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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 
Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi Arab-Latin 

sesuai pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 

b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988 yang secara garis besar dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin 

dapat dilihat pada table berikut: 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 

 ا
Alif 

Tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 zal S zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
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Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan 

tanda(’). 

2. Vokal  

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍa ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ـه 

 ء
Hamz

ah 
’ Apostrof 

 Ya Y Ye ى
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Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

 kaifa :  كَيْفََ

 haula :  هَوْلََ

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu: 

Contoh: 

 māta : مَاتََ

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a A ا  

 Kasrah i I ا  

 ḍammah u U ا  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah danya Ai a dan i ى ى  

 fatḥah danwau Au a dan u ى و  

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah danalif atauya Ā a dan garis di atas ...َا       ...َى 

 Kasrah danya Ī i dan garis di atas ىى

 ḍammahdanwau Ū u dan garis di atas ى و 
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 ramā : رَمَى

 qīla : قيِْلََ

 yamūt : يمَُوْتَُ

4. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu ta marbūṭah yang 

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

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

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikut oleh kata 

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

maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha[h]. 

Contoh:  

 rauḍahal-aṭfāl : رَوْضَةَُالََْْطْفَالََِ

 al-madīnahal-fāḍilah : الَْمَدِيْنَةَُالْفَاضِلةَََُ

 al-ḥikmah :  الَْحكْمَةََُ

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( `ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

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

Contoh: 

ََ  <rabbana : رَبَّنا

يْنَاََ  <najjaina: نَجَّ

ََ  al-haqq : الَْحَقُّ

مََ  nu“ima : نعُ ِ

ََ  aduwwun‘ : عَدُوٌّ
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Jika huruf ى  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (َ  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (ī) ) ىِي 

Contoh: 

 Alī (bukan‘Aliyyatau‘Aly)‘ : عَلِيٌَّ

َ  Arabī (bukan‘Arabiyy atau‘Araby)‘ :عَرََبِيٌّ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

َ  Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‘arifah)الَ

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

maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسَُ

لْزَلةََُ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَةََُ

 al-bilādu :  الَْبلِاَدََُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’murūna : مُرُوْنََ

 ‘al-nau :  الَنَّوْعَُ

 syai’un :  شَيْءٌَ
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 umirtu :  أمُِرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau 

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

FīẒilālal-Qur’ān 

Al-Sunnah qablal-tadwīn 

Al-‘Ibārāt bi‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣal-sabab 

9. Lafẓal-Jalāla (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

 billāhبِاَللهdīnullāhََدِيْنَُاللهََِ

Adapun ta marbūṭadi akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ  al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

 hum f ī raḥmatilh هُمَْفِيَْرَحْمَةَِاللهََِ
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10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

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

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

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

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

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

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

kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wamā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘alinnās ilallażī biBakkatam ubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażīunz ila fihal-Qur’ān 

Naṣīral-Dīnal-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiżmin al-ḌalāAl-Munqiz 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkansebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. 

Contoh: 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw   = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l ‘Imra>n/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan 

berikut: 

 صفحة =  ص

 بدونَمكانَ =  دمََ

 صلىَاللهَعليهَوسلمَ =  صلعمََ

 طبعةَ =  طَ

 بدونَناشر =  دنََ

 الىَاخرهَ\الىَاخرها =  الخََ

 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: 

Zaid,Naṣr Ḥāmid Abū) 
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ABSTRAK 

Nama :     Nulfi Alfa Yuditha 

NIM :     50900120060 

Judul   : Peran Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba Dalam 
Memberdayakan    Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan 

Herlang Kabupaten Bulukumba 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komunitas Keluarga 
Angkat (KKA) Bulukumba dalam memberdayakan masyarakat kurang 
mampu di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, yang kemudian 
menyajikan dua substansi permasalahan yaitu: (1) Bagaimana upaya 
Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba dalam memberdayakan 
masyarakat kurang mampu di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba? 
(2) Bagaimana hambatan yang dihadapi Komunitas Keluarga Angkat (KKA) 
Bulukumba dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu di 
Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba?  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Yang 
dilakukan dengan mendalami suatu permasalahan, yang kemudian hasilnya 

akan dideskipsikan secara mendalam. Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian adalah pendekatan ilmu kesejahteraan sosial, dan pengumpulan 
data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam 
penelitian ini terbagai menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer yang 
terdiri dari empat informan, diantaranya dua orang dari masyarakat kurang 

mampu dan dua orang dari relawan Komunitas Keluarga Angkat (KKA) 
Bulukumba, serta sumber data sekunder yang berasal dari dokumen-
dokumen yang relevan. Tehnik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, 
yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Komunitas 
Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba dalam memberdayakan masyarakat 

kurang mampu di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dilakukan 
melalui tiga upaya, yaitu: 1) Pemberian bantuan sembako; 2) Pemberian 
bantuan perlengkapan jenazah; 3) Aksi tanggap bencana. Adapun hambatan 
yang dihadapi Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba, yaitu: 1) 
Manajemen waktu yang kurang baik,; 2) Dana yang belum memadai dalam 
mendukung program-program Komunitas Keluarga Angkat (KKA) 
Bulukumba.  

Implikasi dalam penelitian ini adalah: 1) Perlunya sebuah program 
pemberdayaan agar penerima manfaat dapat hidup mandiri dan tidak 
bergantung. 2) Perlunya menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang bisa 

membantu pendanaan dari Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Manusia merupakan mahluk sosial, dan setiap manusia memiliki 

keinginan untuk hidup dengan sejahtera. Keadaan sejahtera yang dimaksud 

adalah kesejahateraan sosial, yakni tersedianya kebutuhan baik itu 

kebutuhan material dan non material. Kesejahteraan sebagai suatu kondisi 

merupakan kesejahteraan yang meliputi ksejahteraan jasmaniah, rohaniah 

dan bukan merupakan perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial 

tertentu saja.1  

Dalam UU No. 11 tahun 2009 mengenai kesejahteraan sosial telah 

dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial yaitu keadaan terpenuhinya 

kebutuhan, baik itu kebutuhan material spiritual, dan sosial warga negara 

sehingga dapat hidup layak dan mengembangkan diri agar dapat 

melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggara 

kesejahteraan sosila merpakan upaya yang terarah, terpadu, serta 

berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta 

masyarakat dalam sebuah pelayanan sosial yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar tiap-tiap warga di negara itu, yaitu rehabilitasi sosial, 

kemudian jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta berupa perlindungan 

sosial.

 
1 Muhammad Suud Harsono, Tiga Orientasi Kesejahteraan Sosial  (Jakarta: Prestasi 

Pustaka, 2006), h. 8. 
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Di negara-negara maju, kesejahteraan sosial diartikan sebagai jaminan 

sosial (social security), misalnya bantuan sosial (social assistance), serta 

jaminan sosial (social insurance), yang diadakan oleh negara terkhusus bagi 

kaum yang kurang beruntung (disadvantaged groups). Sedangkan di 

Indonesia sendiri kesejahteraan sosial bermakna sebagai sebuah tujuan atau 

keadaan hidup yang sejahtera yaitu terpenuhinya keperluan pokok manusia. 

Sedangkan dalam konteks yang lebih luas kesejahteraan sosial banyak 

diartikan kedalam berbagai macam makna. Makna yang lebih luas terkait 

dengan kesejahteraan sosial tidak bisa disalahkan karena hal-hal yang terkait 

yang luas tentang kesejahteraan sosial tidak dapat disalahkan karena 

kesejahteraan sosial memiliki ruang lingkup dan aspek yang luas. Mulai pada 

kesejahteraan sosial memiliki makna kondisi sesuai dengan UU No. 6 tahun 

1974 yang berisi tentang pokok-pokok kesejahteraan sosial, kesejahteraan 

sosial sebagai sebuah system organisasi sosial yang berimplementasi 

kedalam sebuah system oraganisasi pelayanan kemanusiaan misalnya 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pnati sosial, dan lain sebagainya. Selain 

itu, ada pula yang mengartikan bahwa kesejahteraan sosial merupakan 

sebuah gerakan, makna tersebut tentu tidak bisa terlepas bahwa sebuah 

Gerakan manusia dapat meningatkan taraf hidup (well-being) sehingga bisa 

bersaing di tenga masyarakat.2    

 
 2 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 

3. 



3 
 

 
 

 Al-Qur’an yang merupakan sebuah peganagan hidup umat islam, telah 

banyak menjelaskan mengenai pentingnya sebuah kesejahteraan sosial dan 

keadilan sosial dalam sebuah masyarakat. Pengakuan bahwa Al-Qu’an 

merupakan kitab umat islam yang begitu banyak menjelaskan 

mengenaikeadilan sosial bukan hanya diakui oleh umat muslim saja, akan 

tetapi juga turut diakui oleh agama-agama lainnya. Menurut S. Vivekanda, 

yang diambil dari Maulana W. Khan, ‘if there is religion that implements the 

equality of social welfare and social justice, then that religion is islam, and 

islam’’,(apabila terdapat agama yang melaksanakan pendekatan terhadap 

persamaan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial, maka agama itu adalah 

islam dan islam itu sendiri.) 3 Allah Swt telah menjamin kesejahteraan bagi 

mahluknya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah Hud 

ayat 6 ‘’ Dan tidak ada satu pun binatang melata di bumi ini kecuali Allah 

yang memberinya rezeki.’’ 4 

 Adapun tujuan diadakannnya kesejahteraan sosial yaitu pertama, 

untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan keberlangsungan 

hidup. Kedua, yaitu untuk memulihkan fungsi-fungsi sosial agar tersipta 

kemandirian. Ketiga, untuk meningkatkan pertahanan sosial sebuah 

masyarakat agar mncegah serta menangani masalah-masalah kesejahteraan 

 
  3 Nurul Husna, ‘’Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial’’, Jurnal Al-Bayan, 

vol. 20 no. 29 (Januari-Juni 2014), h. 45. https://jurnal.ar-

raniry.ac.id/index.php/bayan/article/viewFile/114/103. (Diakses 13 Desember 2022) 
4 Amirus Sodiq, ‘’ Konsep Kesejahteraan Dalam Islam’’, STAIN Kudus, Jurnal Ekonomi 

Syraiah, vol 2, no. 2 (2015): h. 381. 
https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/viewFile/1268/1127 
(Diakses 20 Februari 2023) 

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/viewFile/114/103
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/viewFile/114/103
https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/viewFile/1268/1127
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sosial. Keempat, yaitu untuk meningkatkan rasa tanggung jawab sosial untuk 

sebuah penyelanggarakan kesejahteraan sosial secara melembaga dan terus-

menerus. Kelima, untuk meningkatkan kemampuan serta kepedulian 

masyarakat terhadap penyelenggaran kesejahteraan sosial secara 

melembaga dan berkelanjutan. Keenam, untuk meningkatkan kualitas 

manajemen penyelenggaraan kesejhateraan sosial.5    

Faktanya, masih banyak masyarakat khususnya masyarakat 

Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba yang masih  hidup dalam keadaan 

tidak sejahtera. Masih banyaknya masyarakat yang memerlukan uluran 

tangan demi memenuhi kebutuhannya. Meskipun hasil yang digapai dalam 

pembangunan oleh negara selama beberapa waktu, akan tetapi masalah-

masalah sosial seperti kemiskinan, kekuarangan, terbatasnya kesempatan 

serta masalah sosial lainnya masih banyak dirasakan oleh masyarakat. 

Walaupun demikian secara historis, usaha-usaha telah dilakukan untuk 

meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial, Ini telah dilakukan oleh individu-

individu, atau oleh keluarga-keluarga, komunitas, dan masyarakat yang lebih 

luas.  

 Usaha-usaha ini berakibat pada timbulnya institusi-institusi 

kesejahteraan sosial, yang didefenisikan sebagai cara-cara mapan yang 

secara budaya terorganisasi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. 

 
5 Syamsuddin AB, Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial (Cet. I; Ponerogo 

:Wade, 2017), h. 3. 
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Dengan demikian penanganan masalah sosial seperti kemiskinan adalah 

tanggung jawab Bersama. Keadaan kesejahteraan sosial terjadi bukan dengan 

sendirinya akan tetapi diperlukan sebuah upaya dari individu, masyarakat, 

organisasi, keluarga, komunitas serta pemerintah. 6  

 Penangan masalah sosial yang penulis maksud dalam hal ini terkait 

dengan upaya dari sebuah komunitas sosial. Masih banyaknya masyarakat 

yang mengalami kondisi tidak sejahtera sehingga mendorong terbentuknya 

komunitas-komunitas sosial. Di tengah-tengah masyarakat Kabupaten 

bulukumba sendiri telah banyak berdiri sebuah komunitas-komunitas sosial, 

baik itu komunitas yang memiliki skala besar maupun komunitas yang 

skalanya kecil. Salah satu contoh komunitas sosial yang ada di Kabupaten 

Bulukumba misalnya yaitu Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba.  

 Komunitas merupakan perkumpulan dari beberapa orang yang peduli 

satu sama lain, dimana dalam komunitas tersebut terdapat hubungan yang 

erat diantara anggota komunitas. Komunitas merupakan kelompok sosial 

yang terdiri dari banyak orang yang saling menyatukan dirinya oleh karena 

mempunyai sebuah keterampilan yang sama akan sesuatu hal, misalnya saja 

seperti kebutuhan, minat bakat, kepercayaan, hobi, dan ksemaan yang 

lainnya, yang akhirnya mereka merasa nyaman berinteraksi karena 

mengaggap ada teman yang memiliki kesamaan. Dengan bergabung dalam 

sebuah komunitas diharapkan dapat terbentuk interaksi sosial yang saling 

 
  6 Adi Fahruddin, Kesejahteraan Sosial Internasional (Bandung: Alfabeta, CV.2012), h. 

86. 
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memberikan kekuatan satu dengan yang lainnya.7     

 Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba merupakan sebuah 

komunitas sosial yang dinaungi oleh Yayasan Komunitas Keluarga Angkat 

(YKMKA). Komunitas Keluarga Angkat (KKA) dibentuk sejak tanggal 23 April 

2019 di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, menjadi wadah dan 

fasilitator dalam hal kegiatan berbagi yang berpedoman pada nilai-nilai 

sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Keprihatinan terhadap orang-orang 

yang kurang mampu maka dibentuklah sebuah Yayasan Komunitas Keluarga 

Angkat (KKA) Bulukumba.   

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka calon peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ‘’ Peran Komunitas 

Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba Dalam Memberdayakan Masyarakat 

Kurang Mampu di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. ‘’ 

B. Fokus Penelitian dan Deksripsi fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini merupakan batasan calon penelti agar ruang 

lingkup yang akan diteliti jelas. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan, 

mengenai peran Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba dalam 

memberdayakan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba. 

 

 
 

7 Muhammad Dicky Kurniawan, ‘’Peran Komunitas PKUVIDGRAM Dalam 
Meningkatkan Kreatifitas Pengguna Instagram di Kota Pekanbaru’’ Jurnal FISIP, vol. 6 no. 1  
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2. Deskripsi Fokus 

 Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, maka dapat 

dideskripsikan berdasarkan pada substansi permasalahan pada penelitian 

ini, yaitu peran Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba dalam 

memberdayakan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba, maka dari itu penulis memberikan deksripsi fokus 

sebagai berikut: 

a. Komunitas Keluarga Angkat (KKA)Bulukumba 

Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba merupakan sebuah 

komunitas sosial yang terleak di Kabupaten Bulukumba yang berada 

dibawah naungan Yayasan Komunitas Keluarga Angkat (YKMKA). 

Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba merupakan komunitas 

yang berfokus pada penanganan ekonomi keluarga. Adapun maksud 

dibentuknya komunitas ini adalah untuk dapat ikut berperan aktif dalam 

pengentasan masalah-masalah sosial di masyarakat terutama dalam hal 

kemanusiaan.  

b. Pemberdayaan masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu pendekatan dalam proses 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat 

merupakan upaya untuk memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu 

untuk meningkatkan harkat martabat masyarakat yang berada dalam 

kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri 
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sehingga dapat keluar dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan 

sebagai proses memampukan atau mendirikan masyarakat. 

c. Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu 

Pemberdayaan masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin 

merupakan suatu kegiatan perorangan maupun kelompok dalam 

memperoleh keterampilan, kemampuan dan pengetahuan untuk 

mempengaruhi kehidupan ekonomi anggotanya ataupun kehidupan 

sosialnya, terutama masyarakat miskin yang tidak mempunyai kondisi 

sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai serta mata 

pencaharian yang tidak menentu. Ada tiga kategoti kemiskinan yaitu: 

1) Kelompok yang paling miskin (destitute) atau yang sering diartikan 

sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut mempunyai 

pendapatan dibawah garis kemiskinan (umumnya tidak mempunyai 

sumber pendapatan sama sekali) dan tidak mempunyaiakses 

terhadap berbagai layanan sosial. 

2) Kelompok miskin (poor). Kelompok ini mempunyai pendapatan yang 

berada dibawah garis kemiskinan namun secara relative memiliki 

akses terhadap pelayanan sosial dasar contohnya, masih mempunyai 

sumber-sumber finansial, mempunyai Pendidikan dasar atau tidak 

butah huruf. 

3) Kelompok rentan (vulnerable group). Kelompok ini dapat 

dikategorikan bebas dari kemiskinan, karena mempunyai kehidupan 
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yang relative lebih baik dibandingkan kelompok destitute maupun 

kelompok poor. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang penulis 

angkat dalam penelitian ini adalah; 

1. Bagaimana upaya Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba 

dalam memberdayakan  masyarakat kurang mampu di Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba 

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi Komunitas Keluarga Angkat 

(KKA) Bulukumba dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu di 

Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan beberapa buku dan penelitian terdahulu penulis 

menemukan beberapa literatur dan penelitian terdahulu yang dapat menjadi 

perbincangan dalam penyelesaian skripsi antara lain: 

1. Firman, dalam penelitiannya yang berjudul ‘’Peran Aksi Indonesia 

Muda Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kampung Kusta di 

Kelurahan Balang Baru Kota Makassar. Persamaan dengan penelitian ini 

adalah penelitian tersebut juga memaparkan bagaimana peran sebuah 

komunitas sosial dalam membantu masyarakat. Sedangkan perbedaannya 

adalah penelitian firman ini menggambarkan strategi AIM  dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini 

calon peneliti ingin menggambarkan bentuk pemberdayaan Komunitas 



10 
 

 
 

Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba bagi masyarakat kurang mampu 

Indonesia Muda Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kampung 

Kusta Kelurahan Balang Baru Kota Makassar 

2. Nur Islamiyah Ismail, dalam skripsinya yang berjudul ‘’ Model 

Pemberdayaan Komunitas Tangan di atas Jeneponto Takalar Gowa (TDA 

JENTAGO) Melalui pengembangan Inovasi kewirausahaan di Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa. Persamaannya dalam penelitian ini sama-sama 

memaparkan pemberdayaan sebuah masyarakat. Perbedaanya adalah, 

skripsi yang dipaparkan oleh Nur Islamiyah Ismail tersebut memaparkan 

bagaimana model dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh 

Komunitas Tangan di atas Jeneponto Takalar (TDA JENTAGO) sedangkan 

dalam penelitian ini penulis ini memaparkan peran dari Komunitas Keluarga 

Angkat (KKA) Bulukumba dalam memberdayakan masyarakat. 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis berangkat dari beberapa 

landasan teori dan hasil penelitian.  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui upaya Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba 

dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu di Kecamatan 

Herlang Kabupaten Bulukumba 
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b. Untuk mengetahui bagaimana hambatan yang dihadapi Komunitas 

Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba dalam memberdayakan masyarakat 

kurang mampu di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. 

2. Kegunaan Penelitian       

 Kegunaan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini terbagi dua : 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Untuk menambah wawasan pemikiran tentang peran Komunitas 

Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba dalam memberdayakan 

masyarakat kurang mampu di Kecamatan Herlang Kabupaten 

Bulukumba. 

2) Untuk menambah pengalaman penulis dilapangan, dapat berguna 

sebagai referensi atau tambahan informasi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan di masa yang akan datang. 

b. Untuk akademik yaitu sebagai referensi dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan kesejahteraan sosial  

c. Kagunaan Praktis 

1) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memotivasi dan 

menjadi strategi dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu. 

2) Diharapkan bisa mengembangkan pola fikir mahasiswa dalam 

menerapkan keilmuan yang diperoleh bagi masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Tentang Peran 

1. Pengertian Peran 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, peran mengandung arti 

seperangkat tingkatan yang dinginkan untuk dimiliki seseorang yang 

memiliki kedudukan ditengah masyarakat.8 Peran juga merupakan 

seperangkat rumusan yang menjadi batasan perilaku yang diharapkan dan 

tidak diharapkan oleh pemegang kekuasaan tertentu. Seperti dalam 

lingkungan keluarga, sikap ibu dalam sebuah keluarga diharapkan 

memberikan anjuran, memberikan nilai, memberikan sanksi dan lain 

sebagainya. Peran merupakan sikap yang diharapkan dari seseorang yang 

mempunyai status. Menurut Marton beberapa peran yang terhimpung dan 

saling terakit oleh satu satus disebut sebagai sebuah perangkat peran. 9  

Pada sebuah kerangka peran didalam organisasi masyarakat 

diartikan sebagai struktur sosial yang ditentukan oleh hakikat. Pada 

kerangka yang lebih besar, organisasi dalam masyarakat atau biasa disebut 

dengan struktur sosial, yang ditentukan oleh hakikat dari peran ini,

 
8 ‘’Peran’’, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, https://kbbi.web.id/peran 

(15 September 2022).(Diakses 11 Januari 2023) 
9 Edy Suhardono, Teori Peran: Konsep, Direvasi dan Implikasinya (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama 1994) h. 8. 

https://kbbi.web.id/peran%20(15
https://kbbi.web.id/peran%20(15
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dan distribusi SDM yang kurang pada orang-orang yang mengenadalikannya. 

Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasi, serta memberikan 

sebuah imbalan (reward) kepada kegiatan-kegiatan mereka menggunakan 

cara yang tidak sama sehingga tiap-tiap masyarakat mempunyai sebuah 

struktur sosial yang tidak sama pula. Apabila yang disebut peran merupakan 

perilaku yang diinginkan oleh seseorang terhadap status tertentu maka 

perilaku peran merupakan perilaku yang benar adanya oleh seseorang yang 

menggunakan peran itu. Perilaku peran terdapat kemungkinan ada 

perbedaan dari perilaku yang diinginkan disebabkan beberapa alasan. 10 

 Peran adalah sebuah aspek yang bentuknya dinamis didalam posisi 

terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak serta kewajibannya 

menurut dengan posisinya, maka ia akan melakukan sesuatu. Artinya, peran 

merupakan sesuatu yang diharapkan untuk dimiliki oleh individu yang 

memiliki kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan sebuah masyarakat. 

 Menurut Soejono Soekanto peranan adalah sebuah aspek yang 

dinamis yaitu bilamana seseorang melakukan hak dan kewajibannya maka 

seseorang tersebut melaksanakan sebuah peranan. Seperti yang telah 

dijelaskan oleh para ahli, maka peran adalah sebuah konsep tentang apa yang 

dilakukan terhadap individua tau sebuah kelompok sebagaisebuah 

organisasi.11      

 
 10 Horton, dkk., Sosiologi, (Jakarta: Erlangga 1993), h. 129. 

11Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (cet. 49; Jakarta: Rajawali 
Pers,2009). 
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 Dalam sebuah teori, Biddle serta Thomas yang terdapat dalam 

sebuah buku Sarlito Wirawan Sarwono, mengelompokkan istilah teori peran 

kedalam empat kelompok, yaitu:  

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam sebuah interaksi  

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut  

c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku 

d. Kaitan antara orang dan perilaku.12 

Dari beberapa defenisi yang telah diungkapkan di atas, penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa peran merupakan suatu harapan atau 

keinginan dari orang-orang sekitar dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan norma-norma dan kedudukannya. Jadi peran merupakan suatu 

tindakan seseorang, tugas atau kewajiban yang berkaitan dengan posisi atau 

peranan tertentu yang diembannya dalam sutau kelompok atau organisasi 

yang didasarkan pada ketentuan dan harapan yang menjelaskan mengenai 

apa saja yang seharusnya individu-individu lakukan terhadap situasi 

tertentu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri 

dan orang lain. Peran merupakan hal terpenting, dikarenakan peran 

mengatur mengendalikan dan mengatur seseorang. Peranan menurut 

Levinson terdiri dari tiga hal, yaitu: 

a. Peranan terdiri dari norma-norma yang menghubungkan posisi atau 

tempat seseorang di dalam sebuah masyarakat. Makna peranan dalam hal 

 
12 Sarlito Wirawan Sarwono. Teori-Teori Psikologi Sosial, (Cet IX; Jakarta: 1984), h.  

234. 
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ini adalah serangkaian aturan-aturan yang mengarahkan seseorang 

kepada kehidupan masyarakat. 

b. Peranan merupakan sebuah konsep mengenai apa yang dapat dilakukan 

oleh seorang individu dalam organisasi masyarakat. 

c. Peranan juga diartikan sebagai sebuah perilaku individu yang berarti 

penting terhadap sebuah struktur sosial organisasi. 

2. Jenis-Jenis Peran 

     Bruce J.Cohen mengemukakan bahwa peran dibagi kedalam 

beberapa jenis yaitu: 

a. Peranan yang nyata adanya (anacted role), adalah sebagai cara yang 

benar-benar dilakukan oleh individu atau sekelompok orang didalam 

melakukan sebuah peran. 

b. Peranan yang dianjurkan (Prescibed role), merupakan sebuah cara yang 

masyarakat harapkan dari kita dalam melaksanakan peranan tertentu. 

c. Konflik peranan (Role conflick), berupa situasi yang dialami seseorang 

yang mengemban suatu status atau yang lebih menuntut harapan dan 

tujuan peran yang saling bertolakbelakang satu sama lain. 

d. Kesenjangan peranan (Role distance), yaitu melaksanakan peranan secara 

emosional. 

e. Kegagalan peran (Role failure), adalah berupa kegagalan seseorang 

didalam melakukan peranan tertentu. 

f. Model peranan (Role model), yakni seseorang yang tingkah lakunya di 

contoh, tiru, ikuti. 
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g. Serangkaian atau ruang lingkup peranan, (Role set), yaitu sebuah 

hubungan seseorang dengan orang lainnya ketika melaksanakan 

peranannya.13 

Peran social yang terdapat dalam sebuah masyarakat dapat dibagi sesuai 

dengan beberapa sudut pandang: 

a. Bahwa peran-peran tertentu wajib dilakukan manakala struktur 

masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. 

b. Peran tersebut seharusnya diletakkan pada seseorang yang oleh 

masyarakat dianggap bisa melaksanakannya. 

c. Di dalam sebuah masyarakat terkadang ditemui individu-individu yang 

tidak bisa melakukan peranannya sesuai yang diharapkan oleh 

masyarakat karena bisa jadi pelaksanaannya membutuhkan pengorbanan 

arti kepentingan-kepentingan pribadi yang sangat banyak. 

d. Apabila setiap orang bersedia melaksanakan perannya, belum pasti 

masyarakat bisa memberikan peluang-peluang yang seimbang.14 

 

 

 

 
13 Anton Sujarwo, ‘’ Peran Pemimpin Dalam Pembinaan Ahlak Santri di Pesantren 

Darussalam Desa Argumolyo Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus’’. Skripsi. 
(Lampung: Fak. Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan, 2022), h. 25. 
http://repository.radenintan.ac.id/17656/1/bab%201%20-%20bab%202.pdf (Diakses 23 
Februari 2023) 

14 Soerjono Soekanto, Sosiologi Perubahan Sosial,(Jakarta:Rajawali Persada, 2010), 
h. 

http://repository.radenintan.ac.id/17656/1/bab%201%20-%20bab%202.pdf
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3. Unsur-Unsur Peran 

a. Peran Ideal 

Sebagaimana diharapkan oleh sebuah masyarakat terhadap sebuah 

status-status tertentu. Peran ini memberikan rumusan mengenai hak-hak 

serta kewajiban kedudukan tertentu. 

b. Peran yang dilakukan atau dikerjakan 

Peran ini adalah sebuah peranan yang sesungguhnya dilakukan oleh 

seseorang dalam bentuk yang nyata. Peranan yang dilakukan dalam 

kehidupan yang nyata bisa saja tidak sama dengan peranan ideal, yang 

ideal hanya terdapat dalam fikiran dan belum terealisasidan kehidupan 

yang nyata. 

B. Tinjauan Tentang Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba 

1. Pengertian Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba 

Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba merupakan sebuah 

komunitas sosial yang dinaungi oleh Yayasan Komunitas Keluarga Angkat 

(YKMKA). Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba dibentuk sejak 

tanggal 23 April 2019 di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, menjadi 

wadah dan fasilitator dalam hal kegiatan berbagi yang berpedoman pada 

nilai-nilai sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Dimana KKA memiliki 71 

keluarga angkat, dan terkhusus di Kecamatan Herlang terdapat 10 orang 

keluarga angkat diantaranya terdapat beberapa lansia yang memiliki kondisi 

ekonomi dan kesehatan yang memprihatinkan. Lansia yang ditangani oleh 

KKA diantaranya memiliki penyakit kanker, kusta, lumpuh, dan penyakit 
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lainnya. Yayasan Komunitas Keluarga Angkat saat ini berfokus pada 

penanganan ekonomi keluarga angkat dengan memberikan bantuan berupa 

sembako dan melakukan perbaikan rumah layak huni. Untuk merealisasikan 

program Komunitas Keluarga Angkat (KKA) dilakukan pengumpulan dana 

dari para donatur dan memanfaatkan limbah kertas.  

2. Visi dan misi Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba 

a. Visi 

Menjadi adah dan fasilitator sosial melalui kegiatan berbagi yang 

berpedoman pada nilai-nilai agama, sosial, budaya dan kemasyarakatan.  

b. Misi 

Adapun misi dari komunitas keluarga angkat (KKA) Bulukumba yaitu: 

1. Membangun empati dan simpati masyarakat. 

2. Meningkatkan partisipasi dalam masyarakat untuk kegiatan amal dan 

sosial.    

C. Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat 

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

 Kata pemberdayaan (empowerment) diambil dari kata power yang 

mengandung arti tenaga, kemampuan atau kekuasaan. Dengan demikian, 

secara harifah pemberdayaan dapat diartikan sebagai peningkatan 

kemamapuan, tenaga kekuasaan, atau kekuatan.15     

 
15Muhammad Fatkhullah, Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut,” Jurnal  

Of Social Development studies ,” vo. 2 no. 2, (Februari 2005), h. 29. 
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 Menurut Nakley dan Marsden pemberdayaan mengandung dua 

makna kecenderungan. Pertama, kecenderungan primer merupakan proses 

pemberdayaan yang menekekankan pada proses memberikan atau 

mengalihkan sebagai kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada 

masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya (survival 

of the fittesi). Kedua, yaitu kecenderungan sekunder, yaitu menekankan 

kepada proses menstimulan, memotivasi atau mendorong indvidu agar 

memiliki sebuah keampuan atau keberdayaan agar dapat menentukan apa 

yang menjadi pilihan hidupnya dengan cara prosesdialog.16 

 Pemberdayaan sebagai proses, merupakan rangkaian kegiatan yang 

bertujuan untuk memperkuat keberdayaan atau kekuasaan sebuah kelompok 

yang lemah di tengah masyarakat, termasuk orang-orang yang mempunyai 

masalah kemiskian. Selain itu, pemberdayaan sebagai tujuan, pemberdayaan 

mengarah kepada kondisi atau hasil yang ingin dicapai terhadap sebuah 

perubahan sosial yakni masyarakat yang berdaya, mempunyai pengetahuan 

serta kemampuan atau mempunyai kekuasaan dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya yang lebih layak.17 

 Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses 

pembangunan masyarakat, dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai 

proses kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperbaki kondisi diri sendiri. 

 
 16 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Cet. V ; Bandung: 

Humaniora, 2006), h.229. 

17 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis 
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Cet I; Bandung: PT Rafika Aditama, 
2005) h. 57 
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Secara teknis, kata pemberdayaan bisa juga disamakan dengan istilah 

pengembangan. Bahkan dalam dua istilah ini dalam batas-batas tertentu 

bersifat interchangeable atau dapat dipertukarkan.18 

 Berdasarkan defenisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat 

kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang rentan dan lemah dalam sebuah 

masyarakat, termask didalamnya individu-individu yang mengalami masalah 

kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi 

kebutuhannya baik itu secara fisik, ekonomi ataupun dari segi sosial, 

misalnya: kepercayaan diri dalam menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 

pencaharian, ikut berpartisipasi dalam aksi sosial dan mandiri dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi dalam kehidupannya.19 

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan adalah sebuah implikasi dari strategi 

pembangunan yang berorentasi pada masyarakat (people centered 

development). Berkaitan dengan hal tersebut, pembanungan mengarah 

kepada usaha perbaikan terutama pada perbaikan mutu hidup manusia baik 

secara mental, ekonomi, fisik serta sosial budaya. Tujuan utama dari 

pemberdayaan adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya 

 
 18 Nanih Machendrawaty, dkk., Pegembangan Masayrakat Islam, (Bandung: 
Rosadakarya, 2001), h. 41-42 

 19 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Srategis 
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, (Cet I; Bandung: PT Rafika Aditama, 
2005) h.60 
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kelompok yang dalam keadaan lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik 

itu karena situasi internal ataupun karena situasi ekternal.  

Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah pemberdayaan yaitu untuk 

membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian itu meliputi 

kemandirian berfikir, bertindak serta mampu mengendalikan apa yang 

mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah sebuah keadaan 

yang dialami oleh masayarkat yang ditandai oleh mampunya masyarakat 

tersebut untuk memikirkan, memutuskan, dan melakukan sesuatu yang 

dianggap tepat dengan tujuan untuk mencapai pemecahan masalah-masalah 

yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan yang meliputi 

kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan efektif degan mengerahkan 

kemampuan yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.  

Tujuan pemberdayaan bagi masyarakat memberian kesempatan 

pengembangan serta pembangunan kesejahteraan masyarakat agar tercipta 

lapangan pekerjaan serta kemandirian dalam membangun kehidupan yang 

layak dan cukup bagi masyarakat dengan kehidupan perekonomian yang 

berkembang.20 Terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu: 

a. Perbaikan Kelembagaan (better institution).  

Dengan dilakukannya perbaikan kegiatan atau tindakan, diharapkan 

mampu memberikan perbaikan kelembagaan termasuk pula pengembangan 

jaringan mitra usaha.  

b. Perbaikan Pendapatan (better income).  
 

20 Eko Widodo, Manajamen Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: 
Pustaka, 2015), h. 203 
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Dengan dilaksanakannya perbaikan dibidang bisnis, diharapkan 

mampu memperbaiki penghasilan termasuk pengahasilan keluarga serta 

masyarakat.  

c. Perbaikan Lingkungan (better envioment).  

Perbaikan lingkungan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan 

fisik dan social) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh 

kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. 

d. Perbaikan Kehidupan (better living).  

Tingkat pengahsilan serta keadaan lingkungan yang baik, doharapkan 

bisa memberikan perbaikan keadaan kehidupan tiap-tiap keluarga dan 

masyarakat.  

e. Perbaikan masyarakat (better community).  

Yang menjadi tujuan dari sebuah pemberdayaan adalah agar 

membentuk individu-individu dan masyarakat yang mandiri, yang meliputi 

mandiri secara bertindak, berfikir serta mengenadalikan apa yang mereka 

kerjakan.21 

3. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat 

 Terdapat empat prinsip yang digunakan demi suksesnya 

sebuah program pemberdayaan, yakni prinsip kesetaraan, 

 
21 Mardikanto, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Islam dalam Perspektif Kebijakan 

Publik (Bandung: Alfabeta 2013) h. 109-110. 
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partisipasi, keswadayan atau kemandirian serta berkelanjutan.22 

Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip kesetetaraan hidup.  

 Prinsip paling utama yang harus dipegang dalam sebuah proses 

pemberdayaan masyarakat yaitu adanya kesetaraan atau kesejajaran 

kedudukan antara masyarakat dengan Lembaga yang melakukan 

program-program pemberdayaan, baik itu laki-laki ataupun perempuan. 

Dinamika yang dibangun merupakan hubungan kesetaraan dengan 

mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman 

maupun keahlian. Masing-masing dari keduanya saling mengakui 

kelebihan dan kekurangan sehingga terjadilah sebuah proses saling 

belajar satu sama lain. 

b. Prinsip partisipasi.  

 Program pemberdayaaan yang dapat menstimulus kemandirian 

masyarakat merupakan sebuah program yang sifatnya partisipasif, 

dilaksaakan, direncanakan kemudian diawasi serta diikuti oleh 

masyarakat. Akan tetapi untuk sampai pada tahap tersebut memerlukan 

waktu serta proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang 

memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. 

c. Prinsip keswadayaan atau kemandirian 

 Prinsip ini merupakan sikap menghargai serta mengedepankan 

kemampuan masyarakat daripada bantuan dari pihak lan. Konsep ini 
 

22  Sri Najiati, Pemberdayaan Masayarakat (Bogor: wetinds Internasional, 
2005),h.54. 
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tidak memandang orang miskin sebagai sebuah objek yang tidak 

berkemampuan, akan tetapi dianggap sebagai subjek yang memiliki 

kemampuan sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, 

pengetahuan yang dalam mengenai hambatan-hambatan dari usahanya, 

mengetahui keadaan lingkungannya, memiliki tenaga kerja sserta 

kemauan dan memiliki norma-norma dalam masyarakat yang sudah lama 

dipatuhi. Kesemuanya tersebut haruslah digali dan djadikan modal dasar 

bagi sebuah proses pmberdayaan.. 

d. Prinsip berkelanjutan  

 Sebuah program pemberdayaan perlu direncakan atau dirancang 

untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih 

dominan dibandingkan masyarakat sendiri. Akan tetapi secara perlahan 

dan pasti peran dari pendamping akan semain berkurang, bahkan 

akhrnya dihapuskan karena masyarakat sudah bisa mengelola 

kegiatannya sendiri.23 

Dari empat prinsip diatas biasanya yang terdapat dilapangan berbeda, 

oleh karena itu prinsip tersebut tidak dapat diajadikan sebagai acuan 

untuk suksesnya sebuah program pemberdayaan. 

4. Tahap Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Ambar Teguh Sulistiani tahap-tahap pemberdayaan 

masyarakat adalah sebagai berikut: 

 
23  Ristunura Indrika, ‘’ Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) Tanjung Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup’’, Skripsi (Yogyakarta 
Fak Ilmu Pendidikan UIN Yogyakarta,2013), h. 50  
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1. Tahap menyadarkan dan membentuk perilaku menuju perilau yang 

sadar peduli sehingga meiliki rasa membutuhkan peningkatan 

kapasitas diri. Tahap menyadarkan dan membentuk ini adalah sebagai 

tahap mepersipakan dalam proses pemberdayaan sebuah masyarakat. 

Pada fase ini pelaku pemberdaya, berusaha membuat prakondisi, agar 

bisa memberikan fasilitas keberlangsungan dalam proses 

pemberdyaan yang efektif serta efesien. 

2. Tahap transformasi kemampuan yang berupa sebuah kemampuan 

wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar bisa terbuka 

wawasan yang bisa memberikan keterampilan dasar sehingga bisa 

mengambil peran dalam Pembangunan. 

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan 

agar membuat sebuah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk 

mengantarkan pada kemandirian.24 

D. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persfektif Islam 

 Setiap manusia yang mampu atau yang memiliki daya, berkewajiban 

secara sosial dalam memberdayakan manusia yang lainnya yang dalam 

keadaan tidak mampu utamanya dalam bidang ekonomi. Sehingga manusia 

yang tidak mampu dapat berubah keadaannya menjadi lebih baik dan 

akhirnya dapat mengembalikan keberfungsian sosialnya.  

 
24 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bnadung:Humaniora Utama, 

2001),H.67 
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 Dalam persfektif islam pembderdayaan merupakan hal yang tidak 

asing lagi..25 Islam sangat mendorong dalam pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat dengan berpacu pada prinsip utama yaitu: 

1. Prinsip Ukhuwwah 

Dalam Bahasa arab, ukhuwwah diartikan sebagai persaudaraan. 

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap muslim itu bersaudara walaupun tidak 

ada hubungan darah. Rasa persaudaraan ini memunculkan rasa empati yang 

akan saling mengeratkan tali silaturahim.  

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Hujurat/49:10 :  

ترُْحَمُوْنََ  لعََلَّكُمَْ اٰللََّ  وَاتَّقوُا  اخََوَيْكُمَْ بَيْنََ  فَاصَْلِحُوْا اِخْوَةٌَ الْمُؤْمِنُوْنََ اِنَّمَا  

Terjemahnya: 

‘’Sesungguhyna orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan 
bertakwalah kepada Allah Swt agar kamu mendapat rahmat.’’ 26 

2. Prinsip Ta’awwun 

Ta’awwun artinya tolong-menolong dan ini termasuk prinsip 

pemberdayaan masyarakat yang utama dalam melaksanakan sebuah 

pemberdayaan.  

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah/5: 2: 
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25 Achmad Saeful, Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam, Jurnal vol. 3, 

(Februari 2020), h. 3. 
26 26 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : Tafsir Tahlili, 

2019),  h. 516 
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Terjemahnya: 

‘’Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya.’’ 

3. Prinsip persamaan derajat antar manusia 

Islam telah menganjurkan persamaan derajat antar manusia dalam Al-

Qur’an. Karena yang membedakan manusia derajatnya di sisi Allah SWT 

adalah ketakwaanya kepada Allah SWT.  

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Hujurat/49: 13: 
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Terjemahnya: 

‘’Wahai manusia! Sungguh kami telah menciptkan kamu dari seorang 
laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu saling 
mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah 
Swt ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Swt maha 
mengetahui, maha teliti.27 

 
27 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : Tafsir Tahlili, 2019),  

h. 517. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dimana 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang kontekstual dengan 

menjadikan manusia sebagai insrumennya kemudian disesuaikan dengan 

keadaan yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada 

umumnya bersifat kualitatif 28  

Penelitin ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) 

yaitu peneliti turun kelapangan untuk mengumpulkan data dengan 

menggunakan dokumen yang ada kaitannya dengan judul yang ingin diteliti.  

Penelitian ini adalah penelitian sosial yang menggunakan format 

deskriptif kualitatif yakni penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan, 

meringkas segalah bentuk kondisi, sebagai keadaan atau berbagai fenomena 

realitas sosial yang ada dalam masyarkat kemudian menjadi objek dari 

penelitian serta mengupayakan menarik realitas it uke permukaan yang 

menjadi sutau ciri, karakter, model ataupun sebagai gambaran terkait situasi, 

fenomena serta keadaan. 29      

 
28Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Cet XXXVIII; Bandung: 

Rosdakarya 2018), h. 3 

 29Burhan Bungin, Penelitian kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan 

Ilmu Sosial (Cet. IV; Jakarta: Kencana. 2010), h. 68. 
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Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah karena 

permasalahan yang masih sangat beragam sehingga untuk mengidentifikasi 

masalah yang urgen memerlukan pemahaman yang lebih mendalam sebagai 

karena peneliti ingin menemukan data yang lebih jelas, dan lebih lengkap 

lagi. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yang 

dimaksudkan untuk memaparkan situasi, kondisi dan kejadian tentang peran 

Komunitas Keluarga Angkat dalam memberdayakan masyarakat kurang 

mampu di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. 

2. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat yaitu ‘’Peran 

Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Dalam Memberdayakan Masyarakat 

Kurang Mampu di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba maka penulis 

mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. 

a. Profil Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba 

Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba merupakan salah satu 

komunitas sosial yang berada di Kabupaten Bulukumba tepatnya di Desa 

Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Kecamatan ini terletak 

di pesisir timur dari provinsi Sulawesi Selatan. Adapun batas-batas 

wilayahnya; 

a. Utara ; Kecamatan Kajang 

b. Timur ; Teluk Bone 
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c. Barat ; Kecamatan Ujung loe 

d. Selatan ; Kecamatan Bonto tiro 

Secara geografis Kecamatan Herlang berada di lintang 5˚21’38.61’’LS 

sampai 5˚27’8.79’’ LS dan 120˚18’29.12’’ BB sampai 120˚26’3.15’’ BB. 

Kecamatan Herlang memiliki luas wilayah 68,79 Ha dengan jumlah desa 8.  

Kecamatan Herlang pada tahun 2023 memiliki Jumlah penduduk mencapai 

29.697 jiwa. 30 

Komunitas ini merupakan fasilitator dalam hal kegiatan berbagi yang 

berpedoman pada nilai-nilai sosial, budaya dan kemasyarakatan.  

Pembentukan Komunitas keluarga angkat (KKA) Bulukumba ini 

berawal berasal dari keresahan salah satu anggota relwan dari Komunitas 

Keluarga Angkat. Pada saat itu salah seorang dari relawan komunitas 

keluarga angkat (KKA) Bulukumba yang menjadi panitia pemilu pada saat itu. 

Relawan tersebut melakukan pendataan dari rumah kerumah berkaitan 

dengan kegiatan pemilu. Dari situlah relawan tersebut melihat kondisi salah 

satu pasangan lansia yang cukup memprihatinkan. Yang mana suaminya 

mengalami kelumpuan dan istrinya mengalami kebutaan. Mereka tinggal 

berdua dan mempunyai 5 orang anak dan semua anaknya merantau keluar 

negeri.  

Melihat kondisi seperti ini relawan tersebut mengumpulkan dana 

secukupnya dan kemudian berkunjung ke pasangan lansia tersebut dengan 

 
30 Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, https//gis.didukcapil.go.id (diakses pada 

13 Februari 2024). 
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membawakan paket sembako. Namun yang menjadi dilema adalah ketika 

diberikan paket sembako untuk bulan ini, bulan depannya masih menjadi 

tanda tanya. Sehingga dari situlah muncul sebuah ide untuk memberikan 

santunan berupa paket sembako setiap bulannya. Akhirnya dibentuklah 

semacam tim atau perkeumpulan dan dari situlah dibentuk semacam 

organisasi atau komunitas pemerhati sosial yang bisa menyantuni orang-

orang yang membutuhkan uluran tangan.  

Terbentuklah Komunitas Keluarga Angkat yang mana nama KKA ini 

berasal dari Komunitas Keluarga Angkat yang berarti penerima manfaat dari 

KKA ini dijadikan sebuah keluarga.  Dari hasil lapangan, diketahui bahwa 

masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari Komunitas Keluarga 

Angkat di Kecamatan Herlang ini merupakan golongan masyarakat yang 

kurang mampu. Keluarga angkat KKA terus bertambah sehingga sampai 

sekarang berjumlah 10 orang keluarga angkat KKA yang disantuni setiap 

bulannya yang berada di Kecamatan Herlang.  

Dalam perjalannya, Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba 

telah menunjukkan kemajuan dan perkembangannya sebagai komunitas 

sosial yang peduli dengan masyarakat. Komunitas Keluarga Angkat berusaha 

selalu hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pada 

periode awal pembentukannya, Komunitas Keluarga Angkat hanya berfokus 

pada pada program pemberian bantuan sembako, namun seiring berjalannya 
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waktu Komunitas Keluarga Angkat telah berkembang dan memiliki program-

program pemberdayaan masyarakat lainnya.31 

Pemberdayaan membutuhkan kerja sama berbagai sektor baik formal 

dan informal serta kerja sama dari masyarakat agar tujuan dari 

pemberdayaan dapat tercapai dan dapat menciptakan situasi yang kondusif 

karena masyarakat bukan hanya menjadi sasaran namun juga menjadi 

pelaku yang aktif dalam proses pemberdayaan. Komunitas keluarga Angkat 

(KKA) berupaya menjalin relasi atau kerja sama dengan masyarakat, lembaga 

sosial, dan komunitas sosial lainnya.  

b. VISI – MISI Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba 

VISI 

Menjadi wadah dan fasilitator sosial melalui kegiatan berbagi yang 

berpedoman pada nilai-nilai agama, sosial, budaya dan kemasyarakatan. 

MISI: 

1) Adapun misi dari komunitas keluarga angkat (KKA) yaitu: 

2) Membangun empati dan simpati masyarakat. 

3) Meningkatkan partisipasi derma masyarakat untuk kegiatan amal 

dan sosial. 

e. Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dibentuknya Komunitas ini adalah untuk dapat ikut 

berperan aktif dalam pengentasan masalah-masalah sosial di masyarakat 

terutama dalam hal kemanusiaan. Selain itu dengan adanya komunitas ini 
 

31 Sumber Data Sekunder, Profil Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba, 
Wawancara, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, 26 Juli 2023. 
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diharapkan dapat menjadi wadah serta mengarahkan para pemuda untuk 

melakukan hal-hal positif di masyarakat, dengan tujuan,  yaitu: 

1) Mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa dan lansia. 

2) Meringankan beban hidup bagi kaum dhuafa dan lansia. 

3) Meningkatkan jiwa sosial dalam bermasyarakat. 

4) Memperjuangkan  hak-hak asasi masyarakat. 

5) Mewujudkan masyarakat yang cinta kepada tanah air. 32  

f. MOTTO: 

Komunitas Keluarga Angkat (KKA) memiliki motto tersendiri yaitu  

“Mari Bahu Membahu dalam Kebajikan. Salam kemanusiaan, panjang umur 

kebaikan”. 

g. Sumber Dana 

Sumber dana yang dikelola Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba 

bersumber dari : 

1) Donatur tetap 

Komunitas Keluarga Angkat memiliki beberapa orang donator tetap 

yang bersedia membantu masyarakat kurang mampu melalui Komunitas 

Keluarga Angkat. 

2) Sedekah kertas bekas 

Selain berasal dari donator tetap, dana yang digunakan dalam 

program Komunitas Keluarga Angkat juga berasal dari sedekah kertas bekas. 

Komunitas Keluarga Angkat mengumpulkan kertas bekas yang 
 

32 Sumber Data Sekunder : Profil Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba, 
Wawancara, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, 26 Juli 2023 
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disumbangkan oleh masyarakat, pihak sekolah, kantor dan instansi-instansi 

lainnya kemudian Komunitas Keluarga Angkat menjualnya. 

3) Aksi galang dana 

Selain dari donator tetap, sedekah kertas bekas, Komunitas Keluarga 

Angkat juga terkadang melakukan aksi penggalangan dana. Seperti bencana 

kebakaran, bencana banjir, Komunitas Keluarga Angkat kerap kali 

mendirikan posko penggalangan dana untuk membantu masyarakat. 

2. Struktur Kepengurusan Komunitas Keluarga Angkat (KKA) 

Bulukumba 

STRUKTUR KEPENGURUSAN  

KOMUNITAS KELUARGA ANGKAT (KKA) BULUKUMBA 

 

1. Ketua   : Andi Bali Rekeng, S.Pd 

2. Wakil Ketua  : Sarimuddin, S.Pd. M.Pd 

3. Sekretaris  : Andi Astuti Jusmar, S.Pd 

Staf   : Andi Tenri Wali, STR. Com 

4. Bendahara  : Muniati, S.Pd 

5. Anggota  : 

a. Bidang Humas  : 

 

 

b. Bidang Penyaluran  : 

 

 

c.     :   

 

 

 

d. Bidang Kesehatan  :   Maniati, S.Farm ( Koord ) 

          Ananda Eka Pratiwi, Amd.Kep33 

 
33 Sumber Data Sekunder: Profil Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba, 

Wawancara, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, 26 Juli 2023 

Andi Sriloetfi, S.Pd  (Koord.) 

Harlina, S.Pdi  

 

Sahiruddin, S.Pd (Koord.) 

Sry Bulfa Ningsih, S.H 

 

Bidang Dokumentasi 

Dan Publikasi 

Andi Lolo Taqwa, S.Pd (Koord.) 

Irwan, S.Pd 

Ardiansyah 

Hendra Gunawan Sais 



35 
 

 
 

3. Waktu Penelitian 

Waktu penelitin ini dilakukan selama 2 bulan 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah jenis pendekatan 

keilmuan yakni pendekatan ilmu kesejahteraan sosial dan sosiologi. Ilmu 

kesejahteraan sosial merupakan sebuah ilmu terapan yang mengkaji serta 

mengembangkan kerangka pemikiran, dan metodologi yang dapat 

dimanfaatkan demimeningkatkan kualiitas hidup masyarakat.34 Sedangkan 

sosiologi adalah ilmu yang menjelaskan tentang keadaan masyarakat, 

struktur, dan lapisan masyarakat, gejala sosial dan hubungan antar 

masyarakat yang satu dengan yang lainnya.   

Pendekatan kesejahteraan sosial dimaksdukan bahwa penulis harus 

bisa memahami ilmu kesejahteraan sosial yang merupakan acuan dalam 

menganalisis objek yang akan menjadi peneliatannya agar dapat menjawab 

pokok-pokok masalah peneliti mengenai abagimana upaya Komunitas 

Kleuarga Angkat (KKA) dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu 

di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. 

C. Sumber Data 

 Salah satu unsur yang penting dalam memilih masalah penelitian 

adalah ketersediaan sumber data. Sumber data yang baik adalah data yang 

 
 34 Syamsuddin AB, Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial, (Ponorogo 
Jawa Timur, Cet I; WADE,2017), h. 1 
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diperoleh dari sumber yang tepat serta akurat. Maksudnya adalah untuk 

menetapkan sebuah sumber data dalam sebuah penelitian harus di pikirkan 

dengan baik siapa atau apa yang akan dijadikan sebagai sebuah sumber data 

dalam sebuah penelitian yang dilakukan. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah subyek mengenai 

dari mana data ini dapat diperoleh.35 Sumber data yang penulis gunakan 

dalam penelitian merupakan sumber data primer dan data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan peneliti secara langsung melakukan 

sebuah observasi atau menyaksikan langsung kejadian atau peristiwa yang 

diteliti.36 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berbagai informan 

dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu pihak yang 

dijadikan informan penelitian. Informan yang penulis tetapkan dalam 

penelitian ini adalah 2 orang relawan Komunitas Keluarga Angkat (KKA) 

Bulukumba dan 2 orang masyarakat kurang mampu di Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pelengkap atau data tambahan 

untuk melengkapi data yang telah ada agar dapat membuat pembaca 

semakin paham akan maksud penulis tersebut. Data sekunder ini diperoleh 

 
 35Achmad Suhaidi, ‘’Pengertian Sumber Data, Jenis-Jenis Data dan Metode 
Pengumpulan Data’’, Blog Achmad Suhaidi. (26 Februari 2014). (Diakses 25 maret 2023)  

36Husain Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Cet. II; Jakarta: 

Rajawali Pers, 2009), h. 22. 
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langsung maupun secara langsung, yaitu dari berbagai buku, jurnal, makalah, 

majalah, dan berbagai referensi yang terkait dengan judul penelitian. 

D. Metode Pengumpulan data 

 Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi 

Metode observasi ialah merupakan langkah awal untuk 

mengumpulkan data atau keterangan dari objek penelitian yang dilakukan 

dengan cara pengumpulan atau pencatatan sistematik terhadap gejala-gejala 

yang terjadi agar diperoleh data yang akurat dari objek  yang diteliti. 

Observasi bisa juga dikatakan sebagai pengumpulan data dengan 

menggunakan pengamatan secara langsung terhadap suatu onjek dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis berkaitan dengan objek yang 

diamati dengan cara melihat dan mendengar.  

Hadi (1986) berpendapat bahwa observasi adalah suatu proses 

yang komplek, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Sedangkan menurut Nasution(1995) bahwa observasi 

merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Pengumpulansebuah data 

dengan cara observasimemiliki manfaat, yaitu sebagai berikut: 

a. Dengan adanya sebuah proses observasi dilapangan seorang peneliti 

akan lebih bisa memahami konteks datadalam keseluruhan situasi 

sosial. 
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b. Dengan adanya sebuah observasi makan akanditemukanpengalaman 

langsung. 

c. Dengan adanya observasi,peneliti akan melihat hal-hal yang kurang atau 

tidak diamati orang lain, khususnya orang yang beradadalam 

lingkungan itu. 

d. Dengan adanya sebuah observasi, peneliti bisa melihat hal-hal yang 

sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam proses 

wawancara tersebut karena hal ini bersifat sensitifatau ingin 

ditutupikarena dapatmerugikannama sebuah lembaga. 

e. Dengan adanya observasi, peneliti bisa melihat hal-hal yang diluar 

persepsi responden 

f. Melalui pengamatan langsung di lapangan peneliti bukan hanya bisa 

menemukan data yang banyak, akan tetapi juga bisa menemukan kesan-

kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.37 

Dalam proses penelitian ini, observasi yang dilakukan dengan 

pengamatan langsung tanpa menggunakan peralatan khusus. Kemudian hasil 

pengamatan serta pemahaman penulis terhadap fenomena itu dijadikan 

sebagai landasan atau data awal penelitian untuk pengumpulan data 

selanjutnya.  

 

 

 
37 Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, (Cet4; Depok: PT Raja Grafindo Persada 

2020), h.82 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi yang verbal 

atau percakapan dengan tujuan agar mendapatkan sebuah infformasi. 

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan menggunakan 

sistem tanya jawab antara peneliti dengan informan mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan objek penelitian dengan menggunakan pertanyaan yang 

telah disiapkan sebelumnya, hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

keterangan yang jelas dan akurat dari informan. 

Sugiyono berpendapat bahwa anggapan yang harus ddipegang oleh 

seorang peneliti Ketika menggunakan metode wawancara yakni subyek 

merupakan orang yang paling tau dirinya sendiri, orang yang disebut oleh 

subyek terhadap penelit adalah benar serta dapat dipercaya, interpretasi 

subyek mengenai pernyataan-penrnyataan yang peniliti ajukan kepadanya 

adalah sama dengan apa yang dumasudkan oleh peneliti. Menurut Sugiyono 

mengemukakan bahwa yang perlu diperhatikan penulis dalam menggunakan 

metode wawancara yaitu sebagai berikut: 

a. Yaitu bahwa apa yang disebutkan oleh subjekkepada penulis adalah 

benar dan bisa dipercaya. 

b. Yaitu bahwa subjek meruapakan orang yang lebih tahu mengenai dirinya 

sendiri. 

c. Yaitu bahwa interpretasi subjek mengenai pertanyaan yang ditanyakan 

penulis bertujuan untuk memperoleh data, sehingga wawancara yang 

terjadi dapat memberikan penulis wawasan mengenai peran Komunitas 



40 
 

 
 

Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba dalam memberdayakan masyarakat 

kurang mampu di Kecataman Herlang Kabupaten Bulukumba. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan 

tujuan agar memperoleh informasi dalam bentuk file atau gambar. 

Dokumentasi ini dipakai agar melengkapi data yang didapatkan dari hasil 

observas dan wawancara. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti 

melakukan dengan menggunakan catatan penting yang berkaitan dengan 

data yang dibutuhkan dari informan untuk melengkapi data yang diperoleh 

seperti data. 

Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang berarti barang-barang 

tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, seorang 

penelitimenyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 

dokumen, undang-undang, notulen rapat, catatan harian,dan sebagainya. 38 

Dokumentasi adalah sebuah cara agar bisa memperoleh data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip serta termasuk juga buku-buku 

mengenai pendapat, teori-teori, dalil, maupun hokum-hukum yang memiliki 

hubungan dengan masalah yang diteliti, sejumlah besar fakta dan data 

tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. 39 

Dokumentasi ini digunakan agar memperoleh data secara langsung di 

lokasi penelitian. Dokumentasi merupakan salah satu tehnik mengumpulkan 

 
38 Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, (Cet4; Depok: PT Raja Grafindo Persada 

2020), h.42 
39 Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial, h.108 
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data dengan cara mempelajari ataupun membuat catatan mengenai arsip 

ataupun dokumen yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti 

untuk dipergunakan menjadi bahan menganalisis masalah.40 

E. Instrumen Penelitian 

 Suharsimi arikunto mengemukakan bahwa instrument penelitian 

adalah alat bantu dalam pengumpulan sebuah data. Instrumen penelitian 

adalah sebuah unsur yang penting dalamsebuah penelitian, dikarenakan 

fungsi dari instrument ini adalah sebagai sebuah sarna pengumpulan sebuah 

data yang banyak menentukan sebuah keberhasilan suatu penelita yang 

akandituju. Maka dari itu, intsrumen penelitian yang akan digunakan 

haruslah sesuai dengan keadaan dan kondisi penelitian itu sendiri. Adapun 

instrument dari pengumpulan data dialam penelitian ini yaitu, pedoman 

wawancara, pulpen, buku catatan, serta handphone sebagai alat domentasi 

dan alat perekam. Data yang diperoleh dengan penelitian ini akan diolah 

menjadi sebuah informasiyang berujuk kepada hasil penelitian pada 

akhirnya. Oleh karena itu, dalam pengumpulan suatu data diperlukan sebuah 

alat agar bisa mendapatkan data yang lengkap serta akurat dalam sebuah 

penelitian.41 

Menurut Nasution, dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain 

daripada menajdikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Karena, 

segalah sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti masalah focus 

 

40Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif kualitatif, (Cet I; Bandung: Alfabeta, 2009), 
h. 138. 

41Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Cet. XIV; 
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penelitian, prosedur penelitian, hipotesisyang digunakan,bahkan hasil yang 

diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pastidan jelas 

sebelumnya. Instrumen atau alat penelitian dalam sebuah penelitian 

kualitatif adalah peneliti itu sendiri, sehinga diperlukan pengujian sebelum 

terjun kelapangan. Penelitian kualitatifsebagai human instrument, memiliki 

fungsi menetapkan sebagai berikut: 

a. Fokus Penelitian 

b. Memilih sumber data 

c. Melakukan pengumpulan data 

d. Menilai kualitas data  

e. Analisis data 

f. Menafsirkan data 

g. Membuat kesimpulan penelitian42 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Tehnik pengolahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif. Data yang disajikan dalaam bentuk narasi kualitatif 

kemudain dinyatakan kedalam bentuk verbal lalu diolah menjadi akurat, 

jelas, serta sistematis.43 Proses pengolahan ini dimulai dengan 

mengelompokkan data yang sudah diperoleh dari penelitian dilapangan, 

yaitu yang diperoleh dari hasil observasi yang dituliskan kedalam catatan 

lapangan, wawancara serta dokumentasi berupa foto, gambar, buku dan 

 
42 Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, (Cet4; Depok: PT Raja Grafindo Persada 

2020), h.31 

      43 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualiatatif, (Cet. 1; Yogyakarta: PT Lkis, 2008), h.89.                    
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lainnya yang dinalisis dengan seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber.  

Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah 

dipahami penulis menggunakan  Thenic Analiysis  dari Miles dan Huberman. 

Analisis data adalah kegiatan menyeleksi, penyederhanaan, memfokuskan, 

mengorganisasikan data secara sistematis serta rasional sebagai bahan 

jawabanterhadap permasalahan dalam sebuah penelitian. Menganalisis 

dengan deskriptif kualitatid adalah pemberianpredikat kepada variable yang 

diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Predikat yang diberikan 

tersebut dalam bentuk peringkat yang sebanding dengan atau asas dasar 

keadaan yang diharapkan.44 

 Dalam model ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap yaitu 

pengumpulan data, reduksi data,dan penarikan kesimpulan. 

1. Tahap Reduksi Data 

 Tahap reduksi data adalah proses memilih data kasar dan msih 

mentah yang berlangsung secara terus-menerus selama penelitian itu 

dilakukan dengan melalui berbagai tahap pembauatn ringkas, pemberian 

kode, penelusuran tema, serta menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang 

dilakukan peneliti adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun 

dari lapangan mengenai peran Komunitas Keluarga Angkat dalam 

memberdayakan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bulukumba 

 
 

 44 Emsir,  Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Cet. V; Jakarta: Rajawali 
Pers, 2010), h. 152. 
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2. Tahap Penyajian Data 

Penyajian data yang diperoleh dilapangan menegnai segalah 

permasalahan penelitian kemudian dipilih anatar mana saja yang diperlukan 

dengan yang tidak, kemudian dikelompokkan lalu diberi batsan masalah.45 

3. Tahap Verikasi Data/ Penarikan Kesimpulan 

Verifikasi data dari penelitian adalah penarikan kesimpulan yang 

didasarkan pada data yang telah diperoleh dari sumber-sumber, kemudian 

menarik kesimpulan yang sifatnya sementara sambal menggali data yang 

menajdi pendukung. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang 

keismpulan yang telah yang diambil dengan data pembanding teori tertentu.  

G. Pengujian Keabsahan Data 

 Untuk menguji keabsahan data maka diperlukan tehnik pemeriksaan 

data. Pemeriksaan keabsahan data merupakan unsur penting dalam sebuah 

penelitian kualitatif. Tehnik pemeriksaan keabsahan data merupakan derajat 

kepercayaan atas data penelitian yang diteliti dan kebenarannya dapat 

dipertanggung jawabkan. Pelaksanaan tehnik didasarkan atas sejumlah ciri 

atau kriteria tertentu. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif yaitu: 

1. Uji Credibility (Validasi Internal) 

 Kriterita ini pada dasarnya dalam penerapannya menggantikan 

konsep validitas internal nonkualitatif. Adapun fungsi dari kriteria ini adalah 

untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa agar tingkat kepercayaan 
 

45 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu 2020), h. 
249. 
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penemuannya tercapai, untuk menunjukkan derajat kepercayaan dari hasil-

hasil penemuan dengan jelan peneliti melakukan pembuktian pada 

kenyataan ganda yang sedang diteliti. 

 Pengujian kredabilitas data atau kepercayaan data penelitian 

kaulitatif dapat dilakuka dengan cara sebagai berikut: 

a. Perpanjangan pengamatan 

 Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti Kembali lagi kelpaangan, 

melalukan pengamatan kembali, Dengan diperpanjangnya pengamatan, 

peneliti kemudian Kembali kelapangan, melakukan kambali pengamatan, 

wawancara lagi, dengan sumber-sumber data yang pernah ditemui 

sebelumnya maupun yang baru. Sehingga, relasi peneliti dengan narasumber 

akan terbentuk sebuah rapport, semakain akrab, lebihterbuka, saling 

percaya, sehaingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.  

b. Meningkatkan ketekunan 

 Peneliti mengamati dengan lebih cermat dan berkesinambungan. 

Dengan menggunakan cara itu, maka akan ditemukan kepastian serta 

keakuratan data dan juga uaraian peristiwa akan bisa terekam dengan dan 

juga sistematis.  

c. Triangulasi 

 Triangulasi dalam pengujian keabsahan data adalah sebagai 

pengecekan data dari banyaknya sumber, banyaknya cara, serta berbagai 

waktu. Dengan itu, terdapat triangulasi sumber, triangulasi tehnik, 

pengumpulan data, serta triangulasi waktu.  
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d. Diskusi dengan teman 

 Peneliti melakukan diskusi dengana teman atau orang lain yang 

paham dengan data-data tersebut sehingga menjadi semakin valid. 

e. Analisis kasus negatif 

 Pada saat peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian terhadap data, 

maka peneliti melakukan analysis ini, yang berarti peneliti melakukan 

pencarian data yang berbeda atau yang bertentangan dengan temuan yang 

diperoleh sudah bisa dipercaya.  

f. Menggunakan bahan referensi 

 Bahan referensi adalah adanya pendukung yang bisa membuktikan 

data yang diperoleh oleh peneliti.Contohnya, data yang diperoleh dari 

wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.  

g. Mengadakan membercheck 

 Membercheck merupakan proses pengecekan data yang diperoleh oleh 

seorang peneliti kepada pemberi data. Bilamana data yang diperoleh 

disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut adalah data yang 

sudah valid. Sehingga semakin dipercaya, tetapi apabila data yang digunakan 

peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, 

dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, 

dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 

2. Transferability (validasi eksternal) 

Kriteria ini merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. 

Agar orang dapat memahami hasil penelitian ini sehingga adanya 
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kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian yang telah didapat, maka 

penelitian dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, 

jelas, sistematis serta dapat dipercaya.46 

3. Dependability (reliabilitas) 

 Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah proses 

penilaian kualitatif bermutu atau tidak, dengan melakukan pengecekan 

apakah penliti sudah cukup berhati-hati, apakah peneliti membuat kesalahan 

dalam mengkonseptualisasikan sebuah recana penelitiannya, pengumpulan 

data, dan menginterpretasinya.47 

4. Confirmability (objektifitas) 

 Objektivitas dalam pengujian penelitian kualitatif biasa juga disebut 

dengan uji confirmability sebuah penelitian. Sebuah penelitian dapat 

dikatakan objektif bilamana hasil dari penelitian telah disepakati oleh banyak 

orang. Penelitian kualitatif confirmability adalah menguji hadil penelitian 

dengan mengaitkan pada proses yang telah dilaksanakan. 48 

 
 46 Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial, h. 120 

47 Syamsuddin AB, Paradigma Metode Penelitian (Kualittaif dan Kuantitatif) 
(Makassar: Sofia, 2016), h. 76. 

 48 Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Cet II; Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 
h. 339. 



 
 

 

BAB IV 

PERAN KOMUNITAS KELUARGA ANGKAT (KKA) BULUKUMBA DALAM 

MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KECAMATAN 

HERLANG KABUPATEN BULUKUMBA 

 

A. Upaya Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba Dalam 

Memberdayakan Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba 

Upaya adalah bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari 

tugas utama yang harus dilaksanakan. Upaya adalah bagian dari peranan 

yang harus dilakukan oleh seseorang. Peran merupakan bagian dari 

hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang terkait 

dengan status sosial yang diduduki.  

Dalam peran terdapat dua macam harapan yang diinginkan : yang 

pertama, harapan-harapan yang berasal dari masyarakat sebagai pemegang 

peran atau kewajiban dari pemegang peran, yang kedua: harapan yang 

berasal dari pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-

orang yang memiliki hubungan dengannya dalam melakukan perannya 

maupun kewajibannya.  

Dalam hal ini, upaya atau peran Komunitas Keluarga Angkat (KKA) 

Bulukumba merupakan suatu hubungan-hubungan sosial yang dibentuk 

secara terstruktur dengan masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. 
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Pencapaian yang diharapkan dari sebuah pemberdayaan adalah 

terjadi sebuah perubahan untuk memberikan daya kepada pihak yang lemah, 

serta mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga 

tercipta suatu keseimbangan. Pemberdayaan merupakan bagaimana 

membuat suatu masyarakat mampu membangun dirinya dan meperbaiki 

kehidupannya sendiri. Yang dimaksud mampu dalam hal ini adalah berdaya, 

paham, memiliki kesempatan, berenergi, mampu melihat peluang, serta 

mampu bertidak sesuai inisiatif.49 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan, ada 

beberapa upaya yang dilakukan oleh Komunitas Keluarga Angkat dalam 

memberdayakan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Herlang, ini 

terlihat dari program-program yang dilaksanakan oleh Komunitas Keluarga 

Angkat. Dalam sebuah organisasi atau komunitas tentunya memiliki program 

kerja yang telah dirancang dan disepakati bersama. Dengan program kerja 

tersebut itulah sebuah komunitas atau organisasi dapat mewujudkan tujuan 

yang ingin dicapai. Begitupula dengan Komunitas keluarga Angkat yang telah 

merancang dan menysusn program kerjanya.  

Adapun program kerja dari Komunitas Keluarga Angkat Bulukumba 

sebagai upayanya dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu di 

Kecamatan Herlang adalah sebagai berikut: 

 

 
 

49 Oos M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, (Bandung: Alfabet, 2014), 
h.49 
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1. Pemberian bantuan sembako 

Kebutuhan pangan merupakan sebuah kebutuhan yang paling 

mendasar dan utama bagi manusia untuk keberlangsungan hidup. Oleh 

karena itulah kecukupan pangan bagi setiap manusia juga merupakan hak 

asasi yang harus terpenuhi. Sebagai kebutuhan yang mendasar, pangan 

mempunyai peran yang penting bagi kehidupan. Pemberian santuan tersebut 

berupa bantuan paket sembako.  

‘’Jadi program dari Komunitas Keluarga Angkat yang rutin setiap 
bulannya dilaksanakan yaitu pemberian bantuan berupa paket 
sembako. Peket sembako yang kami berikan kepada masyarakat 
kurang mampu di kecamatan Herlang itu terdiri dari beras, telur, gula, 
teh, susu, bumbu dapur dan makanan-makanan ringan seperti roti dan 
biskuit. Walaupun yang kami berikan jumlah tidak begitu banyak tapi 
kami berharap bisa sedikit membantu masyarakat yang 
membutuhkan.’’ 50 

Dengan bantuan sembako yang diberikan diharapkan mampu 
membantu meringankan sedikit beban masyarakat yang kurang 
mampu.  

‘’Sangat membantu kasian nak. Karena seperti saya yang tidak ada 
penghasilanku hanya bergantung pada hasil kelapa. Saya sudah tidak 
bisa bekerja karena sakit-sakitan dan istriku juga lumpuh tidak bisa 
jalan. Dengan adanya bantuan yang dikasiki seperti beras itu sangat 
bersyukurka .Bisa sedikit meringankan beban kelaurga kami. Semoga 
bantuan ini terus berjalan dan semakin memberikan manfaat.’’ 51 

‘’Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Komunitas Keluarga 
Angkat cukup membantu saya. Seperti yang kita lihat nak saya tinggal 
seorang diri dalam keadaan yang sakit-sakitan. Alhamdulillah saya 
setiap bulan diberikan beras dan telur oleh Komunitas Kleuarga 
Angkat. Saya sangat berterimah kasih. Semoga orang-orang di 

 
50 Andi Bali Rekeng (35) Ketua Komunitas Keluarga Angkat, Wawancara, Kecamatan 

Herlang, Kabupaten Bulukumba, 26 Juli 2023 
51 Hasa (60)  Masyarakat Kurang Mampu, Wawancara, Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba, 31 Juli 2023 
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Komunitas Kleuarga Angkat diberikan kesehatan dan umur yang 
panjang.’’ 52 

 

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa program 

pemberian santuan berupa bantuan sembako yang diberikan oleh Komunitas 

Kleuarga Angkat sangat membantu masyarakat. Kebutuhan pokok seperti 

beras dan bahan dapur lainnya bias terpenuhi. Dan masyarakat berharap 

bantuan ini terus berjalan dan semakin memberikan kemanfaatan untuk 

masyarakat yang membutuhkan. 

2. Pemberian bantuan perlengkapan jenazah  

Mengurus jenazah merupakan salah satu kewajiban dari umat muslim. 

Ada 4 kewajiban umat muslim terhadap jenazah yaitu: memandikan jenazah, 

mengkafani, menshalatkan jenazah kemudian menguburkan. Komunitas 

keluarga angkat juga memberikan bantuan perlengkapan jenazah bagi 

masyarakat yang membutuhkan. Jika ada masyarakat yang meninggal namun 

tidak sanggup menyediakan perlengkapan jenazah, maka komunitas keluarga 

angkat hadir memberikan bantuan perlengkapan jenazah. Bantuan 

perlengkapan jenazah yang diberikan berupa kain kafan dan perlengakapan 

jenazah lainnya. 

‘’Terkadang dek ada masyarakat kasian yang tidak bisa membeli 
perlengkapan jenazah karena terkendala biaya, khususnya di 
Kecamatan Herlang ini ada beberapa masyarakat yang terkadang 
tidak bisa membeli perlengkapan jenazah ketika ada keluarganya yang 
meninggal sehingga terkadang ada yang sampai pontang-panting 
meminjam sana sini demi bisa membeli perlengkapan jenazah, jadi 

 
52 Rubeda (65 ) Wawancara, Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, 31 Juli 

2023 
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kami berinisiatif memberikan perlengakapan jenazah berupa kain 
kafan, kapas, sabun, shampo, gunting, kapur barus, jarum dan benang. 
Selain itu kami juga memfasilitasi kursi dan sound system bilamana 
diperlukan bagi .’’ 53 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa ternyata ada 

kebutuhan urgent lainnya yang diperlukan oleh masyarakat. Program 

pemberian bantuan perlengkapan jenazah juga dianggap kebutuhan yang 

mendesak. Berdasarkan pada wawancara yang penulis lakukan dengan ketua 

dari Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba sesuai dengan apa yang 

ditemukan di lapangan bahwa ternyata ada sebagaian masyarakat di 

Kecamatan Herlang yang tidak bisa menyediakan perlengkapan jenazah 

ketika ada keluarganya yang meninggal. Oleh karena itulah Komunitas 

Keluarga Angkat berinisiatif memberikan bantuan perlengkapan jenazah 

kepada masyarakat yang membutuhkan dan ini merupakan satu program 

prioritas dari Komunitas Keluarga Angkat. 

Memberikan bantuan perlengkapan jenazah kepada masyarakat yang 

kurang mampu menjadi salah satu program prioritas dari Komunitas 

Keluarga Angkat. Dengan adanya bantuan perlengkapan jenazah diharapkan 

mampu mengurangi beban finansial dari keluarga yang berduka.  

3. Aksi Tanggap Bencana 

Komunitas keluarga angkat (KKA) Bulukumba juga hadir dalam hal 

tanggap bencana.  Bencana yang terjadi baik di wilayah kampung sendiri, 

 
53 Andi Bali Rekeng (35) Ketua Komunitas Keluarga Angkat, Wawancara, Kecamatan 

Herlang, Kabupaten Bulukumba, 26 Juli 2023 
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nasional bahkan sampai ke bencana-bencana yang terjadi di luar negeri. 

Bantuan yang diberikan dapat berupa uang tunai, kebutuhan dapur serta 

perlengkapan seperti tenda untuk tempat bernaung sementara. 

‘’ Jadi Komunitas Keluarga Angkat juga turut serta ketika ada bencana 
alam yang terjadi. Misalnya yang terjadi dikecamatan Herlang seperti 
kebakaran dan angin putting beliung. Jadi kami juga terjun langsung 
ke lokasi untuk memberikan bantuan seperti tenda untuk tempat 
bernaung sementara. Selain itu kami juga menyambungkan kepada 
pihak-pihak terkait untuk segera diberikan bantuan seperti kepada 
dinas sosial, BAZNAZ dan komunitas-komunitas sosial lainnya. Selain 
bencana yang terjadi di kampung sendiri kami juga ikut serta 
memberikan bantuan ke luar negeri.  Seperti Palestina. Kami 
melakukan penggalangan dana, kemudian dari hasil penggalangan 
dana tersebut kami serahkan kepada pihak yang kami percayai untuk 
dikirimkan kepda saudara-saudara kita di Palestina. Proses 
penggalangan dana yang kami lakukan adalah dengan cara 
mendirikan pos penggalangan dana di suatu tempat dan kami relawan 
saling bergantian untuk berjaga di pos tersebut. Selain itu kami juga 
melakukan penggalangan dana dengan cara mendatangi setiap 
sekolah di kampung kami untuk membantu saudara kita di Palestina.’’ 
54 
 
Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa Komunitas Keluarga 

Angkat juga aktif dalam kebencanaan. Ini terlihat dari keikusertaanya dalam 

membantu masyarakat yang terkena bencana. Seperti yang terjadi di 

Kecamatan Herlang sendiri yaitu kebakaran dan tanah longsor. Komunitas 

Keluarga Angkat terjun langsung meberikan bantuan kepada korban. 

Bantuan kebencanaan tidak hanya dilakukan di kecematan Herlang saja, 

tapi juga skala nasional bahkan internasioanl sesuai yang dikatakan oleh 

salah satu anggota relawan dari Komunitas Keluarga Angkat. 

 
54 Andi Tenri Wali (24) Relawan Komunitas Keluarga Angkat, Wawancara, 

Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, 26 Juli 2023 
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Upaya Komunitas Keluarga Angkat dalam memberdayakan 

masyarakat dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi diantaranya  

1. Mengumpulkan dan menyalurkan infak serta sumbangan dari 

masyarakat baik secara rutin maupun temporer. 

Jadi dana yang digunakan baik untuk bantuan maupun untuk 

pengoperasian kegiatan itu berasal dari para donator atau sumbangan dari 

masyarakat. 

‘’Sumber dana yang kami gunakan dalam menjalankan program dari 
Komunitas Keluarga angkat itu berasal dari donator tetap, sedekah 
kertas bekas dan aksi galang dana. Jadi kami di Komunitas Keluarga 
Angkat itu dek Alhamdulillah memiliki donator tetap yang mana 
tidak ditetapkan berapa jumlahnya hanya seikhlasnya. Kemudian 
sedekah kertas bekas yang kami jadikan sebagai salah satau sumber 
dana itu berasal dari masyarakat, kantor, sekolah maupun intansi-
instansi di Kabupaten Bulukumba yang memiliki kertas bekas, itu 
semua kami kumpulkan dan kami jual kembali untuk dananya 
digunakan dalam program Komunitas Keluarga Angkat, dan 
Alhamdulillah program kami ini didukung penuh oleh Pak Bupati 
sehingga kami memiliki izin untuk program ini. Selain dari donator 
tetap dan sedekah kertas bekas terkadang kami juga melakukan aksi 
galang dana ketika terjadi bencana. Misalnya kebakaran yang terjadi 
di salah satu rumah warga tepatnya di Desa Singa Kecamatan 
Herlang, kami melakukan aksi galang dana selama 1 pekan. 
Alhamdulillah dana yang terkumpul itu bisa kami berikan kepada 
korban kebakaran itu.’’ 55 
 

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa sumber dana 

yang digunakan Komunitas Keluarga Angkat Bulukumba untuk mendukung 

pelaksanaan program-program yang telah disepakati itu berasal dari donatur 

tetap, sedekah kertas bekas dan aksi penggalangan dana.  

 
55 Andi Bali Rekeng (35) Ketua Komunitas Keluarga Angkat, Wawancara, 

Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, 26 Juli 2023 
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2. Menjalin kerja sama dengan lembaga, yayasan, komunitas lain, maupun 

pemerintah. 

Komunitas Keluarga Angkat juga berusaha menjalin hubungan kerja 

sama kepada pihak-pihak terkait agar bisa mendukung kelancaran 

pelaksanaan program-program yang telah ditentukan  

‘’Kami juga menjalin kerja sama kepada pihak pemerintah seperti 
dinas social Kabupaten Bulukummba, Baznaz Kabupaten Bulukumba, 
komunitas social yang ada di Bulukumba dan embaga-lembaga terkait 
lainnya. Karena dengan adanya kerja sama ini kita bisa saling bahu-
membahu memberikan bantuan kepada masyarakat yang 
membutuhkan. Karena tanpa bantuan orang lain dek kita tidak bisa 
apa-apa. Sehingga kita perlu membangun relasi atau menjalin kerja 
sama.’’ 56 

 

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa dalam 

menjalankan program pemberdayaan untuk masyarakat kurang mampu di 

Kecamatan Herlang, Komunitas Keluarga Angkat juga membangun hubungan 

kerja sama dengan masyarakat dan kepada pihak-pihak terkait demi 

terwujudnya program dan memberikan manfaat untuk masyarakat kurang 

mampu di Kecamatan Herlang.  

Dengan menjalin kerja sama dengan pihak lain dapat membantu 

mewujudkan tujuan yang diharapkan. Sebab pekerjaan akan terasa ringan 

bila dikerja secara bersama. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa untuk 

membantu masyarakat kurang mampu di Kecamatan Herlang tidak hanya 

dilakukan oleh Komunitas Keluarga Angkat saja tapi memerlukan dukungan 

baik itu dari pemerintah dan pihat-pihak terkait lainnya. 
 

56 Andi Tenri Wali (24 ) Relawan Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba, 
Wawancara, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, 26 Juli 2023 
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B. Hambatan Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba Dalam 

Memberdayakan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba 

1. Manajemen Waktu 

Manajamen waktu merupakan sebuah perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan atau controling atau pengawasan 

produktivitas sebuah waktu. Karena waktu merupakan salah satu satu dari 

sumber daya untuk melakukan suatu pekerjaan, dan merupakan sumber 

daya yang seharusnya bisa dikelola secara efektif serta efesien. Di sisi lain, 

manajemen waktu adalah sebuah cara untuk menyusun dan memanfaatkan 

setiap bagian dari waktu untuk melakukan aktivitas tertentu yang sudah 

ditujukan ataupun ditentukan dalam kurung waktu tertentu dan aktivitas 

tersebut harus diselesaikan. Manajemen waktu sanagat berpengaruh 

dalamsebuah komunitas atau organisasi57 

Manajemen waktu merupakan sebuah pengelolaan waktu dimana 

seseorang terlebih dahulu menetapkan kebutuhan serta keinginannya lalu 

kemudian disusun sesuai dengan urutan yang paling penting. 58 Yang 

dimaksud dalam hal ini adalah bahwa ada beberapa aktivitas tertentu yakni 

penentuan tujuan agar tercapai apa yang dibutuhkan dan diinginkan 

memprioritaskan tugas mana saja yang perlu segera dilaksanakan. Hal-hal 

 
57 Aulia Jannah. Hubungan Manajemen Waktu Dengan Komitmen Organisasi 

Pada Anggota Rancana Pandega Pramuka di Banda Aceh, Skripsi, (Fak. Psikologi Universitas 
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), 2021. 

58 Macan, dkk. Time Manajemen, Testop Proses Model, Jurnal of therhealth 
studies, (American: Procuest Reserch Library 2000), h. 41. 
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atau tugas yang paling diprioritaskan kemudian disesuaikan dengan waktu 

dan sumber yang tersedia sesuai dengan rencana yang telah disusun, 

penjadwalan. 

Maksud dari adanya manajemen waktu adalah kesibukan lain diantara 

anggota relawan Komunitas Keluarga Angkat sehingga adanya pertimbangan 

dalam mengatur jadwal. Misalnya adanya kesibukan pekerjaan, urusan 

keluarga, kesibukan perkelulihan dan kesibukan lainnya yang bertepatan 

dengan waktu kegiatan Komunitas Keluarga Angkat.  

Berbagai macam kesibukan tersebut tentunya merupakan hak 

masing-masing anggota relawan, namun tak jarang masalah manajamen 

waktu ini bisa menjadi hambatan dalam kegiatan Komunitas Keluarga 

Angkat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh anggota Komunitas Keluarga 

Angkat. 

‘’kami dari anggota relawan kan berasal dari latar belakang perkejaan 
yang berbeda-beda, ada yang sebagai petani, Ibu rumah tangga, kepala 
sekolah, guru, pegawai kantoran, mahasiswa, anak sekolah, semua 
mempunyai kesibukan yang berbeda-beda sehingga lumayan sulit 
untuk mengatur jadwal kegiatan. Tapi biasanya kami selalu 
mengambil hari ahad dalam melakukan penyaluran paket sembako 
karena hari ahad kebanyakan anggota relawan libur.’’ 59 

 

 Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa salah satu kendala yang 

dihadapi Komunitas Keluarga Angkat Bulukumba adalah manajemen waktu 

yang belum baik. Anggota relawan yang berasal dari latar belakang 

kesibukan yang berbeda-beda sehingga sulit menyatukan waktu dalam 

 
59 Andi Bali rekeng (35) Ketua Komunitas Keluarga Angkat, Wawancara, Kecamatan 

Herlang, Kabupaten Bulukumba, 26 Juli 2023 
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melaksanakan program dari Komunitas Keluarga Angkat itu sendiri. 

Manajemen waktu yang baik adalah dengan menyusun pekerjaan serta 

menentukan urutan atau skala prioritas dari pekerjaan yang akan dilakukan. 

Yang perlu kita tahu adalah tiap-tiap aktivitas pasti semuanya penting. Akan 

tetapi dari semua aktivitas yang akan dikerjakan pasti ada yang sangat 

penting, misalnya pekerjaan yang mendesak yang misalnya berkaitan dengan 

pekerjaan deadline.  

Susunlah aktivitas yang paling penting dalam daftar yang paling atas 

untuk dikerjakan segera kemudian diikuti dengan aktivitas berikutnya sesuai 

dengan skala prioritas yang telah ditentukan. Dengan adanya manajemen 

waktu ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik jika dikerjakan 

dengan sunguh-sungguh dan konsisten. Komitmen yang berasal dari individu 

sangat berpengaruh dalam mengatur manajemen waktu yang telah 

direncanakan. 

2. Dana 

Dalam hal ini, Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba sendiri 

belum mampu merangkul semua masyarakat yang membutuhkan uluran 

tangan. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh Komunitas Keluarga Angkat 

menjadi salah satu kendala dalam melakukan program-program yang telah 

ditentukan. 

  
‘’karena dana yang belum memadai sehingga kami belum bisa 
mengkafer semua masyarakat yang kurang mampu. Misalnya dalam 
hal bantuan sembako, yang kami salurkan setiap bulannya itu tidak 
menentu, sesuai dengan jumlah dana yang tersedia. Jadi ada keluarga 
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angkat yang diberikan rutin satu kali satu bulan ada juga yang satu 
kali dua bulan tergantung dari jumlah dana yang tersedia dan kondisi 
dari keluarga angkat itu sendiri. Walaupun kami memiliki donator dan 
sumber dana lainnya seperti sedekah kertas tapi itu kan tidak 
menentu. Jadi apa yang kami salurkan itu tergantung pada jumlah 
dana yang dimiliki komunitas’’. Kalau maunya kami itu setiap keluaga 
angkat bisa mendapatkan paket sembako setiap bulannya, tapi apa 
boleh buat kami hanya bisa menyalurkan sesuai dana yang tersedia.’’ 
60 
 

  Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa kendala lainnya 

yang dihadapi Komunitas Keluarga Angkat Bulukumba selain manajemen 

waktu, juga terkendala di bagian dana. Keterbatasan dana merupakan salah 

satau masalah yang cukup penting dalam sebuah organisasi atau komunitas. 

Belum memadainya dana yang dimiliki oleh Komunitas Keluarga Angkat 

sehingga program-program yang diajalankan belum terealisasikan dengan 

baik.  

Dana merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam melakukan 

kegiatan atau menjalankan sebuah program-program seperti yang dilakukan 

oleh Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba ini. Tanpa dana maka 

kegiatan atau program yang telah disusun tidak akan bisa terlaksana. Masih 

minimnya dana yang dimiliki Komunitas Keluarga Angkat sehingga belum 

bisa menjangkau atau memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang kurang 

mampu di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dalam proses 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Upaya Komunitas Keluarga Angkat Bulukumba dalam 

memberdayakan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba dilakukan melalui tiga program yang telah 

disepakati bersama oleh Komunitas Keluarga Angkat Bulukumba, 

yaitu pemberian santuan berupa bantuan sembako, pemberian 

bantuan perlengkapan jenazah dan aksi tanggap bencana. 

2. Hambatan yang dihadapi Komunitas Keluarga Angkat Bulukumba 

dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu di Kecamatan 

Herlang Kabupaten Bulukumba yaitu manajemen waktu yang belum 

baik dan keterbatasan dana. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun implikasi pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Perlunya sebuah program pemberdaan agar masyarakat kurang 

mampu tidak bergantung kepada Komunitas Kleuarga Angkat (KKA) 

Bulukumba. 
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2. Perlunya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang bisa 

mendukung pendanaan dari Komunitas Keluarga Angkat  (KKA) 

Bulukumba. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Kepada Relawan Komunitas Keluarga Angkat (KKA) Bulukumba 

1. Bagaiamana sejarah berdirinya Komunitas Keluarga Angkat (KKA)? 

2. Apa saja program-program yang dilakukan Komunitas Keluarga 

Angkat dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu? 

3. Apa saja kriteria untuk menjadi penerima manfaat dari Komunitas 

Kluerga Angkat (KKA) Bulukumba. 

4. Kendala apa yang dihadapi selama ini oleh Komunitas Kleuarga 

Angkat? 

5. Apa harapan anda mengenai Komunitas Keluarga Angkat (KKA) 

Bulukumba 

B. Kepada Masyarakat kurang mampu di Kecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba 

1. Sudah berapa lama anda tau kegiatan Komunitas Keluarga Angkat 

(KKA) ini? 

2. Bagiman manfaat yang anda rasakan dengan adanya kegiatan 

Koumunitas Keluarga Angkat ini di Kecamatan Herlang Kabupaten 

Bulukumba? 

3. Bagimana pendapat anda terakait program-program yang dilakukan 

oleh Komunitas Keluarga Angkat (KKA)? 

4. Apa harapan anda kedepannya mengenai aksi dari Komunitas 

Kleuarga Angkat (KKA)? 
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