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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S se س

 Syin Sy se nad ss ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع
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 Gain G se غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun N En ن

 Wawu W We و

 ha H Ha ه

 hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tungggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf  
Latin 

Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dammah U U 
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Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

, ا / ي  َ  
 

fathah dan alif 
atau ya 

A a dan garis di 
atas 

َ  ي  kasrah dan ya I i dan garis di 
atas 

َ  و  dammah dan 
wau 

 
U 

u dan garis di 
atas 

 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 

[h]. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ  ي  fathah dan ya Ai a dan i 

َ  و  fathah dan wau Au a dan u 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah  atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf يber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah(  ي 

), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 

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

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

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

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

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

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

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur‟an), 

sunnah,khususdanumum.Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

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

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

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 dari (orang, tempat, 

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

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
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tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka 

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

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

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

CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
 
Nama : A.Mar’atul Muawaliah 
Nim : 50300116012 
Judul : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) di Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten 
Bulukumba 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Pemberdayaan Masyarakat 
Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Dampang Kecamatan Gantarang 
Kabupaten Bulukumba. Pokok masalah tersebut selanjutnya di uraikan kedalam 
beberapa submasalah yaitu: pertama bagaimana Upaya Pemberdayan Masyarakat 
Melalui Kelompok Usaha Bersam (KUBE) di Desa Dampang Kecamatan Gantarng 
Kabupetn Bulukumba dan yang kedua Apa Kendal yang di Alami Dalam 
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok  Usaha Bersama (KUBE) Di Desa 
Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah 
kualitatif deskriptif, pengempulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan 
data sekunder. Teknik pengolahan dan analisis data dengan melalui tiga tahapan, 
yaitu: analisis data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwah upaya pemberdayan masyarakat 
melalui kelompok usaha bersama (KUBE) dapat dilihat dari ketercapaian dalam 
realitas implementasi di lapangan yaitu memberikan ilmu berupa keterampilan  dan 
juga kesempatan kerja bagi masyarakat yang kurang beruntung di dunia kerja, 
merangkul orang-orang yang butuh bantuan dari segi pendapatan. Untuk mengetahui 
kendala dalam pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE) 
yaitu modal kelompok usaha bersama, terbatasnya bahan baku yang di perlukan, 
terkadang adanya hubungan yang kurang terjalin dengan baik dalam suatu kelompok, 
adanya persaingan dalam pemasaran dan pemasaran yang terkadang sepi. Adapun 
kegiatan pelatihan kelompok usaha bersama dalam hal pemberdayaan masyarakat di 
Desa Dampang kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Sebagai berikut yaitu 
pelatihan keterampilan dalam membuat Bossara, tabungan merupakan bagian dari 
pendapatan yang tidak dikomsumsikan. Kegiatan menabung dibentuk oleh 
pengelolah dan anggota. 

Adapun implikasi dari penelitian ini yaitu diharapkan anggota kelompok 
usaha bersama (KUBE) harus dapat mempertahankan produk yang telah ada dan 
harus lebih meningkatkan kualitas produk dengan caralebih kreatif dan inovatif, 
diharapkan pelindung dari kelompok usaha bersama (KUBE) dalam hal ini kepala 
Desa Dampang harus lebih meningkatkan bentuk kerjasama dalam hal pemasaran dan 
pemesanan agar KUBE terus berproduksi secara terus menerus, diharapkan ketua 
kelompok usaha bersama (KUBE) hendaknya menjalin kerjasama dengan pihak lain 
yang berkaitan dengan program kegiatan selain dapat memperluas jaringan dan 
mensosialisasikan program hal ini dapat membantu merealisasikan program yang 
direncanakan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi 

yang telah lama diperhatikan dunia internasional. Indonesia memiliki sejumlah 

karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk 

mengalami perkembangan ekonomi yang pesat pada ekonomi terbesar di Asia 

Tenggara. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ada pendukung kuat dari 

pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas 

(bahan mentah), sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam 

perekonomian.1 

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi 

masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan 

sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi 

warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui 

program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh nilai-nilai 

keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, kesempatan, pilihan, partisiapasi, 

saling timbal balik dan pembelajaran terus-menerus.  

Inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota 

masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau saran 

yang diperlukan dan memberdayakan mereka. Pengembangan masyarakat adalah 

                                                 
1
Indonesia Investements, “Ekonomi Indonesia”, diakses dari https://www.indonesia-

investements.com/id/budaya/ekenomi/item177 Pada tanggal 11 November 2019 

https://www.indonesia-investements.com/id/budaya/ekenomi/item177
https://www.indonesia-investements.com/id/budaya/ekenomi/item177
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komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bahwa sehingga mereka memiliki 

berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya.  

Masyarakat lapis bawah umumnya terdiri atas orang-orang lemah, tidak 

berdaya dan miskin karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki 

kemampuan untuk mengontrol sarana produksi. Mereka umumnya terdiri atas buruh, 

petani penggarap, petani berlahan kecil, para nelayan, masyarakat hutan, kalangan 

pengangguran, orang cacat dan orang-orang yang dibuat marginal karena umur, 

keadaan gender, ras dan etnis.2 

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah 

masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinana senantiasa 

menarik perhatian berbagi kalangan, baik akademisi  maupun para praktisi. Berbagai 

teori, konsep dan pendekatanpun terus-menurus dikembangkan untuk menyibak tirai 

dan mungkin “misteri” mengenai kemiskinan ini. Dalam konteks masyarakat 

Indonesia, masalah juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk 

dikaji secara terus-menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak 

lama, melainkan karena masalah ini masih hadir di tengah-tengah kita bahkan kini 

gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih 

dihadapi oleh bangsa Indonesia. Meskipun pembahasan kemiskinan pernah 

mengalami kejenuhan sejak pertengahan 1980-an, upaya mengatasi kemiskinan ini 

semakin mendesak kembali untuk dikaji ulang.3 

Strategi didalam pengentasan kemiskinan sangat banyak ditawarkan untuk 

mengatasi sebuah persoalan kemiskinan, seperti halnya penyediaan lapangan 

                                                 
2Zubaedi, Pengembangan Masyarakat wacana dan Praktik (Jakarta: Prenamedia Group, 

2013), h. 4. 
3Syamsuddin AB, Benang-benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial (Jawa Timur: Wade, 

2017), h. 80. 
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pekerjaan dan program kecakapan vokasional bagi masyarakat. Kebijakan dalam 

penanggulangan kemiskinan tidak lepas dari konteks pembangunan  dalam 

masyarakat. Pembangunan dalam masyarakat mengandung arti sebagai usaha, sadar, 

sistematis dan terarah, didalam masyarakat yang bertujuan mengubah sebuah taraf 

kehidupan mereka sendiri ke arah yang lebih baik lagi.4  

Pemerintah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1999  telah memulai adanya 

pengembangan otonomi pemerintah desa dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyart. 

Artinya pemerintah mempunyai sebuah tanggung jawab terhadapa permasalahan fakir 

miskin atau kemiskinan di negri ini. Berbicara tentang masalah kemiskinanbukan 

merupakan isu baru,  melainkan merupakan isu yang seolah-olah abadi disepanjang 

jaman. 

Saat ini kita sudah masuk dalam era IT (informasi teknologi), namun 

persoalan kemiskinan tetap menjadi hal yang sangat dominan. Amerika serikat yang 

tergolong Negara maju dan sala satu Negara yang kaya di dunia, masih saja 

mempunyai jutaan orang yang tergolong dalam kemiskinan. Berdasarkan dari 

pengalaman yang terjadi bahwa selama ini Indonesia belum pernah terbebas dari yang 

namanya kemiskinan. Berdasarkan berbagai hal tersebut maka sangat dibutuhkan 

peran yang lebih maksimal dari Negara melalaui pemerintah untuk dapat membuat 

sebuah kebijakan yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup masyarakat, 

sehingga dapat menguramngi angka taraf kemiskinan masyarakat. 

Kebijakan pemerintah yang sudah di cantumkan oleh Undang-Undang Dasar 

1945 harus dilakukan secara lebih real untuk masyarakat, seperti halnya didalam 

Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan 

                                                 
4Sudjana Pendidikan Nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat dan Teori 

Pendukung serta Asas (Bandung: Falah Production, 2004), h. 270. 
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kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada warga Negara 

yang belum terpenuhi ha katas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum 

memperoleh pelayanan sosial dri Negara.  

Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menyatakan 

bahwa: “Kesejahteraan Sosial adalah konidisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.5 

Maka dari itu dengan adanya pelayanan sosial yaitu pemberdayaan 

masyarakat melaui program kelompok usaha bersama. Apakah dengan adanya 

program pemberdayaan ini sudah dapat memenuhi kehidupan hidup masyarakat 

sehari-hari ataukah masyarakat yang dulunya masih dikatakan mayarakat yang belum 

berkembang kini mulai berkembang karena dengan adanya program kelompok usaha 

bersama yang dapat mengubah pola hidup masyarakat sehingga dapat dikatakan 

masyarakat yang sudah terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya. 

Pemberdayaan sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mewujudkan 

warga negara yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya, sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. (UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

kesejahteraan sosial). Pengertian ini mesti dimkanai secara arif, yaitu bahwa tujuan 

pemenuhan kebutuhan dasar tujuan awal agar secara bertahap kehidupan yang lebih 

berkualitas dan kemandirian dapat dicapai.  

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, 

pemberdayaan  adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau 

keberdayaan kelompok lemah yang mengalami masalah sosial.  Sebagai tujuan, maka 

                                                 
5 UU No. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 
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pemberdyaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah 

perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya. Memiliki kekuasaan atau 

mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya 

secara mandiri. Pemberdayaan sebagai suatu proses adalah sutatu kegiatan yang 

berkesinambungan (on going) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan 

perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program masyarakat 

saja.6  

Menurut Chamber selain berkaitan dengan ketidakmampuan sebuah keluarga 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga menyangkut kerentanan, 

ketidakberdayaan, keterisolasian dan kelemahan jasmani. Sementara itu, kesenjangan 

sosial tidak hanya menyangkut kesenjangan hasil-hasil pembangunan antara daerah 

maju dan daerah tertinggal atau antara daratan dan kepulauan, tetapi juga dalam 

kesenjangan dalam hal kesempatan, akses dan kondisi sosial ekonomi masyarakat 

yang menyebabkan peluang masyarakat di lapisan paling miskin untuk melakukan 

mobolilitas vertical menjadi terhambat.7 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan sala satu pendekatan dalam 

program kesejahteraan sosial untuk mempercepat penghapusan kemiskinan. Melalui 

KUBE masyarakat miskin mendapatkan suatu fasilitas untuk digunakan dalam usaha 

bukan dalam bentuk bantuan yang digunakan sekali habis. Dengan kata lain, KUBE 

merupakan program investasi dalam jangka panjang. Melalui KUBE masyarakat 

miskin yang sangat lemah dan rentan dapat saling bahu membahu dalam 

meningkatkan dan mengembangkan usahanya.  

                                                 
6Syamsuddin AB, Benang-benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial, h. 104-105. 
7Zubaedi, Pengembangan Masyarakat wacana dan Praktik, h. 4. 
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Kelompok Usaha Bersama merupakan sarana untuk meningkatkan Usaha 

Ekonomi Produktif khususnya dalam peningkatan pendapatan, motivasi warga miskin 

untuk lebih maju dalam segi ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerja 

sama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi local, 

serta memperkuat budaya kewirausahaan. Sesuai dengan ketentuan KUBE 

merupakan kumpulan orang-orang fakir miskin yang sepakat untuk bekerjasama 

didalam mengembangkan usaha ekonomi produktif agar mampu mengembangkan 

usaha dan meningkatkan uasaha.8 

Kelompok usaha bersama ini dalam pembuatan bossara dapat dibandingkan 

atau dibedakan apakah setelah  adanya pemberdayaan masyarakat melalui KUBE 

dalam pembuatan bossara ini sudah meningkatkan atau merasa terberdayakan  

masyarakat yang bergabung didalamnya setelah adanya KUBE yang dilakukan ini, 

karna dalam pembuatan bossara ini masyarakat selain merasa terberdayakan 

masyarakat juga dapat meningkatkan ide, potensi dan kreatifitas yang dimilkii 

masyarakat sehinnga dapat menciptakan atau membuat bossara dan dapat di perjual 

belikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 

Peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Desa Gattareng Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang 

akan diteliti. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitian pada “Pemberdayaan 

                                                 
8Istana Hermawati, Ujicoba Modal KUBE dalam pengentasan keluarga miskin,(Yogyakarta: 

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2006), h, 7 
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Masyarakat Melalaui Kelompok Usaha Bersama (Kube) Desa Dampang Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba”. 

2. Deskripsi fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul yang tealh ditentukan, maka 

dapat dideskripsikan berdasarkan substansi permasalahan dan penekatan yang 

nantinya akan dilakukna peneliti, dari segi Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Desa Dampang Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba. Maka peneliti ini dapat mendeskripsikan sebagi berikut: 

a. Pemberdayaan masyarakat 

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan 

masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat. Pilihan-

pilhannya, berpartisipasi, berorganisasi, mempengaruhi dan mengolah kelembangaan 

masyaraktnya secara bertanggunggugat (accountable) demi perbaikan kehidupannya. 

Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas dan organisasi diarahkan 

agar mampu meguasai atau berkuasa atas kehidupannya.  

Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat 

untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi 

kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, 

pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan 

kehidupan oarang lain yang menjadi perhatiannya. 

b. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  

Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) seabagai Kelompok 

Usaha Bersama merupaka salah satu pendekatan program kesejahteraan sosial untuk 

mempercepat penghapusan kemiskinan, khususnya di Desa Dampang Kecamatan 
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Gantarang Kabupaten Bulukumba. Melalui KUBE masyarakat yang tergolong miskin 

yang sangat lemah dan rentan dapat saling bahu-mebahu dalam meningkatkan dan 

mengembangkan usahanya.  

Sesuai dengan ketentuannya KUBE-FM merupakan kumpulan orang-orang 

fakir miskin yang sepakat untuk bekerjasam didalam mengembangkan usaha ekonomi 

produktif dengan memanfaatkan pembiayaan modal agar mampu mengembnagkan 

usaha dan dapat meningkatkan pendapatan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarakan uraian mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan 

diatas. Peneliti merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini 

adalah “Pemberdayan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di 

Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”. 

Dari pokok permasalahan ini, maka peneliti merumuskan submasalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) Di Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba?  

2. Apa kendala yang di alami dalam Pemberdayan Masyarakat Melalui 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Dampang Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba? 

D. Kajian Pusataka/Penelitian Terdahulu  

Dalam upaya meningkatkan kualitas penulisan tentang KUBE-FM maka 

penulis melakukan Kajian pustaka unutuk memberikan pemahaman yang konfrhensif 

terhadap masalah dan kajian yang di bahas mengenai Pemberdayaan Masyarakat 
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melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Dampang Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba, maka Peneliti Penelitian menggunakan suatu literatur yang 

relevan untuk mendukung penelitian.  

Adapun referensi yang berkaitan dengan pembahasan mengenai 

pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  di Desa 

Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, maka dari itu Peneliti 

menemukan beberapa referensi yang hampir sama dengan judul penelitian dan telah 

diteliti oleh para peneliti terdahu. 

Terkait dengan penulisan ini maka Peneliti mendapatkan informasi dan 

referensi yang dapat di jadikan rujukan dari buku; 

1. Arie Prayoga menulis sebuah skrpsi yang berjudul “Pemberdayaan 

Masyarakat Miskin Melalui Kebijakan Program Bedah Rumah”, Program 

Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2011. Penelitian ini membahas tentang 

Pemberdayaan Mayarakat Miskin Kebijakan Program Bedah Rumah di Desa 

Kedawung Kecamatan Kuripan Kabupaten Probilonggo, dalam penelitiannya 

dia lebih mengarah untuk membahas bagaimana kebijakan oleh Badan 

Pemberdayaan Masyarakat yang berorientasi pada bantuan terhadap 

masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni untuk membantu 

warga miskin memiliki penghidupan yang layak. Bagaimana kebijakan 

pemerintah perumahan atauh bedah rumah.9  

2. Eka Khoirotu Zairohma, menulis sebuah skripsi yang berjudul “Peran 

                                                 
9Arie Prayoga, “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kebijakan Program Bedah 

Rumah di Desa Kedawung Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo”, Mahasiswa Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, 2011. 
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Kelompok Usaha Bersama (KUBE) didalam Meningkatkan Perekonomian 

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Studi  kasus: KUBE WRSE di Desa 

Kuwu, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun)‟‟, Program St udi Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016. 

Penelitian tersebut dilakukan di Desa Kuwu, Kecamatan Balerejo, Kabupaten 

Madiun, dalam penelitiannya dia mengarah ke Obyek Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya Wanita Rawan Sosial Ekonomi 

(WRSE), lebih mengkhususkan wanita dalam meningkatkan hasil 

perekonimian melalui Program Peran Kelompok Usaha Bersama.10 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan rencana penelitian yang akan 

dilaksanakan yaitu terletak pada objek permsalahan yang akan ditliti yaitu pada 

penelitian terdahulu yang lebih spesifik membahas tentang Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Peran Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) dalam Meningkatkan Perekonomian Wanita Rawan Sosial 

Ekonomi. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan lebih 

difokuskan pada Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. 

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, 

dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian tersebut secara keseluruhan berbeda. 

Baik dari segi persepsi kajian ataupun dari segi metodologinya. 

 

 

                                                 
10

Eka Khoirotu Ziorahma, “Peran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Meningakatakan 
Perekonomian Kecamatan Balerjo, Kabupaten Madium”, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 

Sebelas Maret, Surakarta, 2016. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Teoritis 

a. Untuk mengetahui upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) di Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba.  

b. untuk mengetahui kendala Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) di Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba. 

2. Tujuan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Penelitian yang dilakukan selain menambah pengalaman dan wawasan juga 

dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan 

datang.  

2) Untuk menambah wawasan dan pemikiran mengenai pengaruh pemerintah 

terhadap kelompok usaha bersama (KUBE) dalam pemberdayaan masyarakat 

miskin di Desa Dampang Kabupaten Bulukumba.  

b. Kegunaan praktis 

Diharapkan dengan adanya penelitian maka dapat mengurangi permasalahan 

yang menyangkut kendala yang dialami pemerintah terhadap kelompok bersama 

untuk meningkatkan kelompok usaha bersama. terhadap kelompok bersama untuk 

meningkatkan kelompok usaha bersama. Dan juga dapat menjadi suatu acuan untuk 

penelitian selanjutnya yang akan mengambil judul yang akan sama.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Tentang Pemberdayaan 

1. Pengertian Pemberdayaan  

Istilah “pemberdayaan masyarakat” sebagai terjemahan dari kata 

“empowerment” mulai ramai digunakan dalam bahas sehari-hari di Indonesia 

bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” (poverty alleviation) sejak 

digulirkannya program Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai 

Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan 

kemiskinan merupakan “Saudara kembar” yang selalu menjadi topik dan kata kunci 

dari upaya pembangunan. Menurut Aprilia pemberdayaan diartikan sebagai upaya 

untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada 

masyarakat. Keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang 

bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakatt yang 

bersangkutan. Karena itu, pemberdayaan dapat disamakan dengan perolehan 

kekuatan dan akases terhadap sumber daya untuk mencari nafkah.11 

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebetuhan yang 

diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki 

kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya. Agar dapat 

memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibiltasnya terhadap sumber-

sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan lain-lain.  

Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas dan organisasi 

diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan 

                                                 
11Aprilia Theresia, dkk, Pengembangan Berbasis Masyarakat, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 

115. 
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adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi 

dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta 

lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan 

bahwa orang memporoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup 

untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi 

perhatiannya.12 

2. Pentingnya Pemberdayaan  

Pemberdayaan merupakan elemen vital dalam lingkungan bisnis moderen. 

Dengan pemberdayaan, bisnis menjadi lebih dekat dengan pekanggan, dapat 

memperbaiki pelayanan pengirim barang, meningkatkan produktivitas dan pada 

akhirnya memenangkan kompetisi. Hal tersebut tidak mungkin terjadi sampai 

organisasi menemukan cara memberdayakan orangnya. Smith memandang ada dua 

hal yang menyebabkan perlunya pemberdayaan. Pertama, adalah karena lingkungan 

eksternal telah berubah sehingga mengalihkan cara beklerja dengan orang di dalam 

oprganisasi bisnis di abad ke-21 bekerja dalam dunia yang penuh ketidakpastian. 

Kompleksitas dan perubahan yang tidak dapat diduga. Kedua adalah karena 

orangnya sendiri berubah. Sejak lama manajer memandang orang sebagai sumber 

daya yang paling berharga. Akhirnya, keamanan dan sukses ke depan suatu organisasi 

lebih  tergantung pada bakat dan kecerdasan orangnya dari pada faktor tanah, 

bangunan, pabrik dan mesin. Pekerja benar-benar menjadi intillectual capital organis. 

3. Manfaat Pemberdayaan 

Apabila dalam suatu orgamisasi menjalankan pemberdayaan, dikalangan 

anggota organisasi akan tumbuh perasaan, menjadi bagian dari kelompok. Tumbuh 

                                                 
12Aprilia Tteresia, dkk, Pengembangan Berbasis Masyarakat, (Bandungf: Alfabeta, 2015), h. 

117-118. 
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perasaan puas dalam mengambil suatu tanggung jawab utntuk menjalankan tugasnya. 

Terhadap perasaan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang begitu berharga dan 

memperoleh kesenangan dalam melakukan komonikasi dan kerjasama dengan orang 

lain. 

Dengan demikian pemberdayaan meningkatkan percaya diri dalam melakukan 

sesuatu. Akhirnya akan terjadi peningkatan kepuasan dalam kerja, kerjasama yang 

lebih dekat dengan orang lain, bekerja dengan tujuan yang lebih jelas dan 

mendapatkan suatu prestasi apabila tujuan telah tercapai. Pengakuan merupakan 

penghargaan sehingga menyebabkan orang yang bekerja melihat sianar baru dan 

menghargai.  

4. Hambatan Pemberdayaan 

Banyak organisasi yang gagal memperbaiki diri karena manejer yang 

mempunyai kekuasaan untuk melakukan perubahan tidak peduli atas suatu amasalah 

yang dihadapi. Sementara itu, orang yang berada digaris depan,  yang memahami 

persoalannya, tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu. Sering kali 

dalam suatu organisasi membayar konsultan dengan mahal untuk memberitahu 

mereka bahwa bagaimana memperbaiki pores pekerjaan padahal bawahannya dapat 

melakukannya.  

Suatu keinginan untuk melakukan pemberdayaan sering kali menghadapi 

banyak kendala. Di satu sisi perasaan takut karena tidak pernah melakukan 

sebelumnya atau mungkin merasa pernah melakukan langkah pemberdayaan 

sebelumnya, namun tidak berjalan seperti yang diharapkan. Dengan demikian, 

muncul pandangan  bahwa pemberdayaan pada organisasinya tidak akan berjalan 

sehingga tidak merasa perlu berubah karena keadaan sekarang dirasakan baik-baik 
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saja. 

5. Membuat Orang Merasa Terberdayakan 

Memberdayakan dengan bawahan merupakan hal yang sangat penting, namun 

baru akan memberikan hasil apabila terdapat hubungan baik atasan dan bawahan 

hubungan baik akan dapat memberdayakan orang karena dapat mendorong 

komunikasi regular dan terbuka. Saran disetiap orang akan didengar dan 

dipertimbangkan juga dapat memahami disetiap kekurangan keahlian.  

Sebaiknya hubungan buruk akan menghalangi pemberdayaan karena dapat 

mencegah orang lain mendapat informasi tentang pembangunan dan kemajuan, 

menuimbulkan permusuhan dan ketidakpercayaan di antara individu, yang mungkin 

mencegah oarang yang tepat bekerja bersama. Kesulitan dalam membuat keputusan 

karena konflik tidak dapat diselesaikan dengan frustasi dan hilangnya moral bawahan. 

Untuk itu langkah yang harus dilakukan manajer adalah dengan mencoba 

menciptakan hubungan dimana anggota tim merasa dihargai, dimana mereka dapat  

mengambil resiko dan belajar bagaimana menjadi percaya diri. Dengan demikian, 

akan menghilangkan rasa ketergantungan pada orang lain.13   

Proses pemberdayaan diukur melalui (a) kualitas dan kauntitas keterlibatan 

masyarakat mulai dari kegiatan kajian atapun analisis masalah, (a) (b) perencanaan 

program, (c) pelaksanaan program, serta (d) keterlibatan dalam evaluasi secara 

berkelanjutan. Keberdayaan masyarakt adalah dimilikinya daya, kekuatan ataupun 

kemampuan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta dapat 

menentukan alternatif pemecahannya secara mandiri. Keberdayaan masyarakat 

diukur dari tiga aspek (a) kemampuan dalam pengambilan keputusan, (b) 

                                                 
13Ira Kusniati. 2019. “Pemberdayaan”. Repo.iain-tulungagung.ac.id/8030/5/BAB%20II.pdf, 

pada tanggal16 Februari 2019, pukul 14.13 
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kemandirian dan (c) kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa yang akan datang.  

B. Tinjauan Kewirausahaan 

Pandangan berwirausaha, sekarang yang tampaknya lebih maju dan memasuki 

sektor pemerintah. Pemerintah mulai menginginkan pengelolaan aset negara secara 

wirausaha. Pemerintah dengan seluruh jajarannya harus bisa merubah orientasinya 

terhadap rakyat. Pemerintah harus mengarahkan ketimbang mengayuh, harus 

memperkuat persaingan kedalam bentuk layanan, yaitu dengan cara mengembangkan 

kelompok usaha bersama bagi masyarakat yang tergolong miskin.  

Pemerintah wirausaha yang lebih berorientasi pada pelanggan akan 

mendorong karyawan lebih bertanggungjawab dan berperilaku yang fokus terhadap 

pelanggannya, berusaha mendepolitasi, tidak melibatkan pandangan politik yang 

tertentu didalam memberikan layanan. Ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu 

yang mempelajari tentang nilai, kemampuan dan perilaku seseorang didalam 

menghadapi suatu tantangan hidup untuk memperoleh suatu peluang dengan berbagai 

resiko yang mungkin akan dihadapinya.14 

Kewirausahaan adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan dapat 

dikembangkan, oleh karena itu sebelum menjadi wirausahaan dapat 

mempertimbangkan manfaat menjadi wirausahawan dan menjadi wirausahawan dan 

menjadi pemilik sebuah bisnis. Tambahan untuk kemakmuran ini diciptakan oleh 

individu wirausaha yang menanggung resiko,  menghabiskan waktu, dan 

menyediakan berbagai produk barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan bisa 

saja bukan merupakan barang baru tetapi heaus mempunyai nilai yang baru dan 

berguna dengan memanfaatkan skills dan recourse yang ada.  

                                                 
14 .Muslim H. kara. Jamaluddin, Pengantar Kewirausahaan, Alauddin Press; Cv Berkah 

Utami, h, 101.  
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C. Tinjauan Program kelompok usaha bersama 

Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) merupakan salah satu 

media pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun kemampuan warga 

masyarakat keluarga miskin dalam memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dan 

mengembangkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan  sosialnya.  Dimensi 

sosial dan ekonomi menjadi pilar inti dari kegiatan KUBE. Secara sosial, KUBE 

menjadi wadah bergabungnya warga masyarakat keluarga miskin, sehingga 

memungkinkan mereka melakukan interaksi sosial yang positif dan demokratis. 

Melalui KUBE warga masyarakat keluarga miskin dapat meningaktkan kemampuan 

berkomunikasi, menyelesaikan masalah-masalah personal dan kelompok secara 

timbal balik, yang pada akhirnya memikat dan martabat kemanusiaan mereka. Secara 

ekonomi, kegiatan usaha yang dilakukan dalam kelompok, member kekuatan untuk 

menghimpun kekuatan modal, kemampuan bersaing, membangun jejaring, membuka 

peluang mengakses.15 

Pada kasus yang tidak dimasukkan, memungkinkan ada sedikit hubungan 

operasional anatara bagian bisnis atau bisnis yang hampir semuanya terserap didalam 

organisasi induk. Kelompok usaha bersama dari perusahaan yang secara legal 

independen tetapi dengan tingkatan kepemilikan yang beragam, perbedaam pertama 

yang sangat menonjol adalah tidak adanya pimpinan yang memerintah dan tidak 

adanya gaji pada akhir minggu. Hal ini terasa menggembirakan bagi sebagian orang 

namun sebaliknya bisa juga menakutkan.16  

                                                 

15Andi Azhar, Mustafa, Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (Kube-
Fm) Di Kota Makassar. “Skirpsi”, Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 
Universitas Hasanuddin, Makassar 2015.  

16M. i. Morris, usaha kecil yang berhasil, (Jakarta: Arcan). 1989. H. 3 
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Hak kepemilikan dapat menghasilkan suatu kelompok yang kompleks secara 

organisasi. Keberadaan kelompok terkait dengan harapan oarang untuk dapat 

memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dilakukannya sendiri untuk dapat memenuhi 

kelompok usaha bersama dengan cara berkolaborasi atau bekerjasama dengan orang 

lain. Seseorang akan tetap berada didalam kelompok sepanjang masih percaya bahwa 

mereka menjadi bagian dari kelompok tetap lebih menguntungkan dibanding 

meninggalkannya. Secara operasional usaha, program KUBE-FM dilaksanakan 

secara kelompok dengan jumlah anggota kurang lebih dari 5-10 anggota. Program 

KUBE-FM dibentuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat yang 

belum memiliki kemampuan untuk dapat mengembangkan kehidupan sosial dan 

keejahteraannya. Melalui program KUBE-FM, mereka dapat dibantu untuk memulai 

usaha sebagai beberapa langkah awal untuk mencapai kesejahteraan sosial dan 

perbaikan ekonomi ke arah yang lebih baik. Di samping perluasan integrasi 

kepemilikan, kelompok mungkin dibedakan oleh tingkat simetris kepemilikan.17  

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan sarana untuk meningkatkan 

Usaha Ekonomi Produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan), memotivasi 

warga masyarakat miskin untuk lebih maju lagi secara ekonomi dan sosial, 

meningkatkan interaksi dan kerjasama didalam suatu kelompok, mendayagunakan 

potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, serta memperkuat budaya kewirausahaan. 

Kegiatan usaha yang diberikan didalam bentuk pemberian bantuan modal uasaha dan 

sarana prasarana ekonomi.  

Tujuan program secara umum adalah berupaya untuk meningkatkan kualitas 

taraf hidup dan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui program pemberdayaan 

                                                 
17 Martin, mengembangkan usaha kecil, (Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2002). H. 174 
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dan pendayagunaan dalam potensi serta sumber kesejahteraan sosial bagi 

penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Kelompok Usha Bersama (KUBE) 

bertujuan: 

1. Meningkatkan pendapatan kelurga yang tergolong miskin  

2. Mewujudkan kemandirian dalam usaha sosial-ekonomi keluarga miskin 

3. Meningkatkan sksesibilitas dalam keluarga miskin terhadap pelayanan sosial 

dasar, fasilitas, pelayanan publik dan sistem jaminan kesejahteraan sosial  

4. Meningkatkan kepedulian dan rasa tanggungjawab sosial masyarakat dan 

dunia usaha didalam penanggulangan kemiskinan.  

5. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat didalam mencegah masalah 

kemiskinan, meningkatkan kualitas manejemen pelayanan bagi kesejahteraan 

sosial kepada keluarga miskin.18 

Sasaran dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah keluarga fakir 

miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau hanya memiliki mata 

pencaharian tapi sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar (sandang, 

pangan, kesehatan, pendidikan dan air bersih). Tujuan pemerintah adalah melayani 

skebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknhya, yang dilaksanakan dengan 

pembentukan depertemen atau dians yang dapat melaksanakan program. Pada dinas 

terkait dengan pelaksana dan penanggung jawab program Kube disajikan oleh Dinas 

Sosial disetiap daerah. 

Kriteria yang menjadi kelompok sasaran dalam program adalah kepala 

keluarga atau anggota yang dapat mewakili keluarga fakir miskin, yang memiliki 

identitas kependudukan, bernat melakukan usaha, usia produktif dan memiliki 

                                                 
18 Edi Suhartono, Membangun Masyarakat, Bandung : PT Refika Aditama, 2010, h. 78. 



20  

 
 

keterampilan, mampu bertanggungjawab sendiri, serta bersedia untuk mematuhi 

aturan KUBE-FM (kelompok Usaha Bersama Fkir Miskin). Suatu rencana biasanya 

dikembangkan dalam pola yang sistematis dan prgamatis dimana bentuk-bentuk 

dalam kegiatan dijadwalkan dengan begitu jelas.  

D. Peningkatan Penghasilan 

Peningkatan penghasilan dapat dijelaskan sebagai suatu upaya yang dapat 

dilakukan untuk dapat membantu dengan mengatasi keluarga miskin pada dasarnya 

sering menggunakan pendekatan ekonomi, antara lain memeberikan jenis bantuan 

modal kepada keluarga miskin, pemberian bantuan modal selama tidak diikuti oleh 

adanya pengembangan kapasitas dari keluarga yang tergolong miskin. 

Keberadaan kelompok pada dasarnya sangat memiliki potensial untuk 

dikembangkan dan dapat dikelolah. Pengembangan dan kelompok tersebut. Melalui 

suatu pendekatan kelompok, pada dasarnya didalamnya terdapat pemberdayaan dan 

kemandirian terhadap anggota kelompok sesuai dengan substansi yang ada didalam 

disiplin penyuluhan. Penekanan didalam pendekatan kelompok tersebut adalah 

bagaimana kelompok yang didalamnya terdiri dari keluarga miskin tersebut mampu 

mengorganisir dirinya untuk dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang 

,ereka hadapi selama ini.  

Bagi masyarakat miskin sebagai anggota kelompok bekerja melalui kelompok 

akan melatih kelurga yang miskin tersebut untuk dapat mengambil keputusan yang 

dianggap begitu baik, khususnya terkait dengan bagaiaman meningkatkan pendapatan 

dan penghasilan bagi keluarga. Keputusan yang diambil secara bersama itu 

didasarkan atas tanggungjawab bersama untuk saling membantu antara anggota 

dalam suatu kelompok. 



21  

 
 

Selain itu setiap anggota dalam kelompok dapat memahami dan 

mensosialisasikan karakter kelompok yang akan dibangun bersama tersebut. Setelah 

keputusan yang diambil maka anggota dalam kelompok dapat dianjurkan untuk 

melakukan pembagian tugas masing-masing guna dapat mencapai tujuan dari 

kelompok itu sendiri. 

Kelompok Usaha Bersama (Kube) dari masyarakat miskin pada dasarnya 

memiliki dinamika kelompok itu sendiri. Idealnya didalam kelompok dapat 

mengembangkan nilai demokralisasi, dimulai dari saling menyampaikan ide dan 

gagasan didalam suatu kelompok, menyelesaikan masalah kelompok secara 

musyawarah, serta membangun kekuatan kelompok sesuai dengan potensi yang dia 

miliki masing-masing anggota kelompok unutk membangu menjadi lebih profesional.  

Menurut statsblad 1934 No. 26 jo. Statsblad 1939 No. 255, maka dapat 

ditentukan bahwa pengaturan santunan kepada fakir miskin yang termasuk didalam 

urusan rumah tangga pemerintahan kota dan kabupaten di Jawa dan Madura dan 

daerah-daerah diluar Jawa termasuk pemerintah kota dan pemerintah daerah. 

Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:  

1. Santunan fakir miskin itu sebanyak mungkin diserahkan kepada lembaga-

lembaga keagamaan ataupun kebiasaan atau masyarakat. 

2. Santunan fakir miskin untuk penguasa dari persekutuan-persekutuan hukum 

yang bersangkutan mempunyai tambahan. 

3. Pendirian dari lembaga-lembaga tersebut dengan memperhatikan kerjasama 

yang banyak mungkin dilangsungkan. 19 

4.  

                                                 
19Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: PT Refika 

Aditama, 2010, h.78  
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E. Pandangan Islam tentang pemberdayaan  

Berbicara mengenai pemberdayaan tidak lepas dari persoalan kemiskinan 

sebagai objek dari pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan mempunyai filsofi dasar 

sebagai cara untuk mengubah masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya, 

baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Sedangkan kemiskinan dapat ditinjau 

dari beberapa sudut pandang. Namun demikian ada 2 (dua) kriteria dasar dalam 

persoalan kemiskinan. Pertama adalah kemiskinan seacara segi ekonomi. Dalam hal 

ini, kemiskinan dapat dilihat dengan indikator minimnya pendapatan masyarakat 

yaitu (kekurangan modal), rendahnya tingkat pendidikan, kekurangan gizi, dan yang 

lainnya, yanga dapat berpengaruh besar terhadappemenuhan kebutuhan hidup 

masyarakat.   

Kedua, kemiskinan yang dapat dipengaruhi oleh pola tingkah laku dan sikap 

mental masyarakat, berbagai bentuk penyimpangan sosial, sikap pasrah (menerima 

apa adanya) sebelum berusaha, merasa kurang berharga, perilaku hidup boros, malas 

walaupun dalam berbagai hal, Greetz pernah menghibur kita bahwa orang jawa 

(maksudnya Indonesia) itu miskin bukan karena malas, terapi justru malas karena 

dirundung kemiskinan yang sangat berkepanjangan. Warna kuning ini adalah 

kutipan.20 

Sikap-sikap diatas mempunyai pengaruh besar terhadap rendahnya atau 

minimnya kemampuan masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan didalam 

dirinya sendir. Dengan melihat kenyataan diatas tadi bahwa dapat kita tarik sebuah 

benang merah penilaian yang salah dalam sebuah pembangunan ekonomi pada 

tingkat makro sehingga pemerataan terhadap pembangunan dari konsepsi keadilan 

                                                 
20 Faharuddin Adi, Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, h. 

7. 
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sosial tidak mengenai sasaran. Kemudian penyimpangan dari pola tingkah laku dan 

nilai dasar norma yang sudah berlaku didalam hal ini nilai-nilai dasar Islam. 

Persoalannya menjadi jelas, tinggal yang kita perlukan adalah analisis bagaimana 

Islam memberikan solusi terhadap pada permasalahan tersebut. Ada dua hal yang 

mnjadi dasar yang dapat diperlukan dalam mewujudkan “pemberdayaan menuju 

keadilan sosial” tersebut.  

Petama adalah pemahaman kembali mengenai konsep Islam yang mengarah 

pada perkembangan sosial kemasyarakatn, konsep agama yang dapat dipahami uamt 

Islam saat ini sangat individual, statis, tidak menampilkan jiwa dan roh Islam iti 

sendiri. Kedua, pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasi sosial budaya. 

Oleh karena iu, yang kita butuhkan adalah strategi sosial budaya dalam rangka 

mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang sesuai dengan konsepsi Islam. Kemiskinan 

dalam pandangan Islam adalah bukan sebuah azab maupun kutukan dari tuhan. 

Namun disebabkan oleh pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi 

pendapatan rezeki yang diberikan.21 

Sebagaimana Firman Allah SWT Dalam QS.Az-Zukhruf ayat 32:  

                             

                        

    

Terjemahannya: 

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan 
Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa 
derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan 

                                                 
21MohammadAnsori,http://www,seputarindonesia.com/edisicetak/content/view/233011/36/,20 

juni 2009.  
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rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.
22 

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat dan sekaligus 

“pengingat” bagi kelompok manusia yang lebih “budaya” untuk saling membantu 

dengan kelompok yang kurang mampu. Pemhaman seperti inilah yang harus kita 

tanamkan dikalangan uamt Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus 

dipupuk sejak awal.  Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr ayat 

7:  

                                

                           

                          

Terjemahannya: 

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah Swt kepada RasulnNya 
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk 
Allah Swt, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang yang 
dalam perjalanan, supaya harta juga itu beredar di antara orang-orang kaya saja 
di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa 
yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah 
Swt. Sesungguhnya Allah Swt Amat keras hukumannya.23 

Kedua ayat diatas menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak diakibatkan 

dari sikap dan perilaku umat yang salah dalam memahami ayat-ayat Allag SWT,  

khususnya pemahaman terhadap kepemilikan harta kekayaan. Dengan demikian, apa 

yang kemudian disebut dalam teori Sosiologi sebagai “kemiskinan absolut”   

sebenarnya tidak perlu terjadi apabila umat Islam memahami secara benar dan begitu 

menyeluruh (kaffah) ayat-ayat Tuhan tadi. Kemiskinan dalam Islam lebih banyak 

                                                 
22MohammadAnsori,http://www,septuranindonesia.com/edisicetak/content/view/233011/36/,

20 jini 2009.  
 
23MohammadAnsori,http://www.septuranindonesia.com/edisicetak/content/view/233011/36/,

20 juni 2009. 
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dilihat dari kecamata nonekonomi seperti kemalasan, lemahnya daya juang, dan juga 

minimnya semangat kemandirian.  

Konsepsi pemberdayaan. Ttik berat dari pemberdayaan bukan saja pada sektor 

ekonomi (peningkatan prndapatan, investasi, dan yang lainnya), juga pada faktor 

nonekonomi. Rasulullah Saw telah memberikan suatu cara dalam menangani 

persoalan kemiskinan. Konsepsi pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah Saw 

mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititikberatkan pada 

“menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada “penghapusan kemiskinan” 

semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifanya sementara 

(temporer). Demikian pula, didalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah 

tidak hanya begitu memberikan berupa nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga dapat 

memberikan tuntunan berusaha agar rakyat bisa dan mampu mengatasi 

permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya. Rasulullah SAW memberi 

tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa 

bekerja adalah sebuah nilai-nilai yang trerpuji. Karennya, konsepsi pemberdayaan 

dalam Islam adalah bersifat menyeluruh (holistik) menyangkut berbagai aspek dan 

sendi-sendi dasar dalam berbagai kehidupan. Rancangan model pemberdayaan yang 

harus dibangun juga harus mengacu pada hal-hal tersebut. 
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BAB III 

MODEL PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian kualitatif yang sering disebut 

metode penelitian yang disebut naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada 

kondisi yang alamiah. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak 

mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena jenis penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang memberikan suatu gambaran tentang kondisi secara factual 

dan sistematis mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat hubungan antara fenomena yang 

dimiliki untuk melakukan suatu akumulasi.24  

2. Lokasi Penelitian  

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Desa 

Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan cara yang digunakan penulis untuk menguasai dan 

menigkatkan ilmu pengetahuan yang paling tinggi validitas dan ketetapannya sebagai 

arahan dalam proses penelitian. Pendekatan juga dapat jadi acuan penelitian yang 

akan kita kaji supaya penelitian ini menjadi begitu mendalam.   Adapun pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Pendekatan Sosiologi     

                                                 
24Wahyuni, penanggulangan kemiskinan, Tinjauan Sosiologi terhadap Dampak 

Pembangunan, (Makassar. University Press 2012), h. 119. 
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Teori sosial makro, teori ini merupakan teori yang kajiannya menempatkan 

waktu dan ruang mempunyai pengaruh terhadap manusia. Unit analisi dari sosiologi 

makro ini adalah masyarakat sebagai suatu sosial. Pendekatan makro adlah segala 

suatu yang membahas tentang masalah atau sistem sosial secara total yang mencakup 

aspek masyarakat secara luas atau di fokuskan pada analisis proses sosial berskala 

besar dan jangka panjang, meliputi teori tentang: evalusionisme, sistem, konflik, 

perubahan sosial, dan stratifikasi. 

2. Pendekatan Pemberdayaan  

Pemberdayaan merupakan proses pendidikan nonformal didalam 

membelajarkan masyarakat sehingga mereka memiliki pemahaman dan mampu 

mengendalikan kondisi sosial, ekeonomi dan politik dalam upaya meningkatkan 

kedudukannya didalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat mengurusi dua 

persoalan uatama yaitu pertama tentang masalah kemiskinan dengan focus penduduk 

miskin yang meliputi fakir miskin dan komunitas adat terpencil, selain tentang 

masalah kemiskinan juga mengalami keterpencilan secara geografis yang 

mengakibatkan ketertinggalan didalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang kedua 

potensi dan sumber kesejahteraan sosia, organisasi dan kelembagaan sosial 

masyarakat, jaringan kesejahteraan sosia, nilai dasar kesejahteraan sosial, yaitu 

keperintisan, kejuangan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial. 25 

C. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan dua 

                                                 
25 Syamsuddin Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial. Cet. I (Jwa Timur,Maret 

2017) h 104-105. 
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sumber data yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari informan yaitu pertama 

individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti. 

Data yang diperoleh melalui wawancara dengan melalui informan yang menjadi 

subyek didalam penelitian ini anatara lain: catatan dari hasil wawancara, hasil 

observasi dilapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang perilaku (verbal 

dan nonverbal, percakapan/ conversation dan data-data mengenai informan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan untuk melengkapi data 

primer yang diperoleh atau di dapatkan dari buku-buku, hasil penelitian lain berkaitan 

dalam permasalahan yang diteliti.  

D. Metode Pengumpulan Data  

Teknik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan data yang telah diperoleh 

secara kualitatif. Teknik ini digunakan untuk mengelolah data yang diperoleh dari 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.26 

Adapunmetode pengumpulan data yang dapat digunakan oleh penulis didalam 

penelitian ini adalah, sebagai berikut; 

1. Observasi  

Observasi adalah data yang dibutuhkan dan diperoleh dengan melakukan 

pengamatan langsung dengan fenomena-fenomena yang relevan dengan fokus 

penelitian, dan juga sebagai fokus pencatatan yang sistemats terhadap gejala-gejala 

yang iteliti. Penekanan pada observasi lebih pada upaya mengungkap makna-makna 

                                                 
26Usman Jasad, dakwah dan Komunikasi Transformatif (Cet. 1. Mkassar; Alauddin University 

Press, 2011), h. 177.   
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yang terkandung dari berbagai aktivitas dengan tujuan yang terarah.  

Observasi suatu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu tekhnis pengumpulan data apabila 

sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis.27 

Observasi merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan 

pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya Observasi merupakan kegiatan 

keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu 

utamanya selain pancaindra lainnya. Oleh karena itu, observasi kemampuan 

seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata 

serta dibantu dengan pancaindra yang lainnya (mata).28 

2. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada informan dicatat atau 

direkam secara langsung dengan di bantu oleh alat perekam.29 

Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi 

secara langsung dengan informan, dengan maksud agar mendapatkan gambaran 

lengkap tentang apa saja yang diteliti.30 

Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa angapan yang perlu dipegang oleh 

penulis didalam menggunakan metode wawancara yaitu sebagai berikut: 

a. Bahwa subjek adalah orang yang paling penting mengetahui tentang dirinya 

                                                 
27Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. 1. Jakarta; PT, Bumi Aksara. 2008). 
28M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet.II; Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 

2008), h. 115. 
29Irwan Soehartono, Metode Penelitian Sosial  (Cet. VII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 67-68. 
30Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Cet; 8, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

2011), h. 157.  
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sendiri. 

b. Bahwa apa yang ditanyakan oleh subjek kepada penlis adalah benar dan dapat 

dipercaya. 

c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis 

kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudan dengan penulis.31 

Wawancara digunakan untuk memperoleh suatu data, sehingga wawancara 

tersebut dapat memungkinkan penulis untuk dapat mengetahui Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di 

Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. 

3. Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah sala satu teknik pendukung didalam proses 

pengumpulan data yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau literatur 

dan bahan-bahan yang tertulis dan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian 

juga akan semakin kredibel apabla didukung degan foto-foto atau suatu karya tulis 

akademik dan seni yang telah ada.32  

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung di suatu tempat 

penelitian. Dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, dimana menunjukkan 

bahwa suatu fakta yang telah berlangsung. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam 

pelaksanaan pengumplan data, rencana dalam penelitian ini, yang akan menjadi 

sumber instrumen adalah penulis itu sendiri karena jensi penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Pengumpula data pada prinsipnya merupakan sala satu aktifitas 

                                                 
31Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alpabeta, 2009), h. 138.  
32Lexy J. Meleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. H, 10 
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yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang 

sebenarnya.  

Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan 

dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau suatu kegiatan lainnya. Oleh 

karena itu, maka didalam pengumpulan sangat dapat dibutuhkan beberapa instrumen 

sebagai alat untuk mendapatkan hasil data yang cukup valid dan akurat didalam suatu 

penelitian. 

Barometer keberhasilan suatu penelitian yang tidak terlepas dari instrumen 

yang dgunakan, oleh karena itu, instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan 

ini meliputi; observasi, wawancara (interviw) dengan daftar pertanyaan penelitian 

yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kamera, alat perekam dan buku.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Pada penelitian kualitatif analisi data yang dilakukan dengan seluruh kekuatan 

dan kepakaran untuk bisa menemukan makna kebenaran alamiah yang diyakini oleh 

penulis dan bisa dipahami masyarakat akademik dalam budayanya, dalam analisis 

data ini tidak hanya merupakan lanjutan usaha dalam mengumpulkan data yang 

menjadi objek dari penulis, namun juga adalah kesatuan yang dipisahkan dengan 

pengimpulan data yang awalnya menelah semua data yang ada dari beberapa sumber, 

yaitu informan dari hasil tekhink pengumpulan data baik melalui wawancara, 

dokumentasi ataupun observasi. 

Dalam analisis data ini bukan hanya merupakan kelanjutan dari usaha 

pengumpulan suatu data yang menjadi objek dari penulis, namun juga merupakan 

satu kesatuan yang terpisahkan dengan pemgumpulan data yang berawal dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari hasil 
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teknik pengempulan data baik melalui wawancara, observasi, ataupun dokumentasi.        

Analisi data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang 

merupakan upaya yang berlanjut dan berulang-ulang, data yang diperoleh dilapangan 

diolah dengan maksuddapat memberikan informasi yang berguna untuk yang akan 

dianalisis. Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum 

dimulai:  

 

1. Analisis Data  

Analisis data selama pelaksanaan pengumpulan data, biasanya dilakukan 

dengan triangulasi. Kegiatan-kegiatan analisis data elama pengumulan data meliputi: 

menetapkan fokus penelitian, penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan 

data yang terkumpul, pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya, yaitu 

penetapan sarana selanjutnya (informasi, situasi, dan dokumen). 

2. Reduksi Data  

Reduksi data yang dimaksudkan disini ialah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transpormasi data. Reduksi 

data dalam proses ini penulis melakukan pilihan data yang dokode, mana yang 

dihapus dan mana yang akan dimaksudkan merupakan ringkasan cerita-cerita apa 

yang sedang berkembang. Informasi yang diperoleh dari lapangan sebagai bahan 

mentah dirangkum disususn secara sistematis serta di munculakn pokok-pokok yang 

penting sehingga lebih mudah dikendalikan.  

Reduksi data dalam proses ini penulis dapat melakukan pemilihan data yang 

dikode, mana yang dibuang dan mana yang dimaksud merupakan ringkasan, cerita-

cerita apa yang sedang berkembang. 
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3.  Penyajian Data 

Penyajian data yakni dari hasil menyajikan sekumpulan informasi yang 

tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan yang telah diperoleh dilapangan berhubungan dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilih-pilih mana yang dibutuhkan mana yang tidak 

dibutuhkan, lalu dokelompokkan, lalu diberikan batasan masalah. 

4. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan  

Verifikasi atau penarikan kesimpulan selanjutnya adalah menarik kesimpulan 

dan verifikasi. Penarikan kesimpulan yang sebenarnya adalah sebagian dari sauatu 

kegiatan yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga harus diverifikasi selama kegiatan 

berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada catatan lapangan yang ada.   

Langka selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah verifikasi atau 

penarikan kesimpulan, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Selanjutnya kesimpulan-kesimpulan juga harus 

diverifikasi selama proses kegiatan berlangsung dan juga merupkan tinjauan ulang 

pada catatan lapangan yang ada. Upaya dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan 

secara terus-menerus selama berada dilapangan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Kondisis Geografis  

a.  Cakupan wilayah  

 Desa dampang merupakan sala satu wilayah desa dalam wilayah Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba yang letaknya berada pada bagian Timur  desa 

kecamatan. Merupakan  wilayah Desa Dampang yang lumayan banyak jumlah RW 

dan RT nya di Kecamatan Gantarang dengan luas wilayah Desa Dampang  adalah  

291,7 ha yang terdiri dari 10 RW dan 50 RT. 

Secara administratif wilayah Desa Dampang berbatasan dengan: 

1) Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Desa Balibo 

2) Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Desa Barombong 

3) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Anrihua 

4) Sebelah Barat   : Berbatasan dengan Desa Barabba 

3. Layanan Pendidikan 

Seiring perkembangan zaman maka tingkat kebutuhan masyarakat 

akan pendidikan semakin meningkat. Fasilitas pendidikan di Desa Dampang 

telah tersedia mulai PAUD/TK hingga SMU dan sederajat. Adapun  

kuantitasnya antara lain: 

1) Jumlah PAUD  : -5 

2) Jumlah TK        : 7 

3) Jumlah SD  : 4 

4) Jumlah SMP Negri : 1 
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5) Jumlah SMP Swasta  : 3 

6) Jumlah SMA Swasta  : 2 

4. Prasarana, Sarana Kesehatan 

1) Puskesmas   : 1 

2) Posyandu Mandiri  : 2 

3) Bidan Praktek Sementara : 1 

4) Tempat Dokter Praktek          : 1 

5. Prasarana Peribadatan 

1) Masjid  : 3 

2) musollah : 5 

6. Prasarana, Sarana Ekonomi dan Fasilitas Sosial lainnya 

1) Jumlah Pasar Tradisional  : 2 

2) Jumlah Grosir                    : 8 

3) Jumlah Warung Makan : 10 

4) Jumlah Warung                      : 29 

5) Jumlah Bengkel  : 9 

7. Tata Guna Lahan 

Dari luas wilayah Desa Dampang yaitu 291,7 Ha berdasarakan tata guna 

lahannya lahan persawahan, lahan Perkebunan, lahan pemukiman yang sekarang 

lahan perumahan bertambah mengurangi lahan untuk pertanian di Desa Dampang. 

1. Kondisi Demografis 

Jumlah penduduk Desa Dampang dari tahun ke tahun mengalami 

perubahan. Adapun jumlah penduduk Desa Dampang pada tahun 2020 yaitu 

10.038 jiwa dan dirincikan yaitu: 
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a. Jumlah Keapala Rumah Tangga              : 4553 

b. Jumlah Kepala Keluarga     : 5084 

c. Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR   : 1670 

d. Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR  : 3383 

e. Jumlah penduduk laki-laki    : 12472 

f. Jumlah Penduduk Perempuan   : 13010 

g. Jumlah Penduduk      : 24482.33 

Ditinjau dari sisi etnis, sebagian besar penduduk Desa Dampang 

merupakan etnis dari suku bugis. Dan agama yang dianut pada umumnya yaitu 

agama Islam. Sedangkan ditinjau dari pekerjaan/mata pencaharian, sebagian besar 

mata pencaharian penduduk Desa Dampang adalah Petani, Pedagang/Jasa dan 

Pegawai. 

2. Kondisi Psikografi 

a. Kebiasaan Masyarakat 

Pola hubungan masyarat Desa Dampang Kecamatan Gantarang sangat 

tentram karna dimana warga masyarakatnya saling membantu antara yang 

satu dengan yang lainnya, terutama dimana sebagian besar warga 

masyarakatnya adalah para petani dan pedagang. Tuntutan untuk 

mempertahankan buda local yang semakin meningkat karena saling 

berhubungan erat antar warga masyarakat, hal itu membuat masyarakat  

menjadi semakin erat hubungannya karena berkurangnya pendatang dari luar 

daerah, selain itu masyarakat juga mengalami peningkatan sodidaritas yang 

sangat baik tanpa adanya perselisihan. 

                                                 
33 Profil Desa Dampang, tahun 20202 
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b. Waktu Luang Masyarakat 

Masyarakat Desa Dampang Kecamatan Gantarang adalah masyarakat 

berdasarkan kumpulan dari satu suku yang pada umumnya para pedagang dan 

pegawai kantoran sehingga untuk mengetahui waktu luang mereka tentunya 

harus  berdasarakan pada hari dan waktu di luar aktivitas antara pukul 04.00 

sampai pukul 22.00, karena dalam masyarakat ini kebanyak dari profesi petani, 

dan  pada tataran keluarga yang dominan adalah profesi pada kegiatan petani, 

perdagangan serta pendidikan sehingga untuk menentukan strategi-strategi 

masyarakat setempat tentulah setelah kegiatan mereka selesai. 

c. Tempat Berkumpul Masyarakat 

Kehidupan masyarakat Desa Dampang yang terpengaruh oleh struktur 

kehidupan pedesaan dimana pusat pertanian dan perdagang yang cukup lengkap 

sehingga  prasarana dan sarana tempat berkumpul warga memadai, seperti pos 

ronda dan tempat-tempat lainnya yang sering ditempati masyarakat untuk 

berkumpul. 

3. Pola Komunikasi 

a. Penguasaan Bahasa 

Dominana bahasa yang digunakan Desa Dampang Kecamatan 

Gantarang adalah Bahasa Daerah Makassar sebagai bahasa sehari-hari khusnya 

pada kegiatan perekonomian dan sosial, sama halnya pada hubungan keluarga 

dia tetap menggunakan bahasa suku mereka yaitu bahasa konjo, karena dalam 

Desa ini hanya terdapat satu suku yaitu suku Makassar. 

b. Kelembangaan 
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Masalah kelembanggan terjadi perimbangan antara lembaga pemerintah 

secara structural maupun lembaga sosial, sehingga tercipta pengaruh yang 

berimbang pula di tingkat masyarakat Desa, khususnya pada tataran kerukunan 

solidaritas yang kuat.  

c. Mata Pencaharian 
Kondisi ekonomi masyarakat merupakan sala satu indikator yang 

menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan dan juga menjadi faktor penentu 

dalam menentukan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat dalam suatu wilayah 

atau daerah. Hasil data diperoleh 52% mata pencaharian utama rumah tangga 

adalah Petani, Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehtana dan lain-lain) 

sebanyak 1288 Rumah Tangga. 

Daftar Mata Pencaharian penduduk di Desa Dampang 

1) Pertanian,  perkebunan : 460 

2) Industry/pabrik : 2 

3) Kelompok Usaha Bersama (KUBE): 3 

4) Konstruksi/Bangunan : 378 

5) Perdagangan/jasa (Guru, Tenaga Kerja dan lain-lain) : 157634 

d. Profil kelompok usaha bersama   

Kelompok usaha bersama merupakan kelompok usaha bersama yang 

ada di Desa Dampang yang berkembang dalam bidang seni karya dengan 

memanfaatkan bahan yang telah disediakan seperti plastik yang sudah di 

rancang, kain transparan, kain motif, kain rendah, kawat, plastik bening, pita 

hias, pita yang sudah di kerut, lem tembak, lem lilin dan gunting. Yang di 

bentuk oleh Karang Taruna yang di naungi oleh Kepala Desa, dan bekerja 

                                                 
34 Profil Kecamatan Gantarang  Tahun 2020 
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sama dengan warga masyarakat yang telah di bina melalui peroses kegiatan 

program pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan usaha kesejahteraan 

sosial dan usaha ekonomi kreatif didalam semangat kebersamaan sebagai 

saran untuk meningkatkan taraf hidup didalam masyarakat Desa Dampang.    

Kelompok Usaha Bersama berdiri melihat produksi hasil seni karya 

yang di produksi oleh masyarakat yang ada di Desa Dampang, yang 

berdampak sangat luas pada kondisi ekonomi warga masyarakat. Kondisi ini 

dapat dilihat dari berkurangnya dinamika sector ekonomi mikro yang di 

sebabkan lemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktifitas, dari 

sisi sosial dapat dilihat dari bayaknya pengangguran ataupun banyak waraga 

yang  bermigrasi keluar daerah Kabupaten Bulukumnba bahkan keluar negri 

sekedar mencari pengahasilan untuk dapat mencukupi kebutuhan taraf hidup.  

Menyadari kenyataan tersebut, penegelolah bersama warga Desa 

Dampang tergerak untuk memberikan sedikit kontibusi bagi upaya 

pemberdayaan masyarakat, tanpa dengan harus keluar daerah dengan 

mendirirkan kelompok usaha bersama (KUBE) usaha ini telah bergerak di 

bidang seni karya pembuatan bossara disamping mudah dilakukan juga 

didasari suatu kenyataan bahwa seni karya di hasilkan dari warga Desa 

Dampang yang mudah didapat dengan harga yang terjangkau atau harga yang 

murah.  

Kegiatan Kelompok Usah Bersama (KUBE) yaitu bempuatan bossara 

yang terbuat dari bahan plastik yang sudah di rancang sebelumnya, kain, 

kawat, kain rendah, pita, plasik bening, lem tembak. Kegiatan pembuatan 

bossara yang  dilakukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dilakukan secara 
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bertahap, pertama kali mulai produksi 15buah/hari namun sampai saat ini 

sudah mampu memproduksi bahkan lebih dari 20buah/hari. Hasil produksi 

selain dari langganan pemesanan juga dipasarkan keluar daerah. 

e. Tujuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  

Sala satu tujuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE0 diarahkan kepada 

uapaya mengurangi kemiskinan dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang ada di Desa Dampang Kecamatan Gantarang, melalui ;  

1)  Peningkatan kemampuan berusaha bagi para anggota secara bersama 

dalam kelompok; 

2)  Peningkatan pendapatan;  

3)  Pengembangan usha; 

4)  Meningkatkan kemampuan ketarampilan; 

5)  Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota 

dengan masyarakat yang ada di sekitar;  

f. Bentuk-bentuk kegiatan  

Adapun bentuk-bentuk kegiatan pokok yang dilaksanakan ole anggota 

Kelompok Usaha Bersama adalah sebagai berikut:  

1) Pelatihan Ketrampilan Berusaha  

Pelatihan keterampilan berusaha dimaksudkan untuk meningkatkan 

kemampuan prkatis berusaha yang disesuaikan minat dan keterampilan bagi 

masyarakat yang sesuai dengan kondisi wilayah, termasuk kemungkinan 

pemesanan, pemasaran, dan pengembangan hasil usahanya.  

2)  Pemberian bantuan stimulant sebagai modal kerja atau berusaha 

disesuaikan dengan keterampilan anggota kelompok sesuai kondisi setempat.  



41  

 
 

Bantuan merupakan jenis hibah (bukan pinjaman atau kredit) akan tetapi 

diharapkan bagi anggota kelompok sebagai penerima bantuan untuk 

mengembangkan dan menggulirkan kepada warga masyarakat lain yang perlu 

dibantu.   

3) Pendampingan  

Pendampingan mempunyai peran yang sangat penting untuk 

meningkatkan keberhasilan serta, perkembangan (KUBE), mengingat sebagai 

besar anggota kelompok merupakan masyarakat yang tergolong didalam kategori 

yang miskin. Secara fungsional pendampingan dilaksanakan oleh Kepala Desa 

Gattareng yang bekerja sama dengan Karang Taruna Desa , (KT) Desa Dampang.  

4) Pengelola kelompok 

Pengelola merupakan seseorang yang bertugas untuk mengurus kegiatan 

yang dilakasanakan didalam suatu program kegiatan. Pengelola Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) berjumlah 3 orang yang berpengalaman berasal dari warga 

masyarakat yang mengikuti kegiatan di Kelompok Usaha Bersama (KUBE) itu 

sendiri dan Kepala Desa Dampang sebagai pelindung. Berikut daftar nama 

pengelola pengelola Kelompok Usaha Bersama (KUBE)   
TABEL1.4  

Daftar Nama-Nama Pengelolah KUBE 
 

No Nama Pendidikan Umur Jabatan 

1    Ibu  Rahmatia SMP 48 tahun Ketua  

2    Ibu  Marwah  SD 41 tahun  Sekertaris  

Sumber: Arsip Kelompok  Usaha Bersama 2020 
 

5) Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  
 

Anggota adalah orang yang menjadi bagian dari suatu kegiatan. 
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Anggota KUBE berjumlah kurang lebih 10 orang, berasal dari warga 

masyarakat Desa Dampan. Berikut daftar anggota KUBE: 

TABEL 1.5  
Daftar Nama-Nama Anggota KUBE 

 

No Nama Pendidikan Umur Jabatan 

1 Ibu  Afni SMP 48 tahun Anggota  

2 Ibu Nuraeni SMP 50 tahun   Anggota  
3 Ibu Syakira SD 38 tahun  Anggota  

4 Ibu Sanatia SD 49 tahun  Anggota  

 

6)   Pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  
 

Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan pertama kali berasal dari dana pribadi oleh 

ketua. Dana ini digunakan untuk membeli peralatan yang akan digunakan seperti 

kawat, kain, plstik bening, lem dan yang lain sebagainya. Seiring dengan 

perkembangan usaha yang dilaukan, pengelola mengajukan sebuah bantuan dana 

kepada Kepala Desa Dampang dan kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

mendapatkan bantuan dari 5 juta rupiah.           

B. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah bentuk pemberdayaan 

masyarakat di Desa Dampang. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah sala satu 

bentuk dari pendidikan nonformal yang dibentuk untuk menjembatani masyarakat 

didalam mendapatkan pengetahuan, dan penngalaman melalui suatu kelompok. 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dibentuk secara bersama guna untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu memasuki dunia kerja dan 
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dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kecamatan Gantarang pada 

umumnya. Program yang dilaksanakan oleh Kelompok Usaha Bersama yaitu 

keterampilan dalam pembuatan Bossara. 

 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sudah bisa memberikan layanan 

pendidikan nonformal kepada masyarakat. Didalam pelaksanaan program Kelompok 

Usaha  Bersama (KUBE) melibatkan banyak komponen, diantaranya yaitu 

pemerintah, swasta dan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Adapun pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

dapat dilihat dari ketercapainnya dalam realitas implementasi dilapangan. 

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama, sebagai berikut:  

1. memberikan ilmu dan juga kesempatan kerja bagi masyarakat yang kurang 

beruntung didalam dunia kerja. 

Tujuan dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah memeberikan suatu  

bekal pengetahuan dan keterampilan pada warga masyarakat dibidang pendidikan 

dan keterampilan, juga memeberikan tempat bagi masyarakat khususnya bagi 

anggota untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas serta 

mengembangkan potensi yang dimilikinya, meningkatkan kemampuan untuk 

berusaha dalam kelompok, meningkatkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial 

dinatara para anggota  dan dengan masyarakat yang ada disekitar, meningkatkan 

penghasilan serta menimgkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi para 

anggota, sebagaimana pendapat Ibu Rahmatia (48 tahun) selaku ketua KUBE 

mengatakan bahwa:  
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“Tujuan dari adanya Kelompok Usaha Bersama yaitu meningkatkan 
kemampuan para anggota kelompok usaha bersama di dalam 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, meningkatnya 
potensi atau kemampuan anggota kelompok usaha bersama dalam 
mengatasi masalah-masalah yang biasa terjadi dalam keluarga maupun 
dengan lingkungan sekitarnya dan meningkatnya kemampuan anggota 
kelompok usaha bersama dalam menampilkan peranan- peranan 
sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialanya”

35 
 

Tujuan program keterampilan membuat pembuatan bosarra dalam 

Kelompok Usaha Bersama  (KUBE) bagi masyarakat khususnya anggota 

dianataranya dapat memperoleh penegetahuan dan juga keterampilan seni 

karya sebagai suatu bekal hidup di masyarakat.   

Ilmu pengetahuan dan keterampilan seni karya yang diperoleh dalam 

mengikuti kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berupa materi dan 

selanjutnya diterapkan didalam proses produksi yaitu suatu kegiatan membuat 

bossara. Materi diberikan oleh pengelolah secara bertahap. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Syakira (38 tahun) selaku anggota dalam Kelompok Usaha 

Bersama menambahkan bahwa:    

“Kelompok Usaha Bersama sebagai suatu wadah kegiatan 

masyarakat yang menjembatani masyarakat yang belum mempunyai 
pekerjaan untuk belajar usaha dengan kemampuan atau potensi yang 
dimilikinya.”

36 

Menurut Syakira, Kelompok Usaha Bersama merupakan wadah masyarakat 

                                                 

35 Rahmatia, (48 tahun), Ktua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Wawancara, Rumah 
Rahmati, Dampang, Kecamatan Gantarang, (10 juli 2020). 

36 Syakira, (38 tahun), Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Wawancara, Rumah 
Syakira, Dampang, Kecamatan Gantarang, (11  juli 2020) 
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untuk belajar mengenai usaha mandiri sesuai dengan kemampuan yang dia miliki 

masyarakat sehingga dapat menunjang pendapatan melalui pekerjaan yang sesuai 

dengan pengetahuan yang diterimanya. 

2. Merangkul oarang-orang yang butuh bantuan dari segi pendapatan 
 

Selain sebagai sarana untuk belajar, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga 

dapat bermanfaat didalam merangkul orang-orang yang butuh bantuan dari segi 

pendapatan guna untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa 

Dampang yang membutuhkan suatu pekerjaan sehingga dia dapat memperoleh 

penghasilan keluarga atau orang-orang yang butuh bantuan dari segi pendapatan 

ekonomi. Hal ini yang diungkapkan oleh Sanatia (49 tahun) selaku snggota didalam 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE), tuturnya:   

“Buat saya kelompok ini merupakan tempat yang memberikan saya 

keterampilan seni karya dan pekerjaan. Keterampilan seni karya disini yaitu 
membuat Bossara. Saya benar-bener menekuni kegiatan ini. Sedikit demi 
sedikit saya bisa naik jabatanlah bahasanya. Penghasilan itu saya gunakan 
untuk biaya pendidikan anak, ikut dalam kegiatan sosial seperti kondangan, 
khitanan, dan membantu suami dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. 
Ketiga itu tadi yang paling penting.”37 

 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan suatu tempat mencari 

pengetahuan juga dapat penghasilan, serta memberikan kesempatan untuk mengikuti 

proses produksi pembuatan bossara. Penghasilan dalam mengikuti proses produksi 

ini dapat digunakan untuk mencukupi suatu kebutuhan hdup sehari-hari. Anggota 

lain, Nuraeni (50n tahun) juga mengungkap hal yang sama tuturnya: 

                                                 
37 Sanatia, (49 tahun), Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Wawancara, Rumah 

Sanatia, Dampang, Kecamatan Gantarang, (14 juli 2020) 
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“Kegiatan kelompok ini bagi saya merupakan tempat mencari uang. Ya  

sedikit sedikit untuk membantu suami, suami kan udah menyekolahkan anak, 
dari pada saya duduk-duduk ngrumpi di teras dengan ibu-ibu, itukan tidak 
menghasilakn apa-apa, jadi mendingan saya ikut dalam kelompok ini.‟‟

38 
  

Dapat kita ketahui dari pendapat Ibu Nuraeni bahwa Kelompok Usaha 

Bersama adalah tempat yang memberikan lapangan kerja sehingga dia bisa 

mendapatkan penghasilan. Penghasilan dapat juga digunakana untuk membantu 

suami didalam mencukupi kebutuhan hidup keluarga dalam kehidupan sehari-hari,  

seperti ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Berdasarkan pemaparan 

dari anggota diketahui bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat memiliki 

manfat sebagai tempat belajar, beljar dlam seni karya, menambah pengalaman, 

menambah kecakapan dalam usaha, mendapatkan kesempatan kerja juga dapat 

memperoleh penghasilan. Premaparan yang diungkapkan oleh anggota sesuai 

dengan pendapat Ibu Marwah (41 tahun) selaku sekertaris KUBE sekaligus pencetus 

ide berdirinya Kelompok Usaha Bersama bahwa:   

“Kelompok usaha bersama adalah suatu wadah untuk mencari 

pengetahuan dan keterampilan dalam bidang seni karya, yang nantinya bisa 
digunakan untuk mendapatkan pekerjaan, dan hasilnya dapat digunakan 
untuk biaya hidup. Selain itu, merupakan wadah yang memberikan 
masyarakat ilmu untuk bisa hidup lebih lagi. Kegiatan yang dilakukan yaitu 
keterampilan membuat pembuatan Bossara.”

39 

Berdasarkan penuturan Ibu Marwah diketahui bahwa Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) dapat memberikan keterampilan dalam membuat pembuatan 

                                                 
38 Nuraeni, (50 tahun), Angota Kdelompok Usaha Bersama (KUBE), Wawancra, Rumah 

Nuraeni, Dampang, Kecamatan Gantarang, (15 juli 2020). ,  
39 Marwah  (41 tahun), Sekertaris Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Wawancara, Rumah 

Marwah, Dampang, Kecamatan Gantarang, (15 juli 2020). 
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bossara. Dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak hanya 

memberikan keterampilan membuat pembuatan bossara saja, namun juga dapat 

memberikan latihan dalam berwirausaha untuk memasuki dunia kerja, dan 

dapatmerubah hidup yang lebih maju dari yang sebelumnya dan mencapai 

kesejahteraan dalam hidupnya. Hal ini didukung oleh pendapat Ibu Rahmatia selaku 

Ketua KUBE mengatakn bahwa:   

“Menurut saya sebuah kelompok yang dibentuk secara bersama dengan 

kesepakatan bersama untuk melakukan kegiatan belajar usaha untuk  
mencapai suatu tujuan bersama yang telah dirumuskan yaitu membentuk 
masyarakat yang  berkualitas  dan  mencapai kesejahteraan. Dapat dikatakan 
berkualitas itu jika masyarakat tersebut mampu menggunakan ilmun dan 
potesi yanag dimilikinya untuk bersaing di dunia kerja. Na, di kelompok ini 
diajarkan pengetahuan dan cara bekerja. Jika anggota itu ulet dan mau 
mencoba dengan keyakinan kemampuan yang dimilikinya, dia akan tetap di 
rekrut oleh pengelola untuk terus ikut di produksi pembuatan bossara, namun 
jika tidak mempunyai kemampuan atau potensi untuk mengembangkan 
kemampuan yang dimilikinya, dengan kata lain tidak mau belajar ya di 
putus.”

40 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok yang di bentuk 

seacara bersama oleh masyarakt dan juga mempunyai suatu tujuan, yaitu 

membentuk sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan juga keterampilan. 

Kelompok Usaha Bersama  (KUBE) sebagai suatu bentuk pemberdayaan bagi 

masyarakat secara umum bertujuan untuk memebentuk masyarakat yang memiliki 

tingkat pengetahuan dan kecakapan untuk menunjang suatu pemenuhan kebutuhan 

hidup. Pelaksanan dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat 

tercapai sesuai dengan tujuan apabila didukung oleh partisipasi secara aktif dalam 

                                                 
40 Rahmatia (48 tahun), Ketua Kelompok Usaha Bersam (KUBE),  Wawancara, Rumah 

Rahmatia, Dampang, Kecamatan Gantarang, (10 juli 2020).   



48  

 
 

masyarakat sebagai sarana program.   

Sala satu indiktor penunjang pelaksanaan program ini adalah pemahaman 

anggota tentang keterkaitan antara program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

dengan pemberdayaan masyarakat. Anggota memandang Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) sebagai sala satu upaya pemerintah untuk dapat memberdayakan kehidupan 

masyarakat. Hal ini sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Sanatia yang 

mengatakan bahwa:  

“Intinya bagi saya secara pribadi hal itu penting sekali untuk menunjang 
pemberdayaan masyarakat, karena dari kegiatan itu kita jadi tahu banyak. 
Semua yang diberikan bermanfaat untuk kehidupan kami. Kita dapat belajar 
usaha, dan mengembangkan potensi yang kita miliki. Dari situ kita dapat 
tambahan penghasilan. Hal itu secara tidak langsung sebagai upaya untuk 
memperbaiki kesejahteraan.”

41 
 
Dari pendapat Ibu Sanatia Kelompok Usaha Bersama sangat penting sebagai 

penunjang pemberdayaan masyarakat, karena dengan adanya kelompok usaha 

bersama masyarakat begitu sangat merasakan manfaatnya, masyarakat dapat belajar 

dalam dunia usaha, dan megembangkan potensi yang dia miliki. Dan dari situlah dia 

mendapatkan penghasilan. Maka dari hal inilah secara tidak langsung dapat 

memperbaiki kesejahteraan.  

Pendapat lain yang diungkapkan oleh Ibu Syakira, mengungkapkan 

Kelompok Usaha Bersama sebagai berikut:  

“Kalau menurut saya, kelompok usaha bersama dan pemberdayaan 

                                                 
41 Sanatia, (49 tahun), Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Wawancara, Rumah 

Sanatia, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, (14 juli 2020).  tahun).  
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masyarakat berkaitan erat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk 
memberdayakan masyarakat melalui program kegiatan yang 
bermanfaat bagi masayarakat. KUBE merupakan kegiatan yang 
dilakukan di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
anggota kelompok dalam memenuhi kebuhan sehari-hari. Hal itu 
berarti jelas KUBE punya kaitan dengan pemberdayaan masyarakat.” 42 

 

Pemberdayaan masyarakat mempunyai kaitan erat dengan Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE). Salah satunya kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kelompok Usaha Bersama sebagai upaya 

pemberdayaan masyarakat bagi anggota sebagai tempat belajar meningkatkan 

kemampuan juga dapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Pendapat lain , Ibu 

Afni (48 tahun) mengaku kurang paham dengan apa keterkaitan pemberdayaan 

masyarakat dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dia menagatakan 

pendapatnya yaitu sebagai berikut:  

“Saya tidak tau banyak. Yang jelas iya itu bermanfaat untuk kita. 

Pendidikan saya pas-pasan, jadi kurang memperhatikan hal semacam 
itu. Yang saya tahu kegiatan itu dapat membantu saya mendapatkan 
pengahsilan.”

43  
 

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pengetahuan anggota, 

diamana kemampuan anggota dalam menerima dan memahami inforamasi 

mengenai masalah yang berkaitan dengan Kelompok Usaha Bersama dengan 

peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Sebagian anggota juga tidak 

mengetahui keterkaitan pemberdayaan masyarakat dengan Kelompok Usaha 
                                                 

42 Syakira (48 tahun), Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Wawancara, Rumah 
Syakira, Dampang, Kecamatan Gantarang, (11 juli 2020).  

43 Afni (48 tahun), Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Wawancara, Rumah Afni, 
Dampang, Kecamatan Gantarang, (18 juli 2020).   
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Bersama (KUBE), meskipun proses tersebut memberikan dampak secara 

langsung bagi kehidupan anggota. Masyarakat hanya saja mengetahui bahwa 

kelompok yang diikuti dapat memberikan pengetahuan dan penghasilan yang 

dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

  Berdasarkan hasil pengamatan penulis, dapat disimpilkan bahwa 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah sala satu bentuk kegiatan dalam  

pemberdayaan masyarakat. Anggota merasa dibantu dengan hadirnya atau 

adanya Kelompok Usaha Bersama (KUBE), karena kelompok usaha bersama 

ini merupakan tempat untuk belajar mencari dan meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan juga pengalaman, tempat yang menjembatangi masyarakat 

didalam memperoleh lapangan pekerjaan, dan meningkatkan taraf hidup bagi 

anggota. Penghasilan diporoleh anggota dari hasil bekerja yang digunakan 

untuk pemberdayaan masyarakat pada umumnya. Pemberdayaan masyarakt 

adalah suatu indikator kualitas hidup dalam masyrakat.  

C. Kendala yang di alami dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

Kelompok Usaha Berrsama (KUBE) 

Kendala berarti halagan ataupun rintangan. Kendala berarti faktor atau 

keadaan yang dapat membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran 

atau tujuan; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan. Adapun kendala 

dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

Kecamatan Gantarang, yaitu penghambat pengelola, anggota, masyarakat dan 
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pihak-pihak lainnya terhadap pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) adalah baik. Mereka menganggap program Kelompok Usaha bersama 

(KUBE) penting untuk dilaksanakan, karena Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

tidak hanya sekedar melaksanakan program pendidikan nonformal, melainkan 

juga perannya sebagian besar bagi peningkatan kualitasn kehidupan manusia 

khususnya masyarakat Desa Dampang. Namun, dalam menjalankan kegiatannya 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masih saja menemukan beberapa hambatan 

atau kendala diantaranya:    

1. Pertama yaitu modal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kurang. Modal 

menjadi pondasi utama untuk melaksanakan suatu kegiatan keterampilan seni 

karya dalam pembuatan bossara.  

Selain modal sendiri, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mendapatkan 

bantuan modal dari Dinas Perindustrian dan perdagangan berupa uang tunai 

dan peralatan. Dari bantuan yang telah diberikan, Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) masih belum cukup untuk mengembangkan usahanya dikarenakan 

permintaan pemesanan pasar yang begitu banyak.    

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rahmatia ketua Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) terkait faktor dengan penghambat, yaitu;  

“Faktor penghambatnya lebih ke modal kurang. Untuk 

mengembangkan usaha sungguh sangat susah kalau modal kurang, 
karena dalam mengembangkan butuh tempat, alat, dan bahan. Untuk 
kelompok ini memang sudah mendapatkan bantuan tetapi masih saja 
kurang. Dikarenakan permintaan pasar dan pemesanan yang cukup 
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besar tidak sesuai dengan ketersediaan bahan baku.”44 

2. Kedua, terkadang ada hubungan kurang baik antara anggota sehingga dapat 

menimbulkan rasa bosan dan kurang baik. Hubungan kurang baik bisa 

membuat kelompok menjadi tidak kompak yang menyebabkan anggota 

menjadi tidak betah untuk mengikuti proses kegiatan di Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE).   

Disamping itu, anggota merasa bosan dengan aktivitas yang dilakukan 

juga sebagai penyebab anggota mengundurkan diri atau keluar dan mencari 

pekerjaan yang lainnya.  

Ibu Rahmatia kemudian mengungkapkan lagi terkait faktor 

penghambat kegiatan di Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai berikut; 

“Penghambatnya dalam kegiatan ini, anggota bosan dengan pekerjaan 

yang dilakukannya, keinginannya pindah ke tempat kerja lain dan ada 
ketidak cocokan dengan anggota yang lain menyebabkan keluar dari 
kelompok. Maklum kan, ibu-ibu sering menggosip anatar satu dengan 
yang lainnya ”45 

3. Ketiga, yaitu keadaan pasar dan pemesanan yang kurang karna banyaknya 

persaingan. Keadaan pasar dan juga pemesanan mempengaruhi kegiatan 

dalam Kelompok Usaha Brsama (KUBE).   

  Keadaan pasar dan pemesanan yang dimaksudkan yaitu pada bulan 

atau pada musim Keadaan pasar dan pemesanan yang dimaksudkan yaitu pada 

                                                 
44 Rahmatia, (48 tahu), Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Wawancara,  Rumah 

Rahmatia, Dampang, Kecamatan Gantarang, (10 juli 2020). 
45 Rahmatia, (48 tahun), Ketua KelompoK Usaha Bersama (KUBE), Wawancar,  Rumah 

Rahmatia, Dampang, Kecamatan Gantarang, (10 juli 2020) 
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saat musim atau bulan tertentu keadaan pasar begitu sepi. Bulan tersebut yaitu 

bulan mei dan bulan juni. Pada bulan tersebut kurangnya pemesanan dan 

pemasaran sepi karena orang-orang pada saat itu kekurangan ekonomi tidak 

ada musim yang dapat menghasilkan uang jadi orang-orang tersebut tidak 

banyak memesan bossara. Selain itu, banyaknya persaingan dari prusahaan 

lain. Jadi, dalam satu pasar terdapat banyak produksi bossara.   

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ibu Syakira yang mengungkapkan 

pendapatnya sebagai berikut; 

“Kadang keadaan pasar dan pemesanan yang sepi. Pada bulan-bulan 
atau musim  tertentu pasar sepi, yaitu pada bulan Mei dan Juni. Pada 
bulan tersebut,orang-orang yang memesan kurang dikarenakan karna 
pada bulan itu kurangnya uang atau perekonomian oarang-orang 
kurang karna di bulan itu tidak ada musim yang menghasilkan uang 
sehingga orang-orang kurang untuk memesan bossara. Hal tersebut 
menyebabkan produksi dikurangi dan jam kerja anggota juga 
dikurangi. Dari pengurangan itu, penghasilan anggota juga ikut 
berkurang.”

46 

Diungkapkan pula oleh seorang pengelola Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) mengenai faktor penghambat kegiatan, Ibu Rahmatia 

mengungkapkan bahwa;  

“Menurut saya persaingan pasar dan pemesanan yang banyak. Banyak 

penyetor bossara. Seperti di pasar besar Desa Dampang banyak lebel 
yang lainnya. Sampai kadangpun rebutan tempat. Misal menyetor di 
toko X, melihat barang kita ada dibawah, langsung diambil diletakkan di 
posisi yang dianggap strategis dapat dilihat pembeli”

47  

Dari uraian diatas dapat kita ketahui mengenai faktor penghambat 
                                                 

46 Syakira, (38 tahun), Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE),  Wawancara, Rumah 
Syakira, Dampang, Kecamatan Gantarang, (11juli 2020) 

47 Rahmatia, (48 tahun) Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Wawancara, Rumah 
Rahmatia, Dampang, Kecamatan Gantarang, (10 juli 2020) 
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kegiatan Kelompok Usaha Bersam (KUBE). Faktor penghambat yang penulis 

maksudkan yaitu, kurangnya modal untuk mengembangkan usaha, 

keterbatasan bahan bakunya, terkadang juga ada hubungan yang kurang baik 

anatara anggota sehingga dapat menimbulkan rasa bosan, kurang baik dan 

sepinya perminatan pasar dan pemesanan pada musim dan bulan tertentu dan 

banyaknya persaingan dengan sesama produksi pembuatan bossara. 

Faktor diatas merupakan kendala proram pemberdayan masyarakat 

melalui Kelompok Usaha Bersama. Pengelola dan anggota secara bersama 

mengatasi beberapa hambatan diatas. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi 

hambatan tersebut diantaranya yaitu dengan mengadakan mitra kerja atau 

mengajukan bantuan kepada pemerintah, mencari trngkulak atau penyediaan 

bahan baku dari luar daerah. Mengadakan breafing dan tetap menjaga kualitas 

hasil produksi meliputi bentuk, rasa, dan bobot. 

Sesuai dengan hasil pengamatan yang penulis lakukan, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa upaya yang dilaksanakan oleh Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Dampang Kecamatan 

Gantarang belum maksimal serta beberapa kegiatan yang dilakukan belum 

dikatakan efektif dikarenakan masih mengalami beberapa kendala, baik itu 

kendala dari segi permodalan hingga kendala produk yang dihasilkan oleh 

hasil produksi KUBE.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Upaya pemberdayaan 

Adapun upaya pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) dapat dilihat dari ketercapaian dalam realitas implementasi 

di lapanagan. Memberikan ilmu dan juga kesempatan kerja bagi masyarakat 

yang kurang beruntung dalam dunia kerja. Merangkul orang-orang yang butuh 

bantuan dari segi pendapatan ekonomi. 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang telah penulis kemukakan 

pada paragraph sebelumnya dapat disimpulkan mengenai faktor pendukung 

kegiatan didalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu;  

1) Adanya kerjasama antara pengelola, anggota, pemasok bahan baku, 

pasar, pemerintah dan pihak lainnya yang membantu; 

2) adanya motivasi dari anggota untuk  mendapatkan pengetahuan dan 

keterampilan;  

3) Adanya dorongan dari keluarga anggota ; 

4) Bersifat transparan dan kepercayaan diantara pihak-pihak terkait 

permintaan pasar dan pemesanan yang banyak. 

1. Faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) Kecamatan Gantarang yaitu: 
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a) Kurangnya modal untuk mengembangkan usaha tersebut; 
 

b) Terkadang ada hubungan yang kurang baik antara anggota sehingga 

dapat menimbulkan rasa bosan dan tidak enakan;  

c) Sepinya permintaan pasar di musim dan bulan tertentu dan banyaknya 
persaingan;  

 

B. Implikasi  
 

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan, maka dalam uraian 

tersebut akan dikemukakan implikasi sebagai harapan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Diharapkan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) harus dapat 

mempertahankan produk yang telah ada dan harus lebih meningkatkan 

lagi kualitas produk dengan cara lebih kreatif dan inovatif.  

b. Diharapkan Pelindung dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam 

hal ini Kepala Desa Dampang harus lebih meningkatkan bentuk 

kerjasama dalam hal pemasaran dan pemesanan agar KUBE terus 

berproduksi secara terus menerus.  

c. Diharpkan Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) hendaknya 

menjalin kerjasama dengan pihak lain yang berkaitan dengan program 

kegiatan, selain dapat memperluas jaringan dan mensosialisasikan 

program, hal ini dapat membantu merealisasikan program yang 

direncanakan. 
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