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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN                                              

DAN KATEGORI SINGKATAN 

Pada prinsipnya ”Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang digunakan 

dalam penulisan tesis ini mengacu pada hasil keputusan bersama SKB) Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 

158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
Ba 

 
B 
 

Be 
 ث 

 
Ta 

 
T 
 

Te 
 ث 

 
ṡa 
a 
 

ṡ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim J 

 
Je 
 ح 

 
h}a 

 
ḥ 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
Kha 

 
Kh 

 
ka dan ha 
 د 

 
Dal 

 
D 
 

De 
 ذ 

 
Żal 
al 
 

Ż 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
Ra 

 
R 
 

Er 
 ز 

 
Zai 

 
Z 
 

Zet 
 ش 

 
Sin 

 
S 
 

Es 
 ظ 

 
Syin 

 
Sy 

 
es dan ye 
 ص 

 
ṣad 

 
ṣ 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
ḍad 

 
ḍ de (dengan titik di bawah) 

 ط 
 

ṭa 
 

ṭ 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
ẓa 
 

ẓ 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
„ain 

 
„ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 

 
G 
 

Ge 
 ف 

 
fa 
 

F 
 

Ef 
 ق 

 
qaf 

 
Q 
 

Qi 
 ك 

 
kaf 

 
K 
 

Ka 
 ل 

 
lam 

 
L 
 

El 
 م 

 
mim 

 
M 
 

Em 
 ى 

 
nun 

 
N 
 

En 
 



 
 

xii 
 

 و
 

wau 
 

W 
 

We 
 هـ 

 
ha 
 

H 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 

 
‟ 
 

Apostrof 
 ى 

 
ya 
 

Y 
 

Ye 
 

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

tanda. Jika 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: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

كـَ   ـييْـ  kaifa :  كَ

 haula : هكَـويْ لكَ  

 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fatḥah 

 

a a  َا  

 
kasrah 

 

i i  ِا  

 
ḍammah 

 

u u  ُا  

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fatḥah  dan yā‟ 

 

ai a dan i  ْـَ ى  

 fatḥah dan wau 

 

au a dan u 

 

  ـَ ىْ 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Contoh: 

 ma>ta : هـكَاثكَ 

ـي هكَ  <rama : ركَ

كـَ     qīla :  قِـييْـ

ثـُ   yamūtu : يكَـوــُويْ

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

translitera-sinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā‟ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

ـتـُ  الأكَطيْ كَالقِ  ويْ كَ  rauḍah al-aṭfāl :  ركَ

ــلكَتـُ  ييْـٌكَـتـُ  اكَليْـ ـكَا قِ ـدقِ  al-madīnah al-fāḍilah : اكَليْـوكَ

ــتـُ  ـوكَ يـْ ـ  al-ḥikmah : اكَلـيْحقِ

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (  dalam transliterasi ini dilambangkan ,( ــّ 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

كَ  ٌا بّـكـَ  rabbanā : ركَ

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 
fatḥah dan alif atau yā 

‟ 

 

  ـَ ى...|  ـَ ا ...

 
ḍammah dan wau 

 

   ُ  

 

ā 

ū 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan yā 

‟ 

 

ī i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

     ِ  
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كَ  ـكَييْــٌا ّـ  najjainā : ًكَـ

قـُّ  ـ حكَ  al-ḥaqq : اكَلـيـْ

نكَ   nu“ima : ًـُعّـقـِ

 aduwwun„ : عكَـدـُووٌّ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf kasrah ( ّي  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ــــقـِ

Contoh: 

ـلقِـيوٌّ   Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عكَ

يقُّ  بـقـِ  .Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عكَـركَ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf ال (alif lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh: 

ـصـُ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اكَللشَّـويْ

تـُ  لـكـَ سكَ لـيـْ  al-zalzalah (az-zalzalah) : اكَلسشَّ

ـ كَتـُ   al-falsafah : اكَلـيـْ كَـليْطكَ

لاكَدـُ  بــقـِ  al-bilādu : اكَلـيـْ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) 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. Contoh: 
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ىكَ  ويْ ـرـُ  ta‟murūna :   ـكَؤيْهـُ

عـُ   „al-nau :  اكَلــٌشَّـويْ

ءءٌ  يـْ ـ  syai‟un :  شكَ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, 

istilah ataukalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbenda-

haraan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-

Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: 

يـيْيـُ اللهقِ     billāh بقِاللهقِ   dīnullāh دقِ

Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ 

al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

تقِ اللهقِ  وكَ يـْ ركَ ــيـْ  hum fī raḥmatillāh    هـُـنيْ  قِ
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10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

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

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari 

judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis 

dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi„a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‟ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau 
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daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.= subḥānahū wa ta„ālā  

saw.=       ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

 

a.s. = „alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ᾱli „Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

 

 

 

 

 

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 
Ḥamīd Abū) 
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ABSTRAK 

Nama  : Sudirman 

Nim : 80500219024 

Prodi : Ekonomi Syariah 

Judul : Strategi Pemberdayaan Masyarakat Difabel Melalui 

Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa 

Mallari Kec. Awangpone Kab. Bone. 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Strategi 

Pemberdayaan Masyarakat Difabel Melalui Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam di Desa Mallari Kec. Awangpone Kab. Bone. Selanjutnya dari 

pokok masalah tersebut dirumuskan kedalam beberapa sub masalah atau yang 

menjadi pertanyaan penelitian, yaitu Pertama, Bagaimana Strategi Pemberdayaan 

Masyarakat Difabel Melalui Ekonomi Kreatif di Desa Mallari Kec. Awangpone 

Kab. Bone? Kedua Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Strategi 

Pemberdayaan Masyarakat Difabel Melalui Ekonomi Kreatif di Desa Mallari Kec. 

Awangpone Kab. Bone? Ketiga Bagaimana Strategi Pemberdayaan Masyarakat 

Difabel Melalui Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa 

Mallari Kec. Awangpone Kab. Bone? 

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologis dan pendekatan syariat. Adapun sumber data dari penelitian ini 

yaitu data primer: Pemerintah Desa Mallari, difabel keluarga  difabel serta difabel 

itu sendiri dan data skunder: data yang diperoleh melalui Al- Qur‟an, Hadist, 

literatur, dokumen-dokumen, serta arsip-arsip yang berkaitan dan relavan. 

Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini melalui 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan pada analisis data ini 

menggunakan alat analisis SWOT. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan 

masyarakat difabel melalui ekonomi kreatif di Desa Mallari sejalan dengan hasil 

analisis SWOT yaitu pendataan, diskusi kampung, rembuk kelompok, 

MUSRENBANG Desa, pendampingan dan pelatihan keterampilan, serta  

memberikan ruang/ kesempatan kerja difabel.  Faktor pendukung strategi 

pemberdayaan difabel melalui ekonomi kreatif Desa Mallari yaitu adanya 

pendampingan, dorongan dalam diri difabel dan keluarga, masyarakat serta peran 

pemerintah. Sedangkan faktor penghambat, yaitu sulit dalam pendataan, kesulitan 

akses transportasi/kendaraan dan kurangnya layanan publik aksesibilitas. Strategi 

pemberdayaan difabel melalui ekonomi kreatif sesuai dengan prinsip ketauhidan,  

prinsip kemaslahatan, prinsip tanggung jawab, prinsip kehendak bebas, dan 

prinsip keadilan. 

 

 

Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan,  Difabel,  Ekonomi Islam. 
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Tittle : The Strategies for Empowering People with Different                            

 Abilities through the Creative Economy from the 

 Perspective of Islamic Economy in Mallari Village, 

 Awangpone District of Bone Regency. 
 

The major purpose of this research was to investigate the strategies for 

empowering people with different abilities through the creative economy from the 

perspective of Islamic economy in Mallari Village, Awangpone districy of Bone 

regency. Based on the main problem of this research, several research questions 

were asked: 1. What are the strategies on the creative economy for Empowering 

people with different abilities in Mallari Village, Awangpone districy of Bone 

regency? 2. What are the supporting factors and obstacles in implementing the 

creative economy strategies in empowering people with differen abilities in 

Mallari Village, Awangpone districy of Bone regency? 3. What are the strategies 

on the creative economy for Empowering people with different abilities in Mallari 

Village, Awangpone districy of Bone regency from the perspective of Islamic 

Economy? 

The methodological approach used in this study was a qualitative 

phenomenological research by using a shariah approach. The data sources of this 

research consisted of primary and secondary research data. The primary data were 

taken from the local government of Mallari villare and the people with different 

abilities and their families, while the secondary research data were gained from 

the Qura‟n, hadiths, and related and relevant literature and documents. The data 

collection methods used by the researcher were observation, interviews, and 

documentation. The data analysis was conducted through the stages of data 

reduction, data display, and data conclusion drawing. Moreover, the SWOT 

analysis was also employed in this study. 

The findings of this study indicated that the strategies of empowering 

people with different abilities through the creative economy in Mallari Village 

were in line with the results of the SWOT analysis. Those strategies included data 

collection, discussions among people in the village, group consultations, the 

conducts of Musrenbang, the mentoring and skills training for people with 

different abilities, and job opening and opportunities for them. These strategies 

could be implemented because of the supports of several parties such as the 

families, public society, and the local government where they collaborate in 

conducting the mentoring programs. However, several obstacles were also 

encountered such as the difficulties in collecting the data, accessing transportation 

and vehicles for disabled people, and getting them the accesss to public services. 

Furthermore, it was also evident from this study that the strategies implemented 

the village was in line with the principle of monotheism, the principle of benefits, 

the principle of responsibility, the principle of free will, and the principle of 

justice. 

Key Words: Strategies, Empowerment, Different abilities, Islamic Economy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia di muka bumi ini menginginkan semua tubuh atau fisik yang 

sempurna dan dapat melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa mengalami 

kesulitan. Namun tidak semua keinginan itu selalu sama seperti apa diimpikan 

atau diharapkan. Kadangkala yang terjadi adalah hal sebaliknya, seperti 

difabel. Kecacatan itu dapat dialami oleh siapapun yang ada di dunia ini tanpa 

terkecuali. Ini dapat dialami oleh sejak lahir atatupun cacat setelah lahir 

karena sebuah kecelakaan. 

Difabel adalah istilah dalam bahasa Inggris yaitu different ability 

people (orang dengan kemampuan yang berbeda). Pemakaian kata difabel 

bertujuan memperhalus istilah penyandang cacat, masyarakat diajak untuk 

merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya yang semula memandang kondisi cacat 

atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan menjadi 

pemahaman terhadap difabel sebagai manusia dengan  kondisi fisik berbeda 

yang mampu melakukan aktifitas dengan cara pencapaian yang berbeda pula.
1
 

Difabel merupakan bagian atau salah satu dari keberadaan masyarakat dalam 

aktivitas sehari-hari. Kaum ini selayaknya manusia normal yang 

keberadaannya juga ingin diperlakukan dengan wajar, diakui serta ingin 

mendapatkan kebahagiaan. Namun disisi lain, kenyataannya tidak sedikit para 

penyandang difabel yang menerima perlakuan tidak menyenangkan, stigma 

negatif serta stereotip dari orang-orang sekitar. Berbagai bentuk diskriminasi 

                                                           

1
Akhmad Faozan, “Pemberdayaan Ekonomi Difabel  Perspektif Maqashid Syariah (Studi 

Kasus Pada UD. Mutiara Handycraft Karangsari  Buayan Kebumen Jawa Tengah)”, Kementerian 

Agama Institut Agama Islam Negeri  Purwokerto, 2016, h. 20. 
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pun kerapkali dialamatkan kepada mereka, mulai dari bulliying, dikucilkan, 

rendahnya pendidikan serta minimnya lapangan pekerjaan.
2
 

Permasalah yang dihadapi difabel adalah terbatasnya kesempatan kerja 

karena beberapa keterbatasan yang dimiliki. Meski pemerintah telah 

mengeluarkan peraturan tentang persamaan hak, namun implementasi di 

lapangan masih jauh dari harapan.
3
 Paradigma dimasyarakat difabel selalu 

dipandang sebelah mata dan tidak dapat disamakan dengan orang yang diberi 

kesehatan fisik. Namun hal ini bukan berarti mereka memiliki 

ketidakmampuan untuk mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat pada 

tingkatan yang sama dengan orang yang tidak termasuk dalam golongan 

difabel. Untuk mewujudkan hal itu, difabel memerlukan wadah untuk 

membangun dan mengembangkan kemampuan atau kreatifitas yang dimiliki.
4
  

Pengangguran juga menjadi permasalahan difabel, karena hal ini 

disebabkan sedikit pihak yang memberi kepercayaan pekerjaannya kepada 

disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas harus berwirausaha agar bias 

memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Namun, berwirausaha 

memiliki resiko mulai dari modal hingga keterampilan yang harus dikuasai 

oleh disabilitas ditengah keterbatasan fisik yang mereka miliki.
5
 Segala  

bentuk  keterbatasan fisik membuat  kebanyakan  masyarakat  berpikiran  
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dan Teknologi Informasi, Juli 2018, h. 58. 
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bahwa  kelompok  difabel  tidak mampu melakukan pekerjaan sebagaimana 

yang biasa dilakukan oleh orang-orang normal. Selain itu, mereka masih  

menganggap  bahwa  kelompok  difabel  lebih  baik  disantuni  daripada  

diberdayakan  sehingga  hal  ini membuat difabel kehilangan kesempatan 

untuk mendapat akses pendidikan dan pekerjaan yang lebih layak.
6
 

Tingkat pengangguran kabupaten Bone dari tahun 2019 ke tahun 2020 

menurun dari 3,25 % menjadi 3,20%. Pendapatan perkapita daerah tersebut 

dilihat dari Produk domestik Regional Bruto (PDRB)  atas dasar harga 

konstan dari 2019-2020 (Rp. 22.108.038,47 – Rp. 22.053.740,20), sedangkan 

PDRB atas dasar  harga berlaku 201-2020 (Rp. 36.034.839,17 – Rp. 560.640, 

40). Oleh karena itu laju pertumbuhan PDRB kabupaten Bone tahun 2019-

2020 (7,01 % - 025%).
7
 

Sumber daya manusia, produktifitas, efektifitas, dan kreatifitas seolah 

telah menjadi harga mati untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal 

tersebut memunculkan isu penting tentang diskriminasi terhadap kelompok 

penyandang cacat (difabel). Kelompok ini dipandang sebagai warga negara 

yang tidak produktif, tidak kreatif, tidak inovatif, dan merupakan manusia 

yang lemah mobilitasnya. Akibatnya ada pembatasan gerak kelompok 

disabilitas untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi, 

pendidikan, keagamaan dan lain-lainnya.
8
 Kaum penyandang difabel tentu 

tidak hanya dapat bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan namun juga 

dapat membangun usaha sendiri yang tentunya dapat memberikan 
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penghidupan yang layak bagi diri sendiri dan orang lain serta secara tidak 

langsung dapat mendukung kebijakan inkubasi pemerintah. Tidak sedikit dari 

para penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dalam berwirausaha 

dan kreatifitas dibidang lain yang dapat bernilai ekonomi.
9 

  

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan 

masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan 

potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu 

menjadi tindakan nyata.
10

 Pemberdayaan warga difabel merupakan alternatif 

dukungan secara nyata dan apreasiasi terhadap motivasi kerja bagi 

sekelompok difabel yang membuktikan kegigihannnya di tengah stigma yang 

ada pada masyarakat. Adanya penggalian potensi dalam bidang bisnis 

membuktikan bahwa para difabel memiliki peluang untuk menjadi wirausaha 

yang sukses.
11

  

Pemberdayaan difabel adalah upaya untuk membantu difabel agar 

dapat berusaha, bertindak dan berkuasa terhadap hak-haknya yang harus 

didapat secara adil sebagaimana fitrah manusia itu sendiri. Untuk mewujudkan 

kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi diperlukan 

kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabiltas.
12

 Pemberdayan 

ekonomi bagi kaum difabel sangat penting sebagai upaya untuk memberikan 

kemampuannya, sehingga dapat menjalankan aktifitas ekonominya 
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sebagaimana layaknya orang dengan keadaan fisik yang sempurna. Hal ini 

juga dapat menghindarkan mereka dari tindakan diskriminasi yang mungkin 

mereka terima dari sebagian masyarakat.
13

 

Padahal telah diatur dalam UUD dan jauh daripada itu Islam telah 

menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan 

masing-masing dan Allah tidak melihat rupa dan bentuk dari rupa seseorang 

melainkan ketaqwaan yang ada dalam dirinya. Hak asasi manusia merupakan 

hak dasar manusia yang harus tetap dihormati oleh setiap orang dan dilindungi 

oleh negara, meskipun seseorang itu memiliki kelainan fisik (penyandang 

cacat).
14

 Secara spesifik, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone 

Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas. Pasal 5 berbunyi bahwa penyandag disabilitas mempunyai hak 

yang setara serta wajib dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat yang dan 

martabatnya sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang maha Esa. Salah hak 

disabilitas didalamnya terkait tentang ketenakaerjaan pasal 18 bahwa setiap 

penyandang disabilitas memiliki hak, kesempatan dan perlakuan yang sama 

untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
15

 

Umat Islam telah mengatur tidak ada perbedaan dan mengingkari 

fanatisme yang dilandasi atas perbedaan kulit, perbedaan fisik, ras, kasta dan 

sejenisnya. Islam hanya menentukan satu standar umum yang sama dalam 

menentukan derajat manusia di sisi-Nya, yakni standar ketakwaan dan amal 

salehnya.
16

 Persepsi Al- Qur‟an tentang difabel dapat ditelusuri dari 
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pandangan Al- Qur‟an tentang konsep realitas keberagaman (pluralitas). 

Pluralitas merupakan konsep yang sangat mendasar dari eksistensi manusia. 

Tujuan dari keragaman ini adalah agar saling mengerti dan menghargai, serta 

standar kesempurnaan seorang manusia adalah kecerdasan spiritualnya, bukan 

fisik atau mentalnya.
17

  

Pada suatu ketika Rasulullah saw. sedang berdialog dan menerima 

kehadiran para pembesar Quraisy, dengan harapan mereka bersedia memeluk 

Islam. Pada saat yang sama, datang seorang sahabat tunanetra yang bernama 

Ibnu Ummi Maktum, seraya berkata: “Wahai Rasulullah, berilah aku petunjuk 

agama”. Mendengar perkataan Ibnu Ummi Maktum, Rasulullah saw. 

berpaling dengan muka masam. Beliau tetap menghadap dan menyambut para 

pembesar Quraisy. Melihat keadaan Rasulullah saw. yang demikian, maka 

Ibnu Ummi Maktum bertanya: “Wahai Rasulullah, adakah kata–kataku 

mengganggu pembicaraanmu dengan pembesar–pembesar Quraisy itu?”. 

Rasulullah saw. menjawab: “Tidak, sama sekali tidak”. Dengan adanya 

kejadian ini, maka Allah swt. Segera mengutus Jibril menurunkan wahyu 

kepada Rasulullah saw. yakni sebagai teguran atas sikap Rasulullah yang 

bermuka masam ketika menerima Ibnu Ummi Maktum yang tunanetra di 

hadapan pembesar Quraisy.
18

 

Penjelasan di atas semakin memperjelas bahwa tidak adanya 

perbedaan antara yang normal dan difabel dalam menjalani kehidupan. Namun 

pada era globalisasi menuntut persaingan yang semakin ketat dalam 

pemenuhan kesejahteraan dalam wujud kegiatan ekonomi. Hubungan antara 
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agama dan ekonomi tidak dapat terpisahkan. Islam menganggap kegiatan 

ekonomi manusia sebagai salah satu aspek dari pelaksanaan 

tanggungjawabnya di muka bumi. Orang yang semakin banyak terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan ekonomi akan menjadi manusia yang semakin baik, selama 

kehidupannya tetap terjaga keseimbangannya sesuai ajaran agama. Kesalehan 

bukan fungsi positif dari ketidakproduktifan ekonomi. Semakin shaleh 

kehidupan seseorang, justru dia semakin produktif.
19

 

Berdasarkan hasil pengamatan awal bahwa di Desa Mallari Kec. 

Awangpone Kab. Bone bahwa jumlah difabel setelah diadakan pendataan dari 

rumah ke rumah (door too door) yang dilakukan oleh YASMIB yang 

bekerjasama dengan perangkat desa, kepala dusun dan para relawan di tahun 

2018 berjumlah 62 orang berbeda dengan data yang ada di pemerintahan 

hanya 14 orang yang terdata. Di desa tersebut saat ini sudah memiliki struktur 

organisasi difabel dan memiliki program peduli disabilitas.
20

  

Permasalahan yang dihadapi difabel di daerah tersebut sebelum adanya 

program pemberdayaan, yaitu hampir sama dengan apa yang dihadapi difabel 

pada umumnya. Mereka masih merasa malu melihat orang, dia pun malu 

dilihat orang karena kurangnya rasa percaya diri. Terkhusus juga bagi difabel 

yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu dalam ekonomi, mereka 

merasa terasingkan dan menjadi beban atau ketergantungan bagi keluarga.
21

 

Sejalan bahwa pendataan disabilitas seringkali menghadapi kesulitan karena 

merasa malu, disembunyikan oleh keluarganya dan tidak mengakui memiliki 
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anggota keluarga, bahkan mereka menggap sebuah aib.
22

 Hal ini senada 

dengan penelitian Eny dan Rumiyati, semakin mengecilkan peran penyandang 

disabilitas dalam bermasyarakat. Kondisi yang ada menyebabkan penyandang 

disabilitas secara psikis mengalami rasa rendah diri dan kesulitan 

menyesuaikan diri hingga mengisolasi dirinya sendiri.
23

  

Semenjak adanya program peduli disabilitas dari YASMIB (Yayasan 

Swadaya Mitra Bangsa)  di Desa Mallari pada tahun 2019 dengan memberikan 

pendampingan keterampilan kepada para difabel. Seperti pembuatan songkok 

recca, olahan ikan, pembuatan tempat tissu, sandal jepit yang di kreasikan dari 

kain flanel, buket bunga, pembutan tempat sampah, menjahit serta kegiatan 

produktif lainnya. Melihat hal tersebut menyentuh hati pemerintah Desa untuk 

mulai mendata jumlah para difabel, memberikan bantuan kebutuhan sandang 

dan pangan, seta bantuan tempat tinggal yang layak. Karena awalnya bagi 

mereka istilah difabel masih rancuh dan bahkan memberikan kesadaran bahwa 

difabel sangat membutuhkan perhatian khususnya bagi pemerintah desa 

Mallari.
24

  

Setelah adanya pendampingan tersebut para difabel mulai beraktivitas 

bergabung dengan masyarakat normal pada umumnya. Bukti nyata kepedulian 

pemerintah desa kepada para difabel yaitu melibatkan difabel untuk ikut serta 

dalam kegiatan rapat pembangunan desa, ada yang bekerja di instansi 

pemerintahan sebagai kader posyandu, karyawan di puskesmas kecamatan, 
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bahkan mendorong difabel mampu produktif dengan memberikan bantuan 

modal usaha berupa mesin jahit, mesin parut kelapa dan bantuan ternak.
25

  

Kegiatan ekonomi dalam Islam harus berlandaskan prinsip atau nilai 

ekonomi Islam itu sendiri. Menurut Saefuddin, ekonomi harus dapat terwujud 

dalam siklus ekonomi pada semua lapisan masyarakat. Ekonomi tidak 

didominasi atas pemerintahan oleh satu golongan tertentu (kapitalis), juga 

tidak didominasi atas pemerintah yang otoriter sebagaimana komunisme. 

Sebab ekonomi Islam didasarkan atas nilai ketauhidan dan prinsip dasarnya 

adalah kepemilikan (ownership), keadilan (justice) dan pemerataan serta 

keseimbangan lahir dan batin (equilibrium).
26

 

Oleh karena itu pemberdayaan difabel sangat penting untuk memberi 

kemampuan kepada mereka sehingga dapat menjalankana aktivitas kehidupan 

lebih baik, oleh karena itu para stakeholder seperti orang tua, agen 

pemberdayaan, dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan, pemerintah, 

masyarakat dan juga penyandang disabilitas harus mampu bekerja sama agar 

terciptanya suatu lingkungan yang inklusif dalam suatu masyarakat. Salah satu 

bentuk berdaya bagi masyarakat difabel adalah peningkatan taraf 

kesejahteraan masyarakat difabel ini mengacu pada peningkatan sumber daya 

manusia berupa peningkatan keterampilan hidup (life skiil), bentuk 

peningkatan ketrampilan hidup ini bisa berupa pemberian latihan kerja, latihan 

ketrampilan, kursus dan lain-lain. Pemberdayaan mendorong kaum difabel 

untuk melepaskan diri dari perangkap ketidakberdayaan dan keterbelakangan, 

sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan 

memiliki kepercayaan diri sepenuhnya untuk hidup mandiri dan sejahtera. 

                                                           

 
25

Sumarniati, Difabel Tuna Netra (Ketua PPDI di Desa Mallari), 1 November 2021. 

26
Abdul Azis, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer (Cirebon: Alfabeta, 2009), h. 

21-22. 



10 
 

 

 

Berdasarkan deskripsi diatas, maka penulis tertarik untuk menganilisis 

strategi pemberdayaan masyarakat difabel melalui ekonomi kreatif dalam 

perspektif ekonomi Islam di Desa Mallari Kec. Awangpone Kab. Bone. 

Perbedaan penelitian calon peneliti dengan penelitian yang sudah ada 

sebelumnya yang terkait dengan strategi pemberdayaan difabel yang 

mengaiktkan dari beberapa aspek seperti, pendidikan, advokasi, sosialisasi, 

partisispasi, aksebeilitas dan soft skill. Sedangkan calon peneliti fokus pada 

strategi pemberdayaan difabel pada aspek ekonomi kreatifnya dan yang lebih 

berbeda lagi peneliti akan mengkaji lebih mendalam dari perspektif ekonomi 

Islam. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran 

tentang apa yang dilakukan di lapangan agar peneliti tidak kehilangan arah 

ketika berada di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, memilih 

masyarakat difabel sebagai subjek penelitian, karena peneliti merasa 

terjadinya diskriminasi difabel sehingga membuat difabel seakan tidak 

percaya diri dengan ketidak normalan yang dialaminya sehingga terjadinya 

ketidakadilan bagi masyarakat difabel, padahal telah tertera dalam UUD 

dan ajaran Islam bahwa manusia mempunyaik hak yang sama bagi warga 

negara tanpa perbedaan termasuk difabel, serta Islam juga memandang 

semua umatnya sama, yang membedakan hanya ketaqwaan. Oleh karena 

itu peneliti fokus pada strategi pemberdayaan masyarakat difabel melalui 

ekonomi kreatif dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Mallari Kec. 

Awangpone Kab. Bone. 
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2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus ini dimaksudkan untuk menjelaskan batasan dan 

cakupan penelitian agar menghindari penafsiran ganda terhadap pembaca. 

Jadi, berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka deskripsi fokus 

penelitian ini yaitu: 

a. Strategi Pemberdayaan masyarakat difabel  

Kata pemberdayaan memiliki kata dasar yaitu dari kata “daya”. 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti kemampuan untuk 

melakukan sesuatu atau bertindak Jika kata “daya” tersebut di atas 

diberikan imbuhan maka menjadi sebuah kata “pemberdayaan”.
27

 

Pemberdayaan adalah upaya menumbuhkan kemandirian dan jati diri 

selaku sumberdaya manusia yang memiliki kekuatan dan kemampuan 

hidup melalui proses bimbingan, pembinaan dan bantuan teknis. 

Sedangkan istilah difabel merupakan peng-Indonesiaan dari 

kependekan istilah different ability people (orang dengan kemampuan 

yang berbeda). Pemakaian kata difabel bertujuan memperhalus istilah 

penyandang cacat. Dengan istilah difabel, masyarakat diajak untuk 

merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya, yang semula memandang 

kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau 

ketidakmampuan menjadi pemahaman terhadap difabel sebagai 

manusia dengan kondisi fisik berbeda yang mampu melakukan 

aktifitas dengan cara pencapaian yang berbeda pula.
28

 

                                                           

 
27

Pusat Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

1989), h. 188.  

 
28

Tyahta Supriyatna, Strategi Pembangunan dan Kemiskinan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2000), h. 69.  
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Dalam penulisan penelitian ini yang dimaksud dengan strategi 

pemberdayaan difabel adalah upaya untuk membantu difabel, supaya 

dapat berusaha, bertindak dan berbuat demi untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kemandirian difabel. Dengan memberikan daya atau 

kekuatan, diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap 

sumberdaya manusia serta nilai tambah sosial dan ekonomi. 

b. Ekonomi kreatif 

Ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang berkaitan 

dengan inovasi, kreativitas, ide dan gagasan yang berasal dari sumber 

daya manusia, sehingga hasil produksinya baik barang maupun jasa 

memiliki nilai tambah.
29

 Penelitian ini akan fokus pada jenis-jenis 

usaha ekonomi kreatif yang diajarkan kepada para difabel di Desa 

Mallari seperti, pembuatan songkok recca, olahan bakso ikan, 

pembuatan tempat tissu, sandal jepit yang di kreasikan dari kain flanel, 

buket bunga, menjahit serta kegiatan produktif lainnya. 

c. Perspektif ekonomi Islam 

Islam merupakan ajaran universal bukan hanya berbicara 

tentang ibadah secara vertical kepada Allah  melainkan juga berbicara 

tentang semua aspek kehidupan termasuk ekonomi di dalamnya. 

Ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Al-Qur‟an dan 

sunnah Rasulullah saw. Sebagaimana prinsip-prinsip Ekonomi Islam 

didasarkan nilai universal atau rahmatan lil alamin. Peneliti akan 

menganalisis perspektif ekonomi Islam sebagaimana prinsip-prinsip 

ekonomi Islam menurut imam al- Ghazali yaitu dimensi ilahiyah dan 

insaniyah. 

                                                           

 
29

Horas Djulius, dkk., Tinjauan dan Analisis Ekonomi terhadap Industri Kreatif di 

Indonesia (Yokyakarta: Diandra Kreatif, 2019), h. 11.   
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana Strategi Pemberdayaan Masyarakat Difabel melalui Ekonomi 

kreatif di Desa Mallari Kec. Awangpone Kab. Bone? 

2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Strategi 

Pemberdayaan Difabel melalui Ekonomi kreatif di Desa Mallari Kec. 

Awangpone Kab. Bone? 

3. Bagaimana Strategi Pemberdayaan Masyarakat Difabel melalui Ekonomi 

Kreatif dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Mallari Kec. Awangpone 

Kab. Bone? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk 

menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegaskan 

perbedaannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan 

penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, merupakan keharusan bagi peneliti 

untuk melakukan penelusuran terhadap hasil–hasil penelitian terdahulu yang 

sejenis dengan penelitian yang dilakukan untuk menunjukkan hasil orisinilitas 

penelitian dan bukan plagiarisme. 

Adapun hasil penelusuran terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan ini, antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aesah, Yhonanda Harsono dan 

Derizka Inva Jaswita, Dosen Program Studi Manajemen, Fakultas 

Ekonomi Universitas Pamulang dengan judul “Pemberdayaan Difabel 

Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Desa Kediri, Kecamatan 

Kediri, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.” Mengungkapkan 
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bahwa pemberdayaan difabel dalam upaya peningkatan kesejahteraan 

sosial melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Desa Kediri, 

Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat bersifat menyeluruh meliputi 

pemberdayaan yang bersifat mental, fisik, maupun kemampuan sosial 

difabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan difabel sudah 

cukup baik meskipun belum secara maksimal karena masih adanya 

harapan para difabel yang belum terpenuhi yaitu bagi pemerintah untuk 

memberikan program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan terkait 

dengan program Usaha Ekonomi Produktif, karena menurut mereka yang 

menjadi faktor utama dalam keberhasilan UEP adalah Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (SDM) terlebih dahulu.
30

 Penelitian tersebut fokus 

pada pemberdayaan difabel dengan usaha produktif dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan sosial. Sedangkan penelitian penulis selain dari 

strategi pemberdayaan difabel melalui ekonomi kreatif juga melihat dari 

perspektif ekonomi Islam yang dimana difabel  sebagai bagian dari warga 

negara yang mempunyai hak yang sama dengan orang normal. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Septiani Rachmawati dan Muhtadi 

“Strategi Pemberdayaan Soft Skills dan Penyandang Disabilitas di Deaf 

Café and Car Wash Cinere Depok Jawa Barat”. Hasil penelitiannya 

bahwa dampak yang dirasakan para penyandang disabilitas yaitu 

meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian terbukti dengan mereka 

tidak lagi bergantungan kepada keluarga atau orang lain. Selanjutnya 

meningkatnya keterampilan para disabilitas dan skill yang membuat 

mereka bisa mengendalikan diri dari rasa tidak percaya diri dan dapat 

                                                           

 
30

Siti Aesah, dkk, “Pemberdayaan Difabel Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di 

Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat”, Jurnal 

Manajemen, Vol. 14, No. 2 (November 2020), h. 210. 
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membangun komunikasi dengan orang lain.
31

 Penelitian  tersebut melihat 

strategi pemberdayaan penyandang cacat pada soft skill. Sedangkan dalam 

penelitian yang akan dilakukan bukan hanya sekedar mengemukakan 

strategi pemberdayaan difabel yang dilakukan, tetapi mengkaji dengan 

nilai-nilai dalam ekonomi Islam. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Fouzan, Institut Agama Islam 

Negeri Purwokerto dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Difabel 

Perspektif Maqhashid Syariah di UD Mutiara Handycraft Karangsari 

Buayan Kabupaten Kebumen Jawa Tengah” mengungkapkan 

pemberdayaan masyarakat difabel di UD. Mutiara Handycraft adalah 

dengan melalui pemberian motivasi, pelatihan ketrampilan, sharing pribadi 

dan modal usaha dapat menjadikan difabel lebih kreatif dan mempunyai 

hidup yang lebih baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Hal ini 

diharapkan mereka mampu menghasilkan karya yang dapat menghasilkan 

uang, mempunyai lapangan pekerjaan, lebih percaya diri dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat lain. Setelah 

mengumpulkan dan menganalisis data bahwa pemberdayaan ekonomi 

penyandang disabilitas yang dilakukan oleh UD. Mutiara Handycraft 

sesuai dengan maqāṣid syariah yang meliputi menjaga agama, harta, jiwa, 

akal, jiwa dan kehormatan.
32

 Penelitian tersebut terkait pemberdayaan 

ekonomi difabel dengan berlandaskan pada konsep maqhasid syariah. 

Berbeda dengan penelitian penulis terkait strategi pemberdayaan difabel 

                                                           

 
31

Septiani Rachmawati dan Muhtadi, “Strategi Pemberdayaan Soft Skills dan Penyandang 

Disabilitas di Deaf Café and Car Wash Cinere Depok Jawa Barat”, Vol. 8, No. 2 (2020), h. 165   

 
32

Akhmad Faozan, “Empowering Disabled Economic Maqāsịd Al-Syarī‟ah Perspective in 

UD. Mutiara Handycraft Karangsari Buayan Kebumen Central Java”, Ijtimā'iyya: Journal of 

Muslim Society Research, Vol. 4, No. 2 (September 2019), h. 210. 
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dengan fokus secara mendalam pada nilai-nilai yang terkandung dalam 

ekonomi Islam. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Ratna Sari, Pudjo Suharso dan 

Sukidin Universitas Jember dengan judul “Peran Yayasan Penyandang 

Cacat Mandiri Sebagai Pendamping dalam Pemberdayaan Kelompok 

Difabel Di Bidang Ekonomi Kreatif.” Jenis penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

peran yang dilakukan Yayasan Penyandang Cacat Mandiri dalam 

pemberdayaan kelompok difabel adalah sebagai motivator sekaligus 

sebagai fasilitator. Sebagai motivator, YPCM mmberikan dukungan, 

dorongan, dan membangkitkan kepercayaan diri para difabel. Sedangkan 

sebagai fasilitator, YPCM memberikan pelatihan dan mewadahi 

kemampuan difabel setelah mengikuti pelatihan sehingga apa yang 

dihasilkan dalam pelatihan tersebut dapat menghasilkan nilai jual produk 

ekonomi kreatif yang nantinya juga dapat membantu menyejahterakan 

para penyandang difabel tersebut khusunya membantu ekonomi mereka.
33

 

Perbedaan dari penelitian tersebut yaitu peran yayasan pemberdayaan 

difabel melalui ekonomi kreatif, sedangkan penelitian penulis pada strategi 

pemberdayaan masyarakat difabel melalui ekonomi kreatif dengan melihat 

dari nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Joli Afriany dan  Andy Hakim 

“Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus Pada 

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Dalam Upaya 

Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Disabilitas Di Kabupaten Deli 

                                                           

 
33

Yulia Ratna Sari, dkk., “Peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Sebagai 

Pendamping dalam Pemberdayaan Kelompok Difabel di Bidang Ekonomi Kreatif”, Jurnal 

Pendidikan Ekonomi, Vol. 12 No.1 (2018), h. 109. 
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Serdang)”. Penelitian tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui 

akan pentingnya pemberdayaan untuk penyandang disabilitas. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai masalah yang dihadapi 

oleh masyarakat difabel, permasalahan tersebut meliputi masalah sosial, 

ekonomi, psikologi, budaya, pendidikan, dan aksesibilitas. Dari 

permasalahan tersebut, HDWI melakukan strategi pemberdayaan melalui 

pembentukan karakter, kewirausahaan, sosialisasi, pendidikan, advokasi, 

dan partisipasi. Dengan adanya strategi pemberdayaan tersebut, telah 

memberikan dampak positif bagi masyarakat difabel, mereka telah 

mengalami peningkatan dalam aspek psikologi, sosial, dan ekonomi. 

Disamping itu, adanya pemberdayaan bagi masyarakat difabel juga 

mampu meningkatkan kemandirian para anggota HWDI.
34

 Penelitian 

tersebut fokus pada  strategi pemberdayaan kaum difabel melalui beberapa 

aspek pendidikan, advokasi, sosialisasi dan partisipasi. Sedangkan peneliti 

fokus pada strategi pemberdayaan difabel pada aspek ekonomi kreatif. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Wijayanto “Pemberdayaan Difabel 

dalam Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa 

Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar”. Penelitian 

dilakukan di Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di daerah Karanganyar, 

kelompok tersebut merupakan kelompok pemberdayaan para penyandang 

difabel. Pemberdayaan dilakukan melalui berbagai macam kegiatan mulai 

dari training keterampilan dan kewirausahaan, serta pelatihan keterampilan 

menjahit yang diperuntukkan bagi difabel tuna daksa dan tuna rungu 

wicara. Selain memberikan pelatihan dan pendampingan strategi, juga 

                                                           

 
34

Joli Afriany dan  Andy Hakim, “Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel 

(Studi Kasus pada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dalam Upaya Pengembangan 

Kemandirian bagi Kaum Disabilitas di Kabupaten Deli Serdang”, h. 58.  
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dengan memberikan modal dan peralatan bagi difabel yang mahir dan 

ingin membuka usaha sendiri, sehingga mereka bisa hidup mandiri dri segi 

ekonomi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri. Akan 

tetapi dalam penelitian yang telah dilakukan di KUBE tersebut, masih 

ditemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pemberdayaan 

penyandang difabel. Kendala tersebut diantaranya adalah pola pikir para 

pelaku KUBE, masalah kerja dan dampak ekonomi, sosial, dan 

psikologi.
35

 Perbedaanya dengan penelitian calon peneliti fokus pada 

pemberdayaan difabel melalui ekonomi kreatif dalam persepektif ekonomi 

Islam.  

7. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Rianto dengan judul “Pemberdayaan 

Masyarakat Muslim Penyandang Cacat/Disabilitas Melalui Pemanfaatan 

Dana Zakat (kajian dari UU No. 23 Tahun 2011)” mengungkapkan bahwa 

para penyandang cacat/ disabilitas bisa memperoleh dana zakat, infak dan 

shadaqah yang bisa digunakan untuk memberdayakan kehidupan mereka. 

Dalam hal ini peranan BAZNAS/BAZIS dan LAZIS, baik di tingkat pusat, 

provinsi atau kabupaten sangat strategis sekali, karena melalui lembaga-

lembaga itulah dana zakat, infak dan shadaqah bisa dikumpulkan, dikelola 

dan didistribusikan secara profesional. Dalam hal ini harus bisa diatur 

bagaimana caranya agar zakat, infak dan shadaqah yang terkumpul bisa 

juga didistribusikan untuk memberdayakan kehidupan para penyandang 

cacat /disabilitas dengan melalui berbagai bentuk, misalnya untuk modal 

                                                           

 
35

Hendra Wijayanto, “Pemberdayaan Difabel dalam Pelaksanaan Program Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar”, IJPA 

The Indonesian Journal of Public Administration, Vol, 1 No. 2 (Juli-Desember 2015), h. 57.  
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usaha dan kepentingan-kepentingan yang lain.
36

 Perbedaan dengan 

penelitian penulis yaitu pada peranan yang dilakukan BAZNAS dan 

LAZIS dalam pemberdayaan  penyandang cacat dengan pemanfaan dana 

ZIS. Sedangkan peneliti fokus pada satu desa yang melakukan 

pemberdayaan pada difabel melalui ekonomi kreatif dengan kajian 

ekonomi Islam. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di 

atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat difabel melalui 

ekonomi kreatif di Desa Mallari Kec. Awangpone Kab. Bone. 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi 

pemberdayaan masyarakat difabel melalui ekonomi kreatif di Desa 

Mallari Kec. Awangpone Kab. Bone. 

c. Untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat difabel melalui 

ekonomi kreatif dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Mallari Kec. 

Awangpone Kab. Bone. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan sebagai implikasi dari temuan 

penelitian ini meliputi dua hal, yaitu dari segi teoritis dan praktis:  

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

keilmuan (contribution of knowledge) dalam pengembangan keilmuan 

                                                           

 
36

Agus Rianto, “Pemberdayaan Masyarakat Muslim Penyandang Cacat/Disabilitas 

Melalui Pemanfaatan Dana Zakat (kajian dari UU No. 23 Tahun 2011)”,  JRR, Vol. 24, No. 1 (Juni 

2015), h. 10. 
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tentang strategi pemberdayaan masyarakat difabel melalui ekonomi 

kreatif perspektif ekonomi Islam. 

b. Secara praktik: 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pihak-pihak terkait seperti pemerintahan Desa dan Dinas Sosial di 

Kabupaten  Bone untuk memberikan perhatian yang lebih kepada 

masyarakat difabel dalam bentuk pembinaan usaha dan pemberian 

bantuan permodalan. 

2) Dapat dijadikan acuan ataupun cara memberdayakan pengetahuan 

dan keterampilan difabel agar mampu bangkit untuk sejahtera dan 

mandiri sekaligus bisa memberikan kontribusi terhadap 

pemberdayaan masyarakat yang ada di bangsa ini. 
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BAB II 

  TINJAUAN TEORITIS   

A. Pemberdayaan Masyarakat 

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Kata pemberdayaan memiliki kata dasar yaitu dari kata “daya”. 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti kemampuan untuk 

melakukan sesuatu atau bertindak. Secara etimologis pemberdayaan 

berasal dari kata “daya” yang berarti kekuataan atau kemampuan.
37

 Daya 

artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Sehingga 

pemberdayaan adalah upaya untuk memberi kekuatan  untuk 

memandirikan suatu kaum atau kelompok.
38

  

Menurut Wuradji dalam Aziz Muslim menyebutkan pemberdayaan 

adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara 

transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan 

kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang mereka 

hadapi untuk meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan cita-cita yang 

diharapkan.
39

 Definisi lain yang menjelaskan tentang pemberdayaan 

adalah upaya menumbuhkan kemandirian dan jati diri selaku sumberdaya 

manusia yang memiliki kekuatan dan kemampuan hidup melalui proses 

bimbingan, pembinaan dan bantuan teknis.
40
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Pusat Pengembangan Bahasa, kamus Besar Bahasa Indonesia”, h. 188.  

 
38

Risyanti Riza, Pemberdayaan Masyarakat (Sumedang: Alqaprint Jatinagor, 2006), 1.  

 
39

Aziz Muslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 3.  

 
40

Tyahta Supriyatna,  Strategi Pembangunan dan Kemiskinan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2000), h. 69.  
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Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok 

lemah atau tidak berdaya, seperti kelompok: .
41

 

a. Lemah secara struktural, yaitu lemah secara kelas (masyarakat yang 

kelas sosial ekonominya rendah), gender maupun etnis (kelompok 

minoritas), yang mendapatkan perlakuan kurang/tidak adil dan 

diskriminasi. 

b. Lemah secara khusus, yaitu seperti manula, anak-anak, remaja, 

penyandang cacat, gay-lesbian, masyarakat terasing 

c. Lemah secara personal, yaitu orang-orang yang mengalami masalah 

pribadi atau keluarga. 

Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan 

masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu 

pada masyarakat (community based development). Pemberdayaan 

masyarakat sebenarnya adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi dan 

politik yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan 

paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centered, 

participatory, empowering, and a sustaniable”.
42

 Pemberdayaan 

menunjuk pada kemampuan seseorang khususnya kelompok masyarakat 

lemah untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang 

memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan 

memperoleh barang maupun jasa yang diperlukan serta berpartisipasi 
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dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang 

mempengaruhi mereka.
43

 

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. 

Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegaiatan untuk 

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam 

masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah 

kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan 

atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat 

yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat 

fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu 

menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berprtisipasi dalam 

kegiatan sosial, dan mandiri dalam melakukan tugas-tugas kehidupannya. 

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai 

indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.
44

.  

Menurut Karl Max, pemberdayaan masyarakat adalah proses 

perjuangan kaum powerless untuk memperoleh surplus value sebagai hak 

noratifnya. Sedangkan pemberdayaan ekonommi masyarakat adalah 

penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan 

distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan 

gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh 

informasi, pengetahuan, keterampilan yang harus dilakukan secara multi 
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aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek 

kebijakannya.
45

 Berkaitan dengan hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, 

Asy‟arie berpendapat bahwa institusi perlu mendorong supaya masyarakat 

berlatih dan mempersiapkan dirinya untuk memilih peluang menjadi 

wirausaha, dengan memberikan bekal pelatihan sebagai bekal yang sangat 

penting ketika akan memasuki dunia wirausaha.
46

 

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen 

seperti pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, 

partai politik, lembaga donor, masyarakat sipil atau oleh organisasi 

masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis 

dalam upaya pelaksanaan pemeberdayaan karena mempunyai banyak 

keunggulan dan keluaran yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya 

karena mempunyai cukup dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk 

membuat kerangka yang legal dan kebijakan untuk pemberian layanan 

publik. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif 

dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan 

jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati.
47

 

2. Tujuan dan Prinsip Pemberdayaan 

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan menurut Sulistiyani, 

adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, 

meliputi mandiri berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka 

lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami oleh 
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masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, 

memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi 

mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan 

mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, 

konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang 

dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. dengan baik hasil 

pelayanan sebelum pelayanan di konsumsi.
48

  

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya 

kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau 

kemampuan dalam:
49

 

a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan 

(freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendata, 

melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari 

kesakitan 

b.  Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka 

dapat meningkatkan  pendapatnya dan memperoleh barang dan jasa 

yang mereka perlukan 

c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang 

mempengaruhi mereka 

Pemberdayaan ditunjukan untuk meningkatkan kekuatan (power) 

dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (disadvantaged). 

Berdasarkan pernyataan ini, pada dasarnya pemberdayaan meliputi dua 

                                                           

 
48

Iin Sarinah, dkk., “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah 

desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran”, Jurnal moderat, Vol. 5, No. 

3, Agustus 2019), h. 270-271.  

 
49

Edi Suharto, Pembangunan, Kebijakan Sosial Dan Pekerjaan Sosial: Spektrum 

Pemikiran  (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS, 1997), h. 220. 



26 
 

 

 

kata kunci, yaitu kekuasaan (power) dan kurang beruntung 

(disadvantaged):
50

 

a. Kekuasaan. Realitas yang terjadi di masyarakat, antara satu kelompok 

dengan kelompok masyarakat lain sering terjadi kompetisi yang tidak 

menguntungkan. Kelompok masyarakat yang kaya cenderung 

mempunyai kekuasaan absolut. Elite politik yang mengusai jalannya 

pemerintahan. Elite politik yang menguasai jalannya pemerintahan 

menciptakan relasi yang tidak seimbang, sehingga pemberdayaan 

harus mampu membuka dan mendorong akses yang terbuka agar tidak 

terjadi dominasi. 

b. Kekurang beruntungan. Lemahnya kekuatan yang dimiliki kekuatan 

yang dimiliki salah satu kelompok masyarakat menyebabkan mereka 

menjadi kurang beruntung. Dengan demikian, pemberdayaan 

diharapkan mampu menangani masyarakat yang kurang mampu 

menangani masyarakat yang kurang beruntung akibat dari faktor 

sktruktural, kultural dan personal. 

Adapun prinsip utama dalam mengembangkan konsep 

pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise terdiri dari sebagai 

berikut:
51

 

a. Pendekatan dari bawah (bottom up approach). Pada kondisi ini, 

pengelolaan dan para stakeholder menyetujui tujuan yang ingin dicapai 

untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan 

setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan 

sebelumnya.  
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b. Partisipasi (participation), yaitu setiap aktor yang terlibat memiliki 

kekuasaan dalam setiap face perencanaan dan pengelolaan.  

c.  Konsep keberlanjutan, yaitu pengembangan kemitraan dengan seluruh 

lapisan masyarakat sehingga program, pembangunan berkelanjutan 

dapat diterima secara sosial dan ekonomi.  

d. Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional, 

dan nasional. 

e. Keuntungan sosial dan ekonomi, yaitu bagian dari program 

pengelolaan.  

3. Strategi dan Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat 

Dalam era demokratis saat ini, setiap aparat/agen pemberdayaan 

masyarakat hendaknya berperan sebagai seorang fasilitator yang 

menerapkan falsafah pemberdayaan melalui pendekatan yang manusiawi, 

seperti:
52

 

a. Menjadikan masyarakat/kelompok sasaran sebagai mitra sejajar, atau 

biasa diistilahkan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi 

b. Menjadi pendengar yang baik dan sabar dalam menerima segala 

keluhan dan kritikan masyarakat 

c. Tidak menunjukkan sikap lebih tahu atau mengetahui segalanya dan 

terkesan ingin menggurui 

d. Tidak tergesa-gesa dalam berkomunikasi dan bertindak sehingga 

terlihat ingin cepat-cepat menyelesaikan suatu tahapan kegiatan, tanpa 

memperhatikan situasi sekitarnya. 
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Menurut Edi Suharto proses pemberdayaan masyarakat dapat 

dilakukan dengan 5P yaitu:
53

   

a. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 

potensi masyarakat berkembang secara optimal.  

b. Penguatan, memperkuat masyarakat melalui pengetahuan dan 

ketrampilan agar masyarakat mampu memecahkan masalah dan dapat 

memenuhi kebutuhannya.  

c. Perlindungan, melindungi masyarakat yang lemah agar tidak tertindas 

oleh kelompok yang kuat.  

d. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat 

mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya.  

e. Pemeliharaan, menjaga keselarasan dan keseimbangan agar setiap 

orang dapat memperoleh kesempatan berusaha. 

Strategi dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dalam 

aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
54

  

a. Pembentukan kelompok 

Pembentukam kelompok merupakan fase awal dari 

pemberdayaan. Artinya masyarakat miskin atau masyarakat lemah 

diberi kebebasan untuk membentuk dan beraktivitas dalam kelompok 

yang diinginkannya. Pembentukan kelompok menyediakan suatu dasar 

bagi terciptanya kohesi sosial anggota kelompok. 
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b. Pendampingan 

Fungsi pendampingan sangat krusial dalam membina aktivitas 

kelompok. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan 

penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator (pemandu), komunikator 

(penghubung), ataupun dinamisator (penggerak). Melalui 

pendampingan, kelompok diharapkan tidak tergantung pada pihak luar 

namun dapat dibantu untuk tumbuh dan berfungsi sebagai suatu 

kelompok kegiatan yang mandiri. 

c. Perencanaan Kegiatan 

Tahap perencanaan kegiatan melengkapi tahap-tahap 

sebelumnya yang mementingkan peran aktif anggota kelompok untuk 

dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui kemampuanya. 

Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendekatan kombinasi 

yaitu masyarakat dipandang sebagai obyek sekaligus sebagai subyek. 

Artinya pada hal-hal tertentu masyarakat diperlukan sebagai obyek, tetapi 

pada hal yang lain mereka dipandang sebagi subyek. Pendekatan ini 

dipandang sebagai pendekatan yang baik untuk dilakukan sebagai upaya 

pemberdayaan masyarakat, karena dalam pendekatan ini, masyarakat 

selain dipandang sebagai kelompok, juga manusia yang perlu dituntun 

kearah jalan yang tepat, juga diberikan kesempatan yang luas untuk 

memikirkan dan merancang pengembangan potensi mereka sendiri.
55

 

Kegiatan pemberdayaan dapat mengacu pada banyak kegiatan, 

diantaranya meningkatkan kesadaran akan adanya kekuatan-kekuatan 

sosial yang menekan orang lain dan juga pada aksi-aksi untuk mengubah 
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pola kekuasaan di masyarakat. Menurut Kartasasmita pemberdayaan harus 

dilakukan melalui tiga cara, yaitu:
56

   

a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi individu 

dapat berkembang 

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan 

menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, 

menyediakan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial yang dapat 

diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah 

c. Memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela 

kepentingan masyarakat lemah. Dalam pemberdayaan harus dicegah 

jangan sampai yang lemah menjadi semakin lemah atau terpinggirkan 

dalam menghadapi yang kuat.  

Dalam pemberdayaan ekonomi diwilayah perkotaan dan pedesaan, 

terdapat 4 strategi yaitu:
57

 

a. Strategi pertumbuhan 

Strategi pertumbuhan umumnya di maksudkan untuk mencapai 

penigkatan secara cepat dalam nilai ekonomi melaui penigkatan 

pendapatan perkapita, produksi dan produktivitas sektor pertanian, 

permodalan, kesempatan kerja dan penigkatan kemampuan partisipasi 

masyarakat. 
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b. Strategi kesejahteraan 

Strategi kesejahteraan bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup 

atau kesejahteraan penduduk melalui dan peningkatan program 

pembangunan sosial yang berkata besar dan nasional, seperti perbaikan 

pendidikan, kesehatan dan gizi, penanggulan urbanisasi, perbaikan 

pemukiman penduduk, dan pembangunan fasilitas transportasi. 

c. Startegi responsif terhadap kebutahan masyarakat 

Strategi terpadu dan menyuluh utamanya adalah pertumbuhan, 

persamaan, kesejahteraan dan partisifasi aktif masyarakat, sasaran 

strategi ini adalah membangun dan memperkuat kemampuan untuk 

melaksanakan pembangunan bersama pemerintah. 

Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga asas atau matra 

pemberdayaan (empowerment setting):
58

 

a. Asas mikro 

Pemberdayaan yang dilakukan terhadap klien secara individu 

melalui bimbingan, konseling, stress menagement, crisis intervention. 

Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam 

menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut 

pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach). 

b. Asas mezzo 

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. 

Pemberdayan yang dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai 

media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, 

biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran. 
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Pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki 

kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 

c. Asas makro 

Pendekatan ini disebut juga Strategi Sistem Besar (large system 

strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan 

yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, 

aksi sosial, lobbiying, pengorganisasian masyarakat, manajemen 

konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem 

besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi 

untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih 

serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. 

Pemberdayaan masyarakat ada 5 (lima) aspek penting yang dapat 

dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya 

melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat, antara lain:
59

 

a. Motivasi 

Dalam hubungan ini setiap keluarga harus dapat memahami 

nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman 

akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena 

itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok 

yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk 

mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat 

di desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk 

terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan 

sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri. 
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b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan 

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui 

pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. 

Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan 

melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya 

diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan 

pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu 

masyarakat untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau 

membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di 

luar wilayahnya. 

c. Manajemen diri 

Setiap kelompok-kelompok harus mampu memilih pemimpin 

mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti 

melaksanakan pertemuan-pertemuan melakukan pencatatan dan 

pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan 

manajemen kepemimpinan masyarakat. Pada tahap awal, 

pendampingan dari luar dapat membantu mereka dalam 

mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi 

wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut. 

d. Mobilisasi sumber daya 

Untuk memobilisasi sumber daya masyarakat, diperlukan 

pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual 

melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan 

meniciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap 

orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun dapat 

meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara subtansial. 
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Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan 

sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota 

memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan 

dan pengelolaan secara berkelanjutan. 

e. Pembangunan dan pengembangan jejaring. 

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat 

perlu disertai dengan peningkatan kemampuan bagi para anggotanya 

membangun dan mempermudahkan jaringan dengan berbagai sistem 

sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan 

dan mengembangan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan 

bagi peningkatan keberdayaan masyarakat. 

Upaya pemberdayaan kepada difabel berbeda dengan masyarakat 

normal pada umumnya, perlu kegiatan-kegiatan yang diberikan untuk 

mensukseskan upaya pemberdayaan tersebut antara lain melalui: 

motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, 

pembangunan dan pengembangan jaringan.
60

 Beberapa tahapan strategi 

pemberdayaan masyarakat difabel yang diterapkan di UD Mutiara 

Hnadycraft adalah motivasi, sharing pribadi dan pemberian modal 

usaha.
61
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Konsep pemberdayaan masyarakat meliputi tiga aspek, yaitu 

pengembangan,     penguatan     potensi,     dan     kemandirian.
62

 Pada 

aspek pengembangan, masyarakat    yang    belum    berdaya    dapat    

dikembangkan keahliannya sesuai dengan kultur kehidupan 

masyarakatnya. Aspek Penguatan  potensi merupakan  aspek  yang  tidak  

kalah  penting  dalam pemberdayaan   masyarakat. Dalam penguatan   ini   

masyarakat   yang   belum berdaya  diberikan  motivasi  tentang  

kecakapan  hidup.  Sehingga  melahirkan sikap  optimis  yang  tinggi. 

Aspek kemandirian sangat  penting  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  

setiap masyarakat yang ingin mewujudkan pemberdayaan. Karenanya, 

pemberdayaan masyarakat    tidak    sekedar    mengatasi    problematika    

yang    dialami    oleh masyarakat  yang  tidak  berdaya secarajangka  

pendek,  namun  mesti  bersifat jangka  panjang.
63

   

Ada beberapa indikator keberhasilan program pemberdayaan 

menurut Sumodiningrat, yaitu:
64

 

a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin 

b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh 

penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia 

c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan 

kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya 

d. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin 

berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin 
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kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi 

kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok 

lain di dalam masyarakat. 

e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang 

ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu 

memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.  

Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah terwujudnya 

masyarakat mandiri, maju dan dapat memenuhi kebutuhan  hidupnya  

sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera secara lahir dan bahagia 

secara batin. Indikator kesejahteraan secara lahir adalah apabila: 

a. Pangan dan sandang terpenuhi 

b. Sehat jasmani dan rohani 

c. Kondisi rumah layak tinggal 

d. Mampu menyekolahkan putra-putrinya samoai jenjang di mana dapat 

meningkatkan taraf hidupnya 

e. Mampu berpartisipasi dalam aktifitas masyarakat 

f. Mandiri dalam mengambil keputusan 

g. Mampu menentukan jalan hidupnya sendiri  

Sedangkan indikator secara batin adalah apabila:
65

 

a. Tercipta rasa aman di masyarakat 

b. Terwujudnya ketenangan 

c. Tercapainya kepuasan dalan menjalankan perintah agama. 

Jim Ife mengungkapkan ada 22 prinsip pembanguna masyarakat 

(ekonomi dan sosial) yaitu pembangunan terpadu dan seimbang, 
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konfrontasi terhadap ketimpangan struktural, menjunjung tinggi hak assasi 

manusia, keberlanjutan, partisipasi masyarakat, pemberdayaan, 

kemandirian, pembangunan personal dan politik, pemilikan komunitas, 

independen dari negara, tujuan dekat dan politik, pemilikan komunitas, 

tujuan dekat dan visi akhir jangka panjang, pembangunan organis, tahapan 

pembangunan, bebas dari tekanan luar, proses dan hasil, integritas proses, 

anti kekerasan, inklusif, konsensus, kooprasi dan mendefenisikan 

kebutuhan.
66

 

B. Difabel  

1. Pengertian Difabel 

Berbagai macam istilah yang digunakan untuk memanggil 

seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik maupun mental, terdapat 

banyak istilah yang digunakan mulai dari penyandang cacat, difabel dan 

disabilitas. Beberapa istilah tersebut mengandung berbagai macam 

pengertian dan konotasi yang berbeda-beda baik dalam bentuk penyebutan 

maupun dalam penggunaannya. Secara harfiah pengertian dan makna dari 

istilah-istilah tersebut saling memiliki keterikatan namun masyarakat 

Indonesia lebih sering menggunakan istilah difabel apabila dibandingkan 

dengan penggunaan istilah penyandang cacat yang dinilai tidak 

manusiawi.  

Berikut ini penjelasan mengenai istilah penyandang cacat, difabel 

dan disabilitas. Ada cukup banyak istilah lain yang digunakan untuk 

menyebutkan penyandang difabel, dan masing-masing memiliki 

kepentingan ideologis tersendiri serta berbagai pertimbangan 

penggunaannya, yaitu: 
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Istilah „penyandang cacat‟ pernah secara resmi digunakan sebagai 

istilah undang-undang pada tahun 1997. Dengan demikian, menjadi istilah 

yang banyak dirujuk oleh dokumen-dokumen lain sesudahnya. Istilah 

„penyandang cacat‟ mewakili sudut pandang berbagai istilah yang 

digunakan di dalam dokumen-dokumen yang terbit sebelum dan sesudah 

1997, seperti „bercacat‟, „penderita cacat‟, „kekurangan jasmani atau 

rohani‟, hingga „penyandang kelainan‟. Istilah-isitilah ini secara umum 

menekankan pada „kecacatan‟ atau „kurang‟ atau „abnormal‟ dari aspek 

jasmani atau rohaninya. 

Dalam kajian disabilitas, istilah „penyandang cacat‟ mewakili 

model medis dalam melihat disabilitas. Pada jaman dulu, segala masalah 

yang timbul dalam menghadapi orang dengan disabilitas fisik adalah 

dengan memberikan obat dan ditangani oleh para profesional alumni 

sekolahsekolah kedokteran. Model medis memandang semua disabilitas 

bersumber dari kecacatan yang diakibatkan oleh suatu kerusakan fisik atau 

penyakit.
67

 

Disabilitas, berasal dari bahasa Inggris disable, disability yang 

memiliki arti ketidakmampuan. The Social Work Dictionary 

mendefinisikan disability dengan reduksi fungsi secara permanen atau 

temporer serta ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang 

mampu dilakukan oleh orang lain sebagai akibat dari kecacatan fisik atau 

mental.
68

 Penyandang disabilitas merupakan istilah pengganti dari istilah 

penyandang cacat yang dulu lebih banyak digunakan di Indonesia, 
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semenjak diratifikasi konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas 

atau The United Nation Convention on the rights of persons with 

disabilities pada November 2011 melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 

2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak penyandang 

disabilitas.
69

 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, difabel juga berarti penyandang 

cacat.
70

 Maka dapat dipahami istilah ini adalah sebutan lain untuk 

menunjukkan penyandang cacat. Istilah ini diperkenalkan secara substansi 

untuk mengganti penggunaan istilah disabilitas, dimana kosa kata tesebut 

dianggap diskriminatif dan mengandung stigma negatif terhadap para 

penyandang cacat oleh aktivis gerakan sosial di tahun 1990-an.
71

 

Adapun jenis dan penyebab kecacatan bisa disebabkan oleh 

berbagai faktor yaitu:
72

 

a. Cacat didapat (Acquired), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu 

lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis. 

b. Cacat bawaan/sejak lahir (Congenital), penyebabnya antara lain 

karena kelainan pembentukan organ-organ (organogenesis) pada 

masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-

obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual. 
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Penyandang cacat, disabilitas dan difabel adalah beberapa istilah 

yang dilabelkan kepada individu yang memiliki kondisi dan kemampuan 

berbeda dengan individu normal, terutama pada kemampuan fisik.
73

 

Penyandang difabel, dalam kajian ilmu sosial secara umum merupakan 

sebutan untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau 

non-fisik. Secara umum, difabel dapat dibedakan menjadi tiga jenis, 

yaitu:
74

  

a. kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, 

tunarungu, dan tunarungu wicara  

b. kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, tunalaras 

dan autis 

c. kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan 

lebih dari satu jenis kelainan. 

Dalam konferensi ketunanetraan Asia di Singapura pada tahun 

1981 yang diselenggarakan oleh International Federation of The Blind 

(IFB) dan Word Council for the Welfare of The Blind (WCWB), istilah 

“diffabled” diperkenalkan. Kemudian diindonesiakan menjadi “difabel”. 

Istilah ini sendiri merupakan akronim dari “differently able”dan kata 

bendanya ialah diffability yang merupakan akronim dari different ability 

yang dipromosikan oleh orang – orang yang tidak menyukai istilah 

“disabled” atau “disability”.
75

 Difabel merupakan pengindonesiaan dari 

kependekan istilah different ability people (orang dengan kemampuan 

yang berbeda). Pemakaian kata difabel bertujuan memperhalus istilah 
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penyandang cacat. Dengan istilah difabel, masyarakat diajak untuk 

merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya, yang semula memandang kondisi 

cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan menjadi 

pemahaman terhadap difabel sebagai manusia dengan kondisi fisik 

berbeda yang mampu melakukan aktifitas dengan cara pencapaian yang 

berbeda pula. Dengan pemahaman baru tersebut diharapkan masyarakat 

tidak lagi memandang difabel sebagai manusia yang hanya memiliki 

kekurangan dan ketidakmampuan. Namun, difabel sebagaimana manusia 

pada umumnya, juga memiliki potensi untuk bisa bermanfaat bagi yang 

lainnya.
76

 

Penggunaan istilah difabel sedang diperjuangkan agar dapat 

menggatikan istilah penyandang cacat, karena istilah tersebut dinilai 

mengandung stigma yang negatif. “Mansoer Fakih menyatakan salah satu 

bentuk resisten dan pemberdayaan yang hakiki adalah justru mulai dari 

usaha untuk membongkar konvensi sosial yang diyakini kalangan 

masyarakat, biokrat, akademisi bahkan aktivis LSM untuk melakukan 

dekonstruksi terhadap dikursus “disable” ataupun “penyandang cacat” 

dengan memuncurkan wacana tandingan yang lebih adil dan 

mmemberdayakan yakni bahwa mereka yang tidak memiliki kaki misalnya 

ternyata memiliki “different abilities” atau yang di-Indonesiakan dan 

disingkat difabel”.
77
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2. Ragam Difabel 

Menurut UU Penyandang Cacat, berbagai faktor penyebab serta 

permasalahan kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat di kelompokkan 

sebagai berikut:
78

 

a. Tuna Netra adalah seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang 

disebabkan oleh hilang/berkurangnya fungsi penglihatan sebagai 

akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit yang terdiri dari: 

1) Buta total, tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya 

(hilangnya fungsi penglihatan). 

2) Persepsi cahaya, seseorang yang mampu membedakan adanya 

cahaya atau tidak, tetapi tidakdapat menentukan objek atau benda 

di depannya. 

3)  Memiliki sisa penglihatan (low vision), seseorang yang dapat 

melihat benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat jari-

jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter. 

b. Tuna Rungu/wicara adalah kecacatan sebagai akibat hilangnya/ 

terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik 

disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit, terdiri dari 

tuna rungu wicara, tuna rungu, tuna wicara. 

c. Tuna Daksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh. suatu 

keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau 

hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. 

Kondisi ini dapat disebabkan oleh  penyakit, kecelakaan atau dapat 

juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir. 
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Pada dasarnya difabel atau penyandang cacat dapat dikategorikan 

berdasarkan International Classification of Functioning Health and 

Disability (ICF). Kategori tersebut:
79

 

a. Kategori intelektual: retardasi mental (tuna grahita), dan lamban 

belajar (slow learner). 

b. Kategori mobilitas: gangguan anggota tubuh (kaki, tangan, dll), 

gangguan fungsi tubuh akibat cerebral palsy, gangguan fungsi tubuh 

akibat spina bifida, gangguan fungsi tubuh akibat spinal cord injury 

(cedera tulang belakang), gangguan fungsi tubuh akibat amputasi, 

gangguan fungsi tubuh akibat paraphlegia, dan gangguan fungsi tubuh 

akibat hemiphlegia. 

c. Kategori komunikasi: gangguan wicara, gangguan pendengaran, autis, 

dan tuna grahita berat. 

d. Kategori Sensori: gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, dan 

kusta. 

e. Kategori psikososial: autism; gangguan perilaku dan hiperaktivitas 

(ADHD), kleptomani, bipolar, dan gangguan kesehatan jiwa. 

Terdapat beberapa jenis orang dengan difabel. Ini berarti bahwa 

setiap penyandang difabel memiliki defenisi masing-masing yang mana ke 

semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara 

baik. Jenis-jenis penyandang difabel: 

a. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari:  

1) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, 

dimana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata 
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individu juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap 

tugas. 

2) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas 

intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat 

dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar 

(slowlearnes) yaitu anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) 

antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (Intelligence 

Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus. 

3) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan 

dengan prestasi belajar (achievment) yang diperoleh.
80

 Kesulitan 

belajar atau learning disability ditujukan pada siswa yang 

mempunyai prestasi rendah dalam bidang akademik tertentu, 

seperti membaca, menulis, dan kemampuan matematika. Dalam 

kognitif, umumnya mereka kurang mampu mengadopsi proses 

informasi yang datang pada dirinya melalui penglihatan, 

pendengaran, maupun persepsi tubuh. Perkembangan emosi dan 

sosial sangat memerlukan perhatian, antara lain konsep diri, daya 

pikir, kemampuan sosial, kepercayaan diri, kurang menaruh 

perhatian, sulit bergaul, dan sulit memperoleh teman. 

b. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:
81

 

1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang 

mengalami kerusakan di jaringan otak, jaringan sumsum tulang 

belakang, dan pada sistem musculus skeletal. 

                                                           

 
80

Nur Kholis Reefani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus (Yogyakarta:Imperium, 

2013), h..177. 

 
81

Tim Independent Rights dan PPRBM Yayasan Bhakti Luhur, Hak–Hak Penyandang 

Disabilitas (Cet. I; Malang: CBM, 2016), h.105. 



45 
 

 

 

2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah orang 

yang memiliki ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang pada 

mata yang baik, walaupun dengan memakai kacamata, atau yang 

daerah penglihatannya sempit sedemikian kecil sehingga yang  

terbesar jarak sudutnya tidak lebih dari 20 derajat. 

3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah istilah 

umum yang digunakan untuk menyebut kondisi seseorang yang 

mengalami gangguan dalam indera pendengaran. 

4) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami 

kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, 

sehingga sulit bahkan tidak dapat di mengerti oleh orang lain. 

Kelainan bicara ini dapat di mengerti oleh orang lain. Kelainan 

bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan 

disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang 

disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun 

adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan 

bicara. 

c. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu 

kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental). Penyandang Disabilitas ganda 

merupakan Penyandang disabilitas yang memiliki hambatan dalam 

melakukan berbagai aktivitas yang lebih dari satu. Terdapat seseorang 

yang mengalami hambatan ganda seperti ini, seperti seseorang yang 

mengalami tunarungu akan juga mengidap kelainan tunawicara, dan 

lain sebagainya.
82
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Derajat kecacatan penyandang disabilitas bedasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik pasal 7 

mengatur derajat kecacatan yang dinilai bedasarkan keterbatasan 

kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatanya sehari-hari 

sebagai berikut:
83

 

1) Derajat Cacat 1. Mampu melaksanakan aktivitas atau 

mempertahankan 

sikap dengan kesulitan. 

2) Derajat cacat 2. Mampu melaksanakan kegiatan atau 

mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu. 

3) Derajat cacat 3. Dalam melaksanakan aktivitas, sebagian 

memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu. 

4) Derajat cacat 4. Dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh 

terhadap pengawasan orang lain. 

5) Derajat cacat 5. Tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan 

penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus. 

6) Derajat cacat 6. Tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan 

sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain. 

3. Difabel dalam Islam 

Agama Islam dalam ajarannya sangat menganjurkan umatnya 

untuk berbuat adil dalam bersikap dan menilai orang lain, termasuk kepada 

kaum difabel. Islam sangat menghormati dan menganggap keberadaan 

kaum difabel walaupun dengan keterbatan fisik yang mereka miliki. 
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Kesempurnaan fisik bukanlah menjadi hal yang prioritas dalam hal 

pengabdian diri kepada Allah, melainkan kebersihan hati dan kekuatan 

iman kepada-Nya. Di dalam Agama Islam, perintah menghormati difabel 

itu jelas terdapat di Al- Qur‟an dan Hadist.  

Allah swt. berfirman dalam Q.S al- Hujurāt/49:13. 

                           

                    

 

Terjemahnya:  
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui lagi Maha mengenal.

84
 

Allah Swt. menceritakan kepada manusia bahwa Dia telah 

menciptakan mereka dari diri yang satu dan darinya Allah menciptakan 

istrinya, yaitu Adam dan Hawa, kemudian Dia menjadikan mereka 

berbangsa-bangsa. Pengertian bangsa dalam bahasa Arab adalah sya'bun 

yang artinya lebih besar daripada kabilah, sesudah kabilah terdapat 

tingkatan-tingkatan lainnya yang lebih kecil seperti fasa-il (puak), 'asya-ir 

(Bani), 'ama-ir, Afkhad, dan lain sebagainya. Setelah Allah swt. melarang 

pada ayat-ayat yang lalu mengolok-olok sesama manusia, mengejek serta 

meghina dan panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, maka 

disini Allah menyebutkan ayat yang lebih menegaskan lagi larangan 

tersebut dan memperkuat cegahan tersebut. Semua manusia bila ditinjau 

dari unsur kejadiannya yaitu tanah liat, sampai dengan Adam dan Hawa 

sama saja. Sesungguhnya perbedaan keutamaannya di atara mereka karena 
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perkara agama, yaitu ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena 

itulah sesudah melarang perbuatan menggunjing da menghina orang lain. 

Allah swt. berfirman mengingatkan mereka dalam ayat ini, bahwa manusia 

mempunyai martabat yang sama.
85

 

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam 

Muslim dan Ibnu Mâjah melalui jalur sahabat Abû Hurairah r.a:  

 ِ َ لاَ يَنْظُرُ إلَِى صُوَرِكُمْ وَأمَْوَالِكُمْ وَلكَِنْ -  صلى الله عليه وسلم-عَنْ أبَِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه إِنه اللَّه

 يَنْظُرُ إلَِى قُ وُبكُِمْ وَأعَْمَالِكُمْ 
Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda: 

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan 
hartamu, akan tetapi dia melihat pada hati dan amalmu”.

86
 

 
Allah Swt. berfirman dalam Q.S Abasa/80:1-12 

    .       .          .    

      .          .       .        

   .            .       .       .     

    .           
Terjemahnya:  

Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang 
seorang buta kepadanya.Tahukah kamu barangkali ia ingin 
membersihkan dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) mendapatkan 
pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? adapun 
orang yang merasa dirinya serba cukup. Maka kamu melayaninya. 
Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri 
(beriman). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera 
(untuk mendapatkan pengajaran). Sedang ia takut kepada (Allah), 
Maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan (demikian)! 
Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan, maka 
barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya.

87
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Dalam ayat ini, Rasulullah ditegur langsung oleh Allah swt. karena 

telah mengabaikan seorang tunanetra dan bermuka masam kepadanya. 

Bertolak dari hal tersebut, Allah Swt. Memerintahkan kepada Rasulullah agar 

tidak mengkhususkan pemberian peringatan tersebut hanya kepada seorang 

saja. Tetapi hendaklah beliau bertindak sama kepada orang mulia, orang 

lemah, orang miskin, orang kaya, orang terhormat, hamba sahaya, laki–laki, 

perempuan, anak–anak, dan orang dewasa. Kemudian Allah Swt memberikan 

petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dia-lah yang 

memiliki hikmah yang memadai dan hujjah yang pasti.
88

 

C. Ekonomi Kreatif 

1. Pengertian Ekonomi Kreatif 

Latar belakang kemunculan ekonomi kreatif yaitu efek dari 

pesatnya laju pergerakan ekonomi global, dimana ekonomi kreatif ini 

dapat berkembang sampai ke daerah-daerah. Selain itu paradigma baru 

yang telah lahir akibat perkembangan kehidupan dunia bisnis yaitu dari 

ekonomi berbasis sumber daya bergeser ke paradigma ekonomi kreatif. 

Lahirnya pola kerja, produksi, dan distribusi yang lebih murah dan lebih 

efisien ini merupakan pola dari perkembangan teknologi dan informasi. 

Ekonomi kreatif secara konsep pertama kali diperkenalkan oleh John 

Howkins. Ekonomi kreatif menurut beliau didefinisikan sebagai kegiatan 

ekonomi yang menjadikan kreativitas, warisan budaya dan lingkungan 

inilah yang memberikan nilai tambah kepada orang-orang kreatif yang 

mengandalkan kemampuan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.
89
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Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis ide 

yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan 

berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan 

teknologi. Lebih lanjut didevinisikan ekonomi kreatif atau dikenal juga 

dengan sebutan knowledge based economy merupakan pendekatan dan 

tren perkembangan ekonomi dimana teknologi dan ilmu pengetahuan 

memiliki peran penting di dalam proses pengembangan dan pertumbuhan 

ekonomi. Ekonomi kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas 

ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan 

dan informasi. Definisi menurut Institute For Development Economy and 

Finance, ekonomi kreatif merupakan proses peningkatan nilai tambah 

hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlihan, 

dan bakat individu menjadi sautu produk yang dapat dijual.
90

  

Menurut Hasanah  bahwa ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di 

era baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan 

mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusianya sebagai 

faktor produksi yang utama.
91

 Menurut Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono “ekonomi krearif merupakan ekonomi gelombang ke-4 yang 

mana kelanjutan dari ekonomi gelombang ke-3 dengan orientasi pada 

kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan”. Dalam sejarah 

ekonomi terdapat pergeseran orientasi gelombang ekonomi yang dimulai 

dari perubahan era pertanian ke era industrialisasi, kemudian terbentuklah 
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era informasi yang diikuti dengan penemuan-penemuan di bidang 

teknologi dan informasi.
92

 

Dari beberapa pengertian ekonomi kreatif dapat disimpulkan 

bahwa ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang berkaitan 

dengan inovasi, kreativitas, ide dan gagasan yang berasal dari sumber daya 

manusia, sehingga hasil produksinya baik barang maupun jasa memiliki 

nilai tambah. Ekonomi kreatif merupakan kelompok industri yang terdiri 

dari berbagi jenis industri yang memiliki keterkaitan dalam 

mengeksploitasi ide atau gagasan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi 

tinggi sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat.
93

 

Terdapat 3 pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara 

lain kreativitas, inovasi, dan penemuan:
94

 

a. Kreativitas (Creativity) 

Kreativitas merupakan suatu kapasitas atau kemampuan yang 

menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, fresh, dan dapat 

diterima umum. Kreativitas juga dapat menghasilkan ide baru atau 

praktis sebagai sosial dari suatu masalah atau melakukan sesuatu yang 

berbeda dari yang sudah ada. Seseorang yang memiliki kreativitas 

dapat menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi diri 

sendiri maupun orang lain. 
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b. Inovasi (Innovation) 

Inovasi merupakan ide atau gagasan yang kreatif dengan 

memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilakan suatu 

produk atau proses yang dapat bernilai tambah dan bermanfaat serta 

menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi dan lebih bermanfaat. 

c. Penemuan (Invention) 

Penemuan merupakan penciptaan suatu yang belum pernah ada 

sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi 

unik. Seperti aplikasi yang berbasis android dan IOS yang merupakan 

penemuan berbasis teknologi dan informasi untuk manusia lebih 

mudah melakukan kegiatan sehari-hari. 

2. Jenis-jenis Ekonomi Kreatif 

Dalam pengimplementasiannya, cakupan industri kreatif berada 

dalam ruang lingkup yang sangat luas. Adapun jenis-jenis yang bersumber 

dari hasil studi pemetaan industri kreatif yang telah dilakukan oleh 

departemen perdagangan RI pada tahun 2007 telah mengklasifikasikan 

ekonomi kreatif menjadi beberapa bagian subsektor, antara lain:  

a. Periklanan 

Periklanan merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan jasa 

periklanan (komunikasi satu arah dengan menggunakan medium 

tertentu), yang meliputi proses kreasi, produksi dan distribusi dari 

iklan yang dihasilkan, misalnya: riset pasar, perencanaan komunikasi 

iklan,iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi, kampanye 

relasi publik, tampilan iklan di media cetak (surat kabar, majalah) dan 

elektronik (televisi dan radio), pemasangan berbagai poster dan 

gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur dan reklame 
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sejenis, distribusi dan delivery advertising materials atau samples, serta 

penyewaan kolom untuk iklan. 

b. Arsitektur 

Arsitektur merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan 

jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konservasi 

bangunan warisan, pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh 

dari level makro (town planning, urban design, landscape 

architecture) sampai dengan level mikro (detail konstruksi, misalnya: 

arsitektur taman, desain interior). 

c. Pasar Barang Seni 

Pasar barang seni merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan 

dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta 

memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, 

pasar swalayan, dan internet, misalnya: alat musik, percetakan, 

kerajinan, automobile, film, seni rupa dan lukisan.
95

 

d. Kerajinan 

Kerajinan merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan 

kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dihasilkan 

olehtenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan 

proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan 

yang terbuat dari: batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, 

rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi) 

kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Produk 

kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif 

kecil (bukan produksi massal). 
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e. Desain 

Desain merupakan kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi 

desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi  

identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan 

dan jasa pengepakan. 

f. Fashion 

Fashion merupakan kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi 

desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, 

produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultansi lini produk 

fashion, serta distribusi produk fashion. 

g. Film, Animasi, dan Video 

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, 

film, dan animasi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk 

didalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan 

eksibisi atau festival film. 

h. Fotografi 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan hasil karya fotografi 

dan jasa fotografi.
96

 

i. Permainan interaktif 

Permainan interaktif merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan 

dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video 

yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan 

interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata tetapi juga 

sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. 
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j. Musik 

Musik merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan 

kreasi/komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman 

suara. 

k. Seni Pertunjukan 

Seni Pertunjukan merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan 

dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan (misal: 

pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik 

tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik), desain dan 

pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan. 

l. Penerbitan dan percetakan 

Penerbitan dan percetakan merupakan kegiatan kreatif yang 

terkait dengan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, 

koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita 

dan pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, 

materai, uang kertas, blanko cek, giro, surat andil, obligasi surat 

saham, surat berharga lainnya, passport, tiket pesawat terbang, dan 

terbitan khusus lainnya. Juga mencakup penerbitan foto-foto, grafir 

(engraving) dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi, percetakan 

lukisan, dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikro film. 

m. Riset dan Pengembangan 

Riset dan pengembangan merupakan kegiatan kreatif yang 

terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan 

teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk 

perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, 

alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi 
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kebutuhan pasar; termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti 

penelitian dan pengembangan bahasa, sastra, dan seni; serta jasa 

konsultansi bisnis dan manajemen. Kegiatan kreatif yang berkaitan 

dengan produksi dan distribusi barang-barang unik dan langka serta 

memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi. Seperti halnya 

barang-barang yang berbau vintage. 

n. Televisi dan Radio 

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi 

dan pengemasan secara televisi (seperti kuis, reality show, 

infotainment, dan lainnya), penyiaran, dan transmisi konten acara 

televisi dan radio, termasuk kegiatan (pemancar station relay) siaran 

radio dan televisi.
97

 

3. Indikator Keberlangsungan Ekonomi Kreatif 

Indikator keberlangsungan ekonomi kreatif pada industri kreatif 

menurut Deni dwi hartomo dan Malik Cahyadin adalah sebagai berikut:
98

 

a. Produksi 

 Dalam teori konvensional, menurut Adiwarman disebutkan 

bahwa teori produksi ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang 

perilaku perusahaan dalam membeli dan menggunakan masukan 

(input) untuk produksi dan menjual keluaran atau produk. Lebih lanjut 

ia menyebutkan teori produksi juga memberikan penjelasan tentang 

perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun 

mengoptimalkan efesiensi produksinya. Tri Pracoyo dan Antyo 
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Pracoyo mendefinisikan bahwa produksi sebagai suatu proses 

mengubah kombinasi berbagai input menjadi output. Pengertian 

produksi tidak hanya terbatas sebagai proses pembuatan saja tetapi 

hingga pemasarannya.
99

 Menurut Al-Syaibani sebagaimana bahwa 

usaha produktif (al-Iktisab) adalah usaha untuk menghasilkan harta 

melalui cara- cara yang diperbolehkan atau dihalalkan syariat. 

Berproduksi merupakan ibadah, karena suatu aktivitas seorang 

muslim ketika ada perintah dari Allah swt. dan ada contoh atau 

persetujuan dari Rasulullah saw. Maka aktivitas tersebut termasuk 

kategori “ibadah”. Sebagai seorang muslim, berproduksi sama artinya 

dengan mengaktualisasi salah satu ilmu Allah swt. yang telah 

diberikan kepada manusia. Islam menganjurkan dan mendorong proses 

produksi mengingat pentingnya kedudukan produksi dalam 

menghasilkan sumber-sumber kekayaan.
100

 

b. Pasar dan Pemasaran 

Pasar merupakan tempat fisik dimana pembeli dan penjual 

berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Para ekonom 

mendeskripsikan pasar sebagai sekumpulan pembeli dan penjual yang 

bertransaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu. Selanjutnya 

pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses 

untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada 

pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 

menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya.
101
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c. Manajemen dan keuangan 

Mary parker follet mendefinisikan dari manajemen adalah 

sebagai suatu seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. 

Stoner mengemukakan bahwa manajemen merupakan suatu definisi 

yang lebih kompleks dari suatu seni, bahwasanya manajemen adalah 

suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan 

sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan.
102

 

Manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan 

seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana 

seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber 

daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi 

dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau kemakmuran bagi 

para pemegang saham dan sustainability (keberlanjutan) usaha bagi 

perusahaan.
103

 

d. Kebijakan pemerintah 

Pemerintah didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang 

memiliki otoritas untuk mengelola suatu Negara. Sebagai sebuah 

kesatuan politik, atau aparat/alat Negara yang memiliki badan yang 

mampu memfungsikan dan menggunakan otoritas/kekuasaan. Dengan 

ini, pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan 

hukum serta undang-undang diwilayah tertentu. Pemerintah yang 
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dimaksud merupakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang 

terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif, baik keterkaitan dalam 

subtansi, maupun keterkaitan administrasi. Hal ini disebabkan karena 

pengembangan industry kreatif, baik keterkaitan dalam subtansi, 

maupun keterkaitan administrasi. Hal ini disebabkan karena 

pengembangan industry, tetapi juga merupakan ideology, politik, 

sosial dan budaya. 

e. Kemitraan Usaha 

Kemitraan menurut undang-undang nomor 9 tahun 1995 

dikatakan sebagai kerjasama usaha kecil dengan usaha menengah atau 

dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha 

menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling 

memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, ini 

merupakan suatu landasan pengembangan usaha. Kemitraan juga bisa 

didefinisikan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua 

pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan 

bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling 

membesarkan.
104

 

D. Perspektif Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

Islam merupakan ajaran universal bukan hanya berbicara tentang 

ibadah secara vertikal kepada Allah melainkan juga berbicara tentang 

semua aspek kehidupan termasuk ekonomi di dalamnya. Ekonomi yang 

dibangun atas dasar-dasar dan tatanan al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah 
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saw. kemudian dikenal dengan istilah Ekonomi Islam. Sehingga secara 

konsep dan prinsip ekonomi Islam adalah tetap, tetapi pada prakteknya 

untuk hal-hal yang situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku luas 

bahkan bisa mengalami perubahan.
105

  

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ekonomi 

merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. 

Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama 

Islam dalam berbagai aspek. Islam mendefinisikan agama bukan hanya 

berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan 

serangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan serta tuntunan moral bagi 

setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai jalan 

hidup yang melekat pada setiap aktifitas kehidupan, baik ketika manusia 

melakukan hubungan dengan Tuhannya maupun ketika manusia 

berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta.
106

 Ekonomi Islam 

adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah 

perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. 

Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan 

dasar dalam setiap aktifitasnya. 

Ekonomi Islam menurut istilah (terminologi) terdapat pengertian 

sebagai berikut : 

a. Yusuf Qardhawi memberikan pengertian ekonomi Islam adalah 

ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari 
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Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang 

tidak lepas dari syari‟at Allah. 

b. M. Syauqi al-Faujani memberikan pengertian ekonomi Islam dengan 

segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang 

didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi. 

c. Monzer Kahf memberikan pengertian ekonomi Islam dengan kajian 

tentang proses dan penangguhan kegiatan manusia yang berkaitan 

dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat 

muslim.
107

 

d. Muhammad Abdul Manan mengemukakan Islamic economics is a 

sosial science which studies the economics problems of a people 

imbued with the values of Islam
108

. Jadi, menurut Abdul Manan ilmu 

ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 

masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai 

Islam. 

e. M. Umer Chapra mengemukakan Islami economics was defined as that 

branch which helps realize human well-being through and allocation 

and distribution of scarce resources that is inconfinnity with Islamic 

teaching without unduly curbing Individual fredom or creating 

continued macroeconomic and ecological imbalances. Jadi, menurut 

Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu 

upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi 

sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu 
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pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau 

tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa 

ketidakseimbangan lingkungan.
109

 

f. Menurut Irwan Misbach dan Asbi Amin bahwa ekonomi Islam dapat 

diakui sebagai disiplin ilmu dan tidak hanya menjadi pengetahuan. Ini 

karena indikator dan elemen-elemen sains telah dipenuhi oleh ekonomi 

Islam. Indikatornya yaitu pertama, berbagai informasi tentang ekonomi 

Islam telah menyebar di berbagai literatur; dan bahkan,pengetahuan ini 

telah dirumuskan secara sistematis. Kedua, ekonomi Islam telah 

memenuhi tiga elemen Filsafat sains, yaitu ontologi, epistemologi, dan 

aksiologi. Ekonomi Islam yang saat ini trend mempunyai ciri-ciri, 

antara lain, berdasarkan etika dan nilai-nilai moral. Norma dan nilai 

Islam bukan hanya untuk kehidupan Islam, tetapi semua makhluk 

hidup di bumi.
110

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi 

Islam suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, 

menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

ekonomi dengan sesuai aturan syariah (al- Qur‟an dan hadis). 

2. Pondasi Ekonomi Islam (Basic Islamic Economics) 

Pondasi Ekonomi Islam (Basic Islamic Economics) didasarkan 

pada nilai-nilai Islam. Nilai ini didasarkan pada 3 aspek, yaitu: 
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a. Akidah 

Dalam aspek akidah ini, Ekonomi Islam terbagi dalam 

beberapa dimensi yaitu: 

1) Ekonomi ilahiyah 

Dimensi ekonomi ilahiyah dalam ekonomi Islam 

didasarkan pada tauhid uluhiyyah, yaitu meng-Esa-kan Allah dan 

menyembah-Nya karena merupakan zat yang wajib disembah. 

Dalam praktiknya, semua aktivitas manusia ditujukan untuk 

beribadah kepada Allah. Begitu pula dalam kegiatan ekonomi, 

ekonomi mikro maupun ekonomi makro, perlu adanya niat yang 

tulus, sehingga apapun kegiatan ekonomi yang dilakukan 

seseorang ditujukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah  

Dengan demikian, seseorang cenderung melakukan hal-hal baik 

dan menghindari aktivitas yang mengorbankan kepentingan orang 

banyak. 

2) Ekonomi Asma 

Dimensi ekonomi asma dalam ekonomi Islam didasarkan 

pada tawhid asma, yaitu meng-esa-kan Allah  dengan pengakuan 

bahwa semua di dunia ini adalah kepunyaan Allah dan manusia 

hanya diberikan amanah oleh Allah  untuk mengolah dan 

memanfaatkan milik-Nya dalam rangka kemaslahatan umat 

manusia. Perlu penghayatan dalam menyejahterakan kehidupan 

mereka.
111
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b. Aspek Syariah 

Aspek syariah dalam ekonomi Islam mensyaratkan bahwa 

semua kegiatan ekonomi dalam mencapai kemaslahatan 

diperbolehkan. Kaidah ini diberlakukan bagi seseorang yang 

menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

diatur dalam syariah Islam, bahwa “segala sesuatu boleh dilakukan, 

hingga terdapat dalil yang mengharamkannya”. 

c. Aspek Akhlak 

Aspek akhlak dalam ekonomi Islam tidak kalah pentingnya, 

karena merupakan ruh bagi ekonomi Islam itu sendiri. Aspek inilah 

yang mengatur tentang tata nilai, etika dan norma yang berasal dari al-

Quran dan hadis. Kemaslahatan dapat dicapai jika setiap individu 

dalam kegiatan ekonominya memperhatikan aspek akhlak ini.
112

 

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 

Islam telah mengajarkan segala sesuatunya dalam al- Qur‟an baik 

itu urusan dunia maupun ukhrawi. Ekonomi Islam dapat diibaratkan satu 

bangunan yang terdiri atas landas, tiang dan atap. Landasannya terdiri atas 

lima komponen yaitu tuhid, adil, nubuwwa, khalifah dan maad (return).
113

 

Berdasarkan defenisi diatas, maka terdapat berbagai prinsip yang harus 

dipegang teguh dalam menjalankan ekonomi Islam. Prinsip-prinsip 

Ekonomi Islam didasarkan atas empat nilai universal yaitu:  

a. Tauhid 

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, 

manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah 
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selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain 

daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya 

dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh 

sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. 

Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu 

sebagai ujian bagi mereka. 

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan 

sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah 

untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia 

dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia 

(mu‟amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. 

Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala 

perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.
114

 

b. Keadilan dan Keseimbangan 

Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak 

dizalimi. Keadilan merupakan landasan untuk menghasilkan seluruh 

kebijakan dalam kegiatan ekonomi sehingga berdampak positif bagi 

pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh 

lapisan masyarakat. Prinsip keseimbangan mencerminkan kesetaraan 

antara pendapatan dan pengeluaran, pertumbuhan dan pendistribusian 

dan antara pendapatan kaum yang mampu dan yang kurang mampu.
115

 

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan 

kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang 
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usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” 

dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta 

jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka 

yang membutuhkan.
116

 

c. Kehendak Bebas (free wiil) 

Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas 

tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan 

kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia 

dianugerahi kehendak bebas (free will) untuk membimbing 

kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas 

ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu 

perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, 

berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.
117

 

d. Tanggung Jawab 

Dalam prinsip ekonomi Islam, kebebasan yang diberikan pada 

setiap orang untuk berbuat sesuatu dalam mengambil pekerjaan apapun 

atau memanfaatkan kekayaan dengan cara yang ia sukai tentunya harus 

tetap bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pilihannya.
118

 

Pemikiran al-Ghazali mengenai perekonomian Islam yaitu 

Pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia 

sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial”. Al-Ghazali telah 

mengidentifikasikan semua masalah baik yang berupa maslahah (utilitas, 

manfaat) maupun mafasid (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan 
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kesejahteraan sosial. Menurut al-Ghazali, kesejahteran (maslahah) dari 

suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima 

tujuan dasar, yakni agama (al-dien), hidup atau jiwa (nafs) keluarga atau 

keturunan (nasl), harta atau kekayaan (mal), dan intelek atau akal (aql).
119

 

Ilmu ekonomi yang dibangun oleh Al-Ghazali berlandaskan prinsip-

prinsip sebagai berikut:
120

 

a. Dimensi Illahiah 

Merupakan ekonomi yang berasaskan ketuhanan (illahiah), 

bertolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah (akhirah) dan 

menggunakan sarana yang tidak lepas dari norma dan etika syarî‟ah. 

Konsep ketauhidan sebagai puncak dari sistem nilai dan prinsip segala 

prinsip tata laksana kehidupan dunia dan akhirat. Dalam mewujudkan 

dimensi ini melalui upaya khuluqiyah (moral dan etik) dan keadilan 

melalui terwujudnya prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban 

yang dilaksanakan secara proporsional.
121

 

b. Dimensi Insaniah 

Ekonomi Al-Ghazali berupaya untuk menciptakan 

kesejahteraan umat (maslahah) dengan menegakkan kehormatan 

manusia sebagai hamba Allah. Menurut Juhaya S. Praja bahwa sistem 

nilai dalam bisnis (ekonomi syariah) menempatkan al-falah sebagai 

tujuan utama-nya. Al- Falah adalah kesejahteraan lahiriyah yang 

dibarengi kesejahteraan batiniah (al-shalah), kesenangan duniawi dan 
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ukrawi, keseimbangan materiil dan immateriil.
122

 Tujuan ini 

memperlihatkan dengan jelas bahwa secara empiris, kemampuan 

ekonomi manusia mempunyai beberapa tingkatan; kaya, menengah 

dan miskin. Namun demikian, di antara ketiga tingkatan itu penting 

untuk saling berkoordinasi dan membantu supaya tidak menimbulkan 

kecemburuan sosial dan tercapainya kehidupan yang kondusif dalam 

masyarakat. Konsep Illahiyyah yang terkandung dalam ekonomi Islam 

mendorong manusia untuk bermuamalah antar sesama manusia tanpa 

terkecuali dan diskriminasi. Islam mengajarkan perlunya ikatan 

persaudaraan di antara sesama. 

Legalisasi Islam mengoptimalkan segala kemampuan dalam 

pencarian nafkah dan harta diharapkan dapat berimplikasi pada 

tingginya kesadaran untuk membantu sesama. Prinsip ini dapat 

diwujudkan melalui:
123

 

1) Tolong-menolong yaitu prinsip pemberdayaan ekonomi. 

2) Kekeluargaan yaitu prinsip yang menjalin silaturahmi antara 

manusia dengan landasan iman dan Islam. 

3) Kerjasama yaitu prinsip melaksanakan rencana pengembangan 

ekonomi umat dengan saling menopang satu dengan yang lainnya, 

membangun keswadayaan masyarakata dan kelompok usaha dan 

mikro yang mandiri, berkelanjutan dan mengakar di masyarakat, 

menciptakan akses yang lebih mudah sehingga masyarakat miskin 

dan usaha mikro mampu menjangkau peluang, informasi dan 
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sumber daya untuk pengembangan usaha, mengembangkan 

pemberdayaan sosial pada berbagai kelompok masyarakat. 

Mahzab Mainstream Islam Develompment Bank yang dipelopori 

oleh Ummer Chapra berpendapat bahwa prinsip ekonomi Islam 

meliputi:
124

 

a. Positivisme adalah amanah dari Allah berupa sumber daya manusia 

dan dikelola oleh sesama manusia dan akan dimintai pertanggung 

jawabannya. 

b. Justice (keadilan) adalah perilaku bebas namun bersyarat akhlak Islam 

dalam seluruh fase kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, 

konsumsi dan distribusi. 

c. Pareto optimum adalah Islam mengajarkan penggunaan sumber daya 

dengan sangat efisien diartikan dengan maqāshid. Setiap 

perekonomian dianggap telah mencapai efisiensi yang optimum bila 

telah menggunakan seluruh potensi sumber daya manusia dan materi 

yang terbatas sehingga kualitas barang dan jasa maksimum dapat 

memuaskan kebutuhan. 

d. Intervensi negara adalah keikutsertaan pemerintahan yang efektif 

diperlukan untuk mencegah kedzaliman dan pelanggaran untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat luas. 

Dapat disimpulkan dari ketiga mahzab yang dipaparkan di atas 

menyatakan bahwa prinsip dasar ekonomi Islam adalah Ketuhanan. 

Kegiatan ekonomi yang dilakukan harus berimbang dan berdampak luas 

kepada seluruh lapisan masyarakat bukan hanya pada satu golongan 
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tertentu saja. Seluruh kegiatan ekonomi harus dapat dipertanggung 

jawabkan dihadapan Tuhan nantinya. 

E. Kerangka Konseptual 

Dalam penelitian ini, kerangka pikir penelitian dimulai dari hasil 

pengamatan peneliti di lingkungan terdekat peneliti, kemudian peneliti amati 

permasalah yang terjadi, dan akhirnya memutuskan memilih masyarakat 

difabel sebagai subjek penelitian, karena peneliti merasa sangat penting untuk 

melakukan kepedulian terhadap difabel, karena difabel telah diatur dalam 

UUD dan hukum ekonomi Islam bahwa difabel juga bagian dari warga negara 

dan mempunyai hak yang sama dengan yang normal, tanpa perbedaaan fisik, 

suku, ras dan warna kulit. 

Peneliti amati strategi pemberdayaan masyarakat difabel melalui 

ekonomi kreatif di Desa Mallari Kec. Awangpone Kab. Bone dan mengamati 

faktor pendukung dan penghambat dengan menggunakan analisis SWOT serta 

peneliti juga akan mengkaji apakah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. 

Berikut bagan yang peneliti buat untuk lebih memperjelas: 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yang diungkapkan oleh Lexy J. 

Moleong, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata dari orang-orang dan perilaku yang dapat dipahami. 

Penelitian kualitatif dimulai dengan pengumpulan data kemudian diambil 

kesimpulan secara umum.
125

  

Model penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai 

kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyaakat 

yang menjadi objek penelitian tersebut. kemudian menarik ke permukaan 

sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel 

tertentu.
126

 Model deskriptif  lebih tepat digunakan untuk meneliti 

masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti 

permasalahan tingkah laku konsumen suatu produk, masalah-masalah efek 

media terhadap pandangan pemirsa terhadap suatu tanyangan media, 

permasalahan implementasi kebijakan publik di masyarakat dan 

sebagainya.
127

 Penelitian ini penulis bermaksud mendeskripsikan keadaan 

atau fenomena sebenarnya tentang strategi pemberdayaaan difabel melalui 
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ekonomi kreatif perspektif Ekonomi Islam di Desa Mallari Kec. 

Awangpone Kab. Bone. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Menurut S. Nasution bahwa ada tiga unsur yang perlu diperhatikan 

dalam penelitian antara lain adalah menetapkan lokasi, tempat, pelaku dan 

aktifitas kegiatan.
128

 Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Mallari 

Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. 

Penelitian dilakukan sejak 15 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan fenomenologi yang dilakukan dengan menghimpun data 

berdasarkan konsep, fenomena atau peristiwa, pendapat, pendirian sikap, 

penilaian dan pemberikan makna terhadap situasi tertentu atau pengalaman 

dalam kehidupan.
129

 Fenomenologis adalah pendekatan dengan 

mengumpulkan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui 

fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya.
130

 Pendekatan 

fenomenologi dianggap tepat sesuai tujuan penelitian guna mengungkap 

inti dari sebuah fenomena, serta didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai 

yaitu memperoleh gambaran yang jelas terkait dengan strategi 

pemberdayaan masyarakat difabel melalui ekonomi kreatif di Desa Mallari 

Kec. Awangpone Kab. Bone. 
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2. Persepektif ekonomi Islam dari penelitian ini memakai pendekatan syariat, 

pendekatan terhadap hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan 

Sunnah.
131

 Untuk menelaah, mengkaji dan memahami pemberdayaan 

masyarakat difabel melalui ekonomi kreatif dalam perspektif ekonomi 

Islam di Desa mallari Kec. Awangpone Kab. Bone. 

C. Sumber Data 

Sumber Data didalam penelitian merupakan faktor yang sangat 

penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. 

Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan 

metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari: sumber dat pimer dan 

sumber data sekunder.
132

 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber 

pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.
133

 Data primer 

merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui 

wawancara,observasi maupun dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan-tujuan untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya 

tanpa harus melenceng dari tujuan dilakukannya penelitian, seperti 

masyarakat difabel di Desa Mallari dan tokoh-tokoh yang dianggap 

mampu memberikan informasi (seperti Pemerintah Desa Mallari, difabel 

dan keluarga  difabel). 
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2. Data sekunder  

Data skunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh 

oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini 

biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti 

sebelumnya. Yang termasuk kategori ini adalah data teks, gambar dan 

audio.
134

 Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui al- Qur‟an, 

Hadis, literatur, dokumen-dokumen, serta arsip-arsip yang berkaitan dan 

relavan dengan strategi pemberdayaan difabel melalui ekonomi kreatif 

dalam perspektif ekonomi Islam. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendukung tujuan penelitian ini, supaya dapat menjawab 

persoalan-persoalan yang dimaksud, maka peneliti menggunakan tiga teknik 

secara proporsional, yaitu: 

1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan 

data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap 

objek-objek yang diamati secara langsung. Dalam metode ini pihak 

pengamat melakukan pengamatan dan pengukuran dengan teliti terhadap 

objek yang diamati, bagaimanakah keadaannya, kemudian dicatat secara 

cermat dan sistematis.
135

  Pengamatan ini digunakan untuk mengetahui 

kondisi para difabel, serta program kegiatan pemberdayaan masyarakat 

difabel melalui ekonomi kreatif. 
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2. Wawancara 

Metode pengumpula data dengan wawancara merupakan cara yang 

banyak digunakan peneliti, sehingga metode ini sangat populer. 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana 

pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan 

subyak penelitian. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud 

untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatana, motivasi, 

perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewancara dan 

yang diwancarai. Wawancara yang dilakukan baik yang sudah menyiapkan 

pertanyaan secara tersusun sesuai dengan masalah maupun pertanyaan 

yang diajukan sesuai dengan alur pembicaraan.
136

 Wawancara ini 

dilakukan dengan pemerintah Desa dan  masyarakat difabel, serta keluarga 

dari anggota difabel di Desa Mallari Kec. Awangpone Kab. Bone. 

3. Dokumentasi  

Dalam dokumentasi yang diteliti adalah dokumen, yang dalam 

konsep umum terbatas hanya pada bahan-bahan tertulis saja dalam 

berbagai kegiatan.
137

 Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, 

dan pengolahan naskah-naskah asli atau informasi-informasi tertulis yang 

dipergunakan sebagai alat pembuktian atau bahan untuk mendukung suatu 

keterangan atau argumen.
138

 Peneliti memilih studi dokumen karena dapat 

menjadi data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh 

melalui observasi dan wawancara mendalam. Sumber dokumen yang akan 

digunakan meliputi sumber tertulis literatur, notulen rapat, dan berkas 
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hasil evaluasi terkait kegiatan-kegiataan pemberdayaan difabel di Desa 

Mallari. Pengambilan foto juga dilakukan dalam studi dokumentasi ini. 

Misalnya ketika pengumpulan dokumen di lokasi dengan cara mencatat 

dan melihat data yang ada. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data adalah alat–alat yang diperlukan atau 

dipergunkan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan 

alat–alat tersebut data dapat dikumpulkan secara sistematis.
139

 Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif, maka instrument penelitian adalah penelitian 

itu sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh memahami metode kualitatif, 

penguasaan teori dan wawancara terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan 

dan bekal memasuki lapangan.
140

 Alat bantu yang digunakan adalah pedoman 

wawancara, handphone, alat tulis dan sebagainya yang dapat menunjang 

proses penelitian.   

F. Keabsahan Data 

Uji atau pemeriksaan keabsahan data hasil penelitian adalah pengujian 

kredibilitas, transferbility, dependability, dan conformability. Pengujian 

kredbilitas menunjukkan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, 

salah satunya dapat dilakukan dengan triangulasi
141

. Untuk memperoleh data 

yang memiliki validitas dan reliabilitas yang baik terutama dalam penelitian 

kualitatif, Moleong menyarankan diterapkannya teknik triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain. Tujuannya adalah untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 
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data yang diperoleh. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan 

menggunakan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data apabila 

dibandingkan dengan satu pendekatan.
142

  

Pengukuran keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

triangulasi. Triangulasi adalah  teknik pengumpulan data dari berbagai sumber 

untuk mendapatkan data yang sama.
143

 Penulis menggunakan triangulasi 

sumber agar data yang diperoleh dari informan penelitian menjadi sumber data  

yang lebih valid, konsisten, tuntas, dan pasti sehingga dapat dianalisis dan 

ditarik kesimpulan terkait dengan strategi pemberdayaan masyarakat difabel 

melalui ekonomi kreatif perspektif ekonomi Islam. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi 

dengan cara cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 

kedalam unit–unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih 

mana yang penting dan dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
144

 Menurut 

Miles dan Huberman Miles mengemukakan bahwa terdapat tiga tahapan yang 

mesti dilakukan dalam pengolahan data, dimana tahap ini menekankan pada 

tiga alur yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi
145

 Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan atas data kasar 

yang diperoleh di lapangan. Pada tahap ini, peneliti memilah data yang 

ditemukan di lapangan sesuai dengan apa yang diperlukan dalam 

penelitian. Peneliti menentukan data-data yang harus dicoding, diringkas, 

serta menyisihkan data yang tidak diperlukan.
146

 Reduksi data dilakukan 

dengan membuat transkip wawancara, kemudian melakukan coding atas 

wawancara berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada informan. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang 

paling sering  digunakan untuk menyajikan data dari penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian ini dilakukan sesuai 

dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. 

3. Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis 

data dimana kesimpulan yang akan diperoleh dengan melihat 

pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, sehingga kesimpulan 

yang diambil sesuai dengan permasalahan penelitian dan tidak 

menyimpang dari permasalahn penelitian tersebut. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
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konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
147

 

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah 

diambil dengan data pembanding teori tertentu. Pengujian ini 

dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan 

simpulan yang dapat dipercaya. 

Analisis data yang peneliti lakukan adalah menggunakan analisis 

SWOT. Tahap awal yang perlu dilakukan menggunakan analisis SWOT yaitu 

menggunakan metode EFE (Eksternal Factor Evaluation) dan IFE (Internal 

Factor Evaluation). Metode EFE dan IFE digunakan untuk mengumpulkan 

beragam informasi penting mengenai informasi internal dan eksternal 

organisasi. Dari rumusan strength, weakness, opportunity dan threats (SWOT). 

Setelah informasi tersebut didapatkan, maka langkah selanjutnya 

mencocokkan informasi dan potensi strategi dengan menggunakan matriks 

SWOT.
148

  

Matriks SWOT adalah matriks yang menginteraksikan faktor strategis 

internal dan eksternal. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas 

bagaimana peluang dan ancaman (ekternal) yang dihadapi dapat disesuaikan 

dengan kekuatan dan kelemahan (internal) yang dimiliki. Matriks SWOT 

menggambarkan berbagai alternatif strategi yang dapat dilakukan didasarkan 

hasil analisis SWOT. Hasil dari interaksi faktor strategis internal dan eksternal 

menghasilkan alternatif-alternatif strategi. Alternatif strategi adalah hasil dari 

matriks analisis SWOT yang menghasilkan berupa strategi SO, WO, ST, WT.
149
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Berdasarkan analisis matrik SWOT dapat dirumuskan berbagai kemungkinan 

alternatif strategi dalam pemberdayaan difabel melalui ekonomi kreatif.  

Tabel 2. 1 Matrik SWOT 

 

 

 

 

 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

L 

E X T E R N A L 

Identification of 

factors 

Opportunities (O) Threaths (T) 

Tentukan Faktor 

Peluang 

Tentukan Faktor 

Ancaman 

Strength (S) SO ST 

Tentukan Faktor 

Kekuatan 

Strategi yang 

menggunakan 

kekuatan dan 

memanfaatkan 

peluang 

Strategi yang 

menggunakan 

kekuatan dan 

mengatasi 

ancaman 

Weakness (W) WO WT 

Tentukan Faktor 

Kelemahan 

Strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan dan 

memanfaatkan 

peluang 

Strategi 

meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari 

ancaman 

Dari matriks diatas kita mencari faktor yang didapat dari data 

penelitian yang akan dijadikan sebagai bahan analisa perumusan strategi. 

Banyaknya faktor dan kecermatan dalam memilihnya akan menentukan 

semakin ampuhnya penyusunan strategi yang kita pakai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

81 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Difabel di Desa Mallari Kec. Awangpone Kab. Bone 

Desa Mallari merupakan salah satu desa dari 17 dan 1 kelurahan 

desa yang ada di kecamatan awangpone kabupaten bone. Istilah „mallari‟  

didefinisikan sebagai tempat pelarian/perlindungan. Dahulu kala, Desa 

Mallari ini adalah tempat pelarian bagi masyarakat luar untuk memperoleh 

perlindungan ketika mereka menghadapi masalah. Mereka beranggapan 

bahwa ketika sudah berada di Desa Mallari, maka mereka akan merasa 

aman dan insya allah pasti akan terlindungi. 

Luas wilayah Desa Mallari sekitar 7,5 km
2
 . Adapun batas-batas 

wilayah Desa Mallari sebagai berikut : 

  - Sebelah Timur : Keluarahan Waetuo   

  - Sebelah Utara : Teluk Bone      

  - Sebelah Barat : Desa Kading 

Penduduk Desa Mallari  + 2959 jiwa. Terdiri dari  laki-laki 1425 

jiwa sedangkan perempuan 1531 Jiwa. Seluruh penduduk Desa Mallari  

terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 750 

KK. Rata-rata anggota keluarga sebesar 4 jiwa. Untuk lebih jelasnya 

penduduk Desa Mallari dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.1 Jumlah Penduduk  

Dusun 

Jenis Kelamin 

Total  Jumlah KK 
L P 

Dusun1 Mallari 240 303 543 141 

Dusun II Bacu 367 399 766 197 

Dusun III Cempalagi 335 354 689 172 

Dusun IV Awangnipa 284 273 557 142 

Dusun V Nipa 199 202 401 101 

Jumlah 1425 1531 2959 753 

Secara administratif wilayah Desa Mallari terdiri atas 5 dusun dan 

terdiri dari 10 RT yaitu Dusun I Mallari terdiri dari 2 RT, Dusun II Bacu 

terdiri dari 2 RT, Dusun III Cempalagi terdiri dari 2 RT, Dusun IV 

Awangnipa terdiri dari 2 RT dan Dusun V Nipa terdiri dari 2 RT. Secara 

umum penggunaan wilayah Desa Mallari sebagian besar untuk lahan 

pertanian berupa persawahan dan perkebunan, lokasi perumahan 

masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, keagamaan 

dan perkuburan. Keadaan penduduk Desa Mallari berdasarkan jenis 

disabilitas dapat dilihat pada tabel  di bawah ini : 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Disabilitas 

No. Dusun 

Jenis Disabilitas 

Jml Tuna 
Netra 

Tuna 
Wicara 

Tuna 
Rungu 

Tuna 
Daksa 

Tuna 
Grahita 

1. Mallari 5 2 3 5 - 15 

2. Bacu 4 - 2 5 2 13 

3. Cempalagi 3 1 - 6 4 14 

4. Awangnipa 6 - - 4 1 11 

5. Nipa 2 2 1 3 - 8 

Total 20 5 6 23 7 61 
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Struktur organisasi pemerintah Desa Mallari menganut sistem 

kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal sebagaimana tersaji 

dalam gambar berikut: 

Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa Mallari 
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Gambar 4. 2 Visi Misi Pemerintah Desa Mallari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Susunan Organisasi PPDI 
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2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Difabel Melalu Ekonomi Kreatif di 

Desa Mallari Kec. Awangpone Kab. Bone 

Strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Mallari 

Kec. Awangpone Kab. Bone merupakan langkah menuju desa inklusif. 

Pemberdayaan dilakukan secara menyeluruh dengan memanfatkan SDA 

dan SDM yang tersedia, mulai dari pemberdayaan kelompok anak, 

perempuan, lansia, dan difabel. Pemberdayaan difabel tidak lepas dari 

perencanaan strategi yang diterapkan sampai tercapainya tujuan dari 

pemberdayaan difabel. Adapun tahapan strategi yang dilakukan oleh 

pemerintah Desa Mallari yaitu: 

a. Pendataan 

Langkah pemerintah desa dalam pemberdayaan difabel yaitu 

pertama mendata warga difabel, karena istilah difabel masih rancuh 

bagi pemerintah desa dan tidak pernah terdata jumlah difabel, bahkan 

difabel itu sendiri tidak pernah tersentuh dan dilibatkan dalam kegiatan 

pembangunan desa. Langkah yang dilakukan mengadakan rapat 

internal BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan perangkat desa 

untuk membentuk relawan dalam mendata difabel. Pendataan 

dilakukan dengan cara mengunjungi difabel by name by address. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Mallari: 
Dari awal tadi saya sudah mengatakan bahwa pemberdayaan 
dilakukan dengan pendataan terlebih dahulu. Setelah adanya 
data, kami selaku pemerintah desa mengatahui berapa jumlah 
difabel dan ragam difabel kami. Pendataan dilakukan 
berdasarkan by name by address. Sejak tahun 2015 setelah 
adanya pendampingan dari LPP Bone dan YASMIB Sulawesi 
memberikan kesadaran pada diri saya terutama saya sebagai 
pemerintah desa yang dulunya istilah disabilitas atau difabel 
sangat rancuh bagi kami dan tidak pernah mendata berapa 
jumlah warga difabel kami, bahkan masyarakat difabel itu tidak 
pernah tersentuh dan dilibatkan dalam kegiatan rapat dan 
pembangunan di desa kami.

150
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b. Diskusi Kampung 

Langkah kedua yang dilakukan pemerintah desa yaitu 

melakukan musyawarah atau diskusi kampung untuk memotivasi 

difabel dengan melibatkan LPP Bone, YASMIB Sulawesi, BPD, 

kadus, tokoh agama, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, keluarga difabel 

dan difabel itu sendiri. 

Sebagaimana wawancara oleh Kepala Desa Mallari: 
Selanjutnya berdasarkan data yang ada, kami melakukan 
diskusi kampung dengan melibatkan BPD, kadus, tokoh agama, 
babinsa, bhabinkamtibmas, difabel dan keluarga difabel yang 
didampingi oleh LPP Bone. Kami selaku pemerintah desa tidak 
pernah berhenti untuk memotivasi warga difabel kami yang 
selama ini mereka merasa terkucilkan.

151
 

c. Rembuk Kelompok 

Langkah ketiga yaitu, sebelum mengadakan MUSRENBANG 

desa setipa tahunnya, pemerintah desa mengadakan rembuk kelompok 

dari rembuk kelompok anak, lansia, perempuan dan rembuk kelompok 

difabel selain adanya PERDA No. 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan 

dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Bone juga terkhusus di 

Desa Mallari telah diterbitkan PERDES No. 8 Tahun 2019 tentang 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas. 

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Kepala Desa Mallari: 
Pada setiap tahun, tepatnya bulan 6 kita adakan rembuk 
kelompok yang terdiri dari kelompok anak, lansia, perempuan 
dan difabel.

152
 

Di dukung dengan wawancara dari warga difabel: 
Kalo ada rapat di desa Saya selalu ikut bergabung dengan 
seluruh difabel yang ada di Desa Mallari, kami saling bertukar 
informasi.

153
 

Hal ini juga didukung wawancara dengan Megawati: 
Difabel sudah memiliki kekuatan hukum karena sudah ada SK 
struktur organisasi PPDI di Desa Mallari. Selain itu, sudah ada 
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juga PERDA No. 5 Tahun 2017 dan PERDES No. 8 Tahun 
2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.

154
 

d. MUSRENBANG Desa 

Langkah keempat yaitu setelah ada kesepakatan dari rembuk 

kelompok difabel, maka akan diutus perwakilan difabel untuk ikut 

dalam MUSREMBANG desa. 

Sebagaimana wawacara peneliti dengan Kepala Desa Mallari: 
Setelah adanya hasil rembuk kelompok difabel Kemudian 
diutus sekitar 5 orang diikutkan kedalam MUSRENBANG 
Desa untuk mengusulkan kebutuhan yang telah disepakati 
dalam rembuk kelompoknya. Setelah itu usulan  tersebut akan 
dimasukkan kedalam RKP Desa untuk tahun selanjutnya.

155
 

Di dukung dengan wawancara dari Ketua difabel PPDI: 
Saya menjadi salah satu perwakilan kelompok difabel dalam  
penyusunan dalam RKP Desa setiap tahun.

156
 

e. Pendampingan dan  Pelatihan Keterampilan 

Langkah kelima yaitu, pemerintah desa melakukan 

pendampingan dan pelatihan keterampilan oleh LPP Bone dan 

YASMIB Sulawesi. Sebagaimana wawancara Kepala Desa mallari 

Kec. Awangpone Kab. Bone: 

Setelah adanya pendampingan dari LPP Bone dan YASMIB 
Sulawesi membuat tersentuh hati kami ternyata masyarakat 
difabel sangat membutuhkan perhatian dari kami terkhusus 
selaku kepala desa dan dengan adanya pendampingan tersebut, 
masyarakat difabel kami yang dulunya terisolir, sekarang sudah 
mulai bergabung dengan masyarakat lain. Karena selama ini 
anggapan orang, masyarakat difabel itu terkadang 
terkucilkan.

157
 

Hal ini didukung dengan pernyataan wawancara difabel: 
Intinya kami punya kekurangan tapi kami juga punya kelebihan 
layaknya seperti orang lain.

158
 

Saya senang sekali karena kami semua dikumpulkan dan saling 
berinteraksi sesama difabel serta kami juga diajarkan untuk 
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membuat aneka olahan ikan, buket bunga, songkok to Bone, 
sanda jepit dan tople hias.

159
 

f. Memberikan Ruang/Kesempatan Kerja Difabel 

Langkah  keenam yaitu, pemerintah desa memberikan 

pekerjaan kepada difabel sesuai kemampuannya, seperti mewadahi 

hasil karya difabel yang dipasarkan di BUMDES (hasil kerajinan 

tangan songkok to Bone, bosara, sandal dan toples yang dihiasi, dan 

olahan ikan). Selain itu, ada beberapa bantuan dari dinas peternakan 

(bantuan berupa sapi ternak), dinas sosial (bahan dagang campuran), 

dinas kesehatan (mempekerjakan difabel resepsionis di puskesmas 

setempat),  dan bantuan dari pemerintah desa sendiri (memberikan 

bantuan bedah rumah dan mempekerjakan difabel sebagai kader 

posyandu). 

Sebagaimana wawancara peneliti dengan ketua PPDI Desa 
Mallari: 

Hasil karya keterampilan difabel bekerjasama dengan 
BUMDES Mallari. Difabel juga mendapatkan bantuan usaha 
produktif berupa bantuan usaha campuran, ternak sapi, dan 
kebutuhan alat kesahatan dari dinas peternakan, dinas sosial 
dan dinas kesehatan. Saya bekerja di puskesmas dan saya 
pernah ke jogja dua kali untuk study tour.

160
 

Hal ini didukung  dengan wawancara dari warga difabel di 
Desa Mallari: 

Sekarang alhamdulillah Saya sudah mulai percaya diri dan 
selalu ikut dalam rapat di desa. Saya juga diberikan bantuan 
beda rumah oleh pemeritah desa dan bekerja sebagai kader 
posyandu.

161
 

Saya mendapatkan bantuan modal untuk mengembangkan hasil 
karya sandal jepit hias yang kemudian di jual di BUMDES.

162
 

Menjual barang campuran yang saya kembangkan dari bantuan 
usaha yang saya dapatkan dari dinas sosial.

163
 

Saya sudah memiliki sapi sendiri hasil bantuan dari dinas 
peternakan. Saya juga mendapatkan bantuan dana pendidikan 
setiap bulan dari pemerintah desa.

164
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3. Bentuk-Bentuk Kegiatan Ekonomi Kreatif Difabel 

Adapun beberapa kegiatan ekonomi kreatif dalam pemberdayaan 

difabel di Desa Mallari yaitu kerajinan songkok To Bone, kerajinan sandal 

jepit dan toples yang dihiasi, pembuatan bosara, buket bunga, kripik 

rumput laut, aneka olahan ikan seperti bakso dan nuget yang dipasarkan di 

BUMDES. Selain itu, beberapa difabel juga menjaungkau sumber 

produktif, seperti ada yang bekerja sebagai pedagang campuran dari 

bantuan dinas sosial, bekerja sebagai peternak sapi bantuan dari dinas 

peternakan, bekerja sebagai kader posyandu di desa, dan ada yang bekerja 

sebagai resepsionis di puskesmas Awaru. 

Sebagaimana wawancara dengan Megawati sebagai perangkat 
desa:  

Difabel diberikan pelatihan seperti kerajinan songkok To Bone, 
kerajinan dari limbah plastik, buket bunga,kripik rumput laut, 
pembuatan sandal dan toples yang dihiasi, serta pelatihan aneka 
olahan ikan.

165
 

Didukung dengan wawancara ketua PPDI Mallari dan warga 
difabel: 

Kami para difabel ada yang mendapatkan ternak sapi, modal 
dagang campuran, alat bantuan kesehatan. Selain itu saya bekerja 
sebagai resepsionis di puskesmas awaru, ada juga teman kami yang 
bekerja sebagai kader posyandu, dan teman-teman yang lain 
bekerja sebagai pengrajin songkok to Bone, pembuat bosara, 
pembuatan sandal dan toples dihiasi serta aneka olahan ikan.

166
  

Saya senang sekali karena kami semua dikumpulkan dan saling 
berinteraksi sesama difabel serta kami juga diajarkan untuk 
membuat aneka olahan ikan, buket bunga, songkok to Bone, sanda 
jepit dan tople hias.

167
 

Kerajinan songkok To Bone merupakan songkok khas bugis yang 

berasal dari Kabupaten Bone yang dikenal dengan sebutan songkok recca 

karena terbuat dari serat pelapah daun lontar. Untuk membuat songkok 

tersebut bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan waktu 1 atau 2 minggu 
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proses pembuatan mulai dari bahan alaminya. Awalanya, pelapah daun 

lontar dihilangkan daunnya diolah dengan cara ditumbuk hingga seratnya 

keluar, kemudian serat itulah dikumpulkan menjadi gulungan tali yang 

dijemur. Serat dianyam menggunakan alat tradisional hingga berbentuk 

bundaran songkok. Selanjutnya dikreasikan warna sesuai pemesanan, 

dalam proses ini ditambahkan benang berwana kuning emas. Ciri khas 

songkok To Bone ini adalah warna kuning emas dan hitam.  

Pembuatan sandal dan toples kreasi difabel terbuat dari sandal jepit 

dan toples umumnya, namun dikreasikan dengan menggunakan beberapa 

kain dan pita semenarik mungkin agar konsumen tertarik sehingga 

memiliki nilai jual. Sedangkan pembuatan bosara terbuat dari limbah 

plastik yang di kreasikan semenarik mungkin. Selain itu juga ada beberap 

aneka olahan ikan dan rumput laut yang dibuat difabel diolah menjadi 

bakso dan nugget ikan berbagai rasa dan rumput laut yang dibuat kripik. 

Karena di Desa Mallari berada di lokasi pesisir pantai.  

4. Nilai-Nilai Ekonomi Islam pada Strategi Pemberdayaan Masyarakat 

Difabel Melalui Ekonomi Kreatif 

Nilai ekonomi Islam dalam strategi pemberdayaan masyarakat 

difabel melalui ekonomi kreatif tergambar dalam berbagai strategi yang 

dijelaskan diatas yaitu adanya kepedulian terhadap sesama manusia yang 

memberikan dorongan difabel untuk selalu beraktivitas dan inovatif dalam 

pembangunan desa.  

Sebagaimana wawancara dengan Kepala Desa Mallari: 
Pemberdayaan memberikan kesadaran dan menyentuh hati kami 
selaku pemerintah desa bahwa difabel sangat membutuhkan 
perhatian khusus, karena selama ini mereka merasa terkucilkan. 
Dan kami selalu mendorong difabel untuk selalu beraktivitas dan 
berinovasi dalam kegiatan pembangunan desa.

168
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Adanya prinsip kekeluargaan dan tolong-menolong yang tergambar 

pada pengembangan potensi dalam pelatihan keterampilan dan 

memberikan ruang/kesempatan kerja difabel . 

Didukung hasil wawancara ketua PPDI Desa Mallari: 
Kami para difabel ada yang mendapatkan ternak sapi, modal 
dagang campuran, alat bantuan kesehatan. Selain itu saya bekerja 
sebagai resepsionis di puskesmas awaru, ada juga teman kami yang 
bekerja sebagai kader posyandu, dan teman-teman yang lain 
bekerja sebagai pengrajin songkok to Bone, pembuat bosara, 
pembuatan sandal dan toples diahiasi serta aneka olahan ikan.

169
 

Pelibatan semua pihak yang terkait untuk melakukan diskusi 

kampung terkait pemberdayaan difabel sebagai satu kesatuan tanggung 

jawab bersama. 

Sebagaimana wawancara dengan Kepala Desa Mallari: 
Kami melakukan diskusi kampung dengan melibatkan BPD, kadus, 
tokoh agama, babinsa, bhabinkamtibmas, difabel dan keluarga 
difabel yang didampingi oleh LPP Bone. Kami selaku pemerintah 
desa tidak pernah berhenti untuk memotivasi warga difabel kami 
yang selama ini mereka merasa terkucilkan.

170
 

Memberikan ruang kebebasan kepada semua difabel untuk 

mengusulkan kebutuhan dan solusi kebutuhannya dalam rembuk 

kelompok difabel.  

Didukung dengan wawancara dari warga difabel di Desa Mallari: 

Kalo ada rapat di desa Saya selalu ikut bergabung dengan seluruh 
difabel yang ada di Desa Mallari, kami saling bertukar 
informasi.

171
 

Saya senang sekali karena kami semua dikumpulkan dan saling 
berinteraksi sesama difabel.

172
 

Pelibatan difabel dalam MUSREMBANG desa merupakan wujud 

kesataraan untuk semua warga desa tanpa terkecuali dalam meningkatkan 

pembangunan desa. 

Hal ini terlihat dari hasil wawancara dari ketua PPDI Desa Mallari: 
Saya menjadi salah satu perwakilan kelompok difabel dalam  
penyusunan dalam RKP Desa setiap tahun.  Initinya kami punya 
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kekurangan tapi kami juga punya kelebihan layaknya seperti orang 
lain.

173
 

Didukung wawancara Kepala Desa Mallari:  
Hasil kesepakatan dari MUSREMBANG Desa akan dimasukkan 
dalam RKP Desa.

174
 

B. Pembahasan 

1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Difabel Melalui Ekonomi Kreatif di 

Desa Mallari Kec. Awangpone Kab. Bone Berdasarkan Analisis SWOT 

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses 

pemberdayaan adalah serangkaian kegaiatan untuk memperkuat kekuasaan 

atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-

individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka 

pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah 

perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau 

mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial.
175

  

Peneliti disini menganalisis strategi pemberdayaan difabel melalui 

ekonomi kreatif di Desa Mallari dengan menggunakan analisis SWOT. 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor sistematis untuk 

merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun 

secara bersama dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan 

ancaman (threats).
176
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Tabel 4.3 Hasil Matriks SWOT 

 

Identifikasi faktor 

E X T E R N A L 

Opportunities (O) Threaths (T) 

1. Adanya Peraturan Daerah 
(PERDA) Kabupaten Bone 
Nomor 5 Tahun 2017 Tentang 
Perlindungan dan Pemenuhan 
Hak Disabilitas 

2. Program peduli disabilitas 
berkelanjutan 

3. Pemasaran hasil karya difabel 
bekerjasama dengan 
BUMDES 

4. Dorongan keluarga difabel. 
5. Pendampingan LPP Bone dan 

YASMIB Sulawesi 
6. Adanya PERDES Nomor 8 

Tahun 2019 Tentang 
Perlindungan dan Pemenuhan 
Hak Disabilitas 

1. Sulit dalam pendataan 
difabel 

2. Lingkungan masyarakat 
kurang kondusif 

3. Perkembangan teknlogi 
yang sulit diakses 
difabel 

4. Difabel kesulitan dalam 
akses 
kendaraan/transportasi 
  

IN
T

E
R

N
A

L
 

  

I N
 

T
 

E
 

R
 

N
 

A
L

 

Strength (S) SO ST 

1. Antusias difabel 
2. Bergabung dalam 

struktur organisasi 
difabel 

3. Pelatihan 
keterampilan 

4. Difabel 
berkeinginan 
meningkatkan  
taraf ekonomi 
keluarga  

1. Difabel juga berhak turut andil 

dalam perencanaan 

pembangunan desa,   seperti 

melibatkannya dalam 

MUSRENBANG Desa, bahkan  

tingkat Kecamatan dan 

Kabupaten. (S1, S2, 01, O6). 

2. Pelatihan keterampilan secara 

berkelanjutan  dan 

memasarkan  hasil karya 

difabel  di BUMDES  (S3,S4, 

O2,O3,O4,O5). 

1. Pendataan akan lebih 

mudah dilakukan  apabila 

para difabel  antusias 

bergabung dalam struktur 

organisasinya (S1, S2, 

T1). 

2. Program pemberdayaan, 

harus dimusyarawahkan 

secara bersama dengan 

pihak yang terkait (S3, 

S4, O2,O3, O4).  

Weakness (W) WO WT 

1. Difabel kurang 
percaya diri atau 
minder  

2. Kompetensi 
keterampilan 
difabel rendah. 

3. Pendidikan difabel 
masih rendah. 

4. Difabel terkendala 
modal. 

5. Difabel 
ketergantungan 
ekonomi keluarga. 

6. Difabel rentang 
terhadap penyakit 

Dibutuhkan pendampingan dari 

lembaga pemerintah dan 

swasta dalam program 

pemberdayaan difabel 

(W1,W2,W3,W4,W5, W6, O1, 

O2, O3,O4,O5). 

 

1. Difabel memerlukan 

wadah/ruang untuk 

berpendapat secara bebas 

tanpa tekanan, agar dapat 

mencapai kemaslahatan 

bersam a(W1, W2, W3, 

W6, T1, T2) 

2. Untuk megeksplor potensi 

difabel, maka harus 

diberikan juga 

kesempatan kerja 

(W4,W5, O3,O4) 
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Dari penyusunan matriks SWOT diatas, ditemukan 7 alternatif 

strategi pemberdayaan masyarakat difabel melalui ekonomi kreatif di Desa 

Mallari yang terbagi dalam 4 (empat) jenis strategi sebagai berikut: 

a. Strategi SO (Kekuatan dan Peluang)  

1) Antusias difabel bergabung dalam struktur organisasi difabel  

membuktikan keinginan difabel diperlakukan layaknya orang  

normal lainnya. Oleh karena itu difabel juga berhak turut andil 

dalam perencanaan pembangunan desa, seperti melibatkannya 

dalam MUSRENBANG Desa, bahkan  tingkat Kecamatan dan 

Kabupaten.  Sebagaimana hak difabel telah diatur dalam PERDA 

No. 5 Tahun 2017 dan PERDES No. 8 Tahun 2019 Tentang  

Perlindungan  dan Pemenuhan Hak Disabilitas. 

2) Untuk meningkatkan taraf ekonomi difabel, maka harus menggali 

potensi  para difabel dengan melakukan pelatihan keterampilan 

secara berkelanjutan minimal 1 atau 2 kali setahun, karena hasil 

pemasaran hasil karya difabel  dipasarkan di BUMDES. 

b. Strategi ST (Kekuatan dan Ancaman) 

1) Pendataan difabel sangat penting dilakukan mulai  dari desa, agar 

dapat mengoptimalkan perencanaan pemberdayaan difabel tepat 

sasaran. Pendataan akan lebih mudah dilakukan  apabila semua 

difabel  antusias bergabung dalam struktur organisasinya. 

2) Sebelum melakukan program pemberdayaan, maka harus 

dimusyarawahkan secara bersama untuk mengatasi kendala-

kendala yang dihadapi difabel. Karena selain diri sendiri yang  

paham akan permaslahan dan kebutuhannnya, juga dibutuhkan  

bantuan dilingkungan tersebut. 
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c. Strategi WO (Kelemahan dan Peluang) 

Pendampingan dari lembaga pemerintah dan swasta agar dapat 

meningkatkan kepercayaan difabel agar mampu mengesplor 

kemampuannya. 

d. Strategi WT (Kelemahan dan Ancaman) 

1) Rasa percaya diri difabel dapat dilakukan dengan adanya 

wadah/ruang untuk berpendapat secara bebas tanpa tekanan, agar 

dapat mencapai kemaslahatan  bagi sesama difabel. 

2) Untuk megeksplor potensi difabel layaknya orang normal, maka 

harus diberikan juga kesempatan kerja agar difabel dapat mandiri. 

Berdasarkan wawancara Pemerintah Desa Mallari dan para difabel 

bahwa ada beberapa tahapan strategi dalam pemberdayaan difabel melalui 

ekonomi kreatif di Desa Mallari Kec. Awangpone Kab. Bone yaitu: 

a. Pendataan 

Tahapan awal strategi pemberdayaan difabel di Desa Mallari 

dengan melakukan pendataan melalui door to door (pintu ke pintu) 

yang akurat dan rinci by name by address berinteraksi langsung dan 

mengatahui kondisi yang dialami para difabel. Tujuan dari pendataan 

adalah mendapatkan data yang valid (jumlah dan ragam difabel) yang 

bisa digunakan untuk membuat prioritas kebutuhan dan perencanan 

pemberdayaan difabel.  

Hal di atas sesuai dengan teori Edi Suharto bahwa proses 

pemberdayaan dapat dilakukan dengan pemungkinan, yaitu 

menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat 

berkembang secara optimal.
177

 Didukung penelitian Internawati, 
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pelaksanaan pendataan dilakukan dengan tujuan ketepatan sasaran 

dalam pemberdayaan anggotta masyarakat miskin di Desa.
178

  

Sejalan bahwa hasil pendataan difabel yang dilakukan di Desa 

secara langsung menghasilkan data yang berbeda di pemerintahan 

kabupaten. Oleh karena itu data yang valid akan sangat 

mengoptimalkan hak difabel.
179

 Selaras bahwa penyusunan data induk 

penyandang disabilitas yang akurat dan rinci by name by address yang 

memuat semua informasi kependudukan untuk dicantumkan secara 

eksplisit dan spesifik secara bottom up dari tingkat RT/RW, desa, 

kecamatan, hingga kabupaten/kota.
180

  

Strategi pendataan sesuai dengan hasil matriks SWOT alternatif 

strategi ST bahwa pendataan difabel sangat penting dilakukan mulai  

dari desa, agar dapat mengoptimalkan perencanaan pemberdayaan 

difabel tepat sasaran. Pendataan akan lebih mudah dilakukan  apabila 

semua difabel  antusias bergabung dalam struktur organisasinya. 

b. Diskusi Kampung 

Tahap strategi kedua yang dilakukan di Desa Mallari yaitu 

melakukan diskusi kampung untuk melakukan musyawarah 

perencanaan pemberdayaan difabel dan memberikan motivasi difabel. 

Diskusi kampung ini dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang 

terkait, seperti LPP Bone, YASMIB, BPD, kadus, tokoh agama, 

Babinsa dan Bhabinkamtibmas, keluarga difabel dan difabel itu 
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sendiri. Langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan diri difabel dan 

bentuk penerimaan difabel sebagai bagian dari warga masyarakat di 

Desa tersebut.  

Sejalan dengan teori Edi Suharto bahwa proses pemberdayaan 

dengan penyokongan yaitu, memberikan dukungan agar mampu 

menjalankan perananan dan tugas kehidupan.
181

 Ditambahkan juga 

dalam buku lain beliau bahwa keluarga, masyarakat dan pemerintah 

perlu melakukan dorongan untuk mengorganisir dan melaksanakan 

kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya.
182

  

Hal ini juga didukung dengan penelitian Akhmad Fauzan 

bahwa pemberian motivasi dari semua pihak kepada difabel 

membangun semangat dan rasa percaya dirinya dan lebih bisa fokus 

pada kegiatan usaha yang sedang ditekuni.
183

 Hasil pemberian 

dorongan difabel yang diperoleh dari tempat kerja, keluarga dan 

lainnya berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari difabel.
184

 Senada 

dalam Procedding International Seminar of Special Education bahwa 

untuk mengatasi persepsi negatif terhadap keberadaan difabel 

dilakukan dengan cara pemberian dorongan motivasi bukan hanya dari 
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difabel itu sendiri tetapi juga diberikan kepada keluarga dan 

lingkungan difabel.
185

 

Strategi diskusi kampung sejalan dengan hasil matriks SWOT 

alternatif strategi ST, yaitu sebelum melakukan program 

pemberdayaan, maka harus dimusyarawahkan secara bersama untuk 

mengatasi kendala-kendala yang dihadapi difabel. Karena selain diri 

sendiri yang  paham akan permaslahan dan kebutuhannnya, juga 

dibutuhkan  bantuan dilingkungan tersebut. 

c. Rembuk Kelompok 

Tahapan strategi ketiga yang dilakukan di Desa Mallari, yaitu 

rembuk kelompok difabel dalam rangka memberikan ruang kepada 

semua difabel untuk mengusulkan kebutuhan dan solusi atas kendala 

yang dihadapinya. Selain adanya adanya PERDA No. 5 Tahun 2017 

tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten 

Bone juga terkhusus di Desa Mallari telah diterbitkan PERDES No. 8 

Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas. 

dan penerbitkan SK struktur organisasi Persatuan Penyandang 

Disabilitas Indonesia (PPDI) Desa Mallari Kec. Awangpone Kab. 

Bone.  

Hal ini sesuai dengan teori Edi Suharto proses pemberdayaan 

dengan perlindungan, yaitu melindungi masyarakat yang lemah agar 

tidak tertindas oleh kelompok yang kuat.
186

 Dilanjutkan bahwa strategi 

pemberdayaan dengan manajemen diri, yaitu setiap kelompok harus 
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mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan 

mereka sendiri.
187

  

Sesuai PERMENDES No. 16 tahun 2019 Pasal 28 bahwa 

sebelum melaksanakan musyawarah desa, maka terlebih dahulu 

dilakukan musyawarah kelompok masyarakat, salah satunya kelompok 

penyandang difabel untuk menggali dan menampung aspirasinya.
188

 

Sejalan Rahcmawati dan Muhtadi, pemberian fasilitas atau wadah 

difabel tempat para berkumpul membangun hubungan satu sama lain 

agar dapat saling terbuka dan saling menyemangati satu sama lain 

dapat meningkat perubahan yang baik dalam pemberdayaan.
189

 Oleh 

karena itu, pemberdayaan adalah bagaimana masyarakat menentukan 

sendiri arahnya dalam kelompoknya.
190

 

Strategi rembuk kelompok difabel  sejalan dengan hasil matriks  

SWOT  pada alternatif  strtegi WT bahwa rasa percaya diri difabel 

dapat dilakukan dengan adanya wadah/ruang untuk berpendapat secara 

bebas tanpa tekanan, agar dapat mencapai kemaslahatan  bagi sesama 

difabel. 

d. MUSREMBANG Desa 

Tahapan strategi keempat yang dilakukan di Desa Mallari yaitu 

MUSRENBANG Desa, setelah diadakan rembuk kelompok difabel, 

maka akan diutus perwakilan beberapa orang difabel untuk 
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menyampaikan usulan yang telah disepakatinya kedalam 

MUSRENBANG Desa dan diusulkan dalam RKP (Rencana Kerja 

Pemerintah) Desa, bahkan dilibatkan juga dalam MUSRENBANG 

tingkat kecamatan dan kabupaten. Sejalan dengan teori Edi Suharto 

tentang proses pemberdayaan dengan perlindungan  dan mobilisasi 

sumber daya dalam pemberdayaan didasari pandangan bahwa setiap 

orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun dapat 

meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara subtansial dan 

berkelanjutan.
191

  

Sesuai dalam PERMENDES No. 16 Tahun 2019 pasal 20 

bahwa musyawarah desa dilakukan  berlandaskan asprirasi yang telah 

digali, ditampung dan diolah oleh kelompok warga dan pasal 28 bahwa 

hasil musyawarah kelompok yang telah disepakati dilampiri notula dan 

data yang dilampirkan dalam berita acara untuk dibahas di 

musyawarah desa.
192

 Sejalan bahwa faktor kepemimpinan yang 

memberikan peranan  fasilitator, mediator dan mobilisator menjadi 

faktor utama dalam menciptakan pemberdayaan masyarakat difabel.
193

  

Menurut Belau, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 

dengan tahapan MUSRENBANG merupakan salah langkah yang 

membuktikan penurunan angka kemiksinan.
194

 Selaras dengan 

penelitian Siregar dkk, salah satu langkah pemberdayaan difabel yaitu, 
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difabel selalu dilibatkan dalam  MUSRENBANG Desa untuk 

mengusulkan terkait fasilitas dan kebutuhannya di masa yang akan 

datang.
195

. 

Strategi MUSRENBANG Desa sesuai dengan hasil matriks 

SWOT alternatif strategi SO bahwa  Antusias difabel bergabung dalam 

struktur organisasi difabel membuktikan keinginan difabel 

diperlakukan layaknya orang  normal lainnya. Oleh karena itu difabel 

juga berhak turut andil dalam perencanaan pembangunan desa, seperti 

melibatkannya dalam MUSRENBANG desa, bahkan  tingkat 

Kecamatan dan Kabupaten.  Sebagaimana hak difabel telah diatur 

dalam PERDA No. 5 Tahun 2017 dan PERDES No. 8 Tahun 2019 

Tentang  Perlindungan  dan Pemenuhan Hak Disabilitas. 

e. Pendampingan dan Pelatihan Keterampilan 

Tahapan strategi kelima yang dilakukan di Desa Mallari yaitu, 

pendampingan dan pelatihan keterampilan yang bertujuan melatih dan 

mengembangkan kemampuan difabel agar difabel percaya diri dalam 

mengesplor kemampuan yang dimilikinya karena masing-masing 

manusia diciptkan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Adapun pendampingan dari LPP Bone dan YASMIB Sulawesi 

(terkait isu-isu difabel, HAM, kepemimpinan, perkawinan anak 

dibawah umur, analisa sosial, 9 nilai anti korupsi dan perencanaan 

partisipasif) dan pelatihan keterampilan yang telah disepakati dalam 

MUSREMBANG Desa. Bentuk keterampilan yang diajarkan yaitu  

pelatihan pembuatan songkok to Bone, kerajinan dari limbah plastik, 
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buket bunga, kripik rumput laut, pembuatan sandal dan toples hias, 

serta pelatihan aneka olahan ikan. 

Sejalan dengan teori Edi Suharto terkait proses pemberdayaan 

dengan penguatan, yaitu memperkuat masyarakat melalui pengetahuan 

dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhannya.
196

 Dilanjutkan 

dalam buku lain beliau bahwa pemberdayaan dapat dilakukan dengan 

peningkatan kesadaran dan keterampilan-keterampilan vokasional 

yang partisipatif.
197

  

Pemberdayaan difabel dilakukan dengan pemberian 

pengetahuan dan keterampilan sebagai strategi pembangunan 

kemandirian difabel.
198

 Hasil pemberdayaan pendampingan dan  

pelatihan keterampilan mampu memberikan kemandirian kelompok 

masyarakat dalam berwirausaha di lingkungan desa.
199

 Rachawati dan 

Muhtadi mengungkapkan bahwa mendudukkan masyarakat sebagai 

aktor utama, pembekalan berbagai keterampilan dan pengetahuan akan 

meningkatkan kreativitas yang akan membantu dalam pemberdayaan 

difabel.
200
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Strategi pelatihan keterampilan sesuai dengan matrik SWOT 

alternatif SO bahwa untuk meningkatkan taraf ekonomi difabel, maka 

harus menggali potensi  para difabel dengan melakukan pelatihan 

keterampilan secara berkelanjutan minimal 1 atau 2 kali setahun, 

karena hasil pemasaran hasil karya difabel  dipasarkan di BUMDES. 

Selain itu juga sejalan alternatif WO yaitu, pendampingan dari lembaga 

pemerintah dan swasta agar dapat meningkatkan kepercayaan difabel 

agar mampu mengesplor kemampuannya. 

f. Memberikan Ruang/Kesempatan Kerja 

Tahapan strategi pemberdayaan keenam yang dilakukan di 

Desa Mallari yaitu, memberikan ruang/kesempatan kerja difabel agar 

difabel memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dalam 

meningkatkan kemandiran difabel sesuai kemampuan yang 

dimilikinya. Untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi difabel, maka 

pemerintah desa juga mewadahi hasil karya difabel yang dipasarkan di 

BUMDES, seperti hasil kerajinan tangan songkok to Bone, bosara, 

sandal dan toples yang dihiasi, dan olahan ikan. Selain itu, ada 

beberapa bantuan dari dinas peternakan (bantuan berupa sapi ternak), 

dinas sosial (bahan dagang campuran), dinas kesehatan 

(mempekerjakan difabel resepsionis di puskesmas setempat),  dan 

bantuan dari pemerintah desa sendiri (memberikan bantuan bedah 

rumah dan mempekerjakan difabel sebagai kader posyandu). 

Hal tersebut sejalan dengan teori pemeliharan pada proses 

pemberdayaan, yaitu menjaga keseimbangan agar semuanya dapat 

mendapatkan kesempatan berusaha.
201

 Dilanjutkan pengembangan 

                                                           

 
201

Edi Suharto, Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan, h. 144.      



104 
 

 

 

jejaringan dalam pemberdayaan sangat penting dalam penyediakan dan 

pengembangan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi 

peningkatan keberdayaan masyarakat.
202

   

Menurut Prabosisiwi, diskriminasi sebagai titik tolak eksklusi 

sosial difabel harus dilakukan perbaikan melalui pelibatan dan 

pengakuan terhadap  difabel sebagai bagian dari pembangunan, tidak 

hanya objek namun juga subjek dengan segala keberdayaan 

kemampuannya layaknya orang secara umum.
203

 Dilanjutkan oleh 

Surwanti bahwa jaringan kerja dan lembaga pengembangan karir 

difabel yang masuk ke pasar tenaga kerja dapat mengoptimalkan 

pemberdayaan masyarakat.
204

 Hal yang sama  ditegaskan oleh 

Surwanti dan Hindasah bahwa salah satu faktor yang dominan 

menyukseskan pemberdayaan ekonomi bagi difabel yaitu dengan 

adanya jaringan kerja yang mendukung dalam masyarakat dalam 

pengembangan karir difabel, misalnya untuk pemasaran produk 

bekerjasama dengan pengusaha di bidang hasil produksi yang sama.
205

  

Strategi memberikan ruang/kesempatan kerja difabel sesuai 

dengan matriks SWOT alternatif WT bahwa untuk mengeksplor potensi 

difabel layaknya orang normal, maka harus diberikan juga kesempatan 

kerja agar difabel dapat mandiri. 
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Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara diatas juga sejalan 

penelitian Ahmad Saeful dan Sri Ramadhayanti bahwa pemberdayaan 

masyarakat tidak lepas dari tiga aspek yaitu pengembangan, penguatan 

potensi dan kemandirian.
206

 Sebagaimana konsep strategi pemberdayaan 

difabel melalui ekonomi kreatif di Desa Mallari :  

a. Aspek pengembangan di Desa Mallari dimulai dengan langkah 

pendataan untuk mengoptimalkan program pemberdayaan tepat 

sasaran. Selanjutnya dilibatkannya difabel dalam diskusi kampung, 

rembuk kelompok difabel dan MUSREMBANG Desa, Kecamatan dan 

Kabupaten. Hal ini bertujuan memberikan peluang difabel untuk 

mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapainya terkait 

pengembangan taraf hidup difabel. 

b. Aspek penguatan yang dilakukan pemerintah Desa Mallari yaitu 

melakukan pendampingan dan pelatihan keterampilan  untuk menggali 

potensi para difabel agar bisa lebih percaya diri bergabung dengan 

masyarakat umum lainnya.  

c. Aspek kemandirian difabel tergambar dengan adanya 

ruang/kesempatan kerja difabel menjangkau sumber-sumber produktif. 

Seperti difabel bekerja sebagai pengrajin songkok to Bone, pembuat 

sandal jepit yang dikreasikan, bosara, berbagai olahan ikan yang di 

pasarkan di BUMDES. Selain itu difabel juga  beternak sapi, 

berdagang campuran, bekerja sebagai resepsionis di puskesmas awaru 

dan bekerja sebagai kader posyandu. 
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pemberdayaan 

Masyarakat  Difabel Melalui Ekonomi Kreatif di Desa Mallari Kec. 

Awangpone Kab. Bone 

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya 

kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka 

memiliki kebebasan (freedom), menjangkau sumber-sumber produktif, dan 

berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang 

mempengaruhi mereka.
207

 Dalam pelaksanaan suatu pemberdayaan tentu 

tidak terlepas dari faktor yang yang akan berpengaruh terhadap 

keberhasilan tujuan pemberdayaan tersebut. Adapun faktor pendukung dan 

penghambat dalam strategi pemberdayaan masyarakat difabel melalui 

ekonomi kreatif di Desa Mallari Kec. Awangpone Kab. Bone yaitu: 

a. Faktor pendukung  

Faktor pendukung tentunya sangat menentukan dalam 

kesuksesan akan suatu program atau kegiatan, dengan adanya faktor 

pendukung program-program yang sudah ada akan menjadi lebih 

matang dan berhasil. Faktor pendukung dalam pemberdayaan 

masyarakat difabel melalui ekonomi kreatif di Desa Mallari 

diantaranya: 

1) Adanya Pendampingan  

Awal mula pemberdayaan difabel di Desa Mallari karena 

bantuan dari LPP (Lembaga Pemberdayaan Perempuan) Bone dan 

YASMIB (Yayasan Mitra Bangsa) Sulawesi yang melakukan 

pendampingan kepada para difabel. Oleh karena itu program 
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pemberdayaan difabel melalui ekonomi kreatif memberikan 

dampak terhadap kepercayaan diri difabel dan program ini  

berkelanjutan setiap tahun dianggarkan dalam RKP Desa. 

Sebagaimana hasil wawancara dari Kepala Desa Mallari 

Kec. Awangpone Kab. Bone: 

Adanya pendampingan LPP Bone dan YASMIB Sulawesi 
akhirnya kami bisa mengikutsertakan dalam pemberdayaan 
masyarakat khususnya pemberdayaan difabel. Meskipun 
YASMIB tidak mendampingi lagi, tapi kami selaku 
pemerintah desa sudah menjadikan sebagai rutinitas bahwa 
setiap tahunnya sebelum mengadakan RKP Desa terlebih 
dahulu mengadakan rembuk kelompok untuk di masukkan 
kedalam MUSRENBANG Desa.

208
 

Hal ini juga didukung dari wawanacara ketua PPDI Desa 

Mallari 

Alhamdulillah semenjak adanya program peduli dari 
YASMIB kami sangat diperhatikan dan saya sudah percaya 
diri untuk bersosialisasi di masyarakat.

209
  

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pemberdayaan difabel dilakukan dengan 

dorongan dari lembaga yang peduli dan berpengalaman 

dibidangnya. Sejalan dengan penelitian Yulia Ratna Sari  bahwa 

peran lembaga pendampingan dalam pemberdayaan difabel 

memberikan dorongan-dorongan energi positif terhadap 

pencapaian pemberdayaan ekonomi kreatif difabel.
210

 

Pendampingan dalam program pemberdayaan difabel memberikan 
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dampak positif terhadap psikologi semangat difabel dalam 

membantu perekonomian keluarga.
211

 

Selaras penelitian Febrianto, dengan adanya pendampingan 

dari lembaga pemberdayaan difabel dapat memberikan peluang 

kerja sehingga menjadi tolak ukur kesejahteraan difabel.
212

 

Ditegaskan penelitian Lalapraing bahwa pendampingan dari 

yayasan program peduli dapat mengatasi stigma negatif masyarakat 

dalam pemberdayaan difabel melalui penggalian potensi.
213

 

2) Dorongan dalam diri difabel dan keluarga  

Dorongan dalam diri difabel dan keluarga sangat 

dibutuhkan untuk memotivasi difabel agar dapat meningkatkan 

kepercayaan diri bergabung dengan masyarakat lainnya. Karena 

difabel juga berkeinginan untuk meningkatkan perekonomian agar 

tidak hanya mengandalkan keluarganya.  

Hal ini terlihat dari hasil wawancara dari ketua PPDI Desa 

Mallari: 

Dengan adanya program peduli disabilitas di Desa kami 
keluarga saat ini sangat mensupport. Initinya kami punya 
kekurangan tapi kami juga punya kelebihan layaknya 
seperti orang lain.

214
 

Hal ini didukung dengan pernyataan wawancara difabel 

Desa Mallari: 

Saya senang sekali karena kami semua dikumpulkan dan 
saling berinteraksi sesama difabel serta kami juga diajarkan 
untuk membuat aneka olahan ikan, buket bunga, songkok to 
Bone, sanda jepit dan tople hias.

215
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kesadaran difabel dan keluarga menjadi  faktor 

utama pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Surwanti bahwa membangun kesadaran dalam diri difabel sendiri 

untuk bisa berkembang dapat menjamin keberhasilan suatu 

program pemberdayaan.
216

 Meskipun difabel dianggap orang 

sebagai keterbatasan fisik untuk melakukan pekerjaan, tetapi 

mereka mampu melaksanakan kegiatan atau pekerjaan dengan 

anggota tubuh lainnya yang dapat dijadikan kelebihan bagi 

mereka.
217

  

Dalam penelitian Novianti mengungkapkan pemberdayaan 

masyarakat yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan menggali 

potensi atau kemampuan diri difabel dan keluarga terdekatnya.
218

 

Dilanjutkan oleh Saputri, keluarga merupakan sumber dukungan 

lingkungan sosial terdekat dan penting bagi difabel untuk 

memperkuat keberfungsian sosial orang dengan disabilitas.
219

 

Keluarga berpengaruh positif terhadap perkembangan disabilitas, 

karena keluarga yang lebih mengetahui apa yang harus dilakukan 
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terhadap anggota keluarganya dan berkomitmen untuk saling 

mendukungan.
220

 

3) Peran Pemerintah  

Peran pemerintah  terhadap pemberdayaan difabel melalui 

ekonomi kreatif di Desa Mallari Kec. Awangpone Kab. Bone yaitu 

dapat dilihat dari tabel di bawah:  

Tabel 4.4 Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan 
Difabel melalui Ekonomi Kreatif 

No. Peran Pemerintah Desa Mallari Peran Pemerintah terkait 

1. Penganggaran dana APBDes PERDA Kab. Bone No. 5 
Tahun 2017 Tentang 
Perlindungan dan 
Pemenuhan Hak Disabilitas 

2. Pelatihan keterampilan Bantuan dinas peternak 
berupa ternak sapi 

3. Melibatkan difabel dalam 
diskusi kampung, rembuk 
kelompok, MUSREMBANG 
dan RKP Desa 

Bantuan dinas sosial berupa 
modal dagang campuran 

4. Penerbitan SK PPDI Mallari Bantuan dinas kesehatan 
berupa alat bantu kesehatan 
difabel, pelayanan home 
care dan mempekerjakan di 
puskesmas awaru 

5. PERDES No. 8 Tahun 2019 
Tentang Perlindungan dan 
Pemenuhan Hak Disabilitas 

6. Mempekerjakan difabel sebagai 
kader posyandu 

7. Pemasaran hasil karya difabel 
melalui BUMDES 

Sumber: Hasil Penelitian (Diolah 2021-2022) 
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Sebagaimana wawancara peneliti dengan Kepala Desa Mallari 

Kec. Awangpone Kab. Bone: 

Faktor pendukung dalam pemberdayaan difabel, selain dari 
adanya pendampingan, juga karena adanya penganggaran dana 
desa. sebagaimana kita ketahui bersama dengan adanya dana 
yang tersedia maka apapun bisa dilakukan dalam kesepakatan 
atau musyawarah.

221
 

Didukung dengan hasil wawanca Ketua PPDI Mallari: 

Teman difabel lainnya mendapatkan bantuan usaha produktif 

berupa bantuan usaha campuran, ternak sapi, dan kebutuhan 

alat kesahatan dari dinas peternakan, dinas sosial dan dinas 

kesehatan. Kalo saya bekerja di puskesmas dan pernah ke jogja 

dua kali dalam rangka study tour
222

 

Berdasarkan hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

peran pemerintah sangat diperlukan dalam pemberdayaan 

masyarakat difabel, dalam hal ini terkait peningkatan taraf hidup 

difabel. Sejalan dengan penelitian bahwa peran pemerintah baik di 

tingkat desa, kabupaten dan provinsi sangat dibutuhkan dalam 

pendanaan  kegiatan program pemberdayaan difabel yang 

berkelanjutan.
223

 Penelitian Tjahjanti mengungkapkan bahwa 

pemberdayaan difabel sangat diperlukan dukungan dari pemerintah 

untuk memberikan program pemberdayaan yang berkelanjutan, 

seperi pelatihan, pendampingan dan akses kerja.
224

  

Sesuai dalam PERMENDES No. 16 Tahun 2019 pasal 6 

bahwa musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas strategi 

pembangunan Desa, salah satunya dengan kerjasama pembentukan 
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BUMDES dan pasal 28 berisi pelaksanaan musyawarah Desa 

dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti musyawarah 

kelompok penyandang disabilitas.
225

 Didukung penelitian Ndorang 

bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan difabel mampu 

meningkatkan kemandirian difabel melalui penerbitan PERDES.
226

 

Sesuai dengan penelitian Mardiyati bahwa kemandirian difabel 

tidak lepas dari peran pemerintah melalui dinas sosial, sepertiti 

pendampingan dan  peningkatkan keterampilan difabel.
227

 

4) Peran lingkungan masyarakat 

Adanya program pemberdayaan difabel memberikan 

dampak terhadap lingkungan masyarakat di Desa Mallari yang 

dulunya masih kurangnya percaya diri untuk bergabung dengan 

masyarakat umum lainnya dan lontaran negatif terhadap difabel, 

sekarang hal tersebut mulai berkurang dan masyarakat mulai 

memahami kondis difabel. 

Sebagaimana hasil wawancara para difabel:   

Dulu masih sering ada lontaran negatif dari masyarakat 
tetapi saat ini sudah mulai berkurang.

228
 

Sekarang kami sangat dipedulikan di masyarakat karena 
adanya pendampingan.

229
 

Dulu saya malu melihat dan dilihat orang, Tapi sekarang 
sudah mulai bergabung dengan masyarakat disekitar.

230
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Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa peran dari 

masyarakat sekitar sangat berpengaruh terhadap program 

pemberdayaan difabel, mulai dari kepercayaan diri difabel, 

berkurangnya stigma negatif dan penerimaan diri difabel sebagai 

bagian dari warga masyarakat. Hal ini selaras dalam penelitian yang 

mengungkapkan bahwa peran masyarakat sangat diperlukan dalam 

tercapainya suatu keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
231

 

Ditambahkan oleh Prabosiwi bahwa faktor lingkungan masyarakat 

berkepentingan untuk memupuk nilai penghormatan, perlindungan dan 

pemenuhan hak difabel, agar memberikan dampak positif terhadap 

keberdayaan difabel.
232

 

b. Faktor Penghambat 

Dalam berbagai pelaksanaan kegiatan tentu ada sesuatu hal 

yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Begitu juga dalam 

pemberdayaan difabel yang dilakukan di Desa Mallari, ada beberapa 

faktor penghambatnya yaitu: 

1) Sulit dalam pendataan 

Langkah awal strategi pemberdayaan difabel di Desa 

Mallari  mendapatkan kesulitan melakukan pendataan, karena 

difabel masih malu  melihat dan dilihat oleh orang lain, merasa 

terkucilkan, serta anggota keluarga yang tidak terbuka atau 

menutupi keluarganya  yang difabel untuk didata.  
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Sebagaimana wawancara peneliti dengan Kepala Desa 

Mallari: 

Relawan kami kesulitan dalam melakukan pendataan awal, 
karena pada waktu itu masih banyak difabel yang merasa 
malu, melarikan diri dan tidak mau berkomunikasi dengan 
orang yang tidak terbiasa dengan mereka, serta masih ada 
beberapa keluarga difabel menutup-nutupi anggotta 
keluarganya yang difabel.

233
 

Hal ini didukung dari hasil wawancara ketua PPDI Mallari 

dan difabel lainnya: 

Kalo dulu awalnya kami dikucilkan, tidak diperhatikan 
sama sekali. Tapi alhamdulillah saat ini sangat 
diperhatikan.

234
 

Sebelum adanya kegiatan pemberdayaan keterampilan di 
desa, saya dulu masih malu dan malu dilihat orang lain.

235
 

Dulu saya ketakukan, sekarang sudah mulai bergabung 
dengan warga yang lain.

236
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan 

bahwa langkah awal pemberdayaan difabel mengalami kesulitan 

dalam pendataan difabel, disebakan karena kurangnya kepercayaan 

diri difabel dan kurangnya keterbukaan keluarga dalam hal 

mendata anggota keluarganya yang difabel. Hal ini sejalan dengan 

Sudarno dan Utomo bahwa  masalah pendataan difabel menjadi 

salah satu kerentanan terhadap pemenuhan hak berdaya difabel.
237

 

Didukung penelitian Karim, data yang tidak valid menyebabkan 

pemerintah kota sulit menentukan kebijakan dan pemberdayaan 
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masyarakat difabel tepat sasaran.
238

 Telah diatur juga dalam 

Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas 

Pasal 22 bahwa difabel berhak atas pendataan sebagai penduduk 

dengan disabilitas untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan 

mendapatkan kartu penyandang disabilitas.
239

  

2) Kesulitan akses transportasi/kendaraan  

Dalam pemberdayaan difabel di Desa Mallari faktor 

kendaraan/transpotasi menjadi kesulitan terberat difabel karena  

beberapa difabel yang terbatas fisik untuk mengendarai motor, 

sehingga hanya mengandalkan antar jemput dari keluarga untuk 

melakukan kegiatan pemberdayaan dan sulit dipungkiri keluarga 

juga masing-masing punya kesibukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Difabel: 

Kadang kesulitan kendaraan karena tidak ada yang 
mengantar.

240
 

Faktor penghambatnya yaitu saya tidak tau naik motor, 
sehingga harus meminta bantuan orang lain untuk antar 
jemput pelatihan.

241
 

Sesuai dengan wawancara Kepala Desa Mallari: 

Kami selaku pemerintah desa tidak pernah berhenti untuk 
memotivasi difabel untuk selalu mau beraktivitas dan 
berinovasi dalam kegiatan pembangunan di Desa kami. 
Apabila mereka tidak hadir 1 atau 2 kali, maka kami untuk 
mengikuti kegiatan pemberdayaan.

242
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa faktor penghambat dominan difabel yaitu akses 

sullitnya akses kendaraan/transportasi dalam kegiatan 

pemberdayaan. Didukung dengan penelitian Sholehah, sulitnya 

akses transportasi bagi difabel menjadi hambatan partisipasi difabel 

dalam setiap aspek kehidupan termasuk keberdayaan difabel.
243

 

Para penyandang difabel kebingunan saat harus melakukan 

perjalanan menggunakan kendaran umum atau berkendara sendiri. 

Oleh karena itu perlunya standarisasi kendaraan pribadi seperti 

patah kaki dan tangan dengan desain khusus sesuai jenis 

ketunaan.
244

 Transportasi modifikasi sesuai kemampuan dan 

kebutuhan para difabel sebagai potensi bagi difabel tuna daksa 

untuk melakukan aktivitas dimanapun.
245

 

3) Kurangnya layanan publik aksesibilitas  

Pelayanan publik aksesibilitas di Desa Mallari masih 

tergolong minim, sehingga. Namun pemerintah desa berusaha 

untuk memberikan kesetaraan pelayanan publik untuk warga 

difabel, seperti di kantor desa Mallari dibangun jalanan masuk 

yang landai atau lift kursi roda dan memberikan pelayanan home 

care apabila ada difabel sakit yang kesulitan untuk meninggalkan 

rumah. 
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Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua PPDI Desa 

Mallari:  

Faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya 
akasesibilitas pada layanan publik di Desa kami.

246
 

Hal ini juga dibenarkan dari hasil wawancara Kepala Desa 

Mallari bahwa: 

Di desa Mallari  masih dalam tahapan proses berusaha 
menuju desa inklusif penyandang disabilitas, meskipun 
sarana prasarana belum mencukupi secara sempurna. Salah 
satunya di kantor desa kami telah menyediakan akses jalan 
khusus difabel (bangunan dengan jalan masuk yang landai 
atau lift kursi roda dan khususnya di bidang kesehatan, 
kami bekerja sama dengan puskesmas awaru untuk 
melakukan kegiatan home care jika ada warga difabel yang 
sakit dan tidak memungkinkan untuk meninggalkan 
rumah.

247
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pelayanan publik yang minim dapat menjadi 

faktor penghambat dalam program pemberdayaan difabel.  Sejalan 

dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa permasalahan yang 

dihadapi oleh penyandang disabilitas di Indonesia beragam, seperti 

terbatasnya aksesibilitas di tempat umum dan minimnya partisipasi 

difabel dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam kegiatan 

pemberdayaan.
248

 Diperjelas oleh Tarsidi bahwa difabel dapat 

berpartisipasi atas kesamaan dalam berbagai kehidupan dengan 

adanya pelayanan publik yang dibangun dengan memperhatikan 

aksebilitas fisik maupun non fisik.
249

 

                                                           

 
246

Sumarniati, Difabel Tuna Netra Desa Mallari (Ketua PPDI), 1 Januari 2022. 

 
247

A. Wahyuli, Kepala Desa Mallari Kec. Awangpone Kab. Bone, 20 Desember 2021. 

 
248

Damiana Vania Puspita dan Eka Zuni Lusi Astuti,  “Praktik Baik Pemberdayaan 

Difabel Oleh Kelompok Difabel Desa Makmur Jati Mandiri”, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 

Vol. 22, No. 2 (Oktober 2021), h. 98. 

 
249

Didi Tarsidi, “Kendala Umum Dihadapi Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses 

Layanan Publik”, JASSI Anakku, Vol. 10, No. 2 (2011), h. 201.  



118 
 

 

 

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Difabel Melalui Ekonomi Kreatif 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Mallari Kec. Awangpone Kab. 

Bone 

Islam sebagai ajaran yang mengandung falsafah “rahmatan lil 

alamin” adalah prinsip dasar yang menjiwai cara pandang maupun pola 

interaksi kepada saudara kita penyandang disabilitas. Melalui konsep dasar 

tersebut Islam menghargai penyandang disabilitas, karena kedudukan kita 

semua yang setara sebagai ciptaan Allah, tanpa saling mencerca, tanpa 

mendiskriminasi antar sesama. Karenanya upaya negara dalam melibatkan 

segenap unsur masyarakat termasuk penyandang disabilitas menjadi 

ikhtiar berharga dalam memberikan hak serta layanan yang adil, maslahat 

dan bertanggung jawab.
250

 Melalui prinsip ekonomi Islam tidak akan 

muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan 

dengan prinsip–prinsip syariat Islam.
251

 

Dalam strategi pemberdayaan masyarakat difabel melalui ekonomi 

kreatif dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Mallari Kec. Awangpone 

Kab. Bone peneliti menemukan penerapkan prinsip ekonomi Islam Imam 

al-Ghazali yang berasakan dimensi Illahiah dan Insaniah 
252

 Adapun 

prinsip-prinsip ekononomi Islam yang sejalan dengan strategi yang 

dilakukan pemerintah desa yaitu: 
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a. Prinsip Ketauhidan  

Dalam ajaran Islam Ilahiah adalah konsep yang berasaskan 

pada ketuhanan dengan tujuan akhir kepada Allah (akhirah). Islam 

mendorong umatnya untuk melakukan berbagai aktifitas dunia dengan 

landasan akhlak, sehingga setiap aktivitas mereka bernafaskan nilai 

Illahiah. Etos kerja dalam Islam merupakan kepercayaan bahwa 

bekerja berbanding lurus pada tujuan hidup yaitu memperoleh 

keridhoan Allah swt.
253

 Didin Hafifuddin dan Hendri Tanjung Kerja 

mengungkapkan bahwa Indikator kerja Islami yaitu, al- Shalah (baik 

dan bermanfaat), al- Itqan (profesional), al- Ihsan, al- mujahadah, 

Tanafus dan mencermati nilai waktu.
254

 Kerja adalah ibadah 

merupakan bentuk bakti dan ketakwaan kepada Tuhan, sehingga 

melalui pekerjaan manusia mengarahkan dirinya pada tujuan agung 

sang pencipta dalam pengabdian. 

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al- 

Jumuah:62/10. 

                    

       .   

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

255
 

Menurut Sayyid Quthb, fadhl sendiri ditafsirkan dengan 

karunia Allah. Dalam tafsir Sayyid Quthb kata fadhl dijelaskan sebagai 

karunia Allah yang didapat setelah menunaikan sholat jum‟at, dan 
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manusia boleh bertebaran di muka Bumi (mencari karunia Allah) 

dengan halal setelah selesai menunaikan yang bermanfaat untuk 

akhirat. Hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya supaya 

terhindar dari kecurangan dunia, penyelewengan dan lain-lain untuk 

kemaslahatan umat manusia.
256

 

Prinsip ketauhidan dalam strategi pemberdayaan difabel yaitu, 

memberikan kesadaran kepedulian terhadap sesama manusia sebagai 

mahluk ciptaan Allah swt. dan memberikan dorongan keberdayaan 

difabel. Sejalan dengan penelitian Saiful dan Ramadhayanti bahwa 

prinsip kepedulian sejatinya merupakan sebagai bentuk 

pengejahwantahan konsep tauhid. Dalam Islam tauhid tidak  hanya 

sekedar bermakna  pengakuan  atas  keesaan  Allah swt.  Tetapi  lebih 

ke bentuk aksi membangun kepedulian kepada sesama sebagai bagian 

dari prinsip pemberdayaan.
257

 Kesalehan umat berbanding lurus 

dengan pengembangan ekonomi masyarakat sebagai sarana ibadah 

mendekatkan diri kepada Allah swt.
258

 Hal ini juga sesuai perintah 

memberikan dorongan umat Islam untuk bekerja agar difabel memiliki 

keberdayaan. 

b. Prinsip Kemaslahatan  

Ekonomi dalam pemikiran al-Ghazali berupaya untuk 

menciptakan kesejahteraan umat (maslahat) dengan menegakkan 

kehormatan manusia sebagai hamba Allah swt. Dimensi Insaniah 
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tercermin dalam stretegi memberikan ruang/ kesempatan kerja bagi 

difabel, seperti difabel bekerja sebagai perajinan tangan songkok to 

Bone, pembuat bosara, sandal dan toples yang dihiasi, dan olahan ikan 

yang dipasarkan di BUMDES. 

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al- Māidah:5/2  

                     .   

 
Terjemahnya: 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 
dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah.

259
 

Selain kata taa un al- Qur‟an juga menyebutkan kata anşār 

yang artinya “para penolong”. Terjemahan pada kalimat āwau adalah 

menyambut, Naşara artinya memberi pertolongan. Dari sinilah timbul 

sebutan anshar yaitu penolong, pembela, pelindung dan sebagainya.
260

 

Prinsip kemaslahatan dalam pemberdayaan difabel yaitu, 

kebermanfaatan dalam strategi pendampingan/pelatihan keterampilan 

dan memberikan ruang/kesempatan kerja, sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan bagi difabel. Oleh karena itu, strategi ini 

dapat memberikan manfaat kepada difabel yang didalamnya terdapat 

sikap kekeluargaan atau persaudaraan (ukhuwah), kerjasama,  tolong-

menolong (ta‟awun) dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan difabel 

agar tidak lagi menjadi kaum lemah dan terkucilkan. 

Sejalan dengan penelitian Raya, ketika pemberdayaan 

kelompok lemah dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan 

dampak terhadap positif bagi kemaslahatan melalui keberdayaan 
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peningkatan ekonomi masyarakat.
261

 Kemaslahatan merupakan salah 

satu aspek terpenting dalam pemberdayaan difabel melalui Maqhasid 

al- Syariah.
262

 

c. Prinsip Tanggung Jawab 

Dalam prinsip ekonomi Islam, kebebasan yang diberikan pada 

setiap orang untuk berbuat sesuatu dalam mengambil pekerjaan apapun 

atau memanfaatkan kekayaan dengan cara yang ia sukai tentunya harus 

tetap bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pilihannya.
263

 

Tanggung jawab manusia meliputi tanggung jawab terhadap Allah swt. 

sang pencipta, diri pribadi, keluarga masyarakat, bangsa, negara serta 

tanggung jawab terhadap alam. 

Sebagaimana dalam hadist riwayat Bukhori-Muslim: 

 كُ ُّكُمْ رَاعٍ فمََسْئوُلٌ عَنْ رَعِيهتِهِ، فَالأمَِيرُ الهذِي عَ َى النهاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئوُل عَنْهُم

 
Artinya: Semua kalian adalah pemimpin dan Seorang imam (pemimpin 

negara) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung 
jawaban atas rakyat yang dipimpinnya. (H.R.Bukhari-
Muslim).

264
 

Sebab itu, maka kewajiban tersebut ditanggung oleh Negara 

yang dalam hadis di atas direpresentasikan dalam sosok imam selaku 

pemimpin tertingginya. Syekh Yasīn al-Fadani dalam kitabnya yang 

berjudul al-Fawā‟id al-Janiyyah menegaskan bahwa Imam wajib 

memerintahkan terwujudnya kemaslahatan umum, seperti membangun 
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pasar daerah beserta tempat minumnya dan juga menolong orang-

orang yang membutuhkan.
265

 

Prinsip tanggung jawab dalam pemberdayaan difabel yaitu, 

melakukan diskusi kampung dengan melibatkan semua pihak yang 

terkait untuk memusyawarahkan perencanaan pemberdayaan. Dalam 

hal ini melibatkan LPP Bone, YASMIB Sulawesi, BPD, Kadus, 

Bhabinkamtibmas,  Babinsa, tokoh agama, tokoh pendidik, keluarga 

difabel serta difabel itu sendiri. Berdasarkan hasil pengamatan data 

skunder peneliti menemukan diskusi kampung yang diterapkan di Desa 

Mallari yang di unggah di youtube YASMIB Sulawesi dan di utarakan 

juga oleh Kepala Desa bahwa langkah inklusif disabilitas di Desa 

Mallari yaitu salah satunya melakukan strategi diskusi kampung. 

Acara ini live di kompas tv yang dihadiri oleh menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan ketua umum 

Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA). 

Sejalan dengan penelitian Sani bahwa prinsip pemberdayaan 

merupakan tanggung jawab seluruh pihak terkait, karena manusia 

selalu membutuhkan sinergitas bantuan orang lain.
266

 Marjuni 

menambahkan bahwa pemberdayaan masyarakat Islam membutuhkan 

proses kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama, karena 

pemberdayaan bukanlah tanggung jawab pihak tertentu saja, 

melainkan tanggung jawab seluruh pihak terkait.
267
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Zainuddin mempertegas bahwa jabatan itu adalah amanah dan 

tingkat amanah yang paling tinggi adalah tanggung jawab (al-

Masuliyyah) dihadapan Allah swt. Oleh karena itu, manusia 

diperintahkan untuk melakukan yang terbaik terhadap masyarakat 

luas.
268

 Hal ini sesuai bahwa kesulitan difabel harus diminimalisir oleh 

pemerintah, pihak terkait, dan masyarakat secara umum dengan 

pemberian pelayanan dan pembangunan infrastruktur yang 

aksesbilitas.
269

 

d. Prinsip Kehendak Bebas 

Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas 

tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan 

kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia 

dianugerahi kehendak bebas (free will) untuk membimbing 

kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas 

ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu 

perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, 

berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.
270

 

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S asy- syūrā: 

42/38. 

                      

     . 

Terjemahya: 
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 
(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka 
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menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada 
mereka.

271
 

Kata (شورى) syūrā terambil dari kata (شور )syaur. Kata syūrā 

berarti mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan 

memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat lain. Kata ini 

terambil dari kalimat ( شرث العطـ ) syirtu al-„asal yang bermakna saya 

mengeluarkan madu (dari wadahnya). Ini berarti mempersamakan 

pendapat yang terbaik dengan madu dan musyawarah adalah upaya 

meraih madu itu di mana pun dia ditemukan, atau dengan kata lain, 

pendapat siapa pun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan siapa 

yang menyampaikan.
272

 

Prinsip kehendak bebas tergambar pada strategi pemberikan 

kesempatan kepada semua difabel untuk mengusulkan kebutuhan dan 

solusi dari kendala yang dihadapinya. Pemerintah desa membentuk 

kelompok difabel untuk memberikan kebebasan kepada difabel  

mengusulkan kebutuhan dan solusi kendala yang dihadapinya, dalam 

hal ini terkait  peningkatan taraf hidup difabel. Hasil kesepakatan dari 

rembuk kelompok akan dimasukkan kedalam MUSREMBANG Desa 

dan  Rencana Kerja Pemerintah RKP Desa Mallari Kec. Awangpone 

Kab. Bone.  

Hal ini didukung dengan penelitian Hadi bahwa melibatkan 

masyarakat secara langsung dalam musyawarah keputusan bersama 

menjadi pokok penting dalam pemberdayaan.
273

 Pemerintah tidak 
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diperbolehkan mengabaikan disabilitas atau perwakilannya dalam 

proses perumusan kebijakan publik sebagaimana dijelaskan dalam 

Ittifaqiya Huqμqi al Askhasi Żawi al-I‟aqah disabilitas (al-i‟aqah) 

meupakan bukti keanekaragaman hidup.
274

 

Dilanjutkan oleh Zainuddin, Kebebasan (al- Hurriyyah) berarti 

semua warga masyarakat diberikan hak dan kebebasan dari penguasa 

untuk mengeksperesikan pendapatnya dengan cara yang bijak dan 

memperhatikan al-akhlaq al-karimah.
275

 Dipertegas oleh Kurnia dan 

Insani,  kebebasan dan persamaan hak tidak hanya terkait teori dan 

konsep belaka, namun harus menyentuh relung kehidupan individu dan 

kelompok, serta berdampak bagi perkembangan umat.
276

 

e. Prinsip Keadilan 

Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak 

dizalimi. Keadilan merupakan landasan untuk menghasilkan seluruh 

kebijakan dalam kegiatan ekonomi sehingga berdampak positif bagi 

pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh 

lapisan masyarakat. Prinsip keseimbangan mencerminkan kesetaraan 

antara pendapatan dan pengeluaran, pertumbuhan dan pendistribusian 

dan antara pendapatan kaum yang mampu dan yang kurang mampu.
277
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Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S al- 

Hujurata:49/13. 

                           

                           

Terjemahnya:  
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 
kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.

278
 

Setelah Allah swt. melarang pada ayat-ayat yang lalu 

mengolok-olok sesama manusia, mengejek serta meghina dan panggil-

memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, maka disini Allah swt. 

menyebutkan ayat yang lebih menegaskan lagi larangan tersebut dan 

memperkuat cegahan tersebut. Semua manusia bila ditinjau dari unsur 

kejadiannya yaitu tanah liat, sampai dengan Adam dan Hawa sama 

saja. Sesungguhnya perbedaan keutamaannya di atara mereka karena 

perkara agama, yaitu ketaatannya kepada Allah swt. dan Rasul-Nya. 

Karena itulah sesudah melarang perbuatan menggunjing da menghina 

orang lain. Allah swt. berfirman mengingatkan mereka dalam ayat ini, 

bahwa manusia mempunyai martabat yang sama.
279

 

Prinsip keadilan dalam pemberdayaan difabel yaitu, tergambar 

dalam strategi diskusi kampung yang melibatkan pihak-pihak yang 

terkait di Desa tersebut. Selain itu, pemerintah Desa Mallari berusaha 

untuk memberikan kesetaraan pelayanan publik untuk warga difabel, 

seperti di kantor desa Mallari telah dibangun jalanan masuk yang 
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landai atau lift kursi roda dan memberikan pelayanan home care 

apabila ada difabel sakit yang kesulitan untuk meninggalkan rumah. 

Didukung oleh penelitian Irham bahwa peluang keberdayaan 

atau kebermanfaatan semua manusia sama tanpa melihat perbedaan 

hierarki status sosial, sebab tingkat ketaqwaanlah yang menjadi 

perbedaan  derajat disisi Allah swt.
280

 Menurut Susilo, kecemasan 

masyarakat atas ketidakberdayaan dan tertindas dari pihak yang lebih 

beruntung tidak akan terjadi apabila seluruh masyarakat muslim di 

dunia ini menerapkan prinsip keadilan.
281

 Hasyimi mengungkapkan 

ketegasan bahwa puncak keadilan sosial masyarakat muslim adalah 

adanya kesempatan keberdayaan dari seluruh lapisan masyarakat tanpa 

ada perbedaan agama, suku, ras, bahasa serta warna kulit.
282
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BAB V                                                                                                                    

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka ditarik suatu 

simpulan sebagai berikut : 

1. Strategi pemberdayaan masyarakat difabel melalui ekonomi kreatif di 

Desa Mallari sejalan dengan hasil analisis SWOT yaitu pendataan, diskusi 

kampung, rembuk kelompok, MUSRENBANG Desa, pendampingan dan 

pelatihan keterampilan, serta memberikan ruang/kesempatan kerja difabel. 

Pemberdayaan masyarakat difabel sesuai dengan tiga aspek yaitu 

pengembangan, penguatan potensi dan kemandirian. 

2. Faktor pendukung dan penghambat strategi pemberdayaan difabel melalui 

ekonomi kreatif Desa Mallari yaitu, faktor pendukung: adanya 

pendampingan, dorongan dalam diri difabel dan keluarga, masyarakat, 

serta peran pemerintah. Sedangkan faktor penghambat: Sulit dalam 

pendataan, kesulitan akses transportasi/kendaraan, dan kurangnya layanan 

publik aksesibilitas 

3. Strategi pemberdayaan difabel melalui ekonomi kreatif dalam perspektif 

ekonomi Islam sesuai dengan prinsip ketauhidan pada strategi pendataan,  

prinsip kemaslahatan pada strategi pendampingan dan pelatihan 

keterampilan serta memberikan ruang/kesempatan kerja difabel, prinsip 

tanggung jawab pada strategi diskusi kelompok, prinsip kehendak bebas 

pada strategi rembuk kelompok difabel, dan prinsip keadilan pada strategi 

MUSRENBANG Desa, Kecamatan dan Kabupaten. 
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B. Implikasi 

1. Bagi masyarakat difabel diharapkan agar dapat meningkatkan kemampuan 

yang dimilikinya dengan mengamalkan ilmu yang telah didapat pada 

pendampingan dan pelatihan dalam pemberdayaan difabel melalui 

ekonomi kreatif 

2. Bagi pemerintah yang terkait diharapkan agar meningkatkan pelibatan 

difabel sebagai subjek dan objek pembangunan sehingga kebutuhan 

difabel dan potensinya dapat tereksplor dalam pemberdayaan difabel 

melalui ekonomi kreatif perspektif ekonomi Islam secara berkelanjutan. 
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Pekerjaan    : Pengrajin Songkok To Bone  

 

5. Nama Lengkap   : Mila Safitri 

NIK    : 7308161003870000 

Alamat    : Dusun I Mallari 

Tempat Tanggal Lahir  : Mallari/27-12-2000 

Gender (L/P)   : P 

Agama    : Islam 

Pendidikan  Terakhir  : Tamat SLTA/Sederajat 

Jenis Disabilitas   : Tuna Netra 

Ragam Disabilitas   : Low Vision 

Derajat Disabilitas   : Sedang 

Penyebab Disabilitas  : Bawaan Lahir 

Pekerjaan : Pembuat Karya Sandal Jepi kreasi dan     

   Bosara  

 

6. Nama Lengkap : Diana  

NIK : 7308167012940002 

Alamat : Dusun II Bacu 

TempatTanggal Lahir : Cenrana/30-12-1994 

Gender (L/P) : P 

Agama : Islam 

Pendidikan  Terakhir : Tamat SD/Sederajat 

Jenis Disabilitas : Tuna Daksa 

Ragam Disabilitas : TulangPinggul Lengser 

Derajat Disabilitas : Sedang 



 

 

 

Penyebab Disabilitas : Penyakit 

Pekerjaan : Kader Posyandu dan Pengolah Ikan         

   menjadi bakso  

 

7. Nama Lengkap : Fatiha Ramadhani 

NIK :7308165012990002 

Alamat : Dusun III Cempalagi 

TempatTanggal Lahir : Bone/22-07-1998 

Gender (L/P) : P 

Agama : Islam 

Pendidikan  Terakhir : Tamat SLTA/Sederajat 

Jenis Disabilitas : Tuna Laras Mental 

Ragam Disabilitas : Bipolar/Epilepsi 

Derajat Disabilitas : Sedang 

Penyebab Disabilitas : Penyakit 

Pekerjaan :Pedagang campuran 

 

8. Nama Lengkap : Asrul 

NIK : 7308160411960002 

Alamat : Dusun III Cempalagi 

TempatTanggal Lahir : Cempalagi/01-07-1995  

Gender (L/P) : L 

Agama : Islam 

Pendidikan  Terakhir : TidakTamat SD/Sederajat 

Jenis Disabilitas : Tuna Wicara 

Ragam Disabilitas : Tuli &Bisu 

Derajat Disabilitas : Sedang 



 

 

 

Penyebab Disabilitas : Penyakit 

Pekerjaan : Peternak Sapi dan Nelayan 

 

9. Nama Lengkap : Safaruddin 

NIK : 7308162502040003 

Alamat : Dusun IV Awangnipa 

Tempat Tanggal Lahir : Palette/09-09-2004 

Gender (L/P) : L 

Agama : Islam 

Pendidikan  Terakhir : Masih SLTA 

Jenis Disabilitas : Tuna Daksa 

Ragam Disabilitas : Polio    

Derajat Disabilitas : Sedang 

Penyebab Disabilitas : Bawaan Lahir  

Pekerjaan : Peternak Sapi, Pembuat Kreasi Sandal dan    

   Tople Hias  

 

10. Nama Lengkap : Sumarniati 

NIK : 7308165512890002 

Alamat : Dusun V Nipa   

TempatTanggal Lahir : Nipa/15-12-1989 

Gender (L/P) : P 

Agama : Islam 

Pendidikan  Terakhir : Tamat SLTP/Sederajat 

Jenis Disabilitas : Tuna Netra  

Ragam Disabilitas : Buta 

Derajat Disabilitas : Berat 



 

 

 

Penyebab Disabilitas : Kecelakaan  

Pekerjaan : Bekerja di Puskesmas Awaru 

 

 

11. Nama Lengkap : Riska Asriani 

NIK : 7308165506060001 

Alamat : Dusun V Nipa  

Tempat Tanggal Lahir : Bone/15-06-2006 

Gender (L/P) : P 

Agama : Islam 

Pendidikan  Terakhir : Masih SMP/Sederajat 

Jenis Disabilitas : Tuna Daksa 

Ragam Disabilitas : Polio   

Derajat Disabilitas : Sedang 

Penyebab Disabilitas : Bawaan Lahir     

Pekerjaan : Pelajar Tahfidzul Qur‟an 

 

12. Nama Lengkap : Sainuddin 

NIK : 7308160104790001 

Alamat : Dusun V Nipa  

Tempat Tanggal Lahir : Bone/01-04-1970 

Gender (L/P) : L 

Agama : Islam 

Pendidikan  Terakhir : TidakTamat SD/Sederajat 

Jenis Disabilitas : Tuna Daksa 

Ragam Disabilitas : Pincang 

Derajat Disabilitas : Ringan 



 

 

 

Penyebab Disabilitas : Penyakit 

Pekerjaan : Petani dan Peternak Sapi 

 

13. Nama Lengkap : Hasbullah 

NIK : 730816020750001 

Alamat : Dusun V Nipa   

Tempat Tanggal Lahir : Nipa/12-01-1963 

Gender (L/P) : L 

Agama : Islam 

Pendidikan  Terakhir : TidakTamat SD/Sederajat 

Jenis Disabilitas : Tuna Rungu 

Ragam Disabilitas : Tuli     

Derajat Disabilitas : Sedang 

Penyebab Disabilitas : Bawaan Lahir  

Pekerjaan : Petani dan Peternak Sapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran Wawancara 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Difabel Melalui Ekonomi Kreatif       

Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Mallari                                                

Kec. Awangpone Kab. Bone 

 

Dengan Hormat, 

Terima kasih atas kesediaan saudara/i untuk berpartisipasi mengisi dan 

menjawab seluruh pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti. Penelitian ini 

digunakan untuk menyusun tesis berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat 

Difabel Melalui Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa 

Mallari Kec. Awangpone Kab. Bone” pertanyaan ini ditujukan untuk masyarakat 

difabel/anggota keluarga difabel dan pemerintah desa Mallari Kec. Awangpone 

Kab. Bone. 

Untuk itu diharapkan para responden dapat memberikan jawaban yang 

sebenar-benarnya demi membantu penelitian ini. Atas kesediaannya saya ucapkan 

terima kasih, semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. 

 

         Hormat Saya, 

 

    

  SUDIRMAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KUESIONER 

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Difabel Melalui Ekonomi Kreatif       

Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Mallari                                                

Kec. Awangpone Kab. Bone 

 

PETUNJUK PENGISIAN : 

1. Isilah data diri anda sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang identitas 

responden. 

2. Berilah tanda silang (X) atau contreng (√) pada salah satu pilihan jawaban 

yang tersedia. Untuk pertanyaan yang tanpa pilihan isilah dengan pendapat 

Bapak/Ibu/Sdr. 

 

Data Responden 

1. Nama   : 

…………………………………………………………………………………

…………. 

2. Pekerjaan  : 

…………………………………………………………………………………

… 

3. Alamat  : 

…………………………………………………………………………………

…………. 

4. Jenis Kelamin : a. Perempuan        b. Laki-Laki 

5. Umur  : 

a. 15-20 tahun c. 31-40 tahun 

b. 21-30 tahun d. > 40 tahun 

6. Pendidikan : 

a. SD c. SMA e. Strata satu 

(S1) 

b. SMP d. Diploma  

 

 



 

 

 

Pertanyaan Analisis SWOT 

Faktor Internal: Kekuatan/Strength 

1. Masyarakat difabel antusias dalam program pemberdayaan masyarakat difabel 

melalui ekonomi kreatif. 

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju 

2. Semua masyarakat difabel bergabung dalam struktur organisasi difabel. 

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju 

3. Difabel mengikuti pendampingan keterampilan. 

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju 

4. Difabel berkeinginan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga 

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju 

Faktor Internal : Kelemahan/Weakness 

1. Masyarakat difabel kurang percaya diri atau minder terhadap kondisi 

kecacatan 

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju 

2. Kompetensi dalam keterampilan difabel rendah. 

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju 

3. Pendidikan masyarakat difabel masih rendah. 

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju 

4. Difabel terkenda dalam modal berusaha. 

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju 

5. Masyarakat difabel masih ketergantungan ekonomi keluarga. 

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju 



 

 

 

6. Masyarakat difabel rentang terhadap penyakit. 

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju 

Faktor Eksternal : Peluang/Oportunities 

1. Adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 

tentang perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas 

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju 

2. Program peduli disabilitas berkelanjutan. 

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju 

3. Pemasaran hasil karya difabel bekersama dengan BUMDES 

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju 

4. Keluarga dari difabel memberikan dorongan dalam pemberdayaan difabel 

melalui ekonomi kreatif. 

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju 

5. Adanya pendampingan dari LPP Bone dan YASMIB 

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju 

6. Adanya PERDES Nomor 8 Tahun 2019 tentang perlindungan dan Pemenuhan 

Hak Disabilitas 

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju 

Faktor Eksternal : Ancaman/Threats 

1. Pendataan masyarakat difabel sulit karena sebagian keluarga menganggap 

sebuah aib. 

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju 

 



 

 

 

2. Lingkungan masyarakat dalam pemberdayaan difabel melalui ekonomi kreatif 

kurang kondusif. 

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju 

3. Perkembangan teknlogi yang sulit diakses masyarakat difabel. 

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju 

4. Sulit dalam akses kendaraan/transportasi dalam pemberdayaan masyarakat 

difabel melalui ekonomi kreatif. 

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju 

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

No 
Faktor Internal NS 

1 
NS 
2 

NS 
3 

NS 
4 

NS 
5 

NS 
6 

NS 
7 

NS 
8 

NS 
9 

NS 
10 

NS 
11 

NS 
12 

NS 
13 

Jumlah Bobot Peringkat  Skor 
Tertimbang Kekuatan 

1 Antusias difabel  4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 50 0,13 4 0,51 

2 Struktur organisasi difabel. 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 50 0,13 4 0,51 

3 Pelatihan keterampilan 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 50 0,13 4 0,51 

4 Difabel berkeinginan meningkatkan taraf ekonomi keluarga 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 48 0,12 3 0,37 

  Total                           198 0,51   1,90 

  Kelemahan                                   

1 
Difabel kurang percaya diri atau minder 

1 4 1 1 2 4 2 2 3 2 3 2 3 30 0,08 2 0,15 

2 
Kompetensi dalam keterampilan difabel rendah 

1 4 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 26 0,07 2 0,13 

3 
Pendidikan difabel masih rendah 

3 4 2 1 2 4 4 4 2 3 3 3 3 38 0,10 1 0,10 

4 
Difabel terkenda dalam modal usaha 

4 2 1 2 1 2 3 2 3 3 1 3 3 30 0,08 2 0,15 

5 
Difabel masih ketergantungan ekonomi keluarga 

2 4 1 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 37 0,09 1 0,09 

6 
Difabel rentang terhadap penyakit 

1 2 1 4 4 2 3 3 3 2 2 3 2 32 0,08 2 0,16 

  Total                           193 0,49 
  0,80 

  Total Keseluruhan                           391 1,00 
  2,70 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

No 
Faktor Eksternal NS 

1 
NS 
2 

NS 
3 

NS 
4 

NS 
5 

NS 
6 

NS 
7 

NS 
8 

NS 
9 

NS 
10 

NS 
11 

NS 
12 

NS 
13 

Jumlah Bobot Peringkat 
Skor 

Tertimbang Peluang 

1 
Adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan 
Pemenuhan Hak Disabilitas. 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 42 0,11 3 0,32 

2 Program peduli disabilitas berkelanjutan 3 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 36 0,09 3 0,28 

3 Pemasaran hasil karya difabel bekersama dengan BUMDES 4 4 4 4 2 3 2 2 2 4 4 4 4 43 0,11 4 0,44 

4 Dorongan keluarga difabel 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 47 0,12 4 0,48 

5 Pendampingan LPP Bone dan YASMIB Sulawsi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 0,13 4 0,53 

6 Adanya PERDES Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas. 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 42 0,11 3 0,32 

  Total                           262 0,67   2,38 

  Ancaman                                   

1 Sulit dalam pendataan difabel  1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 33 0,08 2 0,17 

2 Lingkungan difabel kurang kondusif 1 2 1 2 4 3 2 2 3 2 2 1 2 27 0,07 3 0,21 

3 Perkembangan teknlogi yang sulit diakses difabel 1 2 1 1 2 2 3 4 2 2 3 3 3 29 0,07 3 0,22 

4 Difabel sulit dalam akses kendaraan/transportasi  2 3 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 39 0,10 1 0,10 

  Total                           128 0,33   0,70 

  Total Keseluruhan                           390 1,00   3,08 



 

 

 

Lampiran Hasil Matrik IFE/EFE 

Berikut ini hasil analisis pengamatan dan wawancara peneliti terkait faktor 

internal dalam hal ini kekuatan dan kelemahan faktor eksternal dalam hal ini 

peluang dan ancaman dituangkan kedalam matriks IFE/EFE. 

Tabel Hasil Matriks IFE (Internal Factor Evaluation) 

No 

 
Faktor Internal 

 
Bobot Peringkat 

Skor 
Tertimbang 

Kekuatan 

1 Antusias difabel 
0,13 4 0,51 

2 
Bergabung dalam struktur 
organisasi difabel  

0,13 4 0,51 

3 Pelatihan keterampilan  0,13 4 0,51 

4 
Difabel berkeinginan 
meningkatkan taraf            
ekonomi keluarga 

0,13 3 0,37 

 
Total 0,51  1,90 

 
Kelemahan 

1 
Difabel kurang percaya diri atau 
minder  

0,08 2 0,18 

2 
Kompetensi keterampilan difabel 
rendah 

00,07 2 0,13 

3 Pendidikan difabel masih rendah 0,10 1 0,28 

4 Difabel terkendala modal 0,08 2 0,18 

5 
Difabel ketergantungan ekonomi 
keluarga 

0,09 1 0,27 

6 
Difabel rentang terhadap 
penyakit 

0,08 2 0,20 

 
Total 0,49  0,80 

 
Total Keseluruhan 1,00  2, 70 

Sumber: Hasil Penelitian (Diolah, 2021) 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh skor sebesar 2,70 yang  menunjukkan 

bahwa posisi internal strategi pemberdayaan masyarakat difabel melalui 

ekonomi kreatif di Desa Mallari berada pada posisi yang kuat. Karena jumlah 

total IFE akan berkisar dari 1 hingga 4 dengan rata-rata 2,5. Apabila total 

dibawah 2,5 menunjukkan lemah secara internal. Untuk total skor diatas 2,5 

menunjukkan kuat secara internal. Faktor  kekuatan mayor yaitu, adanya 

pelatihan keterampilan, antusias difabel dan bergabung dalam struktur organisasi 



 

 

 

difabel dengan skor masing-masing 0,51. Sedangkan faktor kelemahan mayor  

yaitu, pendidikan difabel masih rendah dengan skor 0,28. 

Tabel Hasil Matriks EFE (Ekternal Factor Evaluation) 

No 
Faktor Eksternal Bobot Peringkat 

Skor 
Tertimbang 

Peluang 

1 

Adanya Peraturan Daerah 
(PERDA) Kabupaten Bone 
Nomor 5 Tahun 2017  Tentang 
Perlindungan dan Pemenuhan 
Hak Disabilitas 

0,11 3 0,32 

2 
Program peduli disabilitas 
berkelanjutan 

0,9 3 0,28 

3 
Pemasaran hasil karya difabel 
bekerjasama dengan BUMDES 

0,11 4 0,44 

4 Dorongan keluarga difabel 0,12 4 0,48 

5 
Pendampingan LPP Bone dan 
YASMIB Sulawesi 

0,13 4 0,53 

6 
Adanya PERDES Nomor 8 Tahun 
2019 Tentang Perlindungan dan 
Pemenuhan Hak Disabilitas. 

0,11 3 0,32 

 
Total 0,67 

 
2,38 

 
Ancaman 

1 Sulit dalam pendataan difabel 0.08 2 0,17 

2 
Lingkungan masyarakat kurang 
kondusif 

0,07 3 0,21 

3 
Perkembangan teknlogi yang sulit 
diakses difabel 

0,07 3 0,22 

4 
Difabel kesulitan dalam akses 
kendaraan/transportasi  

0,10 1 0,70 

 
Total 0,33 

 
0.70 

 
Total Keseluruhan 1,00 

 
3,08 

Sumber: Hasil Penelitian (Diolah, 2021) 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh skor sebesar 3,08 yang  menunjukkan 

bahwa posisi eksternal strategi pemberdayaan masyarakat difabel melalui 

ekonomi kreatif di Desa Mallari berada pada posisi yang kuat. Faktor peluang 



 

 

 

yang paling dominan yaitu, adanya pendampingan LPP Bone dan YASMIB 

Sulawesi dengan skor 0,53. Sedangkan faktor ancaman minor yaitu, kesulitan 

difabel dalam akses kendaran/transportasi dengan skor 0, 70. 
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