

Terjemahnya: 

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di 

bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) 

bagi kaum yang berfikir.
6
 

 

 Ayat di atas menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta pada 

“dasarnya berasal dan tertuju pada Allah, karena memang Allahlah yang mengatur 

semuanya. “Dan Allah menjadikan manusia sebagai penguasa atas apa yang ada 

di langit dan di bumi”. “Penguasa di sini memiliki makna bagaimana Allah 

menjadikan manusia agar mengetahui tanda-tanda alam semesta”.7 

 “Penundukan langit dan bumi menurut Quraish Shihab ialah semua bagian 

alam yang terjangkau oleh manusia”. “Allah menetapkan hal itu saat mengilhami 

manusia mengenai fenomena alam yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan 

dan kenyamanan umat manusia.8 

                                                             
 

6
Achmad R. Hidayat, dkk, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Tangerang Selatan: Al Fatih 

Berkah Cipta, t.th), h. 532  

 
7
Lia Anjia, Eksperimen Ilmiah dengan Media Hewan (Studi terhadap Penafsiran Surah 

Al-Jatsiyah Ayat 13 dan Al-Nahl Ayat 5, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021), h. 42-43 

 
8
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 41 
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 Pemanfaatan tanaman porang untuk kesejahteraan manusia merupakan 

manifestasi dari ayat di atas. Di mana Allah telah menundukkan langit dan bumi 

serta mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, agar manusia 

memanfaatkan sumber daya alam dalam hal ini tanaman porang untuk 

memanfaatkan agar tercapai yang namanya kemaslahatan dan kenyamanan umat 

manusia itu sendiri. 

 Hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa para petani 

porang di Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa 

memiliki kendala dalam mengelola buah poran karena tidak adanya pabrik 

pengolahan porang yang terletak di desa Bontolempangan, sehingga para petani 

porang harus membawa buah poran tersebut ke pabrik yang terletak di Makassar 

dan menyebabkan petani mengeluarkan biaya lebih. 

 Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti usaha yang 

dilakukan petani porang di Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan 

Kabupaten Gowa dalam meningkatkan strata sosial keluarga. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh petani porang 

terhadap kendala yang dihadapi dalam meningkatkan status ekonomi keluarga. 

2. Deskripsi Fokus 

 Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengidentifikasi dalam 

memahami penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian 

beberapa kalimat yang dianggap penting, yaitu: 
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a. Usaha Petani Porang 

 Usaha petani porang yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

usaha yang dilakukan oleh petani porang di Desa Bontolempangan 

Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa dalam meningkatkan strata 

sosial keluarga. 

b. Strata Sosial Keluarga 

Strata sosial keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pendapatan ekonomi para petani porang dalam meningkatkan taraf hidup 

keluarga petani di Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan 

Kabupaten Gowa. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan 

masalah, yaitu: 

1. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh petani porang di Desa 

Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa dalam 

meningkatkan strata sosial keluarga? 

2. Bagaimana etos kerja petani porang di Desa Bontolempangan Kecamatan 

Bontolempangan Kabupaten Gowa? 

3. Bagaimana interaksi antar sesama petani porang di Desa Bontolempangan 

Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
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1. Usaha yang dilakukan oleh petani porang di Desa Bontolempangan 

Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa dalam meningkatkan status 

sosial keluarga mereka. 

2. Etos kerja petani porang di Desa Bontolempangan Kecamatan 

Bontolempangan Kabupaten Gowa. 

3. Interaksi antar sesama petani porang di Desa Bontolempangan Kecamatan 

Bontolempangan Kabupaten Gowa. 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan untuk menjadi referensi pengembangan 

keilmuan mengenai kaitan teori-teori sosial dalam sosiologi dengan 

penelitian ini. 

2. Penelitian ini selain menambah pengalaman penulis di lapangan, juga 

dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan 

datang. 

b. Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah setempat 

maupun masyarakat dalam hal upaya meningkatkan status sosial keluarga 

dengan menanam tanaman porang. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi baru bagi 

pembaca. 
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E. Kajian Pustaka 

 Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian 

ini ialah sebagai berikut: 

 Pertama, penelitian yang ditulis oleh Siti Hamidah dan Reka Dewantara 

dengan judul “Analisis Strategi Kebijakan Tentang Lembaga Pembiayaan Bagi 

Usaha MikroBerdasar Modal Sosial Di Kabupaten Madiun (Studi Pada 

Masyarakat Sekitar Hutan Penghasil Porang Di Desa Sumber Bendo Kecamatan 

Saradan)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

deskriptif. Penelitian ini meneliti potensi sosial masyarakat sebagai dasar 

pembentukan atau pilihan lembaga pembiayaan yang tepat, serta menganalisis 

strategi kebijakan tentang lembaga pembiayaan yang sesuai”. “Hasil penelitian ini 

menunjukkan kekuatan modal sosial (social capital) masyarakat petani baik 

secara individu maupun kelompok. Beberapa kelemahannya adalah dalam hal 

kelompok sebagai penguat jaringan yang relatif masih baru, perwujudan 

hubungan resiprositas antara petani dengan aparat desa dan tokoh masyarakat, 

aspek hukum sebagai penguat kepercayaan, jumlah petani, serta kurangnya 

dukungan pemerintah. “Strategi kebijakan dalam pemilihan lembaga pembiayaan 

yang sesuai adalah membentuk unit simpan pada koperasi”.9  

 Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah metode 

penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah dari pendekatan yang 

                                                             
 

9
Siti Hamidah dan Reka Dewantara, Analisis Strategi Kebijakan Tentang Lembaga 

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Berdasar Modal Sosial Di Kabupaten Madiun (Studi Pada 

Masyarakat Sekitar Hutan Penghasil Porang Di Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan), 

Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, (Universitas Brawijaya, 2012).  
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digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis sementara penelitian ini 

menggunakan pendekatan sosiologis. 

 Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ayu Yustika Putri dengan judul “Respon 

Petani Terhadap Usahatani Porang Di Desa Pa’Bumbungan Kecamatan 

Eremerasa Kabupaten Bantaeng”. Hasil penelitian ini adalah “respon petani 

terhadap usahatani orang di Desa Pa‟bumbungan Kecamatan Eremerasa 

Kabupaten Bantaeng berada pada tingkat respon tinggi (positif).“Rata-rata 

responden berada pada respon tinggi dengan kalkulasi skor 3.01 dimana Petani 

sangat tertarik melakukan Usahatani porang namun kurangnya ketersediaan bibit 

menjadi kendala utama Petani sehingga petani belum maksimal dalam 

berusahatani porang di Desa tersebut, padahal peluang Usahatani Porang sangat 

menjanjikan bagi perekonomian petani saat ini”.10 

 Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai 

tanaman porang. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas 

adalah dari segi metode penelitian yang digunakan. Metode peneli gunakan adalah 

metode penelitian kualitatif sementara metode penelitian yang digunakan Ayu 

Yustika Putri adalah metode penelitian kuantitatif. 

 Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Andi Nurifani dengan judul “Motivasi 

Petani Dalam Pemasaran Umbi Porang Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang 

Kabupaten Bulukumba”. Hasil penelitian ini adalah “Tanaman porang sebagai 

komoditas baru yang ditanam oleh petani di Desa Anrihua harga umbi yang mahal 

                                                             
 

10
Ayu Yustika Putri, Respon Petani Terhadap Usahatani Porang Di Desa 

Pa’Bumbungan Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, Skripsi, (Makassar: Universitas 

Muhammadiyah Makassar, 2021)  
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sehingga membuat petani untuk mulai tertarik menanam porang selain itu terdapat 

beberapa faktor sehingga memotivasi petani menanam porang yaitu faktor internal 

berupa umur, pendidikan, pengalaman usahatani dan modal luas lahan sedangkan 

faktor eksternal peluang pasar dan penggunaan teknologi. Saluran pemasaran 

yang dilakukan dalam proses pemasaran umbi porang yaitu: saluran pemasaran I 

petani ke pedagang pengumpul kecil Desa Anrihua ke pedagang pengumpul besar 

di Desa Anrihua ke pedagang besar di kota bulukumba ke pedagang besar di 

Makassar.Saluran pemasaran II petani ke pedagang pengumpul kecil Desa 

Anrihua ke pedagang pengumpul besar desa dampang ke pedagang besar di kota 

bulukumba ke pedagang besar di Makassar.11 

 Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai 

petani porang. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas 

adalah dari segi metode penelitian yang digunakan. Metode peneli gunakan adalah 

metode penelitian kualitatif sementara metode penelitian yang digunakan Andi 

Nurifani adalah metode penelitian kuantitatif. 

 Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ismail Yasin, dkk dengan judul 

“Menggali Potensi Porang Sebagai Tanaman Budidaya Di Lahan Hutan 

Kemasyarakatan Di Pulaua Lombok”. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif dengan teknik survei. Hasil penelitian ini adalah (1) “tanaman porang 

dapat tumbuh pada kondisi iklim tropika basah dengan (tipe iklim B atau C)”. 

“Tanaman porang lebih menyukai tipe iklim yang lebih basah dengan curah hujan 

di atas 200 mm. “Porang dapat tumbuh di dataran rendah hingga dataran medium 

                                                             
 

11
Andi Nurifani, Motivasi Petani Dalam Pemasaran Umbi Porang Di Desa Anrihua 

Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Skripsi, (Makassar: Universitas Muhammadiyah 

Makassar, 2020)  
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(≤ 600 m dpl). Tanaman ini memerlukan naungan hingga penutupan 40% atau 

dapat ditanam di bawah atau di sela-sela pohon tegakan” (2) “tanaman porang 

dapat tumbuh dengan baik di semua jenis tanah yang ada di HKm-HKm se pulau 

Lombok, asalkan tanahnya subur,gembur dan mengandung bahan organic yang 

cukup tinggi.Bila tanah kurang subur atau bahan organiknya rendah maka 

tanaman porang perlu diberi pupuk organik berupa pupuk kandang atau kompos 

agar tanahnya mengandung hara yang cukup” (3) “berdasarkan luas lahan petani 

yang potensial dapat ditanami porang maka tersedia lahan HKm yang sangat luas, 

karena porang dapat ditanami di bagian tanah yang kosong, di bawah pohon 

tegakan, di pematang-pematang, di sela-sela tanaman semusim (padi, jagung, ubi 

kayu, dan sebagainya) dan di tanah-tanah di pojok lahan yang sukar ditanami 

tanaman lain karena posisi dan bentuk lahannya” (4) “respon petani terhadap 

ajakan peneliti untuk memanfaatkan lahannya untuk budidaya porang, bervariasi 

dari sangat antusias sampai tidak antusias.Petani muda yang sudah bisa 

menggunakan HPnya untuk memperoleh informasi sangat antusias.Mereka ingin 

segera meniru pendapatan dari petani yang dilihat di Youtube.Ada juga petani 

yang kurang antusias tetapi mau mengikuti program tersebut asalkan mereka 

memperoleh danah gratis dan mendapat bantuan benih atau uang pemeliharaan 

tanaman.Ada juga kelompok petani yang kurang antusias karena lahan yang 

mereka garap bukan milik mereka sehingga mereka tidak berani mengambil 

keputusan untuk ikut program.
12

 

                                                             
 

12
Ismail Yasin, dkk, Menggali Potensi Porang Sebagai Tanaman Budidaya di Lahan 

Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok, Prosiding SAINTEK, (LPPM Universitas Mataram, 

2021)  
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 Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-

sama membahas mengenai potensi dan pemanfaatan tanaman porang itu sendiri. 

Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan 

yaitu metode penelitian deskriptif dengan teknik survei yang dilakukan oleh 

Ismail Yasin, dkk sementara penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian Ismail Yasin menggunakan perspektif ilmu pertanian dalam 

penelitiannya, sementara penulis menggunakan perspektif ilmu sosiologi. 

 Kelima, skripsi yang ditulis oleh Zakaria Ecep dengan judul, “Analisis 

Pendapatan Usahatani Benih Porang (Amorphophallus Oncophyllus Prain) Di 

PT. Raja Porang Sumatera Kecanatab Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu 

Utara”. Hasil penelitian ini adalah pendapatan usahatani benih porang PT. Raja 

Porang Sumatera Rp 50.465.400 per 6 bulan. Break Even Point produk adalah 

259,85 kg, break even point penjualan adalah Rp 90.950.885 dalam satu periode, 

dan untuk BEP harga Rp 265.891/kg. Kelayakan usahatani benih porang di PT. 

Raja Porang Sumatera Kecamatan Kuala Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara 

didapat nilai B/C sebesar 0,32 kurang dari 1 (tidak layak diusahakan), R/C sebesar 

1,32 artinya usahatani benih porang di PT. Raja Porang Sumatera Kecamatan 

Kuala Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara layak diusahakan. 

 Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Zakaria Ecep adalah 

sama-sama membahas mengenai persoalan tanaman porang. Sedangkan 

perbedaannya adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan. Metetode 

penelitian yang digunakan oleh Zakaria Ecep adalah metode penelitian kuantitatif, 

sementara penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Stratifikasi Sosial 

1. Pengertian Stratifikasi Sosial 

“Masyarakat merupakan sekelompok sumber daya manusia yang dapat 

dan senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu. Hal 

itulah yang membuat masyarakat senantiasa berusaha untuk meraih penghargaan 

serta meraih kehidupan yang baik.Oleh sebab itu mengakibatkan munculnya 

beberapa lapisan atau stratifikasi sosial dalam masyarakat. 

 “Setiap masyarakat di dunia mengklasifikasikan orang-orangnya ke dalam 

kategori-kategori baik secara resmi oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya 

atau secara tidak resmi yang berjalan selama dalam interaksi social. “Hampir 

semua kriteria dapat digunakan untuk mengkategorikan orang, warna dan tekstur 

rambut, warna mata, daya tarik fisik, berat badan, tinggi badan, pekerjaan, pilihan 

jenis kelamin, usia, kelas di sekolah, nilai ujian, dan banyak lainnya. Dua jenis 

utama kriteria yang digunakan sebagai dasar untuk klasifikasi karakteristik yang 

dinisbahkan dan yang dicapai. Karakteristik yang dinisbahkan adalah sifat dari 

saat dilahirkan (seperti warna kulit, rambut, jenis kelamin) dan karakteristik yang 

dicapai adalah didapat melalui beberapa kombinasi dari pilihan, usaha, dan 

kemampuan. 

 “Berbagai perbedaan kehidupan manusia, satu bentuk variasi kehidupan 

mereka yang menonjol adalah fenomena stratifikasi (tingkatan-tingkatan) social”. 
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“Perbedaan itu tidak semata-mata ada, tetapi melalui proses suatu bentuk 

kehidupan baik berupa gagasan, nilai, norma, aktifitas sosial, maupun benda-

benda) akan ada dalam masyarakat karena mereka menganggap bentuk kehidupan 

itu benar, baik dan berguna untuk mereka. Fenomena dari stratifikasi sosial ini 

akan selalu ada dalam kehidupan manusia, sesederhana apapun kehidupan 

mereka, tetapi bentuknya boleh jadi berbeda satu sama lain, semua tergantung 

bagaimana mereka menempatkannya. 

 Istilah stratifikasi social dalam kajian sosiologi dan ilmu social mengacu 

pada susunan hierarkis individu-individu ke dalam pembagian kekuasaan dan 

kekayaan di masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa istilah ini lebih dekat 

dengan konsep kelas yang dilihat secara sosio-ekonomi.13 

 “Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat 

bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya”. 

Status yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat ada yang didapat dengan 

suatu usaha (achievement status) dan ada yang didapat tanpa suatu usaha 

(ascribed status). Stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti strata atau 

lapisan dalam bentuk jamak.14 

 “Stratifikasi sosial berasal dari istilah social stratification yang berarti 

sistem berlapis-lapis dalam masyarakat”. “Kata stratification berasal dari kata 

stratum (jamaknya: strata) yang berarti lapisan”. 

                                                             

 
13

Nurani Soyomukti, Pengantar Sosiologi: Dasar Analisa, Teori & Pendekatan Menuju 

Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial, & Kajian-Kajian Strategis, (Cet. II; 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 369  

 
14

Rizqon Halal Syah Aji, Stratifikasi Sosial dan Kesadaran Kelas, Salam: Jurnal Sosial 

dan Budaya Syar’I, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h. 32  
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 Stratifikasi sosial adalah perbedaan individu atau kelompok dalam 

masyarakat yang menempatkan seseorang pada kelas-kelas sosial yang berbeda-

beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda pula 

antara individu pada suatu lapisan sosial lainnya”. “Stratifikasi sosial muncul 

karena adanya sesuatu yang dianggap berharga dalam masyarakat”. “Sistem 

stratifikasi merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-

kelas secara bertingkat, yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang dan 

kelas rendah”.15 “Atau dapat pula diartikan sebagai pembedaan posisi seseorang 

atau kelompok dalam kedudukan berbeda-beda secara vertical”. “Biasanya 

stratifikasi didasarkan pada kedudukan yang diperoleh melalui serangkaian usaha 

perjuangan”. 

 Stratifikasi sosial merupakan konsep yang menunjukkan adanya 

pembedaan dan/atau pengelompokkan suatu kelompok sosial (komunitas) secara 

bertingkat. “Misalnya, dalam komunitas tersebut ada strata tinggi, strata sedang 

dan strata rendah”. “Pembedaan dan/atau pengelompokkan ini didasarkan pada 

adanya suatu simbol-simbol tertentu yang dianggap berharga atau bernilai, baik 

berharga atau bernilai secara sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya maupun 

dimensi lainnya dalam suatu kelompok sosial (komunitas)”. “Simbol-simbol 

tersebut misalnya, kekayaan, pendidikan, jabatan, kesalehan dalam beragama, dan 

pekerjaan”. 

 Stratifikasi sosial juga diartikan sebagai bentuk penggolongan anggota 

masyarakat ke dalam kelas-kelas yang didasarkan pada karakteristik tertentu”. 

                                                             
 

15
Bagja Waluya, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, (Jakarta: PT. 

Setia Purna, 2007), h.16  
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“Menurut Max Weber, seorang sosiolog kelahiran Jerman, stratifikasi sosial 

didasarkan pada dimensi ekonomi, sosial dan politik”. .Maka dari itu masyarakat 

terbagi menjadi kelas (secara ekonomi), kelompok status (sosial) dan partai 

(politik)”. “Weber juga menambahkan bahwa dimensi ekonomi adalah dimensi 

penentu bagi dimensi lainnya”. 

 “Pengertian kelas adalah kesetaraan kemampuan ekonomi orang- orang 

dalam suatu kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup dan statusnya”. 

“Semakin tinggi kemampuan ekonomi suatu kelas untuk memiliki jasa, benda dan 

lain-lain berarti semakin tinggi kelasnya dalam masyarakat”. “Kelas menengah ke 

bawah memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas untuk mendapatkan 

kemewahan selayaknya kelas atas”. “Hal ini kemudian menjadikan masyarakat 

terbagi dalam tingkatan-tingkatan social”.16 

 Adapun pengertian stratifikasi sosial menurut para ahli berbeda antara satu 

dengan yang lainnya, sebagaimana berikut:17 

a. “Pitirim A. Sorokin, stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk/ 

masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat (hierarkis).” 

b. “Robert M.Z. Lawang, stratifikasi adalah penggolongan orang-orang yang 

termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis 

menurut dimensi kekuasaan, privilese dan prestise”. 

                                                             

 
16

Soerjono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat, (Jakarta: 

Citra Niaga Rajawali Press, 1993), h. 55  

 
17

Janu Murdiyatmoko, Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat, (Jakarta: 

Grafindo Media Pratama, 2010), h. 13  
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c. P.J. Bouman, stratifikasi sosial adalah golongan manusia dengan ditandai 

suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa yang tertentu 

dan karena itu menuntut gengsi kemasyarakatan. 

d. Soerjono Soekamto, stratifikasi sosial adalah pembedaan posisi seseorang atau 

kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. 

e. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, stratifikasi sosial adalah sistem 

perbedaan status yang berlaku dalam suatu masyarakat. 

 Pada intinya, pengertian di atas menyepakati bahwasanya pelapisan sosial 

atau stratifikasi sosial (social stratification) sebagai bentuk pembedaan atau 

pengelompokkan para anggota masyarakat secara vertikal (bertingkat). 

2. Proses Terjadinya Stratifikasi Sosial 

“Ada dua hal yang menyebabkan terjadinya stratifikasi, yaitu: pertama; 

terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat”. “Sebagai 

contoh karena kepandaian, senior, tingkat umur, harta, dan lain-lain, kedua; terjadi 

dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama”. Contoh: Sistem 

kepangkatan PNS, ABRI, feodal dan lain-lain. 

 Selain itu, adanya perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang 

merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya 

proses lapisan dalam masyarakat, pokok- pokoknya adalah:18 

a. “Sistem lapisan; berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat”. 

“Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat-masyarakat 

tertentu yang menjadi objek penyelidikan”. “Sistem lapisan dapat dianalisis 
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dalam arti-arti sebagai berikut: Distribusi hak-hak istimewa yang objektif 

seperti misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan (kesehatan, laju 

kejahatan)”. 

b. “Sistem pertanggaan yang diciptakan oleh para warga masyarakat (prestise 

dan penghargaan)”.  

 Kriteria sistem pertanggaan dapat berdasarkan: 

1. “Kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kekerabatan tertentu, milik, 

wewenang atau kekuasaan”. 

2. “Lambang-lambang kedudukan, seperti tingkah-laku hidup, cara 

berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi, dan 

sebagainya”. 

3. “Mudah sukarnya bertukar kedudukan”. 

4. “Solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang 

menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat”. 

5. “Pola-pola interaksi (struktur klik, keanggotaan organisasi, perkawinan 

dan sebagainya)”. 

6. “Kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan, sikap dan nilai-nilai”. 

7. “Aktivitas sebagai organ kolektif”. 

3. Unsur-Unsur Stratifikasi Sosial 

a. Status Sosial 

 “Status sosial biasanya didasarkan pada berbagai unsur kepentingan 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu status pekerjaan, status dalam 

sistem kekerabatan, status jabatan dan status agama yang dianut”. “Dengan status 
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seseorang dapat berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya, bahkan banyak 

dalam pergaulan sehari-hari seseorang tidak mengenal orang lain secara individu, 

melainkan hanya mengenal statusnya saja”.19 

 “Status sosial menurut Ralph Linton adalah sekumpulan hak dan kewajian 

yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya. “Orang yang memiliki status sosial 

yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur masyarakat 

dibandingkan dengan orang yang status sosialnya rendah. “Sedangkan status 

sosial menurut Mayor Polak adalah status dimaksudkan sebagai kedudukan sosial 

seorang oknum dalam kelompok serta dalam masyarakat. Status mempunyai dua 

aspek.“Pertama, aspeknya yang agak stabil, dan kedua, aspeknya yang lebih 

dinamis.“Polak mengatakan bahwa status mempunyai aspek struktural dan aspek 

fungsional. Pada aspek ruang pertama sifatnya hirarki, artinya mengandung 

perbandingan tinggi atau rendahnya secara relative terhadap status-status lain”. 

“Sedangkan aspek yang kedua dimaksudkan sebagai peranan sosial (social role) 

yang berkaitan dengan status tertentu, yang dimiliki oleh seseorang.20 

 “Kemudian menurut Spencer status sesorang atau sekelompok orang dapat 

ditentukan oleh suatu indeks.Indeks seperti ini dapat diperoleh dari jumlah rata-

rata skor, misalnya yang dicapai seseorang dalam masing-masing bidang seperti 

pendidikan, pendapatan tahunan keluarga,dan pekerjaan dari kepala rumah tangga 

(breadwinner).21 
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 “Status merupakan kedudukan seseorang yang dapat ditinjau terlepas dari 

individunya.Jadi status merupakan kedudukan obyektif yang member hak dan 

kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tadi.22 

 “Kedudukan (status) sering kali dibedakan dengan kedudukan sosial 

(social status). Kedudukan adalah sebagai tempat atau posisi seseorangdalam 

suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut, 

atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di 

dalam kelompok yang lebih besar lagi. Sedangkan kedudukan sosial adalah 

tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain, 

dalam arti kewajibannya. Dengan demikian kedudukan sosial tidaklah semata-

mata merupakan kumpulan kedudukan-kedudukan seseorang dalam kelompok 

yang berbeda. 

 Tapi kedudukan sosial tersebut mempengaruhi kedudukan orang dalam 

kelompok sosial yang berbeda. Namun, untuk mendapatkan pengertian yang 

mudah kedua istilah tersebut akan digunakan dalam pengertian yang sama, yaitu 

kedudukan (status).23 

 Adapun status dalam stratifikasi sosial adalah tempat atau posisi seseorang 

dalam suatu kelompok sosial dalam masyarakat, sehubungan dengan orang-orang 

lain dalam kelompok tersebut atau masyarakat.24 
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 Setiap masyarakat pasti mempunyai atau memiliki sesuatu yang 

dihargainya. Sesuatu yang dihargai inilah sesengguhnya merupakan embrio atau 

bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis, di dalam masyarakat 

itu. Biasanya barang dihargai itu mungkin berupa uang, benda-benda yang punya 

sifat ekonomi, tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, sesolehan dalam agama atau 

juga keturunan dari keluarga yang terhormat.25 

 Biasanya diantara banyak status yang dimiliki sesorang, salah satu 

statusnya yang tertinggi (atau dianggap tertinggi oleh masyarakat) merupakan cirri 

identitas sosialnya yang terpokok. Pekerjaan seseorang, biasanya dianggap 

sebagai status tetap dan tertinggi, walaupu tidak senantiasa demikian halnya. Hal 

ini antara lain disebabkan karena penghasilan pekerjaan tertentu juga dapat 

menentukan tinggi rendahnya status seseorang.26 

 Macam-macama status sosia adalah sebagai berikut: 

1) Ascribed Status 

Ascribed status adalah tipe status yang didapat sejak lahir seperti 

jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia, dan lain 

sebagainya”. 

2) Achieved Status 

 Achieved status adalah status sosial yang didapat sesorang karena 

kerja keras dan usaha yang dilakukannya. Contoh achieved status yaitu 

seperti harta kekayaan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain”. 
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 “Ada dua sifat dari sistem pelapisan dalam masyarakat, yaitu bersifat 

tertutup (closed social stratification),dan bersifat terbuka (opened sosial 

stratification).Sistem pelapisan masyarakat yang bersifat tertutup membatasi 

kemungkinan berpindahnya seseorang dari lapisan satu ke lapisan yang lain,baik 

ke lapisan atas ataupun ke lapisan yang lebih rendah Dalam sistem tertutup seperti 

ini stau-satunya cara untuk menjadi anggota suatu lapisan tertentu dalam 

masyarakat adalah karena kelahiran,seperti kasta.Sedangkan dalam sistem 

terbuka,setiap anggota setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk 

berusaha dengan kemampuannya sendiri.Apabila mampu dan beruntung 

seseorang dapat untuk naik ke lapisan yang lebih atas,atau bagi mereka yang tidak 

beruntung dapat turun ke lapisan yang lebih rendah.27 

 “Kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu assigned 

status, yang merupakan kedudukan yang diberikan.Artinya dalam suatu kelompok 

atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang 

berjasa, yang lebih memperjuangkan seseuatu untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat.Akan tetapi,kadang-kadang kedudukan tersebut diberikan 

karena seseorang telah lama menduduki suatu kepangkatan tertentu. 

 “Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota 

masyarakat kedalam lapisan-lapisan adalah:” 

1) “Ukuran kekayaan (material)”. 

2) “Ukuran kekuasaan”. 

3) “Ukuran kehormatan”. 
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4) “Ukuran ilmu pengetahuan”.28 

“Ciri-ciri status sosial menurut Warner ada 4 komponen, yaitu:” 

1) “Pekerjaan”. 

2) “Sumber pendapatan”. 

3) “Tipe Rumah”. 

4) “Kawasan tempat tinggal”. 

 “Salah satu imbalan dari status yang tinggi adalah adanya pengakuan 

sebagai orang yang lebih berderajat tinggi.Karena orang kaya dan bangsawan 

tampak seperti orang lain, maka mereka memerlukan berbagai cara agar 

kedudukan mereka bisa diakui.Pada masa lalu caranya ialah dengan menggunakan 

simbol status, yang bisa berwujud suatu tindak-tanduk terpuji atau barang yang 

sangat langka,seperti misalnya mobil, jas berbulu binatang, dan intan”. Nilai 

status barang tersebut dihargai sebagaimana halnya dengan nilai kegunaan dan 

keindahannya.29 

 “Setiap status menyediakan panduan bagaimana kita harus bertindak atau 

berperasaan. Sebagaimana halnya dengan aspek lain dalam struktur sosial, status 

menempatkan batas pada apa yang dapat atau tidak dapat kita lakukan”. “Karena 

status sosial merupakan bagian yang hakiki dalam struktur sosial, maka status 

sosial ditemukan dalam semua kelompok manusia”.30 

b. Peranan (Role) 
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 Peranan merupakan aspek dinamis dari status. “Apabila ada seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannnya sesuai dengan kedudukannya, maka dia 

menjalankan suatu peranan, dengan begitu peran tersebut menentukan apa yang di 

perbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan 

masyarakat kepadanya”. “Peran sangat penting karena mengatur prilaku 

seseorang, disamping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan 

perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu. Sehingga seseorang dapat 

menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orangorang sekelompoknya. 

 “Peranan melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi 

dalam pergaulan kemasyarakatan. “Posisi seseorang dalam masyrakat merupakan 

unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. 

“Sedangkan peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang 

menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. 

 “Suatu peran paling sedikit ada tiga hal yaitu: pertama peran meliputi 

norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam 

masyarakat, kedua peran adalah suatu konsep ikhwal yang dapat dilakukan oleh 

individu di masyarakat, ketiga peran dapat sebagai perilaku individut yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat”. 

 Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu:31 

1) Peranan yang diharapkan (expected roles) cara ideal dalam pelaksanaan 

peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan 
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yang di harapkaan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak 

dapat di tawar dan harus di laksanakan seperti yang di tentukan peranan 

jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler, di plomatik, dan 

sebagainya. 

2) Peranan yang di sesuaikan (actual roles) yaitu cara bagaimana sebenarnya 

itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi tertentu, peranan yang disesuaikan mungkin 

tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangannya yang muncul 

dapat dianggap wajar oleh masyarakat. 

B. Teori Tindakan Sosial Max Weber 

 “Teori yang di gunakan dalam penelitian ini masuk dalam paradigma 

definisi social”. “Sebagaimana paradigma definisi sosial tidak berangkat dari 

sudut pandang fakta sosial yang objektif, seperti struktur-struktur makro dan 

pranata-pranata sosial yang ada dalam masyarakat”. “Paradigma definisi sosial 

justru bertolak dari proses berikir manusia itu sendiri sebagai individu”. “Dalam 

merancang dan mendefinisikan makna dan interaksi sosial, individu dilihat 

sebagai pelaku tindakan yang bebas tetapi tetap bertanggung jawab”. “Artinya, di 

dalam bertindak atau berinteraksi, individu tetap berada di bawah pengaruh 

bayang-bayang struktur sosial dan pranata-pranata dalam masyarakat, tetapi fokus 

perhatian paradigma ini tetap pada individu dengan tindakannya”. 

Menurut paradigma ini, proses-proses aksi dan interaksi yang bersumber pada 

kemauan individu itulah yang menjadi pokok persoalan dari paradigma ini. 

Paradigma ini memandang, bahwa hakikat dari realitas sosial lebih bersifat 



 
31 

 

subjektif di bandingkan objektif menyangkut keinginan dan tindakan individual. 

Dengan kata lain, realita sosial itu lebih di dasarkan kepada definisi subjektif dari 

pelaku-pelaku individual. Jadi menurut paradigma ini, tindakan sosial menunjuk 

kepada struktur-struktur sosial, tetapi sebaliknya, bahwa struktur sosial itu 

menunjuk pada agregat definisi (makna tindakan) yang telah dilakukan oleh 

individu-individu anggota masyarakat.32 

The Social Action Theory oleh Max Weber. Weber sebagai pengemuka exemplar 

dari paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial 

antar hubungan sosial. Inti tesisnya adalah tindakan yang penuh arti dari 

individu.33 

 Individu disini adalah petani, yang mempunyai segala wewenang dalam 

“menentukan tindakannya sebagai manusia yang bebas,tetapi bertanggung jawab 

atas dirinya dan keluarganya atas tindakan yang mereka lakukan dalam 

mensejahterakan keluarga dan hidup bermasyarakat.Bebas dalam memilih suatu 

tindakan dalam hal meningkatkan kehidupan sosial ekonomi adalah pilihan 

mereka yang tidak menyalahi norma bermasyarakat.Usaha pertanian merupakan 

keinginan subyektif dari individu untuk melakukannya,sebagai usaha yang harus 

mereka lakukan untuk menghidupi keluarga dipedesaan.Tindakan yang dilakukan 

berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan antara cara dan tujuan dalam 

melakukan usaha dan membelanjakan hasil dari panenan yang mempunyai makna 

subyektif bagi petani dan selanjutnya diarahkan kepada tindakan orang lain. 
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Diarahkan kepada tindakan orang lain disini seperti hasil dari panenan porang 

yang mereka peroleh tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk 

diberikan kepada anak cucu dan keluarga agar bisa hidup. 

 Hal ini sesuai dengan yang dimaksud dengan tindakan sosial yaitu 

tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti suyektif 

bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. “Pelaku hendak mencapai 

suatu tujuan atau Ia didorong oleh motivasi”. “Kenyataan sosial di dasarkan pada 

definisi subjektif indvidu dan penilaiannya, Weber melihat kenyataan sosial 

sebagai sesuatu yang di dasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan 

social”. “Bagi Weber, dunia terwujud karena tindakan social”. “Manusia 

melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukannya dan di 

tujukan untuk mencapai apa yang mereka inginkan atau kehendaki.Setelah 

memilih sasaran, mereka memperhitungkan keadaan, kemudian memilih tindakan. 

Dan menurut Weber, tugas sosiolog adalah menafsirkan tindakan menurut makna 

subyektifnya. 

 Tindakan menjadi sosial menurut Weber terjadi hanya kalau dan sejauh 

mana arti maksud subyektif dari tingkah laku membuat individu memikirkan dan 

menunjukkan suatu keseragaman yang kurang lebih tetap. Pelaku individual 

mengarahkan tindakannya kepada penetapan penetapan atau harapan harapan 

tertentu yang berupa kebiasaan umum atau dituntut dengan tegas atau bahkan 

dibekukan dengan undang-undang. 

 Weber berpendapat bahwa studi kehidupan sosial yang mempelajari 

pranata dan struktur sosial dari luar saja, seakan-akan tidak ada inside-story, dan 
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karena itu mengesampingkan pengarahan diri oleh individu, tidak menjangkau 

unsur utama dan pokok dari kehidupan sosial itu. 

 “Teori tindakan sosial merupakan sumbangan Max Weber untuk Sosiologi 

adalah teorinya mengenai rasionalitas. Dimana rasionalitas merupakan konsep 

dasar yang Weber gunakan dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan 

social”. “Tindakan Rasional menurut Weber berhubungan dengan pertimbangan 

yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu di nyatakan”. “Penggunaan teori 

tersebut di gunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk melihat bagaimana 

pentingnya bentuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat pra dan pasca panen 

padi”. Mereka memperhitungkan cara dan tujuan serta pertimbangan-

pertimbangan dalam memilih suatu tindakan. 

 Rasionalitas merupakan konsep dasar yang di gunakan Weber dalam 

klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. “Pembedaan pokok yang di 

berikan adalah tindakan rasional dan non rasional”. “Tindakan rasional 

berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu di 

nyatakan”. “Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber membedakan ke dalam 

empat tipe”. “Semakin rasional tindakan sosial itu, semakin mudah pula di 

pahami”. “Karena manusia bertindak didorong oleh tujuan tertentu. Perbedaan 

tujuan melahirkan tindakan sosial yang beraneka ragam”. Empat tipe tindakan 

sosial tersebut antara lain: 

1. Zwerk Rational (rasionalitas instrumental), kelakuan yang diarahkan 

secara rasional kepada tercapainya suatu tujuan, apabila tujuan, alat dan 

akibatnya di perhitungkan dan pertimbangkan secara rasional. Tindakan 
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tersebut dilaksanakan setelah melalui pertimbangan matang mengenai 

tujuan dan cara yang akan di tempuh untuk meraih tujuan itu. Tindakan ini 

di tentukan oleh harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan 

perilaku manusia lain, harapan-harapan ini di gunakan sebagai syarat atau 

sarana untuk mencapai tujuan-tujuan aktor lewat upaya dan perhitungan 

yang rasional. Jadi, zwerk rational melekat pada tindakan yang di arahkan 

secara rasional untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  

2. “Werk Rational (rasioanalitas nilai), kelakuan yang berorientasi kepada 

nilai. Berkaitan dengan nilai-nilai dasar dalam masyarakat, nilai disini 

seperti keindahan, kemerdekaan, persaudaraan, dan lain-lain. Tindakan 

sosial jenis ini hampir serupa dengan kategori atau jenis tindakan rasional 

instrumental. Hanya saja werk rational tindakan-tindakan sosial di 

tentukan oleh pertimbangan-pertimbangan atas dasar keyakinan individu 

pada nilai-nilai estetis, etis dan keagamaan”.  

3. “Affectual action (tindakan yang dipengaruhi emosi), kelakuan yang 

menerima orientasi dari perasaan atau emosi atau afektif. Tindakan yang di 

buat-buat. Di pengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-puraan si aktor. 

Tindakan ini sukar di pahami. Kurang atau tidak rasional.34 Aksi adalah 

afektif manakala faktor emosional menetapkan cara-cara dan tujuan-tujuan 

dari pada aksi”.  

4. “Traditional action (tindakan karena kebiasaan), kelakuan tradisional bisa 

dikatakan sebagai tindakan yang tidak memperhitungkan pertimbangan 
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rasional. Tindakan sosial ini dilakukan semata-mata mengikuti tradisi atau 

kebiasaan yang sudah baku. Seorang bertindak karena sudah rutin 

melakukannya”. 

 Tindakan sosial murni di terapkan dalam situasi dengan suatu pluralitas 

cara-cara dan tujuan-tujuan di mana si pelaku bebas memilih cara-caranya secara 

murni untuk keperluan efesiensi.35 

 “Sesuai dengan apa yang dikemukakan di atas oleh Weber dengan teori 

tindakan sosialnya, masyarakat petani mempunyai tindakan yang beranekaragam 

dalam usaha pertanian yang mereka lakukan. Anggota masyarakat satu dengan 

anggota masyarakat lainnya mempunyai tindakan yang berbeda-beda dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dan keluarganya pada masa pra dan 

pasca panen porang. Bagaimana mempertahankan hasil panen untuk satu tahun, 

bagaimana mencari alternatif lain yang tidak hanya bertumpu pada hasil panen 

yang sesuai dengan tujuan dia dan keluarganya. Pertimbangan-pertimbangan akan 

menjadi dasar sebelum bertindak. 

 

 

C. Teori Kelas Sosial Karl Marx 

 “Dalam menganalisis perkembangan masyarakat, karl marx menegaskan 

bahwa berubah dan berkembangnya masyarakat itu ditentukan oleh caranya 

memproduksi barang-barang material. Cara produksi itu ditentukan oleh tenaga 

produktif. Berubah dan berkembangnya tenaga produktif akan menentukan 
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hubungan produksi, yang selanjutnya menentukan sistem ekonomi masyarakat 

atau sistem perkembangan masyarakat. Menurut Marx perkembangan masyarakat 

dimulai dari perkembangan masyarakat komunal primitif, berubah dan 

berkembang menjadi masyarakat pemilikan budak, masyarakat feodalisme, 

masyarakat kapitalisme, masyarakat sosialisme, dan yang terakhir masyarakat 

komunisme”. 

 “Hubungan-hubungan produksi tersebut memunculkan pembagian kerja. 

Dalam pembagian kerja, sangat erat hubungannya dengan kepemilikan yang 

mencakup penguasaan atas sumber-sumber pokok dan alat produksi. Kepemilikan 

dan penguasaan atas sumber-sumber pokok yang berbeda-beda ini merupakan 

dasar munculnya kelas-kelas sosial. Ada dua macam kelas yang menurut Marx 

menjadi alasan permasalahan pembagian kerja, yaitu borjuis dan proletar. Kelas 

borjuis merupakan nama khusus untuk para kapitalis dalam ekonomi modern. 

Mereka memiliki alat-alat produksi dan mempekerjakan pekerja upahan. 

Berubahnya fungsi tenaga produktif yang diikuti makin berperannya fungsi uang 

sebagai alat tukar mendorong lahirnya suatu sistem baru, yang disebut 

kapitalisme, di mana manusia (tenaga kerja, buruh) sebagai barang dagangan”. 

“Hubungan produksi dalam sistem kapitalisme didasarkan pada pemilikan 

individu ataukelompok atas alat-alat produksi”. 

 “Sejarah dari seluruh masyarakat yang ada sampai saat ini adalah sejarah 

perjuangan kelas.
36

Yang dimaksud dengan kaum borjuis. Kaum borjuis ialah 

kelas kapitalis modern, para pemilik alat-alat produksi yang bersifat kolektif dan 
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para majikan buruh-upahan. Yang dimaksud dengan kaum proletariat ialah kelas 

buruh-upahan modern yang karena tak memiliki alat-alat produksinya sendiri, 

terpaksa harus menjual tenaga kerja mereka untuk bisa tetap hidup”. 

 “Sementara itu, pasar terus berkembang sehingga permintaan terus 

meningkat. Sedangkan posisi kelas menengah industri digantikan oleh kaum 

jutawan industri, oleh para pemimpin tentara-tentara industri, oleh kaum borjuis 

modern. Industri modern telah melahirkan pasar dunia. Pasar ini mendorong 

terjadinya perkembangan yang pesat dalam perdagangan, komunikasi lewat darat. 

Perkembangan ini pada gilirannya dipengaruhi oleh perluasan industri. Jadi kita 

bisa saksikan bagaimana kaum borjuis modern merupakan produk dari suatu 

gerak perkembangan yang panjang, produk dari serangkaian revolusi dalam 

modus produksi dan pertukaran”. 

 Dalam pandangan Karl Marx kehidupan sosial antara lain: 

1) Masyarakat sebagai arena yang didalamnya terdapat berbagai bentuk 

pertetangan. 

2) Negara dipandang sebagai pihak yang terlibat aktif dalam pertentangan 

dengan berbagai pihak kepada kekuatan yang dominan. 

3) Paksaan (coercion) dalam wujud hukum dipandang sebagai faktor utama 

untuk memelihara lembaga-lembaga sosial, seperti milik pribadi 

(property), perbudakan (slavery), kapital yang menimbulkan 

ketidaksamaan hak dan kesempatan. Kesenjangan sosial terjadi dalam 

masyarakat karena bekerjanya lembaga paksaan tersebut yang bertumpu 
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pada cara-cara kekerasan, penipuan, dan penindasan. Dengan demikian, 

titik tumpu dari konflik sosial adalah kesenjangan sosial. 

4) Negara dan hukum dilihat sebagai alat penindasan yang digunakan oleh 

kelas yang berkuasa (kapitalis) demi keuntungan pribadi. 

5) “Kelas-kelas dianggap sebagai kelompok-kelompok sosial yang 

mempunyai kepentingan sendiri yang bertentangan satu sama lain”.
37

 

 “Dalam masyarakat terdapat sebuah pertentangan yang melibatkan pihak-

pihak tertentu. Negara merupakan pihak aktif pada kekuatan dominan. Hukum 

diatur oleh kelas berkuasa atau kelas dominan berbentuk paksaan digunakan 

sebagai alat untuk mempertahankan dan menambah kekuasaan pribadi serta 

sebagai alat penindasan. Setiap kelas memiliki kepentingan sendiri yang saling 

bertentangan dan mengakibatkan konflik terjadi. Kepemilikan dan kontrol sarana- 

sarana berada dalam satu individu- individu yang sama atau kelopok dominan”. 

 “Dalam masyarakat kapitalis terdiri dari tiga kelas yang diantaranya adalah 

kelas buruh (mereka hidup dari upah), kaum pemilik modal (hidup dari laba) dan 

para tuan tanah (hidup dari rente tanah). Dengan adanya kelas-kelas itu terjadi 

adanya keterasingan pekerjaan karena orang-orang yang bekerja berbeda dalam 

kelas, yaitu kelas buruh dan kelas majikan. Kelas para majikan memiliki alat-alat 

produksi, pabrik, mesin dan tanah. Sedangkan kaum buruh bekerja dan terpaksa 

menjual tenaganya mereka kepada para majikan karena tidak memiliki sarana dan 

prasarana. Oleh karena itu, hasil dari pekerjaan itu bukan lagi milik para pekerja 

tetapi juga milik para majikan”. 
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 “Karl Marx yang terkenal dengan pemikirannya yang menekankan pada 

bidang sosial ekonomi mempunyai pandangan tersendiri mengenai manusia. 

Dalam pemikirannya, yaitu anggapan yang telah kita lihat yaitu emansipasi 

manusia seutuhnya akan dilaksanakan oleh proletariat. Dari sinilah Karl Marx 

mulai memperhatikan perkembangan-perkembangan ilmu ekonomi. Dalam 

perkembangannya, struktur kelas di mulai dari masa berburu meramu yang 

memproduksi hasil buruan dan hasil tanaman, menghasikan sebuah suku yang 

tertua dalam struktur masyarakat. Cara produksi tanam dan domestikasi hewan 

menciptakan masyarakat hortikultural dan pastoral, yang menciptakan kelas tuan 

dan budak. Cara pertanian menetap menciptakan masyarakat agraris, yang” 

“menciptakan kelas tuan tanah dan penggarap. Cara memproduksi dengan 

menggunakan mesin dan buruh yang mengoperasikannya memunculkan 

masyarakat industri, yang menciptakan kelas borjuis (kapitalis) dan proletar. Cara 

produksi menggunakan komputer dalam mengolah informasi menciptakan 

masyarakat posindustrial, yang menciptakan kelas produsen dan konsumen. Ini 

adalah salah perkembangan struktur masyarakat dari awal mula berkesadaran 

dalam masyarakat. Akan tetapi, Karl Marx menciptakan teori yang lain. 

 

D. Teori Etos Kerja 

Secara etimologis, etos berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti 

karakter, watak kesusilaan, kebiasaan atau tujuan moral seseorang serta 
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pandangan dunia mereka, yakni gambaran, cara bertindak ataupun gagasan yang 

paling komprehensif mengenai tatanan.
38

 

Dari kata etos ini dikenal pula kata etika, etiket yang hampir 

mendekati pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik 

buruk (moral), sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat 

yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik dan 

bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin. 

Sebagai suatu subjek dari arti etos tersebut adalah etika yang berkaitan 

dengan konsep yang dimiliki oleh individu maupun kelompok untuk menilai 

apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk 

atau baik. 

Pengertian etos kerja menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Tasmara, etos kerja Islam adalah suatu upaya yang sungguh-

sungguh, dengan mengerahkan seluruh aset, pikiran, dan zikirnya untuk 

mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah 

yang menundukan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari 

masyarakat yang terbaik (khairul ummah) atau dengan kata lain dapat juga 

kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan 

dirinya.
39
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b. Menurut Sinamo, etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang 

berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada 

paradigma kerja yang integral.
40

 

c. Menurut Usman Pelly etos kerja adalah sikap yang muncul atas 

kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai 

budaya terhadap kerja.
41

 

d. Anaroga menyatakan bahwa etos kerja adalah suatu pandangan dan 

sikap suatu bangsa atau suatu umat terhadap kerja.
42

 Anoraga juga 

memaparkan secara eksplisit beberapa sikap yang seharusnya mendasar bagi 

seseorang dalam memberi nilai pada kerja yang disimpulkan sebagai berikut: 

1) Bekerja adalah hakikat kehidupan manusia. 

2) Pekerjaan adalah suatu berkat Tuhan. 

3) Pekerjaan merupakan sumber penghasilan yang halal dan tidak amoral. 

4) Pekerjaan merupakan suatu kesempatan untuk mengembangkan diri 

dan berbakti. 

5) Pekerjaan merupakan sarana pelayanan dan perwujudan kasih. 

Dari berbagai definisi di atas dapat dikatakan bahwa etos kerja adalah 

cara pandang seseorang dalam menyikapi, melakukan dan bertindak dalam 

bekerja, dengan kemauan organisasi, instansi maupun perusahaan sehingga 

pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Sikap mental seseorang atau 
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kelompok orang dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan yang diwujudkan 

sebagai perilaku kerja antara lain tepat waktu, tanggung jawab, kerja keras, 

rasional dan jujur. 

E. Keluarga 

1. Pengertian Keluarga 

 Keluarga menurut Pujosuwarno adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas 

dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama 

atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau 

tanpa anak anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah 

rumah tangga.
43

 

 Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan 

perkawinan, darah, atau adopsi. Pertalian antara suami dan isteri adalah 

perkawinan, dan hubungan antara orang tua dan anak biasanya adalah darah, dan 

kadangkala adopsi.
44

 Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri 

dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dengan anaknya.
45

 

 Keluarga menurut Wuri Wuryandani merupakan lingkungan yang paling 

dekat dengan anak, sejak anak dilahirkan. Di dalam keluarga ini anakanak akan 

banyak mendapatkan pengalaman untuk tumbuh dan berkembang demi masa 

depannya. Di dalam keluarga orang tua dapat memberikan contoh perilaku yang 

kelak akan ditiru oleh anak. Keluarga merupakan tempat yang efektif untuk 
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membelajarkan nilai moral kepada anak.
46

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan kumpulan dua orang yang hidup 

bersama dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan mengharapkan adanya 

keturunan serta dapat memenuhi kebutuhan hidup. Keluarga juga merupakan 

lingkungan yang paling dekat dengan anak sejak anak dilahirkan. Dalam keluarga 

anak-anak akan banyak mendapatkan pengalaman untuk tumbuh dan berkembang 

demi masa depannya. Dalam keluarga orang tua dapat memberikan contoh 

perilaku yang kelak akan ditiru oleh anak. Keluarga merupakan tempat yang 

efektif untuk membelajarkan nilai moral kepada anak. 

2. Ciri-Ciri Keluarga 

 Keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terbentuk dari 

suatu hubungan seks yang tetap, untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan 

keorangtuaan dan pemeliharaan anak. Walaupun sulit untuk menentukan atau 

mencari persamaan-persamaan dan ciri-ciri pada semua keluarga, paling tidak 

dapat ditentukan ciri-ciri keluarga secara umum dan khusus yang terdapat pada 

keluarga dalam bentuk atau tipe apapun. 

 Ciri-ciri umum keluarga antara lain seperti yang dikemukakan oleh Mac 

iver dan Page dalam Khairuddin Seperti berikut:
47

 

a. Keluarga merupakan hubungan perkawinan. 

b. Berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenaan dengan 

hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara. 
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c. Suatu sistem tata nama, termasuk bentuk perhitungan garis keturunan. 

d. Ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok 

yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan- kebutuhan ekonomi 

yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan 

membesarkan anak. 

e. Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang tidak 

mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok keluarga. 

3. Tipe-Tipe Keluarga 

 Friedman dalam Khairuddin
48

 menyatakan bahwa tipe-tipe keluarga dibagi 

atas keluarga inti, keluarga orientasi, keluarga besar. Keluarga inti adalah 

keluarga yang sudah menikah, sebagai orangtua, atau pemberi nafkah. 

Keluarga inti terdiri dari suami, istri dan anak mereka, baik anak kandung 

ataupun anak adopsi. Keluarga orientasi (keluarga asal) yaitu unit keluarga 

yang didalamnya seseorang dilahirkan. Keluarga besar yaitu keluarga inti 

ditambah anggota keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah 

seperti kakek dan nenek, paman dan bibi.
49

 

F. Petani Porang 

 Petani adalah orang yang melakukan kegiatan pada sektor pertanian baik 

pertanian kebun, ladang, sawah, perikanan, dan lainya pada suatu lahan yang 

diusahan dengan tujuan keuntungan ekonomi. Petani dapat dibedakan berdasarkan 

bentuk kegiatannya yaitu petani pemilik penggarap, petani penyewa, petani 

penyakap (penggarap), petani penggadai dan petani sebagai buruh tani. Petani 
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merupakan unsur usaha tani yang memegang peranan penting dalam pemeliharaan 

tanaman atau ternak agar dapat tumbuh dengan baik, ia berperan sebagai 

pengelola usaha tani. 

 Petani sering digambarkan sebagai individu yang bekerja disektor 

pertanian, penghasilannya sebagian besar berasal dari sektor pertanian. 

Pemberdayaan para petani ini cukup rumit, hal ini didasarkan pada karakteristik 

petani yang kompleks. Petani karet merupakan seorang petani yang melakukan 

usaha kegiatan di bidang pertanian yaitu mengusahakan tanaman karet, dengan 

tujuan memeproleh hasil dari tanaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari.
50

 

 Porang (Amorphophallus muelleri Blum) yang termasuk ke dalam family 

Araceae. Selain mudah didapatkan, tanaman ini juga mampu menghasilkan 

karbohidrat dan indeks panen tinggi. Dewasa ini kebutuhan makanan pokok utama 

berupa karbohidrat masih dipenuhi dari beras, diikuti jagung dan serealia yang 

lain. Sumber karbohidrat dari jenis ubi-ubian, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, 

kimpul, uwi-uwian, ganyong, garut, suweg dan porang pemanfaatannya belum 

optimal sehingga masih terbatas sebagai bahan alternatif disaat penceklik. 

 Petani porang adalah orang yang melakukan kegiatan pada sektor 

pertanian dalam hal ini mereka menanam tanaman porang sebagai kegiatan 

mereka dalam sector pertanian. 

                                                             
 

50
Hadiutomo dalam http://repositori.unsil.ac.id/355/6/10.%20BAB%202.pdf diakses pada 

tanggal 7 Februari 2022  

http://repositori.unsil.ac.id/355/6/10.%20BAB%202.pdf


 

46 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui 

lebih dalam mengenai usaha, Etos kerja dan interaksi petani porang di Desa 

Bontolempangan dalam meningkatkan strata sosial keluarga Oleh karena 

itu, peneliti akan menjelaskan hasil penelitiannya dengan menggunakan 

metode descriptive, yakni dengan menjelaskan hasil penelitian 

menggunakan kata-kata. 

 Jenis penelitian yang dipakai dalam metode kualitatif ini adalah 

penelitian lapangan atau field research. Peneliti terjun langsung ke lapangan 

dengan objek penelitian yang difokuskan kepada masyarakat dalam hal ini 

petani porang, dan pengamat tanaman porang yang menjadi subjek dalam 

penelitian ini. 

2. Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini berlokasi di Desa Bontolempangan Kecamatan 

Bontolempangan Kabupaten Gowa. Peneliti memilih lokasi tersebut karena 

banyak petani porang yang sejahtera dibandingkan sebelum menanam 

tanaman porang. 
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B. Pendekatan Penelitian 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, 

agar data yang diperoleh di lapangan bersifat informasi yang berupa uraian-uraian 

bukan dalam bentuk simbol atau angka.
51

 Data yang diperoleh bersumber dari 

studi lapangan atau file research dengan menggunakan metode yang akan 

diuraikan sebagai berikut. 

 Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang secara umum 

digunakan pada penelitian sosial. Pendekatan ini digunakan dengan cara 

mengaitkan teori-teori sosial dalam hal ini teori tindakan sosial Max Weber yang 

berkaitan dengan suatu fenomena-fenomena sosial yang terjadi dan menjadi titik 

fokus dalam penelitian. 

C. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu, data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data pokok yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara oleh orang 

yang melakukan penelitian. Data ini disebut juga data asli atau data baru.52 

Data primer ini diperoleh langsung dari wawancara secara tatap muka dengan 

informan yang telah ditentukan oleh penulis. 

2. Data Sekunder 
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 Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, seperti 

buku-buku sosial, jurnal, skripsi, artikel, website terkait penelitian dan 

sebagainya. Data sekunder biasanya diperoleh dari perpustakaan, laporan-

laporan atau data yang tersedia.53 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yang 

dijadikan alat dalam pengambilan data. Metode-metode yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

 Observasi merupakan instrument yang digunakan untuk melakukan 

pengamatan langsung tentang fenomena yang berkaitan dengan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini. Pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa itu 

bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat 

seobjektif mungkin. Peranan pengamat dapat dibedakan berdasarkan hubungan 

partisipatif dengan kelompok yang diamatinya.54 

Observasi yang saya lakukan sebagai peneliti yaitu dengan terjun 

langsung ke lapangan dengan melihat dan mengamati tentang upaya yang 

dilakukan petani porang di Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan 

Kabupaten Gowa dalam meningkatkan status sosial keluarga mereka. 

2. Metode Wawancara 
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 Interview atau wawancara adalah suatu metode yang digunakan 

untuk mendapatkan data dengan cara tanya jawab baik itu dalam bentuk 

percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi. Peneliti 

melakukan proses wawancara untuk meminta informasi atau ungkapan dari 

orang yang diteliti.55 

Wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai, para petani porang, 

serta pemerintah setempat di Desa Bontolempangan Kecamatan 

Bontolempangan Kabupaten Gowa. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan bahan-bahan dalam 

bentuk dokumen. Tujuan dari metode ini adalah untuk melengkapi data-data 

wawancara dan observasi. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk 

membuat sebuah catatan-catatan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan di lapangan dalam bentuk dokumentasi. Biasanya dalam bentuk 

catatan hasil wawancara, rekaman wawancara, dan berupa foto-foto sehingga 

dapat mendukung kevalidan data yang diteliti. Adapun data-data yang 

diperoleh dari hasil dokumentasi dari beberapa foto-foto yang ada di lokasi 

penelitian. 

E. Teknik Penentuan Informan 

 Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu 

pemilihan sampel atau informan secara gejala dengan kriteria tertentu. Informan 

dipilih berdasarkan keyakinan bahwa yang akan dipilih adalah informan yang 
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mengetahui masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan 

mengambil informan dari unsur petani porang dan pemerintah setempat di Desa 

Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa. Para informan 

dipilih dengan pertimbangan bahwa informan tersebut dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

 Adapun informan dalam penelitian adalah: 

1) Dg hakim sebagai petani porang. 

2) Dg sa‟ia sebagai tokoh petani porang. 

3) Dg karim sebagai pedagang porang. 

4) Dahlia sebagai petani porang. 

5) Dg mangnga sebagai  BPD desa bontolempangan dan petani porang. 

F. Teknik dan Analisis Data 

 Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif. Adapun analisis data kualitatif sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang memilih, memfokuskan, 

membuang, mempertajam serta menyusun data dengan cara kesimpulan sebuah 

penelitian dapat diverifikasi dan digambarkan.56 Reduksi data berfungsi untuk 

memberikan suatu gambaran dan mempermudah peneliti mencari jika sewaktu-

waktu data tersebut diperlukan. Reduksi data dapat digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara memilah data yang dirasa perlu disajikan serta 

mengesampingkan data yang dirasa tidak perlu dengan masalah yang akan 
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diteliti. Akan tetapi pengesampingan data tersebut bukan semata-mata dibuang 

atau dihilangkan, hanya saja disimpan disuatu tempat sehingga dapat 

mempermudah peneliti jika sewaktu-waktu data tersebut diperlukan.  

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data atau data display dilakukan dengan tujuan agar 

memudahkan penulis dalam menyusun sebuah data yang didapatkan atau 

diperoleh dalam penelitian, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik 

sebuah kesimpulan. 

Penulis menyajikan data dalam bentuk teks naratif dan dalam bentuk 

tabel dengan menguraikan permasalahn-permasalahan yang ada dalam 

bentuk kalimat yang kemudian dideskripsikan dan diuraikan. Sedangkan 

penyajian data dalam bentuk tabel peneliti gunakan untuk menyajikan data 

secara sistematis atau teratur, lebih spesifik, dan singkat dengan tujuan 

untuk memudahkan penyusunan dan penyimpulan data dalam sebuah 

penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah proses atau tahapan terakhir dalam 

analisis data. Pada tahap ini peneliti mengemukakan kesimpulan awal yang 

sifatnya sementara yang selanjutnya diperkuat atau diperjelas dengan teori-

teori atau keterangan yang diperoleh di lapangan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Sejarah Desa Bontolempangang 

Di Bontolempangan pada masa kerajaan, terdapat sebuah kerajaan kecil 

yang usianya sudah sangat tua, namanya Kerajaan Leo Toa yang usianya sudah 

sangat tua, namanya Kerajaan Leo Toa yang penguasanya disebut Dampang. 

Ketika Lemo Toa dipimpin oleh Karaengta Katinting, beliaulah berhasil 

memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan daerah sekitarnya, 

seperti Gantarang dan Bontoloe. Ketika Gowa melakukan ekspansi dengan 

menaklukkan daerah sekitarnya, beberapa daerah kerajaan kecil di 

Bontolempangan kemudian masuk bergabung dengan wilayah Kerajaan Gowa. 

Ketika bergabung dengan Kerajaan Gowa, beberapa tubarani ikut memperkuat 

pertahanan Kerajaan Gowa, seperti Labu Tubaranine Jene Kampala, Dampang 

Coro, Cambang Panraka dan masih banyak tokoh pemberani lainnya, hingga 

Gowa berhasil menguasai beberapa daerah di wilayah timur Nusantara ini pada 

abad ke 16 dan 17. 

Pada masa revolusi kemerdekaan, beberapa pejuang dari daerah itu ikut 

memperkuat barisan pejuang merah putih yang bernaung di berbagai organisasi 

kelaskaran, seperti Lapang Bajeng, PPNI, Laptur dan masih banyak lainnya, 

hingga akhirnya Bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan pada 17 

Agustus 1945.Setelah Gowa menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi, 

Bontolempangan masuk dalam satu distrik Tompobulu, Distrik kemudian berubah 

menjadi kecamatan hingga terjadi beberapa kecamatan, dengan terbentuknya 

Kecamatan Bungaya pada tahun 2003 lalu, dibentuk Kecamatan Bontolempangan. 

Buku Sejarah Bontolempangan mengungkap sejarah Bontolempangan sejak dari 
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zaman Kerajaan Lemo Toa hingga menjadi kecamatan. Buku ini salah satu 

koleksi Layanan Deposit, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi 

Selatan yang juga dilengkapi profil tokoh seperti Lambu Tubaranina Je'ne 

Kampala, Tongkat Lambu Tembus Batu Lapisi, Toa' Janggo', Karaeng 

Lekoboddong, Dampang Coro dan Joa Tujuhpuloa dan Kisah Orang Boto dari 

Botolempangang, serta beberapa obyek wisata atau situs sejarah yang punya cerita 

legenda tersendiri di masyarakat. Juga legenda obyek wisata seperti: 

a. Legenda Putri Liku Nuang 

b. Lampunna Pokeng 

c. Liku Tamamminraya 

d. Bontolempangang Desa Kalong 

e. Liku Jangang-jangang 

f. Tragedi Ulu Jangang 

g. Pa'ladingang Negeri Pandai Besi 

h. Panre Bassi dari Julumate'ne 

i. Air Terjun Katimbang 

j. Bungung Lantang ri Lassa-lassa 

k. Permandian Je'ne Bidadari 

l. Batu Kallong 

m. Ulu Ere 

n. Balla Adaka ri Gantarang 

o. Sonri dan Poke Pangkana Lassa-lassa 

p. Pangngdakkanga ri Pa'ladingang 

q. Tana Pangkaya 

r. Negeri Mata Allo 

s. Wisata Batang Pinus Langkoa 
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t. Wisata Kuliner 

u. Panrita Balla 

v. Hasan Suaib Penyelamat Lingkungan Hidup. 

 

B.  Usaha yang dilakukan oleh petani porang di Desa Bontolempangan 

Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa dalam meningkatkan status 

sosial keluarga mereka. 

Tanaman Porang merupakan tumbuhan herba dan "menahun". Memiliki 

batang semu (sebenarnya tangkai daun) yang tegak, berkulit halus, berwarna hijau 

pucat dan putih yang belang-belang dan berkelok-kelok. Di ujung batang 

memecah menjadi tiga batang sekunder yang akan memecah lagi menjadi 

beberapa batang dimana helaian daun berjajar beriringan. Pada setiap pertemuan 

batang terdapat bubil/katak berwarna coklat kehitaman sebagai bahan 

perkembangbiakan tanaman. Di akhir musim hujan, batangnya akan rebah dan 

mati, selanjutnya umbi porang akan istirahat (dorman) tidak mengadakan aktivitas 

pertumbuhan sepanjang musim kemarau. Pada musim hujan umbi yang dorman di 

dalam tanah akan tumbuh tunas baru sehingga lama-kelamaan umbi semakin 

mengecil dan akan semakin membesar menjelang musim kemarau dan begitu 

selanjutnya. Tanaman Porang yang telah berumur di atas tiga tahun, akan muncul 

bunga yang disangga tangkai bunga tunggal yang keluar tepat di pusat umbi. 

Tangkai bunga akan menjulur ke permukaan tanah, panjangnya bisa mencapai 0,5 

m s.d. 1,5 m. Permukaan tangkai bunga berwarna hijau segar dan berbau tidak 

enak. Tongkol bunga terdiri dari tiga bagian. Bagian paling atas merupakan bunga 

mandul, bagian tengah bunga jantan dan paling bawah merupakan bunga betina. 
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Tinggi tanaman dapat mancapai 1,5 m tergantung pada tingkat kesuburan tanah. 

Dari bunga ini akan menghasil biji - biji yang dapat digunakan sebagai benih/bibit 

Tanaman porang yang hidup subur di kawasan hutan tropis ternyata memiliki nilai 

ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bisa ditanam di dataran rendah, Porang 

dengan mudah hidup di antara tegakan pohon hutan seperti misalnya Jati dan 

Pohon Sono. Jepang adalah negara utama pengimpor Porang dari Indonesia. Umbi 

Porang menjadi menu favorit sebagian besar masyarakat disana setelah diolah 

menjadi makanan Konyaku (tahu) dan Shirataki (mie) (Pusat Studi Porang, 2012). 

Oleh karena itu potensi tersebut perlu untuk dikelola secara optimal guna 

memenuhi kebutuhan pangan nasional, dimana pada saat ini kebutuhan bahan 

pangan pokok berupa beras semakin tinggi, sedangkan produksi padi nasional 

belum dapat memenuhi permintaan. Umbi porang ini diharapkan bisa menjadi 

pilihan bahan pangan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga dapat 

mendukung program ketahanan pangan. 

Keladi porang basah tidak dapat disimpan dalam waktu lama, sehingga 

harus segera diolah menjadi tepung agar awet. Cara pengolahan umbi menjadi 

tepung belum banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga umbi ini hanya dapat 

dibuat dalam bentuk chip atau keripik kering yang harga jualnya rendah dan 

selanjutnya dikirim ke pabrik. Umbi porang dapat juga diolah menjadi bahan 

dasar dalam pembuatan mie dan kosmetik. Peluang pemasaran ke luar negeri 

masih sangat terbuka, terutama untuk tujuan ke Jepang, Taiwan, Korea dan 

beberapa Negara Eropa.   
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Bentuk pemanfaatan budidaya porang yang di lakukan masyarakat didesa 

ialah bagaimana dia melihat peluang untuk menambah penghasilan dengan cara 

budidaya porang, karna sekarang porang sangatlah berperang penting dalam 

menambah mata pencaharian di desa bontolempangan. Dengan adanya porang 

yang semacam umbi-umbi sangatlah dimanfaatkan oleh masyarakat di desa 

banyak lahan yang digunakan oleh petani porang karna nilai jual yang tinggi 

sehingga petani berlomba-lomba untuk menanam porang. 

Adapun bentuk pemanfaatan budidaya porang terhadap pengembangan 

ekonomi masyarakat Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan 

Kabupaten Gowa, yaitu :  

1. Produksi Porang 

Sebagai tanaman penghasil karbohidrat, lemak, protein, mineral, 

vitamin, dan serat pangan, tanaman porang sudah lama dimanfaatkan sebagai 

bahan pangan dan diekspor untuk bahan baku industri. Karbohidrat merupakan 

komponen penting pada umbi porang yang terdiri atas pati, glukomannan, serat 

kasar, dan gula reduksi. 

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Dg hakim sebagai 

petani porang selaku masyarakat produksi tanaman porang adapun kutipan 

wawancaranya yaitu: 

“dalam produksi tanaman porang bahwa menjadi seorang petani porang 

adalah salah satu pekerjaan yang sangat membantu perekonomian didesa, 

apa lagi lapangan pekerjaan saat ini sangatlah susah didapatkan karna 

persaingan didunia kerja sangatlah sengit sehingga saya mencari trobosan 

baru dan beralih menjadi petani porang dan banyak masyarakat yang 

berkata pencapaian didunia kampus tidak sesuai dengan pekerjaan mu saat 

ini, dan saya membuktikan bahwa budidaya porang adalah salah satu 
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solusi bagi saya dan saya bisa mempekerja orang lewat budibaya porang 

yang saya lukukan saat ini.”
57

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa produksi 

tanaman porang sebagai pendapatan ekonomi sebagai bahan ekspor dan bisa di 

kembangkan di dunia luar sebagai bahan umbi-umbian dengan nilai jual yang 

tinggi. 

Dg sa‟ia sebagai tokoh petani porang Desa Bontolempangan adapun 

kutipan wawancaranya yaitu: 

sebagai petani tanaman porang keadaan perekonomian yang semakin tidak 
menentu, harga-harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, 
pendapatan keluarga yang cenderung tidak stabil akan mengakibatkan 
terganggunya stabilitas perekonomian. Kondisi inilah yang mendorong ibu 
rumah tangga yang sebelumnya hanya mengurus rumah tangga, saya 
berinisiatif untuk menjadi petani tanaman porang karena dengan ini 
penghasilan bagi keluarga saya sedikit demi sedikit terbanrtu.”

58
 

 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, potensi porang sangat dirasakan 

oleh  Dg sa‟ia sebagai tokoh porang yang ada di bontolempangan. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Dg Karim sebagai 

pedagang porang di Desa Bontolempongan Kecamatan Bontolempangan 

Kabupaten Gowa sebagai berikut: 

“Dulu saya adalah pedagang bahan dapur, tapi semenjak porang menjadi 

buming di masyarakat dan memiliki peluang yang besar saya  beralih 

propesi menjadi pedagang porang di Desa ini. Semenjak itu saya mulai 

merasakan manfaat yang sangat besar. Saya juga membeli porang yang 

belum di panen maupun yang sudah di penen. Sisi orang saya yang 

memanen porang yang ada di kebun masyarakat jadi mereka tidak perlu 

lagi memanen sisa terima uang dari saya. Ada juga warga yang mau 

menggunakan sistem tukar dengan motor atau mobil. Saya biasa membeli 

porang masyarakat sampai ber ton-ton, sampai-sampai saya perna 

kewalahan sakin banyak nya pelanggang yangn datang. Selain buah, saya 
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juga membeli biji katak yang akan di jadikan bibit selanjutnya, ini sangat 

mahal dengan kualitas yang bagus.”
59

 

 

 Berdasarkan penelitian diatas seorang pedagang kecil bisa menjadi 

pedagang yang besar dari hasil penjualan porang. 

Peneliti juga mewawancarai Dahlia, petani yang menjalankan bisnis 

petani porang adapun wawancara sebagai berikut: 

“saya sebagai petani porang, sekaligus ibu rumah tangga yang telah 

mengeloah lahan porang sangat terbantu dengan hadirnya porang ini. 

Dimana ekonomi yang dulunya sangat sulit sekarang bisa dibilang 

mencukupi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seklah anak di 

kota”
60

 

 

Wawancara diatas seorang mahasiswa dapat menjalankan bisnis petani 

porang dalam meningkatkan ekonomi keluaga dan dapata melanjutkan 

perkuliahan. 

Penelitian selanjutnya peneliti mewawancarai Dg mangnga sebagai 

BPD Desa Bontolempangan dan petani porang. sebagai berikut: 

“saya selaku BPD Desa Bontolempangan sangat mengapresiasi kinerja 

masyarakat yang sangat produtif, yang menjadi harapan saya adalah kita 

bisa menjadi contoh desa yang mandiri yang memanfaatkan sumber daya 

alam. Saya melihat perkembangan yang sangat derastis di desa ini banyak 

nya kendaraan yang terparkir di halaman rumah warga roda dua dan 

empat, itu semua hasil dari panen porang masyarakat. Karena saya juga 

sekaligus petani porang saya juga merasakan dampak yang sangat luar 

biasa karena bertambahnya penghasilan dari tumbuhan porang ini.”
61

 

 

Berdasarkan wawancara diatas pemerintah desa juga dapat manfaat dari 

porang ini sebagai upaya peningkatan kesejahtraan masyarakat.  
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C.  Etos kerja petani porang di Desa Bontolempangan Kecamatan 

Bontolempangan Kabupaten Gowa 

Mengenai etos kerja peneliti melakukan wawancara dengan Dg hakim 

sebagai petani porang yang ada di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa 

sebagai berikut: 

“selain hasil yang kita cari, kita juga sebagai masyarakat yang desa yang 

hidup berdampingan saling bergotong royong, untuk saling membangun 

secara ekonomi. Dalam agama manusia juga di ajarkan bagaimana 

mengelolah alam dengan baik untuk penunjang hidup. Semangat hidup 

yang lebih baik, menjadi dorongan untuk besungguh-sungguh dan ihlas 

dalam merawat porang sebagai salah satu hasil panen yang sangat 

menjanjikn”
62

 

 

Wawancara diatas peneliti menemukan kesimpulan bahwa etos kerja 

tidak selalu di kaitkan dengan ekonomi, melainkan bagaiman hubungan 

dengan masyarakat yang ada di desa dan sesama manusia. 

Wawancara selanjutnya peneliti mewawancarai Dg sa‟ia sebagai 

tokoh petani porang sebagai berikut: 

“pada saat masyarakat desa mulai berbondong-bondong menanam porang 

saya mulai ikut menanam porang yang pada saat itu belum ada harga yang 

sangat tinggi. Dengan keyakinan yang tinggi bahwa porang akan menjadi 

hal dapat merubah perekonomian masyarakat.”
63
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Wawancara di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa keyakinan 

dan ihtiar yang kuat akan mendapatkan hasil, karena menurut pepatah tidak 

usaha yang menghianati hasil. 

Wawancara selanjutnya dengan pedagang porang Dg karim sebagai 

berikut: 

“saya sebagai pedagang porang dengan melihat potensi yang ada, karena 

kebetulan tidak ada pengepul yang ada di desa, saya menginisiasi untuk 

menjadi pengepula jadi masyarakat tidak perlu lagi menunggu sepeti 

sebelum-sebelumnya, yang menunggu pedagang dari makassar.”
64

 

 

Hasil wawancara dengan pedagang porang di atas, dengan melihat 

momen yang ada dengan demikian progres masyarakat di desa lebih di 

mudahkan.    

 Kesimpulan wawancara menganai etos kerja peneliti menemukan 

semangat dari petani yang ada di Bontolempangan yang menjadi etos kerja 

petani porang. hal yang paling penting adalah sebagai kekutan dan keyakinan 

masyrakat yang tidak pernah putus dalam menjalankan usaha porang. 

Wawancara selanjutnya dengan Dg Mangnga sebagai BPD desa sebagai 

berikut: 

“Melihat kinerja dari masyarakat yang sangat luar biasa dari para petani, 

saya selaku BPD sangat mendukung segala aktivitas yang membuat desa 

maju dalah hal ekonomi”.
65

 

 

Hasil wawancara diatas aparatur desa meujukkan hal yang posif terkait 

kerja yang dilakukan oleh masyarakat. 
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D.  Interaksi antar sesama petani porang di Desa Bontolempangan 

Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa. 

Intraksi sosial yang terjalin sebelum dan setelah adanya porang sudah 

terbilang harmonis di sekitaran desa. Hal itu di buktikan jika ada kegitan 

seperti pernikahan dan acara adat lainya. Sifat gotong royong yang sudah di 

wariskan dari leluhur kita masih terjaga sampai sekarang.  

Dilain kesempatan peneliti mewawancarai Dg hakim sebagai petani 

porang sebagai berikut: 

“Hubungan kita dengan masyarakat petani sangat baik sejauh ini tidak ada 

gesekan gesekan yang terjadi. Kita selalu bergotong royong dalam 

memanen porang ataupun dalam membajak lahan, kita bahu membahu 

dalam segala sektor dan tidak berharap mendapatkan uang. Harapan kita 

hubungan ini tetap di wariskan kepada anak dan cucu kita kemudian 

hari.”
66

 

     

Wawancara di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa hubungan 

sesama manusia tetap harus terjalin karena itu adalah tugas dan tanggung 

jawab sesama manusia yang di wariskan oleh leluhur. 

 Peneliti juga melakukan wawancara dengan Dg Mangnga sebagai 

BPD desa Bontolempangan sebagai berikut: 

“Hubungan masyarakat pada saat porang ini berada di atas puncak, saya 

melihat masyarakat lebih semangat hadir di kegiatan soisal dan acara 

pernikahan dan lain-lain. Entah menceritakan kesuksesan porang atau 

mendiskusikan tentang bagaimana porang ini dapat lebih luas lagi. 

Hubungan masyarakat dengan aparat desa juga sangat bagus karena 

masyarakat membantu program yang ada di desa begitupun sebaliknya. 

Menghadirkan seminar desa terkait porang. dan bahkan banyak 

masyarakat yang mengubah lahan pertaniannya menjadi lahan porang 
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karena lebih menjaminkan dan tidak perlu perawatan yang sangat bagus 

beda seperti tanaman padi.”
67

 

 

 

 Hasil penelitian diatas peneliti menemukan bahwa intraksi hubungan 

emosional sesama petani porang sangat terjalin dengan baik di lingkungan 

sekitar. Sehingga kerja kerja kemanusiaan dapat terlaksana dengan lancar. 

Hal ini dibuktikan dengan hidup rukun antar tetangga maupun sesasama 

petani porang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian hasil penelitian, Upaya Petani Porang Dalam 

Meningkatkan Strata Sosial Keluarga (Studi Kasus Desa Bontolempangan 

Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa) sebagai berikut: 

1. Usaha yang dilakukan oleh petani porang di Desa Bontolempangan 

Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa dalam meningkatkan status 

sosial keluarga mereka. Meningkatkan ekonomi petani berfokus pada hasil 

panen yang dimiliki. Hasil panen itu digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga, biaya pendidikan, serta membeli alat transportasi 

seperti mobil atau motor. 

2. Etos kerja petani porang di Desa Bontolempangan Kecamatan 

Bontolempangan Kabupaten Gowa. Masyarakat memiliki semangat yang 

tinggi dan hubungan antar masyarakat yang baik sesama petani porang. 

3. Interaksi antar sesama petani porang di Desa Bontolempangan Kecamatan 

Bontolempangan Kabupaten Gowa. Hubungan sesama petani porang yang 

berdampingan terbilang harmonis karena tidak pernah terjadi konflik antar 

sesama petani porang. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa 

saran yaitu: 

1. Masyarakat telah sejahtera semenjak menjalankan bisnis porang di Desa 

Bontolempangan Kabupaten Goawa. pemenuhan kebutahn sandang  

dan papan terbilang sejahtra. 

2. Etos kerja masyarakat semoga selalu di pertahankan dalam bidang 

apapuun, sehingga apa yang di usahakna menjadi dapat menjadi berkah 

bagi sesama. 

3. Hubungan sosial yang baik semoga menjadi contoh dan dapat di 

wariskan olah anak cucu yang ada di desa Bontolempangan.
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Salah satu kebun porang di Desa Bontolempangan 
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