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ABSTRAK 

Nama : Muh. Faiz Al-Qalza     

NIM : 30400117027 

Judul : Strategi Bertahan Hidup Perantau Suku Jawa (Studi Kasus            

  Pedagang Ayam Potong di Kelurahan Bara Barayya Utara Kota   

  Makassar 

 Skripsi ini membahas mengenai strategi bertahan hidup perantau suku 

Jawa (Studi Kasus Pedagang Ayam Potong di Kelurahan Bara Barayya Utara 

Kota Makassar). Adapun masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah 

1) bagaimana bentuk-bentuk bertahan hidup yang dilakukan oleh pedagang ayam 

potong perantau Suku Jawa di Kelurahan Bara-Barayya Utara Kota Makassar? 2) 

Apa fakto-faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan usaha ayam 

potong yang dilakukan oleh perantau Suku Jawa di Kelurahan Bara-Barayya 

Utara Kota Makassar.        

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan 

Bara-Barayya Kota Makassar. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah 

sumber data primer yang meliputi observasi dan wawancara serta data sekunder 

berupa buku-buku dan jurnal.       

 Hasil dari penelitian ini adalah 1) bentuk-bentuk bertahan hidup yang 

dilakukan oleh pedagang ayam potong perantau Suku Jawa di Kelurahan Bara-

Barayya Kota Makassar dengan menerapkan tiga strategi bertahan hidup. 

Pertama, strategi aktif yang dilakukan oleh pedagang ayam potong adalah dengan 

mendorong para istri/anak untuk bekerja untuk membantu pendapatan keluarga. 

Kedua, strategi pasif  yang dilakukan oleh mereka yaitu dengan cara 

meminimalisir pengeluaran dan makan dengan makanan yang sederhana. Ketiga, 

strategi jaringan yang dilakukan oleh pedagang ayam potong di Kelurahan Bara-

Barayya Kota Makassar adalah dengan memanfaatkan jaringan yang ada baik itu 

sifatnya informal maupun formal ketika mereka membutuhkan modal usaha 

dalam berdagang ayam potong. 2) Faktor pendukung (motivasi, kenginan, 

kemampuan mengambil sebuah resiko) dan faktor penghambat (internal dan 

eksternal) dalam menjalankan usaha ayam potong oleh perantau Suku Jawa. 

 Implikasi dari penelitian ini adalah 1) pedagang ayam potong di Kelurahan 

Bara-Barayya Utara agar supaya menjaga kualitas produk dengan memberikan 

produk ayam yang berkualitas dan segar. 2) pedagang ayam potong di Kelurahan 

Bara-Barayya Utara agar menjaga harga yang kompetitif dengan memantau harga 

bahan baku serta memastikan harga jual yang kompetitif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Suku Jawa adalah salah satu suku terbesar yang berada di Indonesia. Suku 

ini dikenal akan tatakrama, lemah lembut, dan sopan. Masyarakat suku Jawa tidak 

hanya berada di daerah Jawa saja, melainkan tersebar ke seluruh pelosok 

Indonesia. Kebesaran suku Jawa tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya yang 

panjang. Hasil kebudayaan berupa peradaban suku Jawa menjadi salah satu yang 

paling maju. 

Jawa secara geologi adalah suatu bagian dari geologi tua yang terdiri dari 

deretan pegunungan yang tersambung dengan deretan pengunungan yang ada di 

Himalaya serta pegunungan yang ada di Asia Tenggara, yang arahnya terletak ke 

tenggara dan ke arah timur melalui tepi-tepi dataran sunda yang merupakan 

gambaran kepulauan Indonesia.
1
 

Masyarakat atau suku Jawa dalam kajian antropologi budaya yang dalam 

keseharian hidup yang mereka jalani menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai 

rupa dialek yang sudah ada secara turun-temurun.
2
 

Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang terletak dan bertempat tinggal di 

daerah Jawa bagaian tengah maupun timur. Suku Jawa secara geografis meliputi 

wilayah Banyumas, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang serta Kediri.  

Kehidupan masyarakat di Kota begitu beragam. Setiap hari orang-orang 

sibuk dengan rutinitasnya masing-masing demi mempertahankan kelangsungan 

                                                           
1
Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 3 

2
Darori Amin, Islam dan Kebudayaan Jawa, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 3    
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hidup mereka. Tingginya kebutuhan kehidupan kota, memaksa masyarakat untuk 

selalu giat dalam bekerja. Pekerjaan merupakan salah satu sarana yang penting 

untuk dapat bertahan hidup.
3
 

Suku Jawa oleh sebagian orang sering dikenal sebagai transmigran dan tak 

sedikit juga dari mereka yang merantau. Selain itu, para perantau dari Jawa 

dikenal dengan kegigihan mereka dalam bekerja selain dengan kesopanan dan 

tatakrama mereka.
4
 

Mengenai kegigihan orang-orang Jawa yang bekerja di perantauan dalam 

hal ini Allah Swt berfirman dalam QS. At-Taubah/9: 105 mengenai kegigihan 

dalam bekerja. 

غَيْبّ 
ْ
ى عٰلّمّ ال

ٰ
وْنَ اّل مِؤْمّنِيْنََۗ وَسَتِرَدُّ

ْ
هٗ وَال

ِ
مْ وَرَسِيْل

ِ
ك
َ
ِ عَمَل يْا فَسَيَرَى اللّٰه

ِ
وَكِلّ اعْمَل

يْنََۚ 
ِ
نْخِمْ حَعْمَل

ِ
مْ ةّمَا ك

ِ
ئِك ّ ىَادَةّ فَيِنَت 

  ١٠٥وَالشَّ

Terjemahnya: 

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu 

akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
5
 

 M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa Allah 

akan senantiasa melihat yaitu, akan menilai dan memberikan ganjaran mengenai 

amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Serta Rasul dan orang-orang 

                                                           
3
Arwina Fadhilah, “Strategi Bertahan Hidup Keluarga Payabo di Kelurahan Rappokalling 

Kecamatan Tallo Kota Makassar”, (Universitas Negeri Makassar, t.th), h. 1-2  
4
Fatimah dkk, “Solidaritas Sosial Masyarakat Jawa Perantauan di Kampung Jawa Kota 

Tanjungpinang”, (Universitas Maritim Raja Ali Haji, t.th), h.1  
5
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Badan Litbang dan 

Diklat Kemenag RI, 2019), h. 203  
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mukmin akan melihat dan menilai dan mereka akan menyesuaikan perlakuan 

mereka dengan amal atau perbuatan yang kamu kerjakan dan selanjutnya kamu 

akan dikembalikan kepada Allah melalui kematian, dan kalian akan diberikan 

sanksi maupun ganjaran atas apa yang telah kamu perbuat baik itu sifatnya yang 

nampak ataupun yang tersembunyi di hatimu.
6
 

 Penafsiran dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa manusia diwajibkan 

agar supaya mereka bekerja sesuai dengan kehendak hati mereka serta 

memperhatikan manfaat pekerjaan yang mereka lakukan dengan tujuan untuk 

meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena setiap pekerjaan yang 

dilakukan oleh manusia akan dilihat oleh Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 

mukmin akan menjadi saksi dari apa yang dikerjakan oleh manusia. Di mana 

pekerjaan yang dilakukan oleh manusia akan dikembalikan kelak kemudian di 

akhirat dan pekerjaan tersebut nantinya akan mendapatkan ganjaran dari Allah 

swt. 

 Rasulullah saw memberikan pedoman dan anjuran kepada umatnya agar 

supaya aktifitas pekerjaan sebagai salah satu bentuk ibadah harus diniatkan 

kepada Allah swt. Sebagaimana dalam sabdanya. 

ّ وَرَسِيلهّّ فَىّجْرَ  ى اللَّّٰ
َ
انَجْ وّجْرَحِهِ إّل

َ
ثّ وَإّنَّمَا لّامْرّئٍ مَا نَيَى فَمَنْ ك يَّ ّ

 ةّالن 
ِ
عْمَال

َ
أ
ْ
حِهِ إّنَّمَا ال

جِىَا  ةٍ يَتَزَوَّ
َ
وْ امْرَأ

َ
ى دِنيَْا يِصّيتِىَا أ

َ
انَجْ وّجْرَحِهِ إّل

َ
ّ وَرَسِيلهّّ وَمَنْ ك ى اللَّّٰ

َ
ى مَا إّل

َ
فَىّجْرَحِهِ إّل

يْهّ 
َ
 وَاجَرَ إّل

                                                           
6
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid V, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 711    
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Artinya: 

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya 

seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa 

yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah 

dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena 

wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.” (HR. 

Bukhari dan Muslim).
7
 

Hadits ini termasuk dalam jajaran hadits paling shahih yang diriwayatkan 

dari Rasulullah Saw. Hadits ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin, Abu Hafsh, 

Umar bin Al-Khattab ra. Hadits ini menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar 

tergantung pada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia 

niatkan. Balasannya sangat mulia ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah, 

berbeda dengan seseorang yang berniat beramal hanya karena mengejar dunia 

semata, seperti karena mengejar wanita. Dalam hadits disebutkan contoh 

amalannya yaitu hijrah, ada yang berhijrah karena Allah dan ada yang berhijrah 

karena mengejar dunia.
8
 

Proses  mempertahankan kelangsungan hidupnya suku Jawa tentunya 

memiliki strategi-strategi tertentu untuk tetap bisa bertahan disegala kondisi yang 

ada. Stategi bertahan hidup sendiri merupakan suatu upaya/cara atau kiat yang 

dilakukan seseorang supaya bisa bertahan hidup baik dikehidupannya yang 

sekarang maupun pada kehidupan selanjutnya. Secara umum strategi bertahan 

hidup (survival strategy) didefinisikan sebagai tindakan ekonomi yang disengaja 

                                                           
7
Bukhari dan Muslim dalam  Ahmad Hanafi, Memahami Aktifitas Belajar sebagai Ibadah 

dengan Kontekstualisasi Pemahaman Hadist Innamal A’malu Bin Niyat, Misykah: Jurnal 

Pemikiran dan Studi Islam, (Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, 2020), h. 154  
8
Ahmad Hanafi, Memahami Aktifitas Belajar sebagai Ibadah dengan Kontekstualisasi  

Pemahaman Hadist Innamal A’malu Bin Niyat, Misykah: Jurnal Pemikiran dan Studi Islam, h. 

154   
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oleh rumah tangga dengan motivasi yang tinggi untuk memuaskan sebagian besar 

kebutuhan dasar manusia, paling tidak pada level minimum, sesuai dengan norma 

sosial dan budaya masyarakat.
9
 Begitu juga bagi suatu kelompok masyarakat 

mereka juga memiliki kiat-kiat dalam hal pemenuhan kebutuhan diri sendiri dan 

keluarga, terutama bagi masyarakat yang bekerja disektor-sektor informal seperti 

para petani, pedagang, dan lain-lain. 

Hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa untuk 

mempertahankan hidupnya suku Jawa di yaitu dengan bekerja salah satunya 

sebagai pedagang ayam potong. Olehnya itu, penulis tertarik untuk meneliti 

bagaimana strategi bertahan hidup suku Jawa di Kelurahan Bara Barayya utara 

Kota Makassar. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah cara mempertahankan hidup suku Jawa di 

Kelurahan Bara Barayya utara Kota Makassar dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi mereka melakukan perantauan. 

2. Deskripsi Fokus 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengidentifikasi dan memahami 

penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian beberapa kalimat 

yang dianggap penting, yaitu: 
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Widiyanto, Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan, (Surakarta: Lembaga 

Pengembangan Pendidikan USM Surakarta, 2009), h. 41  
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a. Strategi Bertahan Hidup 

Strategi bertahan hidup yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara 

mempertahankan hidup suku Jawa diperantauan dengan cara bekerja sebagai 

pedagang ayam potong di Kelurahan Bara-Barayya Kota Makassar. 

b. Suku Jawa 

Strategi bertahan hidup yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara 

mempertahankan hidup suku Jawa diperantauan dengan cara bekerja sebagai 

pedagang ayam potong di Kelurahan Bara-Barayya Kota Makassar. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa 

rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana kegiatan untuk bertahan hidup yang dilakukan oleh pedagang 

ayam potong perantau Suku Jawa di Kelurahan Bara-Barayya Utara Kota 

Makassar? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan usaha 

ayam potong yang dilakukan oleh perantau Suku Jawa di Kelurahan Bara-

Barayya Utara Kota Makassar? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 



7 
 

 
 

1. Untuk mengetahui kegiatan bertahan hidup yang dilakukan oleh pedagang 

ayam potong perantau Suku Jawa di Kelurahan Bara-Barayya Utara Kota 

Makassar. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan 

usaha ayam potong yang dilakukan oleh perantau Suku Jawa di Kelurahan 

Bara-Barayya Utara Kota Makassar. 

anfaat penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan untuk menjadi referensi pengembangan 

keilmuan mengenai kaitan teori-teori sosial dalam sosiologi dengan 

penelitian ini. 

2. Penelitian ini selain menambah pengalaman penulis di lapangan, 

juga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa 

akan datang. 

3. Menambah wawasan pemikiran tentang strategi bertahan hidup 

suku Jawa di perantauan. 

b. Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perantau suku Jawa 

untuk menjalin interaksi yang baik dengan sesama perantau dan 

masyarakat sekitar tempat perantauan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi baru 

bagi pembaca. 
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E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ialah momentum untuk memaparkan hasil bacaan dengan 

tujuan untuk mencari dan menggali informasi dari hasil bacaan yang telah kita 

peroleh dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan pokok 

penelitian yang akan diteliti selanjutnya. 

Ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dengan judul 

“Solidaritas Sosial Masyarakat Jawa Perantauan di Kampung Jawa Kota 

Tanjungpinang”. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Jawa Kelurahan 

Tanjungpinang Barat. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan tipe pendekatan 

deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini bahwa solidaritas sosial 

masyarakat Jawa perantauan di Kampung Jawa masih terjaga dengan baik 

disebabkan oleh beberapa alasan 1) masih mempertahankan tradisi lokal, seperti 

melakukan tradisi rewang dalam hajatan pernikahan, tahlilan saat kematian, pesta 

khitanan, aqikahan dan kenduri menyambut bulan puasa. Selain itu, kesenian 

tradisional Jawa masih dilakukan pada peringatan tertentu, 2) memiliki perasaan 

hidup senasib sepenanggungan yang tampak dari kegiatan gotong royong yang 

masih berjalan dengan baik dan masyarakat masih mendukung kegiatan ini, dan 3) 
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memiliki naluri bertahan hidup sebagai wujud eksistensi etnis Jawa di 

perantauan.
10

 

Persamaan penelitian yang dilakukan Fatimah dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta teknik pengumpulan data. 

Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Fatimah dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian yang dilakukan  oleh Fatimah lebih 

memfokuskan pada konsep solidaritas sosial suku Jawa di perantauan sementara 

penelitian yang penulis lakukan adalah memfokuskan pada konsep bertahan hidup 

suku Jawa di perantauan. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Agung Suharyanto dengan judul 

“Strategi Bertahan Hidup (Live Survival Strategy) Masyarakat Desa Suka Meriah 

Pasca Relokasi di Siosar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi 

bertahan hidup (live survival strategy) masyarakat desa suka meriah pasca 

relokasi. Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif 

dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa 

Suka Meriah masih memiliki permasalahan pasca direlokasi di siosar seperti 

kondisi cuaca, produksi tanaman, transportasi, dan kekurangan air. Sementara itu 

strategi yang dilakukan oleh masyarakat yakni strategi aktif, strategi pasif, dan 

strategi jaringan.
11
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Fatimah, Solidaritas Sosial Masyarakat Jawa Perantauan di Kampung Jawa Kota 

Tanjungpinang, (Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik) 
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Agung Suharyanto, Strategi Bertahan Hidup (Live Survival Strategy) Masyarakat Desa 

Suka Meriah Pasca Relokasi di Siosar, (Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, 2019) 
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Persamaan penelitian yang dilakukan Agung Suharyanto dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian yang dilakukan yaitu 

menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta teori yang 

digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Agung Suharyanto 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penuls adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Agung Suharyanto hanya meneliti strategi bertahan hidup (Live Survival 

Strategy) masyarakat desa suka meriah pasca relokasi di Siosar sementara yang 

penulis akan teliti selain strategi bertahan hidup serta faktor-faktor perantau suku 

Jawa melakukan perantauan di Kelurahan Bara Barayya kota Makassar. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Juniati Ningsih dengan judul  

“Strategi Adaptasi Transmigran Suku Jawa di Daerah Tujuan Transmigrasi (Studi 

Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan). 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara 

Kabupaten Konawe Selatan. Penentuan informasi dilakukan secara purposive 

sampling (secarasengaja) dengan jumlah informan 15 orang dan data penelitian ini 

diperoleh melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara) serta dianalisis 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1). Strategi adaptasi 

transmigran Suku Jawa di daerah tujuanya itu: a). Pilihan pekerjaan, b). Proses 

interaksi, c). Penyesuaian budaya, (2). Kendala-kendala yang dihadapi lingkungan 

transmigran: a). Kondisi fisik lingkungan: potensi alam (SDA), letak geografis, 

dan kondisi tanah, b). Kondisi ekonomi: pendapatan, lapangan kerja, dan 
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kebutuhan seharihari, c). Kondisi sosial: sistem budaya, sistem interaksi, dana 

daptasi sosial.
12

 

Persamaan penelitian yang dilakukan Juniati Ningsih dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian yang dilakukan yaitu 

menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan 

perbedaan penelitian yang dilakukan Juniati Ningsih dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah terletak pada teori yang digunakan. 
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Juniati Ningsih, Strategi Adaptasi Transmigran Suku Jawa di Daerah Tujuan  

Transmigrasi (Studi Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan)   
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Strategi Bertahan Hidup 

Menurut Hindi dalam Halide strategi kelangsungan hidup merupakan 

subjek, manusia bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup 

sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka tidak lepas dari aspek 

jasmani dan rohani. Pertumbuhan atau pemeliharaan, membutuhkan makanan, 

tempat tinggal, air, udara, pemeliharaan kesehatan dan istirahat yang cukup. 

Melalui strategi yang dilakukan oleh seseorang, bisa menambah penghasilan lewat 

pemanfaatan sumber-sumber yang lain ataupun mengurangi pengeluaran lewat 

pengurangan kuantitas dan kualitas barang atau jasa. Selain itu, strategi bertahan 

hidup menerapkan pola nafkah ganda yang merupakan bagian dari strategi 

ekonomi. 

Susilawati menyatakan bahwa untuk peningkatan taraf hidup, dengan 

menambahkan jenis pekerjaan dan merubah pola mata pencaharian. Pola nafkah 

ganda, yang dilakukan perempuan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

keluarga. Maka dengan pola tersebut perempuan dapat bertahan hidup bersama 

keluarga dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Strategi bertahan 

hidup perempuan bukan saja pada sektor ekonomi, akan tetapi berorientasi pada 

sektor sosial dan kultural. Pada sektor sosial perempuan melakukan kegiatan 

gotong royong bersama laki-laki seperti membuat batu bata, membangun rumah, 

perempuan ojek, mengikuti lembaga kesejahteraan misalnya arisan dan lain-lain. 

Pada sektor kultural perempuan berperilaku dan bertindak sama dengan laki-laki 
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dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, disana tergambar cara perempuan untuk 

bertahan hidup dalam kebutuhan keluarganya.
13

 

Suharto, menyatakan bahwa defenisi dari strategi bertahan hidup adalah 

kemampuan seseorang dalam menerapkan seperangkat cara untuk mengatasi 

berbagai permasalahan yang melengkapi kehidupannya. Suharto menyatakan 

strategi bertahan hidup dalam mengatasi goncangan dan tekanan ekonomi dapat 

dilakukan dengan berbagai cara. Cara-cara tersebut dapat dikelompokkan menjadi 

tiga kategori yaitu: a). Strategi aktif, yaitu strategi yang mengoptimalkan segala 

potensi keluarga. b). Strategi pasif, yaitu dengan mengurangi pengeluaran 

keluarga. c). Strategi jaringan, misalnya menjamin relasi baik formal maupun 

informal dan lingkungan kelembagaan. 

Pertama. Strategi aktif yaitu strategi bertahan hidup yang dilakukan 

dengan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki. Suharto mendefinisikan 

strategi aktif yaitu strategi yang dilakukan oleh masyarakat kurang mampu dengan 

mengoptimalkan potensi-potensi keluarga seperti ada yang melakukan 

aktifitasnya sendiri, menambah jam kerja dari biasanya dan demi menambah 

penghasilan ia akan melakukan apapun. Strategi aktif oleh masyarakat miskin 

biasanya dengan diversifikasi penghasilan maupun mencari-cari hasil lain dengan 

kerja sampingan. Bagi masyarakat miskin tentunya yang menjadi tulang 

punggung keluarga bukan lagi menjadi tugas suami saja, tetapi menjadi tanggung 
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Nora Susilawati, Sosiologi Pedesaan, (Padang: UNP Press, 2003), h. 52 
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jawab semua anggota dalam keluarga sehingga terkadang para istri maupun anak-

anak dilibatkan dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
14

 

Kedua. Strategi pasif adalah suatu cara untuk menghemat segala 

pengeluaran di dalam rumah tangga. Edi Suharto mendefinisikan strategi pasif 

sebagai suatu strategi untuk bertahan hidup dengan upaya untuk menghemat di 

dalam keluarganya dalam hal ini mengenai biaya papan, sandang pangan dan lain 

sebagainya. Strategi pasif yang biasanya dilakukan oleh masyarakat miskin yaitu 

dengan membiasakan hidup hemat. Sikap hemat merupakan budaya yang telah 

dilakukan oleh masyarakat desa terutama masyarakat desa yang tergolong miskin. 

Masyarakat miskin biasanya memakai pola-pola hidup hemat dengan cara tidak 

sembarangan memakai uang yang mereka miliki sebagai salah satu contoh adalah 

bahwa masyarakat miskin hemat yaitu ketika mereka itu makan dengan lauk yang 

seadanya.
15

 

Strategi bertahan hidup dapat diartikan sebagai cara, upaya, kiat dan 

tindakan yang dilakukan seseorang untuk dapat bertahan hidup dan 

melangsungkan kehidupannya. Strategi bertahan hidup tidak lepas pada upaya 

pemenuhan sandang, pangan dan papan bagi masyarakat.
16

 

Ketiga. Strategi jaringan merupakan strategi dengan cara yaitu dengan 

memanfaatkan berbagai jaringan sosial yang ada. Strategi jaringan menurut Edi 

Suharto adalah strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara yaitu menjali 

relasi atau hubungan, baik itu sifatnya formal maupun informal dengan 
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Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 31  
15

Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, h. 31 
16

Agung Suharyanto, “Strategi Bertahan Hidup (Live Survival Strategy) Masyarakat Desa 

Suka Meriah Pasca Relokasi di Siosar”, Icopoid, (Universitas Medan Area, 2019), h. 220 
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lingkungan sosialnya maupun lingkungan kelembagaan misalnya dengan 

meminjam uang kepada kerabat, baik, dan lain sebagainya. Strategi jaringan yang 

biasanya dilakukan oleh masyarakat miskin yaitu dengan memanfaatkan jaringan 

sosial yang dimiliki dengan cara meminjam uang kepada kerabat, bank, dan 

memanfaatkan bantuan sosial lainnya. Bantuan sosial yang diterima merupakan 

modal sosial yang sangat berperan sebagai penyelamat ketika keluarga yang 

tergolong miskin membutuhkan bantuan.
17

 Strategi bertahan hidup yang 

dilakukan oleh masyarakat miskin yaitu dengan cara meminta bantuan kepada 

kerabat, tetangga serta relasi lainnya baik itu secara formal maupun informal 

ketika dalam kesulitan, seperti meminjam uang ketika memerlukan uang secara 

mendadak seperti ketika sakit, biaya pendidikan anak dan lain-lain. 

Bertumpuh pada teori strategi bertahan hidup sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Edi Suharto bahwa kehidupan seseorang akan ditentukan oleh 

beberapa tahap yang harus ditempuh oleh manusia itu sendiri dikarenakan di 

dalam upaya untuk bertahan hidup dibutuhkan suatu pengorbanan yang cukup 

besar sehingga bisa bertahan hidup, selain dari pendapat Suharto ada juga yang 

memberikan pendapat tentang bagaimana cara bertahan hidup dan untuk 

menafkahi keluarga misalnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Kusnandi 

bahwa dalam kehidupan ini yang di mana membutuhkan berbagai macam 

kebutuhan hidup untuk keluarga dan meminimalisir kebutuhan akan keluarga 

yang sangat pokok antara lain pendidikan, papan, sandang, dan pangan oleh 

keluarga. 
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Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, h. 31  



16 
 

 
 

Menurut Ellis, dalam rangka bertahan hidup dan meningkatkan standart 

hidup tersebut masyarakat melakukan berbagai strategi, diantaranya ; (1) 

Meningkatkan produktifitas lahan seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pada 

lahan pertanian, nelayan berusaha meningkatkan teknolgi , sehingga lebih mudah 

tangkap ikan; (2) adanya pembagian tugas untuk mencari nafka istri, suami dan 

anak; (3) Menjalin kerjasama dengan anggota antar komunitas dalam upaya 

mempertahankan jaminan sosial masyarakat; (4) Untuk tetap survive yang 

menjalin hubungan patronklien;(5) melakukan imigrasi untuk bekerja baik dikota 

maupun menjadi tenaga kerja wanita (TKI) keluar negeri.
18

 

James Scott dalam teorinya mengulas mengenai teori mekanisme survival 

di kalangan petani. Scott menjelaskan bahwa keluarga petani harus dapat bertahan 

melalui tahun-tahun dimana hasil panennya atau sumber-sumber lainnya tidak 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Maka mereka dapat 

mengikat sabuk mereka lebih kencang lagi dengan makan hanya sekali dalam 

sehari dan beralih ke makanan dengan mutu lebih rendah.
19

 

Teori mekanisme survival yang dikemukakan oleh James C.Scott. teori 

tersebut memandang bahwa tiga cara yang dilakukan masyarakat untuk bertahan 

hidup, yaitu:
20

 

1) Mengurangi pengeluaran untuk pangan dengan jalan makan hanya 

sekali sehari dan beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah. 

                                                           
18

Nurlina Subair, Strategi Bertahan Hidup Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin,  

(Cet. I; Gowa: Agma, 2018), h. 32  
19

James C. Scott, Moral Ekonomi Petani Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara, 

Jakarta: LP3ES, 1989), h. 40-41  
20

James C. Scott, Moral Ekonomi Petani Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara, h. 
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2) Menggunakan alternatif subsistem yaitu swadaya yang mencakup 

kegiatan seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, 

sebagai buruh lepas, atau melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan. 

Cara ini dapat melibatkan seluruh sumber daya yang ada di dalam 

rumah tangga miskin, terutama istri sebagai pencari nafkah tambahan 

bagi suami.  

3) Meminta bantuan dari jaringan sosial seperti sanak saudara, teman, 

atau memanfaatkan hubungan dengan pelindungnnya (patron), dimana 

ikatan patron dan kliennya merupakan bentuk asuransi dikalangan 

petani. Patron menurut definisinya adalah orang yang beradadalam 

posisi untuk membantu klien-kliennya. Patron dalam kehidupan petani 

adalah pemilik modal yang dapat membantu kesulitan keuangan yang 

dihadapi petani.
21

 

Hubungan patron klien merupakan hubungan yang antara dua pihak yang 

menyangkut persahabatan, dimana seorang individu dengan status sosial ekonomi 

yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber-sumber yang 

dimilikinya untuk memberikan perlindungan dan atau keuntungan bagi seseorang 

yang statusnya lebih rendah (klien), dan sebaliknya si klien membalas dengan 

memberikan dukungan dan bantuan secara umum termasuk pelayanan pribadi 

kepada patron.
22
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James C. Scott, Moral Ekonomi Petani Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara, h. 

48  
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James C. Scott, Moral Ekonomi Petani Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara, h. 
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Dalam hubungan ini pertukaran tersebut merupakan jalinan yang rumit 

dan berkelanjutan, biasanya baru terhapus dalam jangka panjang. Imbalan yang 

diberikan klien bukan imbalan berupa materi melainkan dalam bentuk lainnya. Si 

patron tidak akan mengharapkan materi atau uang dari klien tapi mengharapkan 

imbalan lainnya yang dibutuhkan si patron. 

Dalam memahami hubungan patron klien, ada satu hal penting yang 

mendasari hubungan ini. Hubungan patron kilen berawal dari adanya pemberian 

barang atau jasa dalam berbagai bentuk yang sangat berguna atau diperlukan oleh 

salah satu pihak, sementara bagi pihak yang menerima barang atau jasa tersebut 

berkewajiban untuk membalas barang tersebut.
23

 

Scott memberikan contoh terhadap hasil temuannya dengan melihat 

hubungan timbal balik yang terjadi antara petani penggarap dengan pemilik lahan. 

Supaya bisa menjadi patron, pemilik lahan memanfaatkan modal yang dmilikinya 

untuk merekrut klien. Mereka memberikan pekerjaan berupa menggarap lahan 

yang dimiliki patron. Selain patron juga tidak segan-segan melindungi kliennya 

dengan memberikan jaminan ketika paceklik tiba maupun melindungi para 

penggarap lahan terhadap makelar. Dari perlindungan inilah patron mengharapkan 

hadiah dari kliennya, tergantung pada apa yan dibutuhkan oleh sang patron kelak.  

Dalam patron klien, hubungan dibangun tidak berdasarkan pemaksaan 

atau kekerasan. Hubungan ini identik terjadi dalam bentuk hubungan pertemanan 

atau hubungan yang sama-sama menguntungkan (simbiosis mutualisme). Seperti 

yang disampaikan oleh Scott yang mengatakan bahwa hubungan patronase 
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mengandung dua unsur utama yaitu pertama adalah bahwa apa yang diberikan 

oleh satu pihak adalah sesuatu yang berharga di mata pihak lain, entah pemberian 

itu berupa barang ataupun jasa, dan bisa berbagai ragam bentuknya. 

Dengan pemberian barang dan jasa pihak penerima merasa berkewajiban 

untuk membalasnya, sehingga terjadi hubungan timbal balik. Kedua adanya unsur 

timbal balik yang membedakan dengan hubungan yang bersifat pemaksaan atau 

hubungan karena adanya wewenang formal. Sekalipun hubungan patron klien 

terbangun bukan atas dasar paksaan, namun hubungan ini tetaplah tidak seimbang. 

Ketidakseimbangan terjadi karena ada satu aktor (patron) yang mendominasi 

aktor yang lain (klien). Patron memiliki sesuatu modal yang bisa ditawarkan 

kepada klien, sementara klien hanya bisa memberikan hadiah sebagai bentuk 

timbal balik.  Hubungan patron-klien antara majikan dengan pembantu rumah 

tangga “pocokan” dapat dipahami sebagai modal sosial yang dimiliki oleh para 

pembantu rumah tangga. Modal sosial berupa relasi antar orang, baik ditingkat 

keluarga maupun dalam hubungan ketetanggaan dapat dipandang sebagai perekat 

sosial yang menyatukan manusia dan lembaga-lembaga lainnya, sehingga 

memungkinkan seseorang untuk meraih tujuan kolektif maupun tujuan 

perorangan. Konsep modal sosial ini terkait erat dengan strategi nafkah di tingkat 

komunitas. Berikut penjelasan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam modal 

sosial, antara lain: 

a) Kepercayaan (trust) 

Unsur utama dan terpenting dari modal sosial adalah kepercayaan (trust). 

Kepercayaan yaitu norma-norma kooperatif seperti kejujuran dan kesediaan yang 
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bisa dibagi-bagi antara kelompok-kelompok masyarakat terbatas dengan lainnya 

dalam masyarakat yang sama.
24

 

Kepercayaan merupakan sebuah harapan yang tumbuh di dalam 

masyarakat, organisasi, dan perusahaan yang ditujukan dengan perilaku jujur, 

teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut secara bersama 

demi kepentingan anggota didalamnya.
25

 Kepercayaan adalah efek samping yang 

sangat penting dari norma norma sosial yang kooperatif yang memunculkan social 

capital.
26

 

Berdasarkan norma-norma umum bersama, kepercayaan mampu menjadi 

alat perekat bagi awetnya kerjasama antara pembantu dan majikan. Kepercayaan 

diibaratkan sebagai suatu pelumas yang membuat jalannya kelompok atau 

organisasi dan perusahaan menjadi lebih efisien.
27

 

b) Jejaring (Networks) 

Pada tingkatan antar individu, jaringan sosial dapat didefinisikan sebagai 

rangkaian hubungan yang khas diantara sejumlah orang dengan sifat tambahan 

yang ciri-ciri dari hubungan ini digunakan untuk menginterpretasikan tingkah 

laku sosial dari individu-individu yang terlibat.
28

 

Dalam konsep jaringan sosial, Granoveter membedakan antara ikatan kuat 

dan ikatan lemah.
29

 Ikatan kuat misalnya hubungan seseorang dengan teman 
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karibnya, ikatan lemah misalnya hubungan antara seseorang dengan kenalannya. 

Ikatan lemah bisa menjadi sangat penting, seorang individu tanpa ikatan lemah 

akan merasa dirinya terisolasi dalam sebuah kelompok, sedangkan yang ikatannya 

sangat kuat akan kekurangan informasi tentang apa yang terjadi di kelompok lain 

ataupun masyarakat luas. 

c) Norma (Norms) 

Sosiolog pada umumnya jauh lebih baik dalam menggambarkan norma-

norma sosial daripada dengan menjelaskan alasan norma-norma sosial itu muncul 

dengan cara demikian.
30

 Norma biasanya terbangun dan tumbuh untuk 

memperkuat masyarakat dan anggota-anggotanya itu sendiri.  Norma sosial dapat 

terbangun dalam perekonomian dan kemudian norma ini menjadi sebuah modal 

sosial yang secara tidak disadari ada. Menurut Soerjono Soekanto, norma 

terbentuk secara tidak sengaja tetapi lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara 

sadar.
31

 

B. Teori Tindakan Aktor Max Weber 

Menurut Weber Menurut Weber tindakan sosial sejauh tindakan tersebut 

memperhatikan tingkah laku dari individu lain dan karena itu diarahkan pada 

tujuan tertentu. Hal tersebut berorientasi bahwa kegiatan atau usaha yang 

dilakukan oleh seseorang berhubungan dengan sumber daya yang terbatas dengan 

mempertimbangkan kemampuan, usaha dan keinginan yang akan mereka capai, 

untuk memenuhi kebutuhan hidup terhadap barang-barang dan jasa. Sehingga 
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aktor memilih pekerjaan bertujuan untuk memaksimalkan kebutuhan hidup dalam 

keluarga.
32

 

Selain itu, Weber membagikan 4 tipe dasar tindakan yaitu: 1).  

Zwerkrational Action, Tindakan yang dilakukan sesorang bersifat murni, tindakan 

aktor tidak hanya sekedar menilai cara untuk mencapai tujuan tetapi, menentukan 

nilai dari tujuan itu sendiri. 2). Werktrational Action, Tindakan yang dilakukan 

aktor tidak dapat dinilai apakah cara-cara yang dipilih itu merupakan cara yang 

paling tepat ataukah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang tersebut. 3). Affectual 

Action, Tindakan yang dilakukan aktor dipengaruhi oleh perasaan emosi. 

Sehingga tindakan tersebut sangat sukar dipahami apakah rasional atau kurang 

rasional. 4). Traditional Action, Tindakan yang dilakukan oleh aktor berdasarkan 

atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu 

tujuan. Tindakan yang dilakukan aktor dalam memilih pekerjaan dianggap 

rasional dalam memenuhi perekonomian keluarga.
33

 

Bertolak dari konsep dasar tentang tindakan sosial dan antar hubungan 

sosial itu Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian 

sosiologi yaitu:
34

 

1) Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna 

subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata. 

2) Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya. 
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3) Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, 

tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan 

secara diam-diam dari pihak mana pun. 

4) Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa 

individu. 

5) Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada 

orang lain itu.
35

 

Selain dari pada ciri-ciri tersebut diatas tindakan sosial masih mempunyai 

ciri-ciri lain. Tindakan sosial dapat pula dibedakan dari sudut waktu sehingga ada 

tindakan yang diarahkan pada waktu sekarang, waktu lalu, atau waktu yang akan 

datang. Di liat dari segi sasaranya, maka “ pihak sana” yang menjadi sasaran 

tindakan sosial si aktor dapat berupa seorang individu atau sekelompok orang. 

Dengan membatasi suatu perbuatan sebagai suatu tindakan sosial, maka 

perbuatanperbuatan lainnya tidak termasuk kedalam obyek penyelidikan 

sosiologi. Tindakan nyata tidak termasuk tindakan sosial kalu secara khusus 

diarahkan kepada obyek mati. Karena itu pula Weber mengeluarkan beberapa 

jenis interaksi sosial dari teori aksinya.  Beberapa asumsi fundamental teori aksi 

(action theory) antara lain:
36

 

1) Tindakan manusia muncul dari kesadaran sendiri sebagai subjek dan 

dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek. 

2) Sebagai subjek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu. 
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3) Dalam bertindak manusia menggunakan cara teknik prosedur, metode 

serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

4) Kelangsungan tindakan manusia hanya di batasi oleh kondisi yang tak 

dapat diubah dengan sendirinya. 

5) Manusia memilih, menilai, dan mengevaluasi terhadap tindakan yang 

sedang terjadi dan yang akan dilakukan. 

6) Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan 

timbul pada saat pengambilan keputusan. 

7) Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik 

penemuan yang bersifat subyektif.
37

 

Pelaku individual mengarahkan kelakuannya kepada penetapan atau 

harapan-harapan tertentu yang berupa kebiasaan umum atau dituntut dengan tegas 

atau bahkan dibekukan dengan undang-undang. Menurut Weber, tidak semua 

tindakan yang dilakukan merupakan tindakan sosial. Tindakan sosial adalah 

tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan 

berorientasi pada orang lain. Contohnya adalah seseorang yang bernyanyi-nyanyi 

kecil untuk menghibur dirinya sendiri bukan merupakan tindakan sosial. Namun 

jika tujuannya untuk menarik perhatian orang lain, maka itu merupakan tindakan 

sosial. Contoh lain adalah orang yang dimotivasi untuk membalas atas suatu 

penghinaan di masa lampau, mengorientasikan tindakannya kepada orang lain, itu 

perilaku sosial. 
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Menurut Weber perilaku sosial juga berakar dalam kesadaran individual 

dan bertolak dari situ. Tingkah laku individu merupakan kesatuan analisis 

sosiologis, bukan keluarga, negara, partai, dan lain-lain. Weber berpendapat 

bahwa studi kehidupan sosial yang mempelajari pranata dan struktur sosial dari 

luar saja, seakan-akan tidak ada inside-story, dan karena itu mengesampingkan 

pengarahan diri oleh individu, tidak menjangkau unsur utama dan pokok dari 

kehidupan sosial itu. Sosiologi sendiri haruslah berusaha menjelaskan dan 

menerangkan kelakuan manusia dengan menyelami dan memahami seluruh arti 

sistem subyektif. 

C. Teori Strategi Bertahan Hidup Snel dan Staring 

Menurut Snel dan Staring  menyatakan bahwa strategi bertahan hidup 

adalah sebagai rangkaian tindakan yang dipilih secara standar oleh individu dan 

rumah tangga yang menegah ke bawah secara sosial ekonomi. Melalui strategi 

yang dilakukan oleh seseorang, bisa menambah penghasilan lewat pemanfaatan 

sumbersumber yang lain ataupun mengurangi pengeluaran lewat pengurangan 

kuantitas dan kualitas barang atau jasa. Selain itu, strategi bertahan hidup 

menerapkan pola nafkah ganda yang merupakan bagian dari strategi ekonomi. 

Susilawati menyatakan bahwa untuk peningkatan taraf hidup, dengan 

menambahkan jenis pekerjaan dan merubah pola mata pencaharian. Pola nafkah 

ganda, yang dilakukan perempuan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

keluarga. Maka dengan pola tersebut perempuan dapat bertahan hidup bersama 

keluarga dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Strategi bertahan 

hidup perempuan bukan saja pada sektor ekonomi, akan tetapi berorientasi pada 
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sektor sosial dan kultural. Pada sektor sosial perempuan melakukan kegiatan 

gotong royong bersama laki-laki seperti membuat batu bata, membangun rumah, 

perempuan ojek, mengikuti lembaga kesejahteraan misalnya arisan dan lain-lain. 

Pada sektor kultural perempuan berperilaku dan bertindak sama dengan laki-laki 

dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, disana tergambar cara perempuan untuk 

bertahan hidup dalam kebutuhan keluarganya.
38

 

Selain itu, ada beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan mengenai 

strategi bertahan hidup. Salah satunya Mosser membuat kerangka The Aset 

Vulnerability Framework pengelolaan aset yang dapat digunakan untuk 

melakukan penyesuaian atau pengembangan strategi dalam mempertahankan 

kelangsungan hidup, yaitu 1). Aset tenaga kerja, 2). Aset modal manusia, 3). Aset 

produktif, 4). Aset relasi rumah tangga atau keluarga, 5). Aset modal sosial. 

Selain itu, Suharno, menyatakan bahwa strategi bertahan hidup (coping 

strategies) dalam mengatasi goncangan dan tekanan ekonomi dapat dilakukan 

dengan 3 cara yaitu: 

1) Strategi aktif, yaitu strategi yang mengoptimalkan segala potensi 

keluarga. Misalnya melakukan aktivitasnya sendiri, memperpanjang 

jam kerja, memanfaatkan sumber atau tanaman liar di lingkungan 

sekitarnya dan sebagainya. 

2) Strategi pasif, yaitu mengurangi pengeluaran keluarga. Misalnya, biaya 

untuk sandang, pangan, pendidikan, dan sebagainya. 
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3) Strategi jaringan yaitu membuat hubungan dengan orang lain. 

Misalnya menjalin relasi, baik formal maupun informal dengan 

lingkungan sosial dan lingkungan kelembagaan. Misalnya meminjam 

uang dengan tetangga, mengutang di warung, memanfaatkan program 

kemiskinan, meminjam uang ke bank dan sebagainya. 

Dalam menyusun strategi, individu tidak hanya menjalankan satu jenis 

strategi saja, sehingga kemudian muncul istilah multiple survivel strategies atau 

strategi bertahan jamak. Selanjutnya Snel dan Starring mengartikan hal ini sebagai 

kecenderungan pelaku-pelaku atau rumah tangga untuk memiliki pemasukan dari 

berbagai sumber daya yang berbeda karena pemasukan tunggal terbukti tidak 

memadai untuk menyokong kebutuhan hidupnya. Strategi yang berbeda-beda ini 

dijalankan secara bersamaan dan akan saling membantu ketika ada strategi yang 

tidak bisa berjalan dengan baik. 

Cara-cara individu menyusun strategi dipengaruhi oleh posisi individu 

atau kelompok dalam struktur masyarakat, sistem kepercayaan dan jaringan sosial 

yang dipilih, termasuk keahlian dalam mobilitas sumber daya yang ada, tingkat 

keterampilan, kepemilikan aset, jenis pekerjaan, status gender dan motivasi 

pribadi. Nampak bahwa jaringan sosial dan kemampuan memobilisasi sumber 

daya yang ada termasuk didalamnya mendapakan kepercayaan dari orang lain 

membentuk individu dalam menyusun strategi bertahan hidup. 

Kemiskinan dalam kehidupan manusia pada belahan dunia manapun 

senantiasa tidak terlepas dari kebutuhan hidup dan strategi bertahan hidup, baik 

masyarakat perkotaan maupun masyarakat yang tinggal dipedesaan. Masyarakat 
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akan bereaksi dengan rangsangan-rangsangan ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Segala upaya dengan menggunakan cara, metode, dan 

pengalaman manusia merupakan salah satu usaha demi kelangsungan hidup. 

Pemenuhan kebutuhan hidup tidak akan lepas bagaimana strategi yang 

diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sehubungan dengan ini, George 

Corner mengemukakan bahwa, strategi-strategi kelangsungan berputar sekitar 

akses sumber daya dan pekerjaan. Dalam perebutan ini kelompok-kelompok 

miskin bersaing, bukan hanya dengan yang kaya, akan tetapi diantara mereka 

sendiri.
39

 

Strategi dan upaya terus dilakukan untuk tetap bertahan hidup, maka setiap 

orang membutuhkan makanan dan minuman, tempat tinggal, dan sebagai makhluk 

sosial yang senantiasa menjalin interaksi dengan sesamanya. Untuk pemenuhan 

kebutuhan sandang, pangan, dan papan manusia mutlak melakukan usaha-usaha 

dan strategi guna memenuhi kebutuhannya. 

D. Tinjauan Islam Tentang Bertahan Hidup 

Dalam Islam, konsumsi tidak bisa dipisahkan dari peranan keimanan. 

Peranan keimanan menjadi salah satu tolak ukur yang ter penting karena 

keimanan akan memberikan tentang cara pandang yang cenderung akan 

mempengaruhi perilaku serta kepribadian manusia. Keimanan sangat mudah 

mempengaruhi kuantitas dan kualitas dari konsumsi baik itu dalam bentuk suatu 

kepuasan material ataupun bentuk spiritual, yang kemudian mampu membentuk 

sifat kecenderungan prilaku konsumsi yang ada di pasar. Konsep kebutuhan 
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dalam Islam yaitu bersifat dinamis melihat pada tingkat ekonomi yang ada di 

masyarakat.
40

 

Konsep kebutuhan dasar dalam Islam bersifat sangat dinamis mengacu 

pada tingkat keadaan ekonomi pada masyarakat. Pada tingkat keadaan ekonomi 

tertentu barang yang tadinya dikonsumsi karena motivasi keinginan, pada tingkat 

keadaan ekonomi lebih baik, barang tersebut telah berubah menjadi kebutuhan. 

Manusia adalah makhluk yang bekerja (homo faber), bahkan manusia 

tidak akan mendapatkan suatu apa pun kecuali apa yang diusahakannya. Sehingga 

tidak mengherankan jika sering didengar bahwa masuk surga atau neraka sangat 

ditentukan oleh perbuatan seseorang, pekerjaan atau usahanya ketika hidup di 

dunia. Yang ditekankan supaya manusia bekerja atau berusaha untuk kebaikan 

serta dengan cara yang baik, sebab orang yang beriman dan bekerja dengan baik 

maka Allah akan memberi kehidupan yang baik pula.
41

 

Melalui kerja manusia menyatakan eksistensi dirinya dalam kehidupan 

bermasyarakat. Bekerja pada dasarnya merupakan realitas fundamental bagi 

manusia dan karenanya menjadi hakikat kodrat yang selalu terbawa dalam setiap 

jenjang perkembangan kemanusiaannya, sebab dengan kerja manusia dapat 

melaksanakan pembangunan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai 

cermin pelaksanaan perintah agama
42

 dengan memberi berbagai kemudahan hidup 
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dan jalan-jalan mendapatkan rezeki di bumi yang penuh dengan segala nikmat ini 

sebagaimana dalam firmanNya dalam QS. Al-Mulk/67: 15. 

يْا مّ 
ِ
ل
ِ
ا فَامْشِيْا فّيْ مَنَاكّتّىَا وَك

ً
يْل
ِ
رْضَ ذَل

َ
ا
ْ
مِ ال

ِ
ك
َ
 ل
َ
ذّيْ جَعَل

َّ
شِيْرِ وِيَ ال يْهّ النُّ

َ
زْكّه َۗ وَاّل ّ

 نْ ر 

Terjemahnya: 

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di 

segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya 

kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
43

 

Ayat-ayat al-Qur’ān tentang kerja menyeru umat Islam untuk giat bekerja 

dan berpenghasilan agar mampu meraih kesejahteraan, memenuhi kebutuhan diri 

dan keluarga, serta masyarakat. Bekerja adalah kodrat hidup baik kehidupan 

spiritual, intelektual, fisik biologis, maupun kehidupan individual dan sosial 

dalam berbagai bidang. Karenanya bekerja dan berusaha merupakan hal yang 

mutlak bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan Islam menilainya sebagai 

salah satu macam ibadah yang berpahala dengan tidak menentukan macam kerja 

dan usaha yang dinyatakan lebih utama dari yang lain. 

Disamping itu kerja merupakan fitrah dan sekaligus merupakan salah satu 

identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip tauhid 

bukan saja menunjukan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meninggihkan 

martabat dirinya sebagai abdullah (hambah Allah) yang mengelola seluruh alam 
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sebagai bentuk dari cara dirinya mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan 

Allah kepadanya.
44

 

Kerja juga merupakan salah satu sebab atau sarana syar’i untuk memiliki 

harta secara individual. Telah nyata bahwa komitmen Islam sangat menekankan 

keharusan bekerja bagi manusia di bumi dalam rangka mencari rezeki yang 

diberikan Allah supaya manusia dalam konteks melaksanakan fungsinya sebagai 

khalifah di muka bumi untuk beribadah kepada Allah.
45

 Sebagaimana tergambar 

dalam sabda Rasulullah saw: 

يْمَانَ 
َ
مْ زَائّدَةِ عَنْ سِل

ِ
ثَك حَدَّ

َ
سَامَثَ أ

ِ
بّي أ

َ
جِ لّأ

ْ
 كِل

َ
ثنََا إّسْحَاقِ ةْنِ إّةْرَاوّيمَ كَال حَدَّ

انَ رَ 
َ
 ك

َ
ّ كَال

نْصُارّي 
َ
أ
ْ
بّي مَسْعِيدٍ ال

َ
مِرِ عَنْ شَلّيقٍ عَنْ أ

ْ
مَ يَأ

َّ
يْهّ وَسَل

َ
ِ عَل ى اللَّّٰ

َّ
ّ صَل  اللَّّٰ

ِ
سِيل

نَّهِ يِعَر ّ 
َ
أ
َ
فٍ ك

ْ
ل
َ
يَيْمَ مّائَثَ أ

ْ
حَدّوّمْ ال

َ
مِد ّ وَإّنَّ لّأ

ْ
يءَ ةّال حَدِنَا حَتَّى يَجّ

َ
 أ

ِ
دَكَثّ فَيَحْخَال ضِ ةّالصَّ

 ةّنَفْسّهّ 

Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] dia berkata: aku 

berkata kepada [Abu Usamah] Aku ceritakan kepadamu dari [Zaidah] dari 

[Sulaiman] dari [Syaqiq] dari [Abu Mas'ud Al Anshari] dia berkata: 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memerintahkan kami untuk 

bersedekah, maka salah seorang dari kami berusaha mencari sesuatu yang 

bisa disedekahkan, hingga ia datang dengan membawa satu mud -hasil 

kerja kerasnya-. Sungguh sekarang aku mengetahui seseorang yang 

memiliki seratus ribu, seakan-akan dia telah menawarkan dirinya sendiri." 

(HR. Bukhari).
46
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 Jadi dalam konsepsi Islam kerja merupakan suatu kewajiban agama yang 

menyeluruh atas setiap muslim (bersifat individual/fardhu ’ain) yang mampu 

bekerja untuk mencapai kebahagiaan individu, keluarga dan masyarakat. Oleh 

karena itulah iman senantiasa dikaitkan oleh al-Qur’ān dengan amal soleh atau 

perbuatan baik. Ini mengisyaratkan bahwa Islam itu adalah akidah yang mesti 

diamalkan dan amalan yang mesti berakidah secara tidak terpisah (terintegrasi).  

Kewajiban bekerja dalam Islam tersebut tidak hanya khusus untuk kaum pria saja 

tetapi juga kepada kaum wanita (muslimah). Islam membolehkan wanita 

melakukan pekerjaan yang sesuai dengan syari’at dan dijalankan dengan baik, 

serta tidak bertentangan dengan tabiatnya sebagai wanita. Pada zaman Rosulullah 

dan Khulafa’ur Rasyidin, wanita aktif di berbagai bidang, misalnya berdagang, 

mengajar, mengobati pasien, atau bahkan ikut perang (mengobati prajurit yang 

terluka). Di antara mereka ada yang diabadikan kepahlawanannya, seperti 

Umayyah putri Qais al-Ghifari yang pernah dianugerahi kalung penghargaan dari 

Rosulullah karena jasanya dalam perang Khaibar.
47

 

Islam telah membuka bebagai lapangan kerja bagi umatnya agar mereka 

dapat memilih yang sesuai dengan keahlian, kemampuan, pengalaman dan 

kesenangannya. Manusia tidak dipaksakan untuk memilih pekerjaan tertentu, 

kecuali apabila pekerjaan tersebut akan mendatangkan kemaslahatan umum. 

Sekalipun Islam memberi kebebasan memilih lapangan kerja, bila ternyata akan 
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membawa bahaya baik terhadap individu maupun umum, moral maupun material, 

maka lapangan kerja jenis ini diharamkan oleh Islam.
48
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci.
49

 Penulis menggunakan metode ini untuk mengetahui 

lebih dalam mengenai Strategi Bertahan Hidup Perantau Jawa di Kelurahan Bara-

Barayya Utara Kota Makassar, sehingga variable-variabel yang berkaitan dengan 

penelitian ini dapat diperoleh jawaban dari permasalahan secara mendalam. Oleh 

karena itu, subjek yang akan dijadikan fokus pada penelitian ini berupa fenomena 

atau gejala yang akan sulit dijelaskan dengan angka-angka, namun lebih muda 

untuk dijelaskan dengan menggunakan penjelasan melalui kata-kata. 

Jenis penelitian yang dipakai dalam metode kualitatif pada penelitian ini 

adalah penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan atau field 

research adalah penelitian yang yang dilakukan dengan cara penulis terjun 

langsung ke lapangan dengan objek penelitian yang difokuskan kepada 

masyarakat dalam hal ini para perantau suku Jawa, warga setempat, dan 

masyarakat yang menjadi subjek dalam penelitian ini. 

Penelitian lapangan atau field research dibantu dengan penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur untuk 
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memecahkan suatu masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan kondisi 

keadaan subjek dan objek penelitian seseorang, masyarakat, lembaga, dan lain-

lain pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang ada.
50

 Dalam menggunakan jenis 

penelitian deskriptif, masalah yang dirumuskan harus layak untuk diangkat, 

mengandung nilai ilmiah, dan tidak bersifat terlalu luas. Tujuannya pun tidak 

boleh terlalu luas dan menggunakan data yang bersifat fakta dan bukan opini.
51

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Bara-barayya utara Kecamatan 

Makassar, Kota Makassar. Pemilihan ini atas pertimbangan bahwa lokasi tersebut 

merupakan salah satu tempat pemotongan ayam terbanyak di keurahan tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologis.Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang secara umum 

digunakan pada penelitian sosial. Pendekatan sosiologis merupakan salah satu 

metode yang objeknya dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan 

tersebut. Pendekatan sosiologi banyak membahas tentang aspek-aspek yang 

berkaitan dengan masyarakat seperti kondisi sosial masyarakat, perubahan sosial, 

sistem masyarakat dan konflik. Pendekatan ini digunakan dengan cara mengaitkan 

teori-teori sosial dalam hal ini teori tindakan aktor dan strategi bertahan hidup 

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

titik fokus dalam penelitian. 
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C. Sumber Data 

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

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian dengan cara menggunakan daftar pertanyaan atau wawancara. Data 

primer merupakan data yang didapat secara langsung melalui data aslinya. Data 

primer memiliki sifat up to date. Peneliti yang akan mencari data diharuskan 

mendapatkan secara langsung. Dalam artian lain, data ini diambil langsung dari 

sumbernya. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan langsung dari 

sumber datanya tanpa melalui sumber yang ada. Sebagian besar dikumpulkan 

khusus untuk proyek penelitian dan dapat dibagikan secara publik untuk 

digunakan dalam penelitian lain. Data primer sering kali dapat diandalkan, 

otentik, dan objektif. Data ini dikumpulkan dengan tujuan mengatasi masalah 

penelitian tertentu.
52

 Objek penting yang peneliti wawancarai adalah pedagang 

ayam potong. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder pada dasarnya adalah data yang telah dikumpulkan di masa 

lalu oleh orang lain tetapi dapat digunakan peneliti lain di masa mendatang. Data 

sekunder dapat digunakan untuk memperkuat penelitian yang sedang dilakukan. 

Data sekunder sebenarnya merupakan data primer, tetapi menjadi sekunder ketika 

digunakan oleh pihak ketiga. 
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Data sekunder biasanya mudah diakses oleh peneliti dan individu karena 

sebagian besar dibagikan secara publik. Dalam kata lain, data ini biasanya bersifat 

umum dan tidak dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan peneliti seperti 

halnya data primer. Sifat data sekunder yang demikian, mempermudah peneliti 

lain untuk memperkuat penelitian yang sedang dilakukan. Misalnya, ketika 

mahasiswa mengerjakan tugas akhir penelitian, ia perlu mengulik terlebih dahulu 

penelitian terdahulu yang relevan dan menambahkan temuan ke tinjauan pustaka. 

Beberapa hal seperti definisi dan teorema adalah data sekunder yang ditambahkan 

ke tesis untuk dirujuk dan dikutip dengan benar. Dengan demikian, data sekunder 

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang 

telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari 

berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan 

lain-lain.
53

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulid menggunakan beberapa metode yang 

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

sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan 

pengamatan langsung tentang fenomena-fenomena yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penyaksian terhadap 

peristiwaperistiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang 
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kemudian dicatat seobyektif mungkin. Peranan pengamat dapat dibedakan 

berdasarkan hubungan partisipatif dengan kelompok yang diamatinya.
54

 

Metode observasi lapangan adalah metode yang digunakan untuk 

mengetahui dan mengamati secara langsung kegiatan perantau suku Jawa yang 

berprofesi sebagai pedagang ayam potong dan interaksi mereka sesama perantau 

dan masyarakat di Kelurahan Bara-Barayya Utara Kota Makassar. 

2. Metode Wawancara 

Interview atau wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk 

mendapatkan data dengan cara tanya jawab baik itu dalam bentuk percakapan 

yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi. Peneliti melakukan proses 

wawancara untuk meminta informasi atau ungkapan dari orang yang diteliti.
55

 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dimana terdiri dari dua orang atau lebih tertatap muka, mengajukan 

pertanyaan dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan dari apa yang diteliti.
56

 

Wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai pedagang ayam potong 

Kecamatan Bara-Barayya Utara Kota Makassar. Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan data mengenai strategi bertahan hidup perantau suku Jawa di 

Kelurahan Bara-Barayya Kota Makassar. 

 

 

                                                           
54

W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta : Grasindo, 2002), h. 116.  
55

Emzir, Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2014), h. 50  
56

Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Cet. II; Jakarta: Bumi 

Aksara, 1999), h. 83.  



39 
 

 
 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan bahan-bahan dalam 

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

wawancara dan observasi.  

Dokumentasi merupakan suatu langkah mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan, baik data-data tertulis, gambar, suara maupun gambar dan suara. 

Dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang telah ada seperti 

dokumen-dokumen tertulis dalam hubungannya dengan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk membuat sebuah 

catatan-catatan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di 

lapangan dalam bentuk dokumentasi. Biasanya dalam bentuk catatan hasil 

wawancara, rekaman wawancara, dan berupa foto-foto sehingga dapat 

mendukung kevalidan data yang diteliti. Adapun data-data yang diperoleh dari 

hasil dokumentasi dari beberapa foto-foto yang ada di lokasi penelitian. 

E. Teknik Penentuan Informan 

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu 

pemilihan sampel atau informan secara gejala dengan kriteria tertentu. Informan 

dipilih berdasarkan keyakinan bahwa yang akan dipilih adalah informan yang 

mengetahui masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan 

mengambil informan dari pedagang ayam potong. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini, penulis mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 
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dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Analisis data bukan hanya merupakan kelanjutan dari usaha pengumpulan 

data menjadi objek penelitian, namun juga merupakan kelanjutan dari usaha 

pengumpulan data menjadi objek penelitian, dan juga merupakan satu kesatuan 

yang terpisahkan dengan pengumpulan data berawal dari menelaah seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informasi dari hasil teknik pengumpulan 

data baik observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan analisis data adalah 

untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan 

diimplementasikan. 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif. Adapun analisis data kualitatif sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang memilih, memfokuskan, 

membuang, mempertajam serta menyusun data dengan cara kesimpulan sebuah 

penelitian dapat diverifikasi dan digambarkan.
57

 Reduksi data berfungsi untuk 

memberikan suatu gambaran dan mempermudah penulis mencari jika 

sewaktuwaktu data tersebut diperlukan. Reduksi data dapat digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara memilah data yang dirasa perlu disajikan serta 

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

dihilangkan, hanya saja disimpan disuatu tempat sehingga dapat mempermudah 

peneliti jika sewaktuwaktu data tersebut diperlukan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Salah satu analisi dari data kualitatif adalah penyajian data. Penyajian data 

atau data display dilakukan dengan tujuan agar memudahkan penulis dalam 

menyusun sebuah data yang didapatkan atau diperoleh dalam penelitian, sehingga 

memudahkan peneliti untuk menarik sebuah kesimpulan. 

Penulis menyajikan data dalam bentuk teks naratif dan dalam bentuk tabel 

dengan menguraikan permasalahn-permasalahan yang ada dalam bentuk kalimat 

yang kemudian dideskripsikan dan diuraikan. Sedangkan penyajian data dalam 

bentuk tabel peneliti gunakan untuk menyajikan data secara sistematis atau 

teratur, lebih spesifik, dan singkat dengan tujuan untuk memudahkan penyusunan 

dan penyimpulan data dalam sebuah penelitian.  

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah proses atau tahapan terakhir dalam analisis 

data. Pada tahap ini peneliti mengemukakan kesimpulan awal yang sifatnya 

sementara yang selanjutnya diperkuat atau diperjelas dengan teori-teori atau 

keterangan yang diperoleh di lapangan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

Sumber : id.Wikipedia.org, peta kecamatan Makassar 

 Kecamatan Makassar memiliki beberapa keluarahan yaitu : Maccini 

Gusung, Maccini, Maradekayya Utara, Bara-Barayya Utara Maccini Parang, 

Maradekayya, Bara-Barayya, dan Bara-Barayya Timur. Lokasi penelitian yang 

peneliti ambil yaitu kelurahan Bara-Barayya Utara. 

 Kelurahan Bara-Barayya merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan 

Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk maka kelurahan induk Bara-Baraya di mekarkan 

menjadi empat kelurahan yaitu Kelurahan Bara-Baraya Timur, Kelurahan Bara-



43 
 

 
 

Baraya Utara dan Kelurahan Bara-Baraya Selatan dan induk Kelurahan Bara-

Baraya.
58

 

1. Letak Geografis dan Administratif 

Kelurahan Bara-Barayya Utara merupakan salah satu kelurahan yang 

berada pada wilayah administratif Kecamatan Makassar. Letak Kelurahan Bara-

Barayya Utara memiliki batas sebagai berikut: 

a. Sebelah utara dengan Kelurahan Maccini Parang. 

b. Sebelah selatan dengan Kelurahan Bara-Barayya. 

c. Sebelah timur dengan Kelurahan Maradekaya Utara. 

d. Sebelah barat dengan Kelurahan Bara-Barayya Timur. 

Kelurahan Bara-Barayya Utara secara administratif terbagi atas 5 Rukun 

Warga (RW) dan 19 Rukun Tetangga (RT). Distribusi luas wilayah Kelurahan 

Bara-Barayya Utara untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Luas Wilayah Menurut RW di Kelurahan Bara-Barayya 

Utara 

No. Kelurahan Luas Wilayah 

(Km
2
) 

Persentase (%) 

1 RW 1 0,04 36 

2 RW 2 0,03 27 

3 RW 3 0,01 9 

4 RW 4 0,02 18 

5 RW 5 0,01 9 

Jumlah 0,11 100 

Sumber: Kantor Kelurahan Bara-Barayya Utara 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa RW 1 merupakan wilayah 

dengan pembagian terluas mencakup 36% dari luas keseluruhan Kelurahan Bara-

Barayya Utara dan RW 3 dan RW 5 dengan luas terkecil yakni 9% dari 

keseluruhan luas wilayah. 

2. Perkembangan Penduduk 

Tabel 2. Jumlah penduduk Kelurahan Bara-Barayya Utara 

Berdasarkan Jenis kelamin 

 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1.444 1.588 3.032 

Sumber: Dasawisma PKK Kota Makassar 

Kelurahan Bara-Barayya Utara berdasarkan data dasawisma pkk Kota 

Makassar  tahun 2022 memiliki jumlah penduduk 3.032  jiwa yang terbagi 

menurut jenis kelamin laki-laki 1.444 jiwa dan perempuan 1.588 jiwa.  

3. Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 

Menjalani Pendidikan Jumlah 

Tidak tamat SD 134 

SD/MI Sederajat 616 

SMP/Sederajat 588 

SMU/SMK/Sederajat 1.176 

Diploma 113 

S1 117 

S2 10 

S3 0 

Belum Sekolah 278 

Tidak Sekolah 134 

Total 3.032 

Sumber:Dasawisma PKK Kota Makassar 

 Berdasarkan table diatas jumlah penduduk yang menjalani pendidikan, 

tidak tamat SD sebanyak 134, SD/MI sederajat 616, SMP sederajat 588, 
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SMU/SMK 1.176 Dimploma 113, S1 117, S2 10, belum sekolah 278 dan tidak 

sekolah sebanyak 134 orang. 

4. Penduduk berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdsarakan Jenis Pekerjaan 

Jenis Pekerjaan Jumlah 

Petani 3 

Pedagang 36 

Swasta 231 

Wirausaha 32 

PNS 62 

TNI/POLRI 6 

Lainnya 818 

Tidak/Belum Bekerja 1.844 

Total 3.032 

Sumber:Dasawisma PKK Kota Makassar 

Berdasarkan tabel diatas, dari jumlah keseluruhan penduduk 3.032 hanya 

1.188 yang memiliki pekerjaan. Petani sebanyak 3 orang, pedagang 36, Swasta 

231, wirausaha 32, PNS 62, TNI/Polri 6, tidak/belum bekerja 1.844 dan lainnya 

sebanyak 818 orang. 

5. Ketersediaan Lahan 

Berdasarkan Perda No. 4 tahun 2015 tentang RT/RW Kota Makassar 

2015-2034, Kelurahan Bara-Barayya Utara masuk sebagai wilayah kawasan pusat 

kota di mana berupa kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan tinggi dan 

juga kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan di 

mana sudah seharusnya guna lahan di kelurahan ini adalah guna lahan bukan 
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pertanian tetapi berupa pemukiman, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, dan 

pelayanan jasa pemerintah. 

Tabel 5. Luas Guna Lahan Kelurahan Bara-Barayya Utara 

No. Guna Lahan Luas (Ha) Persentase 

1. Permukiman 9,88 89 

2. Peribadatan 0,02 0,18 

3. Perkantoran 0,09 1 

4. Pertokoan 0,10 1 

5. Pemakaman 0,11 1 

6. Lahan Rumput 0,19 2 

7. Semak 0,47 4,2 

Jumlah 11 100 

Sumber: Kantor Kelurahan Bara-Barayya Utara 

Berdasarkan tabel di atas, guna lahan Kelurahan Bara-Barayya Utara 

didominasi oleh permukiman dengan luas 9,88 hektar dari luas wilayah 

keseluruhan, selain itu peribadatan adalah guna lahan terkecil dengan luas sebesar 

0,02 dari keseluruhan wilayah. 

6. Sarana dan Prasarana 

Kelurahan Bara-Barayya Utara sebagai kawasan perkotaan atau wilayah 

urban sudah selayaknya memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang 

seluruh kegiatan ataupun aktivitas masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut 

maupun kegiatan ekonomi, pelayanan pemerintahan dan sosial masyarakat. 

Tabel 6. Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bara-Barayya Utara 

No. Jenis Sarana dan 

Prasarana 

Jumlah Keterangan 

1.  Kantor Lurah 1  

2.  LPM 1  

3.  Masjid 2  

4.  Sekolah 3  

Sumber: BPS Kecamatan Makassar 2020 
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Berdasarkan tabel di atas, fasilitas perkantoran yang ada di Kelurahan 

Bara-Barayya Utara terdiri atas 1 kantor kelurahan, 1 kantor LPM,  2 masjid, dan 

3 sekolah. 

7. Aktivitas Perekonomian 

Kelurahan Bara-Barayya Utara merupakan salah satu kelurahan yang 

terdapat di Kecamatan Makassar yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup 

tinggi serta berada di daerah perkotaan sehingga aktivitas perekonomian yang ada 

di kelurahan ini cukup beragam yang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 7 Fasilitas Perbelanjaan di Kelurahan Bara-Barayya Utara 

 

Fasilitas 

Perbelanja

an 

 

Pasar 

 

Mini 

Market 

 

Restoran/Rum

ah Makan 

 

Warung/Ked

ai Makanan 

 

Toko/Warung 

Kelontongan 

Rumah 

Pemoto

ngan 

Ayam 

Kelurahan 

Bara-

Barayya 

Utara 

 

- 

 

5 

 

3 

 

18 

 

162 

 

47 

Sumber: BPS Kecamatan Makassar 2020 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa toko atau warung 

kelontongan merupakan aktivitas perekonomian paling banyak yang ada di 

kelurahan ini dengan jumlah mencapai 162. Selain itu, kelurahan ini juga dikenal 

sebagai daerah yang paling banyak memiliki rumah pemotongan ayam dengan 

jumlah 47 usaha. 

B. Kedatangan Suku Jawa di Kelurahan Bara-Barayya Utara Kota Makassar 

Kecamatan Makassar 

Kedatangan orang Jawa yang berada di Kecamatan Makasssar ini sejak 

awal, mereka langsung mencari ide untuk melangsungkan kehidupannya di tanah 
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perantauan mereka di kota Makassar ini.seperti halnya berjualan makanan ringan 

seperti siomai, walaupun ada juga di antara mereka yang berprofesi pedagang 

tahu, pedagang sayur keliling dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi 

pekerjaan yang berasal dari mereka maupun yang sudah mereka miliki sejak di 

tanah asalnya. Namun seiring berkembangnya zaman, orang Jawa perantauan 

yang ada di Kelurahan Bara-Barayya Utara banyak mengganti pekerjaan mereka 

menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Ada yang sudah membuka usaha dan 

sukses serta ada pula yang masih dalam kondisi yang sama seperti waktu mereka 

pertama kali datang di tanah perantauan. Hal ini membuat mereka bisa 

memberikan perubahan pada hidup mereka untuk menuju kea rah yang lebih baik 

ke depannya. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Sukarmin: 

“Saya disini dek sudah cukup lama kurang lebih 30 tahun sudah ada di 

Makassar, awal kedatangan kesini memang cukup sulit waktu itu, hanya 

berjualan kecil-kecilan, seperti menjual sayur keliling, jual tahu dan 

pekerjaan lain yang bisa kita kerja yang penting bisa menutupi kehidupan, 

dan sampailah kita pada saat ini yaitu berjualan ayam potong yang sudah 

berjalan cukup lama”
59

 

Hal senada juga di uangkapkan oleh bapak Djumal: 

“tentu usaha tidak akan sebesar sekarang tanpa adanya proses, sudah 

banyak pekerjaan yang sudah di jalani waktu datang ke Makassar ini, 

mulai dari ikut kerja sama orang lain, hingga membuat usaha sendiri 

seperti berjualan makanan keliling, dan ketika sudah cukup modal barulah 

membuka usaha ayam potong ini yang Alhamdulillah sudah berjalan 20 

tahunan, dan juga sudah ada beberapa orang yang kita pekerjakan”
60

 

Berbeda dengan pendapat diatas, bapak Toni belum se sukses informan 

diatas: 
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“Awal kedatangan saya kesini kak, karena ajakan dari keluarga karena di 

Jawa agak susah dapat pekerjaan apalagi hanya mengandalkan Ijazah 

SMA saja, sehingga saya merantau kesini karena sudah ada keluarga 

terlebih dahulu yang merantau, dan tentunya alasan ekonomi juga yang 

menjadi salah satu factor kenapa bisa menginjakkan kaki disini”
61

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, menunjukkan 

bahwa awal mula kedatangan mereka ke perantauan dengan tujuan memperbaiki 

perekonomian mereka agar lebih baik lagi, sehingga mereka memilih untuk 

berjualan, berdagang, dan ikut dengan keluarga yang terlebih dahulu merantau. 

Kedatangan mereka di Kelurahan Bara-Baraya utara tidak langsung membuka 

usaha ayam potong tetapi melalui proses yang cukup panjang sehingga mereka 

sampai pada tahap sekarang(usaha ayam potong) dan mereka masih berencana 

untuk membuat usahanya agar lebih baik lagi dari apa yang telah di dapat 

sekarang. 

Hasil wawancara dengan Ibu Nisa selaku pedagang ayam Potong: 

“Saya disini masih tahap membangun, mengingat saya belum terlalu lama 

tinggal disini, disini saya melanjutkan usaha keluarga, karena sulitnya 

mendapat pekerjaan di kampung saya jadi saya dipanggil kesini untuk 

melanjutkan usahanya, dan tentunya alasan utama kenapa merantau kesini 

karena ingin memperbaiki perekonomian keluarga”
62

 

Hal senada juga diungkapkan bapak Dia: 

“Faktor awal kedatangan saya kesini yang tentu ingin memperbaiki 

perekonomian, seandainya bagus penghasilan di Jawa tidak mungkin kita 

merantau kesini, awalnya memang sulit tetapi kareba kita konsisten dan 

berbekal pengalaman yang sudah ada, yah sekarang kami sekeluarga sudah 

menetap disini dan menjalankan usaha ayam potong ini.”
63
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 Orang Jawa yang ada di Keluarahan Bara-Barayya Utara terlihat ada 

perbedaan dengan masyarakat local itu sendiri, cara atau etos kerja yang 

dilakukan orang Jawa sangat ulet (pekerja keras dan pantang menyerah), orang 

Jawa ini langsung mencari ide-ide untuk memulai nasib barunya, dengan cara 

memulai dari berjualan sederhana hingga menjadi pengusaha ayam potong. 

C. Bentuk-Bentuk Kegiatan Bertahan Hidup yang dilakukan oleh Pedagang 

Ayam Potong Perantau Suku Jawa di Kelurahan Bara-Barayya Utara Kota 

Makassar 

Perantau Suku Jawa di dalam upaya mereka untuk mempertahankan 

hidupnya melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan baru mereka. 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan didapatkan bahwa mereka 

sangat pawai di dalam memanfaatkan keterampilan yang mereka miliki. 

Perantau Suku Jawa seringkali membawa keterampilan yang mereka 

miliki dari asalnya, seperti keahlian dalam kerajinan, pertanian, atau perdagangan 

dalam konteks penelitian ini yaitu sebagai pedagang ayam potong dan 

keterampilan tersebut mereka terapkan di lingkungan baru mereka. 

Hasil observasi penulis juga didapatkan bahwa perantau Suku Jawa yang 

ada di Kelurahan Bara-Barayya Utara mudah beradaptasi dengan budaya 

setempat. Dengan mereka mudah beradaptasi de penduduk setempat dapat 

mempermudah diri mereka dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. 

Selain itu, perantau Suku Jawa di Kelurahan Bara-Barayya Utara juga cenderung 

bermitra dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan dukungan dalam usaha 

mereka serta mengintegrasikan diri di dalam masyarakat setempat. 
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1. Bentuk-bentuk Kegiatan Bertahan Hidup yang dilakukan Pedagang Ayam 

Potong Perantau Suku Jawa 

Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan pedagang ayam potong di 

kelurahan bara-barayya utara yaitu: 

a. Tahap memulai 

Tahap memulai ini dapat dilakukan dengan mempersiapkan segala sesuatu 

yang diperlukan untuk memulai usaha. Proses memulai dapat pula diawali dengan 

melihat peluang usaha baru yang potensial seperti membuka usaha baru, 

melakukan akuisisi, atau melakukan“franchising”. 

Wawanara dengan bapak Djumal selaku pedagang ayam potong: 

“tentu sebelum memulai usaha ayam potong ini, kita melihat potensi-

potensi yang ada, baik itu modal, tenaga, dan bahkan pikiran. saya 

memilih usaha ini karena peminat ayam potong cukup banyak, dan 

meskipun disini juga banyak pesaing”
64

 

Hal senada juga di ungkapkan bapak Sukarmin: 

“sebelum saya usaha ayam potong ini, saya sudah beberapa kali mencoba 

usaha lain dan kurang cocok dengan diri saya, setelah melihat kondisi 

disini saya memutuskan untuk membuka usaha ayam potong”
65

 

 Berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan bahwa, sebelum pedagang 

memulai usahanya, terlebih dahulu mereka melihat kondisi di sekitar lokasi, 

memanfaakan sumber daya yang ada dan mempertimbangkan usaha apa yang 

akan dilakukan. 
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b. Tahap Melaksanakan Usaha 

Pada tahap ini kegiatan usaha sudah memanfaatkan berbagai macam aspek 

yang dapat mempengaruhi kegiatan operasionalnya. Aspek tersebut meliputi, 

pembiayaan, SDM, organisasi,kepemilikan,manajemen,pemasaran dan evaluasi. 

Wawancara dengan bapak Djumal selaku pedagang ayam potong: 

“usaha ini sudah lama saya jalani, sudah ada sekitar 20 tahunan, awalnya 

saya melihat masyarakat disini mayoritas menyukai memakan ayam dan 

juga melihat lokasi yang strategis sehingga saya memutuskan untuk 

membuka usaha ayam potong”
66

 

Hal senada juga diungkapkan bapak Dia: 

“tentu untuk memulai usaha itu tidak mudah perlu banyak persiapan, 

menyiapkan modal, sewa lahan, menjalin kerja sama dengan peternak 

ayam potong, melihat kondisi sekitar dan yah Alhamdulillah sekarang 

usaha ayam potong ini sudah berjalan dengan baik”
67

 

Berdasarkan pemaran diatas, menunjukkan bahwa setelah memikirkan 

berbagai aspek dan membertimbangkannya, mereka berani mengambil resiko lalu 

melaksanakan usaha tersebut. 

c. Tahap Mempertahankan Usaha 

Pada tahap ini wirausaha melakukan analisis perkembangan usaha 

sehingga dapat melakukan pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang 

dapat mengancam keberlangsungan-kegiatan usaha. 

Wawancara dengan bapak Sukarmin selaku pedagang ayam potong: 

“sebagai seorang pedagang kita tentunya ingin mempertahankan usahanya, 

dan tentunya kita memiliki strategi tersendiri, baik itu menjalin kerja sama 

                                                           
66

Wawancara dengan Bapak Djumal, 50 tahun, Pedagang, 9 Desember 2022   
67

Wawancara dengan Bapak Dia, 42 tahun, Pedagang, 15 Desember 2022  



53 
 

 
 

antar pedagang ayam potong, peternak ayam potong, mempertahankan 

kualitas ayam potong dan masih banyak lagi”
68

 

 Banyak pedagang yang mengalami kemunduran bahkan bangkrut, karena 

mereka tida bisa bersaing dan mempertahankan usahanya, sehingga diperlukan 

strategi untuk mempertahankan usaha tersebut. 

d. Tahap mengembangkan usaha 

Pada tahap ini,jika hasil yang diperoleh menunjukkan tingkat yang positif 

dan mengalami perkembangan yang pesat, maka kemungkinan dilakukannya 

pengembangan usaha dapat dilakukan. Pengembangan ini dapat berupa 

pembukaan cabang baru, menaikkan target jumlah penjualan, atau dengan 

mengembangkan produk baru. 

Wawancara dengan ibu Nisa selaku pedagang ayam potong: 

“sebagai pedagang tentunya ingin usahanya maju, apalagi kan saya masih 

muda jadi masih bisa belajar, cari-cari pengalaman, mengumpulakan 

modal sehingga bisa memperbesar usaha ini”
69

 

Hal senada juga diungkapkan bapak Sukarmin: 

“saya rencana ingin membuka cabang di tempat lain, itumi sekarang ini 

lagi kumpul-kumpul ka modal, kan baik juga kalau buka lagi cabang jadi 

bisalah sedikit memperjakan orang yang tidak memiliki pekerjaan 

sebelumnya”
70

 

Ketika berwirausaha tentunya ingin tetap mempertahankan usahanya dan 

bahkan ingin memajukan usaha tersebut, tetapi terkadang pedagang tidak 

memperhatikan aspek-aspek atau strategi yang bisa menunjang keberhasilan 

usahanya. 
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2. Strategi Bertahan Hidup yang dilakukan Pedagang Ayam Potong 

Perantau Suku Jawa 

Perantau Suku Jawa di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka diperlukan strategi atau 

bentuk-bentuk bertahan hidup. Namun sesuai dengan kondisi masing-masing 

perantau yang berbeda, strategi yang efektif pun juga berbeda. Ada perantau yang 

cepat merasa nyaman dengan lingkungan baru, ada juga yang merasa kesulitan 

untuk beradaptasi. 

Keberhasilan perantau dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru 

juga sangat tergantung dari dukungan sosial yang diterimanya dari lingkungan 

baru. Adapun strategi atau bentuk-bentuk bertahan hidup yang dilakukan oleh 

pedagang ayam potong perantau Suku Jawa di Kelurahan bara-Barayya Utara 

Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

a. Strategi Aktif 

Dalam konteks bertahan hidup, strategi aktif berarti bahwa seseorang 

memiliki tindakan proaktif dan membuat keputusan yang cerdas untuk 

memastikan bahwa mereka dapat bertahan dan mengatasi situasi sulit atau bahaya. 

Ini melibatkan berpikir dan bertindak secara cerdas dan cepat, serta memantau 

situasi dan membuat perubahan sesuai dengan kebutuhan. Strategi aktif ini bisa 

membantu seseorang untuk bertahan hidup dalam situasi yang sulit seperti 

bencana alam, situasi darurat, atau situasi bahaya lainnya. 

Strategi aktif merupakan strategi bertahan hidup yang dilakukan pedagang 

untuk menambah pendapatan keluarga dengan mengoptimalkan sumberdaya yang 
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dimiliki. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagian besar pedagang 

mendorong para istri/anak mereka bekerja untuk ikut membantu menambah 

pendapatan keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yang 

mengatakan bahwa: 

Wawancara dengan bapak Djumal selaku pedagang ayam potong: 

“Istri ikut berjualan biasanya dia yang layani pembeli saya angkut ayam 

atau potong, sama anak yang paling besar juga ada jualan disini bantu-

bantu saya”.
71

 

 

Hal senada juga diungkapkan bapak Sukarmin: 

“Saya suruh istri untuk membantu saya berjualan ayam potong, karena 

memang pada awalnya kami datang kesini sama-sama dan memulai 

semuanya sama-sama”.
72

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan diperkuat dari hasil pengamatan 

penulis menunjukkan bahwa di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 

para perantau Suku Jawa yang berprofesi sebagai pedagang ayam potong di 

Kelurahan Bara-Barayya Utara banyak menggunakan strategi yang salah satunya 

adalah strategi aktif. Strategi aktif ini dilakukan sebagai bentuk bertahan hidup 

dengan cara memanfaatkan segala potensi yang dimiliki seperti dengan 

melakukan aktifitasnya sendiri atau dibantu oleh sanak keluarga, memperpanjang 

jam kerja yang ada serta melakukan apapun demi untuk menambah 

penghasilannya. 

Salah satu strategi yang digunakan oleh rumah tangga untuk mengatasi 

kesulitan ekonomi adalah dengan mendorong para istri untuk ikut mencari nafkah. 

                                                           
71

Wawancara dengan Bapak Djumal, 50 tahun, Pedagang, 9 Desember 2022 
72

Wawancara deangan Bapak Sukarmin, 58 tahun, Pedagang, 9 Desember 2022  



56 
 

 
 

Bagi masyarakat yang tegolong miskin mencari nafkah bukan hanya menjadi 

tanggung jawab suami semata tetapi menjadi tanggung jawab semua anggota 

keluarga sehingga pada keluarga yang tergolong miskin isteri juga turut bekerja 

demi membantu menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan keluarganya. 

Pendapat yang disampaikan berbeda oleh bapak Dia dengan apa yang 

diungkapkan diatas: 

“saya disini memanfaatkan fasilitas yang ada seperti kontarakan, daripada 

hanya untuk ditinggali saja maka saya gunakan saja untuk berjualan ayam 

potong”
73

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pedagang ayam potong tersebut 

memanfaatkan fasilitas yang ada dalam menjalankan usahanya, sehingga bisa 

meminimalisir pengeluaran yang banyak. 

Selain itu para pedagang menggunakan kreativitasnya untuk menarik 

pembeli dan mendapatkan pelanggan tetap. Seperti yang diungkapkan oleh bapak 

Djumal yang mengatakan: 

“Pasti ada cara-cara yang dilakukan supaya bisa menarik pembeli seperti 

melayani pembeli dengan baik, kualitas ayam yg bagus,harga yang relatif 

murah, dan tempat jualan juga bersih.”
74

 

 

Dari upaya yang dilakukan, pedagang juga sangat berharap dengan 

pelanggan tetap yang mereka miliki karena sangat membantu lakunya dagangan 

para pedagang. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nisa yang mengatakan: 

“Iya punya pelanggan tetap biasanya ibu-ibu yang punya warung sama 

yang sudah kenal lama juga yang biasa beli ke saya, jadi cukup terbantu 

dengan kondisi pasar yang tidak selalu ramai”.
75
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Fakta ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Snell dan Staring dimana 

seorang aktor yang dimaksud dalam hal ini ialah pedagang harus dapat 

berperilaku aktif dan berpikir kreatif serta mampu memilih tindakan yang tepat 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Berdasarkan pemaparan diatas strategi aktif adalah pilihan pertama yang 

digunakan pedagang untuk bisa bertahan hidup. Strategi ini adalah segala usaha 

dan upaya yang dilakukan pedagang agar tetap memiliki penghasilan dengan 

memperhatikan pelayanan bagi pembelinya, menjaga kualitas dagangannya dan 

tempat berdagangnya selalu bersih. Pedagang juga memberikan diskon kepada 

pembeli yang sering berbelanja ketempatnya dan menjalin kerja sama dengan 

pedagang lainnya. Selain itu adanya bantuan dari para istri atau anak pedagang 

dalam berjualan di pasar. 

b. Strategi Pasif 

Strategi pasif merupakan suatu bentuk atau cara bertahan hidup yang 

dilakukan dengan cara yaitu meminimalisir pengeluaran keluarga. Strategi ini 

merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pedagang ayam potong di 

Kelurahan Bara-Barayya Utara untuk bertahan hidup. 

Strategi pasif yang dilakukan oleh keluarga pedagang ayam potong di 

Kelurahan Bara-Barayya Utara sebagaimana dari hasil pengamatan atau observasi 

penulis yaitu dengan membiasakan keluarga untuk mengurangi pengeluaran dapur 

karena tidak menentunya pendapatan apalagi ketika munculnya wabah Covid-19 
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yang berdampak pada pendapatan mereka yang berkurang. Sehingga membuat 

mereka harus menerapkan pola hidup yang hemat dengan cara yaitu dengan 

membiasakan untuk mengurangi pengeluaran kebutuhan dapur serta makan 

dengan makanan yang sederhana. 

Hasil observasi atau pengamatan di atas dikuatkan dari hasil wawancara 

dengan bapak Djumal yang mengatakan bahwa: 

“Pendapatan tidak menentu, jadi sebagai seorang perantau kita harus 

pintar-pintar mengelola keuagan, utamakan membeli keperluan yang 

mendesak dahulu”.
76

 

Dari pernyataan informan di atas, sangat jelas bahwa para pedagang ayam 

potong yang ada di Kelurahan Bara-Barayya Utara meminimalisir pengeluaran 

mereka yaitu dengan makan seadanya agar supaya mereka dapat memenuhi 

kebutuhan pokok yang lainnya. Selain itu, mereka juga berhemat agar supaya 

mereka dapat memenuhi kelangsungan hidup mereka dikarenakan bahwa 

kebutuhan yang semakin meningkat serta mahalnya harga-harga kebutuhan pokok 

sehari-hari. Dari tidak menentunya pendapatan mereka, sehingga membuat 

pedagang ini akan berusaha untuk meminimalisir pengeluaran sehari-hari agar 

supaya setiap harinya kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi dengan baik. 

Hasil wawancara dengan bapak Toni juga menagatakan bahwa: 

“Sebagai anak muda yang merantau ke Makassar, tentu tantangannya 

banyak sehingga kita harus pintar-pibtar mengatur keuangan, tidak ikut-

ikutan orang untuk bergaya, tidak gengsi, kita hidup sederhana saja karena 

memang tujuan kita merantau itu mencari uang bukan untuk bergaya”
 77
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Para pedagang sadar bahwa dengan mahalnya semua kebutuhan pokok 

yang ada di pasaran sehingga mereka harus pintar-pintar dalam mengatur 

keuangan mereka agar supaya semua kebutuhan mereka bisa terpenuhi mengingat 

pendapatan mereka juga berkurang akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia 

termasuk juga Indonesia yang beraibat lumpuhnya segi-segi kehidupan 

masyarakat mengingat kebutuhan pokok yang harus terpenuhi serta biaya sekolah 

anak-anak mereka juga harus terpenuhi. 

Para pedagang ayam potong di Kelurahan Bara-Barayya Utara mengeluh 

dengan pendapatan mereka dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang 

melanda. Hal tersebut membuat pendapatan mereka berkurang drastis. Jika 

keuangan mereka itu menipis maka mereka akan mengkonsumsi makanan yang 

seadanya seperti mereka mengkonsumsi telur atau makan ikan kering yang bisa 

disimpan lama sehingga sewaktu-waktu bisa di konsumsi kembali. 

Sikap hemat para pedagang ayam potong dari hasil observasi penulis dapat 

terlihat dari cara pemenuhan kebutuhan sandang keluarga para pedagang ayam 

potong mereka biasanya membeli pakaian dengan harga yang murah serta mereka 

membeli pada waktu yang tertentu saja. Hal ini diungkapkan oleh bapak Sukarmin 

yang mengatakan bahwa: 

Kalau untuk pakaian tidak terlalu penting sekali. Kita beli baju yang 

bagus-bagus saja itupun kalau mau lebaran atau kalau ada pesta atau acara 

tetangga ataupun keluarga besar.
78
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 Hasil observasi juga menunjukkan bahwa gaya hidup pedagang ayam 

potong di Kelurahan Bara-Barayya Utara mereka tidak terlalu memperhatikan 

atau memperdulikan mengenai merek pakaian yang sekarang lagi tren. Sebagai 

makhluk hidup mereka juga membutuhkan yang namanya pakaian untuk mereka 

kenakan serta tidak terlalu memperdulikan merek yang jauh lebih penting menurut 

mereka yaitu kelayakan atau kepantasan dari pakaian yang mereka pakai dan tidak 

kalah penting yaitu tidak terlalu penting karena mereka akan selalu 

memprioritaskan kebutuhan pokok yang paling utama. 

 Pedagang ayam potong di Kelurahan Bara-Barayya Utara memiliki 

strategi di dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam hal yang berkaitan dengan 

kesehatan ketika mereka sedang sakit. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 

strategi bertahan hidup pedagang ayam potong di Kelurahan Bara-Barayya Utara 

yang mana apabila salah seorang dari sanak keluarga mereka ada yang sakit maka 

mereka akan berobat ke puskesmas terdekat dikarenakan biaya pengobatan yang 

ada di puskesmas itu terjangkau bagi mereka.  

 Hal tersebut menunjukkan bahwa pedagang ayam potong di Kelurahan 

Bara-Barayya Utara lebih mengutamakan pengeluarannya untuk memenuhi 

kebutuhan pangan mereka dan sebisa mungkin untuk meminimalisir pengeluaran 

untuk kebutuhan sandang dan papan. 

 Hasil penelitian ini jika kita lihat dari teori mekanisme survival (bertahan 

hidup) sebagaimana yang dikemukakan oleh James C. Scott bahwa untuk dapat 

bertahan hidup diperlukan tiga cara untuk bertahan hidup salah satunya yaitu 
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dengan mengurangi pengeluaran untuk pangan dalam konteks penelitian ini 

bahwa pedagang ayam potong yang berada di Kelurahan Bara-Barayya Utara di 

dalam upaya bertahan hidup mereka makan dengan makanan atau lauk yang 

sangat sederhana. 

c. Strategi Jaringan 

Menerapkan strategi aktif maupun pasif terkadang masih belum cukup 

untuk memenuhi kebutuhan pedagang ayam potong di Kelurahan Bara-Barayya 

Utara, terutama jika mereka membutuhkan uang secara mendadak dan dalam 

jumlah yang besar dan pada saat yang sama mereka menerapkan strategi jaringan. 

Strategi jaringan merupakan strategi bertahan hidup yang dilakukan denga cara 

meminta bantuan kepada tetangga, kerabat serta relasi lainnya baik itu sifatnya 

secara formal maupun informal ketika berada dalam masa kesulitan. 

Strategi jaringan merupakan strategi bertahan hidup yang dilakukan 

dengan cara menjalin suatu relasi, baik itu formal maupun dengan lingkungan 

sosialnya serta lingkungan kelembagaan sebagai contoh misalnya dengan 

meminjam uang kepada tetangga, mengutang di warung atau toko, memanfaatkan 

program kemiskinan, meminjam uang kepada rentenir atau bank serta lain 

sebagainya. 

Strategi jaringan adalah strategi yang dilakukan dengan cara 

memanfaatkan jaringan sosial. Beberapa strategi jaringan yang dilakukan perantau 

suku jawa untuk mempertahankan kehidupannya: 
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1. Ikut dengan keluarga 

Beberapa perantau suku Jawa memilih untuk merantau karena adanya 

keluarga yang terlebih dahulu merantau, dan melihat kesuksesan keluarganya di 

perantauan. 

Hasil wawancara dengan bapak Toni selaku pedagang ayam potong: 

“setelah saya lulus sekolah, saya langsung dipanggil oleh keluarga ke 

Makassar untuk membantunya berdagang, daripada dia ambil orang lain 

mending keluarganya yang dipanggil”
79

 

Dari pemaparan diatas dapat dijelaskan bahwa orang merantau karena 

adanya hubungan dengan keluarga mereka yang terlebih dahulu merantau, dan 

mereka terkadang memilih keluarga sendiri untuk di pekerjakan.  

2. Meminjam Modal kepada kerabat 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagian besar pedagang 

meminjam uang kepada kerabat atau teman terdekatnya. Seperti yang 

diungkapkan oleh bapak Djumal yang mengatakan: 

“Dulu waktu pertama kali datang ke makassar kami belum memiliki modal 

yang cukup untuk membangun usaha, maka dari itu kami meminjam 

modal dari keluarga, dalam perkembangannya selama ini kadang naik 

turun jadi kami membutuhkan bantuan dari orang-orang terdekat”.
80

 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Karmin: 

 

“Pertama kali saya merantau ke Makassar, saya belum cukup modal untuk 

membuka usaha ayam potong, sehingga saya berkeliling menjual tempe, 

tahu, kerupuk sembari mengumpulkan modal. Dan setelah sudah cukup 

maka barulah membuka usaha pemotongan ayam”
81
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Berdasarkan pemaparan diatas strategi jaringan adalah strategi yang 

selanjutnya digunakan jika para pedagang masih belum cukup memenuhi semua 

kebutuhan keluarga atau jika para pedagang kekurangan modal usaha. Dalam hal 

ini kerabat adalah pilihan utama pedagang untuk meminta bantuan karena adanya 

ikatan persaudaraan yang kuat, dan ada juga yang memulai dengan berjualan 

keliling sebelum membuka usaha ayam potong. Dari semua pedagang hanya 

segelintir pedagang saja yang menggunakan dana bantuan dari pemerintah daerah 

untuk modal usaha. Hal ini karena informasi yang didapat oleh para pedagang 

sangat minim. Padahal dana bantuan ini akan sangat membantu para pedagang 

untuk meningkatkan perekonomiannya jika pedagang dapat memanfaatkannya.  

Para pedagang ayam potong di Kelurahan Bara-Barayya Utara mereka 

biasanya meminjam uang kepada saudara atau tetangga terdekat mereka. Budaya 

gotong royong serta kekeluargaan dari hasil observasi yang penulis lakukan masih 

terlihat antara pedagang ayam potong itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kepedulan sosial mereka itu sangat kuat sehingga apabila salah seorang 

dari mereka meminta bantuan maka pedagang yang lain akan membantu sebisa 

mungkin. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Sukarmin yang mengatakan 

bahwa: 

“Di sini untuk gotong royong bantu membantu masih sering dilakukan. 

Apalagi kita sesama perantau karena sudah dianggap sudah sebagai 

keluarga. Yang penting mereka itu tidak berbohong kalau mau minta 

bantuan dan kita juga siap untuk membantu kalau ada yang kesusahan.”
82

 

 

Budaya gotong royong yang masih sangat kental serta diterapkan oleh para 

pedagang ayam potong di Kelurahan Bara-Barayya Utara membuat mereka lebih 
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mudah untuk membangun jaringan mereka baik itu kepada sesama mereka 

(pedagang ayam potong) maupun kepada tetangga-tetangga mereka, sehingga 

mereka lebih mengenal satu sama lain serta jaringan mereka itu tetap terjalin 

dengan bagus. 

Budaya gotong royong yang dilakukan oleh para pedagang ayam potong di 

Kelurahan Bara-Barayya dari hasil observasi atau pengamatan penulis merupakan 

hal yang sangat lazim mereka lakukan. Budaya ini bukan hanya untuk mempererat 

pekerjaan mereka, akan tetapi dapat juga mempercepat pekerjaan mereka. 

Dengan adanya budaya gotong royong dan kekeluargaan dapat menjadi 

pelindung bagi para pedagang ayam potong di Kelurahan Bara-Barayya ketika 

mereka mengalami kesulitan. Strategi jaringan terjadi dikarenakan adanya 

interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Jaringan sosial dapat membantu 

keluarga miskin ketika membutuhkan uang secara mendesak. 

Secara umum stretegi jaringan sering dilakukan oleh masyarakat di 

pedesaan yang tegolong miskin dengan meminta bantuan kepada kerabat maupun 

tetangga dengan cara meminjam uang. Budaya meminjam uang atau hutang 

merupakan suatu hal yang wajar bagi masyarakat desa karena budaya gotong 

royong serta kekeluargaan masih sangat kental dikalangan masyarakat desa 

tersebut. 

3. Ikut Komunitas Suku Jawa 

Terbagi beberapa macam kategori perantau yaitu perantau yang menetap 

dan tidak menetap. Perantau yang tidak menetap yaitu perantau yang kembali ke 

kampung halamannya ketika tujuaannya telah tercapai, dan perantau yang 
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menetap adalah perantau yang menetap secara permanen di lokasi perantauannya. 

Perantau yang menetap biasanya ikut kedalam komunitas sesama perantau 

mereka, di dalam komunitas tersebut mereka saling membantu dan gotong 

royong,. Perantau suku Jawa yang ada di Makassar membentuk kemunitas mereka 

sendiri, agar hubungan mereka tetap terjaga.  

Hasil wawancara dengan ibu Nisa selaku pedagang ayam potong: 

“di komunitas kita tidak hanya sekedar kumpul-kumpul saja tetapi kita 

juga saling menjaga, membantu, dan menjalin persaudaraan”
83

 

 

Hal senada juga di ungkapkan bapak Sukarmin: 

“untuk yang pertama kali merantau, kita bantu carikan solusi usaha apa 

yang akan dilakukannya, dan kita juga meminjamkan mereka modal untuk 

membuka usahanya sendiri karena kita punya falsafah yang di pegang erat 

mangan ora mangan sing penting kumpul (dalam keadaan apapunyang 

diutamakan adalah berkumpul bersama sanak keluarga). Untuk perantau 

dari Banyuwangi kita punya paguyuban/persatuan Himpunan Majelis 

Ta’lim Sabilul Muttaqin (HIMMATA). ”
84

 

 

Beberapa informan mengaku mengikuti komunitas sesama perantau suku 

jawa bukan hanya sekedar kumpul- kumpul dengan sesama perantau jawa akan 

tetapi mereka membuat pengajian seperti baca surat yasin pada malam jumat dan 

barasanji ketikah salah satu anggota majlis sedang hajatan serta rutinas mendengar 

ceramah atau di kenal dengan komunitas pengajian HIMMATA ( Himpunan 

Majelis Ta’lim Sabilul Muttaqim ).  

 Komunitas tersebut para perantau suku jawa khususnya pedagang ayam 

potong bisa bersilaturahmi  dan membangun solidaritas sesama pedagang ayam 
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potong serta saling memotivasi dan memberikan masukan mengenai bisnis yang 

sedang dijalani terutama tentang berdagang ayam potong.   

Strategi bertahan hidup perantau suku Jawa di Kelurahan Bara-Barayya 

Utara kota Makassar, berdasarkan kerangka analisis Moser “The Asset 

Vulnerability Framework”. Kerangka ini meliputi berbagai pengelolaan asset. 1) 

Aset tenaga kerja (labour assets), pedagang ayam potong di kelurahan Bara-

Barayya Utara meningkatkan keterlibatan wanita dan aank-anak dalam keluarga 

untuk bekerja membantu ekonomi rumah tangga; 2) Aset modal manusia (Human 

capital assets), beberapa pedagang ayam potong memiliki kriteria tertentu dalam 

mempekerjakan seseorang, seperti kemampuan, dan keterampilan; 3) Aset 

produktif (Productive Assets), memanfaatkan fasilitas yang ada seperti rumah, 

ruko, atau kontrakan untuk di jadikan tempat berdagang, 4) Aset relasi rumah 

tangga atau keluarga (household relation assets), memanfaatkan jaringan dan 

dukungan dari system keluarga besar, komunitas, etnis, migrasi dan tenaga kerja, 

5) Aset modal social (Social modal assets), memanfaatkan lembaga-lembaga 

social seperti bantuan pemerintah terhadapat pelaku UMKM, pinjaman modal di 

bank dan arisan. 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menjalankan Usaha Ayam 

Potong yang dilakukan oleh Perantau Suku Jawa di Kelurahan Bara-

Barayya Utara Kota Makassar 

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh penulis 

bahwa para perantau Suku Jawa yang menjalankan usaha berdagang ayam potong 

di Kelurahan Bara-Barayya Utara Kota Makassar dilatarbelakangi selain sebagai 
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upaya untuk mempertahan hidup mereka diperantauan, tetapi juga dengan 

berusaha ayam potong harga jual yang stabil dan menjanjikan serta permintaan 

akan daging ayam potong terus meningkat. Walaupun terkendala dengan muncul 

dan menyebarnya virus Covid-19 beberapa tahun ini. Selain itu, perputaran uang 

dari usaha ini sangat cepat. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki minat pada 

usaha ayam potong serta keadaan lingkungan yang sangat mendukung untuk 

didirikannya usaha perdagangan ayam potong ini. 

Di sisi lain, ada banyak faktor yang mempengaruhi para pedgang ayam 

potong di dalam menjalankan bisnis atau usaha berdagang ayam potong yaitu 

modal, pengalaman, minat serta kemampuan untuk mengambil suatu resiko. Para 

perantau Suku Jawa yang mendirikan usaha berdagang ayam potong di Kelurahan 

Bara-Barayya Utara Kota Makassar ada faktor yang mendukung serta ada faktor 

penghambat dalam melaksanakan usaha ini. 

1. Faktor Pendukung 

Banyak faktor pendukung yang mempengaruhi perantau Suku Jawa di 

Kelurahan Bara-Barayya Utara di dalam upaya untuk mendirikan usaha berdagang 

ayam potong. Hasil pengamatan penulis didapati bahwa mereka mendirikan usaha 

ini disebabakan mereka memiliki motivasi yang sangat kuat, apalagi mereka 

sebagai perantau serta dalam upaya untuk mempertahankan hidup mereka. 

Motivasi yang sangat kuat tersebut di dalam mendirikan usaha ayam potong ini 

yaitu hasil produksi serta perputaran uang yang sangat cepat sehingga mereka 

dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka serta sebagai bentuk uapaya 

mempertahankan hidup di tengah kehidupan perantauan. Selain itu hasil produksi 
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dari usaha ini adalah merupakan kebutuhan masyarakat yang berada di Kelurahan 

Bara-Barayya Kota Makassar serta masyarakat yang berada di sekitar Kelurahan 

Bara-Barayya Utara sehingga permintaan akan daging ayam tersebut meningkat. 

Beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi perantau suku jawa di 

kelurahan Bara-Barayya Utara yaitu: 

a. Motivasi 

Pedagang ayam potong yang awalnya memiliki jumlah yang sangat 

sedikit, lambat laun semakin bertambah seiring dengan banyaknya orang yang 

sangat berminat untuk menjalankan usaha berdagang ayam potong ini. 

Hasil observasi peneliti juga di perkuat oleh bapak Karmin yang 

mengatakan: 

“kurangnya lapangan pekerjaan di jawa sehingga saya merantau ke 

Makassar untuk bejualan ayam potong karena potensi pendapatan di sini 

lebih menguntungkan dan juga masyarakat disini suka mengkonsumsi 

ayam”
85

 

 

Keinginan untuk memperoleh suatu pendapatan merupakan tujuan yang 

paling mendasar yang hampir ditemui oleh para pengusaha termasuk pedagang 

ayam potong di Kelurahan Bara-Barayya Utara Kota Makassar. Sehingga menjadi 

suatu motivasi untuk menjalankan usaha tersebut. Pedagang ayam potong di 

Kelurahan Bara-Barayya Utara berharap dengan adanya usaha ini dapat 

membantu di dalam meningkatkan taraf hidup mereka sebagai perantau. 

Hasil wawancara dengan bapak Toni selaku pedagang ayam potong: 

“salah satu faktor pendukung usaha ayam potong ini karena disini cukup 

ramai pedagang ayam potong sehingga memotivasi saya untuk menjual 
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juga ayam potong, meskipun disini banyak penjual tetapi pembeli juga 

cukup banyak”
86

 

 

b. Berani Mengambil Resiko 

Selain itu di dalam sebuah usaha juga diperlukan suatu kemampuan untuk 

mengambil sebuah resiko. Keberanian untuk mengambil suatu resiko adalah 

syarat utama bagi seorang pebisnis. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam 

keberanian memulai suatu usaha yaitu dengan adanya kapasitas, kekuatan serta 

daya saing pebisnis itu sendiri. Perlu diperhatikan bahwa keberanian disini harus 

diperhatikan dengan baik bukan karena asal berani karena usaha berdagang ayam 

potong ini harus ulet di dalam pengelolaannya agar mendapatkan suatu hasil yang 

maksimal. Hasil pengamatan penulis mengenai pedagang ayam potong di 

Kelurahan Bara-Barayya Utara Kota Makassar memiliki keberanian serta ulet dan 

serius di dalam mengelola usaha bisnis mereka, walaupun ada beberapa tantangan 

dan hambatan, tetapi kendala tersebut bisa dilewati dan dicarikan solusinya 

dengan baik. 

Hasil observasi peneliti diperkuat oleh bapak Karmin yang mengatakan: 

“sebagai seorang pedagang tentu harus berani mengambil resiko, setiap 

usaha apapun itu pasti ada resikonya, apalagi ayam potong ini yang 

kadang harga tidak menentu, ayam mati, keterlambatan pasokan ayam, 

modal tidak kembali dan masih banyak lainnya”
87

 

  

Selain itu, para pedagang ayam potong di Kelurahan Bara-Barayya Utara, 

agar mereka mampu untuk mengambil sebuah resiko diperlukan suatu 

pengetahuan dalam menjalankan usaha ini. Para pedagang ayam potong ini 

memiliki grup atau dalam istilah teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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jaringan antar sesama mereka dengan tujuan untuk memudahkan mereka dalam 

bersosialisasi. Di sisi lain, walaupun tingkat pendidikan para pedagang ini tidak 

terlalu tinggi, tetapi mereka memiliki pengetahuan yang luas yang mereka peroleh 

dari pengalaman ataupun belajar nonformal seperti belajar dari kesuksesan orang 

lain, mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, berita maupun media lainnya 

yang dapat membantu di dalam peningkatan kegiatan usaha berdagang ayam 

potong ini. 

c. Adanya Budaya Turun-temurun untuk berdagang 

Suku jawa cukup terkenal dengan keterampilannya dalam hal perdagangan 

sehingga suku jawa banyak tersebar di seluruh indonesia bahkan berbagai negara, 

karena mereka cukup terampil dalam berdagang dan sudah menjadi budaya 

mereka untuk berdagang. 

Hasil wawancara dengan bapak Djumal selaku pedagang ayam potong: 

“Hampir semua keluarga menjadi pengusaha, meskipun beda-beda 

usahanya, ada yang menjual sembako, ayam potong, warung makan, 

penjual bakso dan lain-lain”
88

 

Hal yang hampir sama juga disampikan bapak Toni: 

“saya kak ikut merantau ke makassar karena ada keluarga yang lebih dulu 

kesini, sehingga saya juga ikut dipanggil untuk menjadi tenaga kerja usaha 

ayam potongnya”
89

 

Meskipun tidak semua suku jawa merantau dan menjadi pengusaha, tetapi 

realitas menunjukkan bahwa sebagian orang Jawa memilih untuk meninggalkan 

kampung halamannya dan memilih untuk merantau dan membuka usaha ditempat 
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tersebut. Itu karena mereka sudah memiliki kebiasaan untuk memanfaatkan 

sumber daya yang ada. 

2. Faktor Penghambat 

Faktor-faktor penghambat dalam strategi bertahan pedagang ayam potong 

di Kelurahan Bara-Barayya Utara Kota Makassar, jika dilihat dari segi faktor 

internal yang paling utama adalah adanya pesaing yang berdekatan dan tempat 

pemotongan ayam memiliki keterbatasan tenaga kerja. Sedangkan faktor-faktor 

penghambat dalam strategi bertahan pedagang ayam potong jika dilihat dari segi 

faktor eksternal adalah harga yang mengalami perubahan setiap harinya dan bahan 

baku produk tergantung dari hasil ternak. 

a. Pesaing yang berdekatan  

Hasil observasi informan bapak Toni mengatakan: 

“Penjual ayam potong disini cukup banyak dan meskipun pembeli juga 

banyak, sering terjadi persaingan antara satu dan dengan lainnya, ada 

pedangan yang menurunkan harga ayamnya sehingga beberapa pembeli 

ada yang beralih”
90

 

 

b. Keterbatasan tenaga kerja 

Hasil observasi infoman bapak Toni yang mengatakan” 

“saya disni belum terlalu lama, saya merantau kesini karena ajakan dari 

keluarga yang punya ini usaha ayam potong, untuk tenaga kerja itu hanya 

mengambil orang-orang terdekat saja, disini saya berjumlah 3 orang dan 

itu cukup melelahkan ketika banyak pembeli”
91

 

 

c. Bahan baku tergantung hasil ternak 

Hasil observasi informan bapak Dia yang mengatakan: 
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Wawancara dengan Toni, 22 tahun, Pedagang, 15 Desember 2022   
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“salah satu faktor penghambat itu ketika kurangya ketersediaan pasokan 

ayam dari peternak ayam dan juga terkadang ketika ada ayam yang mati”
92

 

 

d. Perubahan Harga 

Hasil observasi informan bapak Karmin yang mengatakan: 

“yang namanya usaha tentu sering terjadi perubahan harga dan itu sudah 

menjadi hal yang wajar jadi harus ki pintar-pintar atur semuanya, kadang 

harga naik tiba-tiba dan kadang turun tiba-tiba, kalau saya yah yang 

penting sudah ada untung sedikit sudah sangat bersyukur”
93

 

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor 

penghambat yang dialami oleh pedagang ayam potong ada faktor internal dari 

para pedagang itu sendiri, terjadinya persaingan antar sesama pedagang dan 

ketersediaan ayam potong yang tidak sesuai harapan. Adapun faktor eksternal 

berupa perubahan harga sering terjadi, dan bahan baku tergantung dari hasil 

suplier perenak ayam potong. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk-bentuk bertahan hidup yang dilakukan oleh pedagang ayam potong 

perantau Suku Jawa di Kelurahan Bara-Barayya Utara Kota Makassar 

yaitu dengan menerapkan tiga bentuk strategi yaitu: pertama. Strategi 

aktif. Strategi aktif yang dipakai para pedagang ayam potong yaitu dengan 

mendorong para istri/anak mereka untuk bekerja membantu pendapatan 

keluarga. Kedua. Strategi pasif. Strategi pasif yang digunakan oleh 

pedagang ayam potong adalah dengan cara meminimalisir pengeluaran 

serta makan dengan makan yang sederhana. Ketiga. Strategi jaringan yang 

dipakai oleh pedagang ayam potong di Kelurahan Bara-Barayya Utara 

adalah dengan memanfaatkan jaringan yang ada baik itu sifatnya informal 

maupun formal ketika mereka membutuhkan modal usaha dalam 

berdagang ayam potong. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan usaha ayam 

potong yang dilakukan oleh perantau Suku Jawa di Kelurahan Bara-

Barayya Utara adalah sebagai berikut: pertama. Faktor pendukung adalah 

adanya motivasi, keinginan, kemampuan mengambil sebuah resiko, serta 

pengetahuan para pedagang ayam potong dalam merintis usaha mereka. 

Kedua. Faktor penghambat adalah 1) faktor internal yaitu adanya pesain 

yang berdekatan, tidak membuat laporan keuangan secara terperinci, dan 

tempat pemotongan memiliki keterbatasan tenaga kerja. 2) faktor eksternal 
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yaitu harga yang mengalami perubahan setiap harinya, bahan baku produk 

tergantung dari hasil ternak, konsumen diperbolehkan berhutang setiap 

harinya, ada tenaga kerja yang kurang teliti dan beralihnya pelanggan ke 

rumah potong ayam lain. 

B. Implikasi 

Dalam implikasi penelitian ini, penulis akan mencoba untuk memaparkan 

beberapa saran serta masukan yang akan menjadi pertimbangan semua pihak 

mengenai penelitian ini, diantaranya: 

1. Diharapkan pedagang ayam potong di Kelurahan Bara-Barayya Utara agar 

supaya menjaga kualitas produk dengan memberikan produk ayam yang 

berkualitas dan segar. Hal tersebut sangat penting untuk mempertahankan 

pelanggan dan membangun reputasi bisnis. 

2. Diharapkan pedagang ayam potong di Kelurahan Bara-Barayya Utara agar 

menjaga harga yang kompetitif dengan memantau harga bahan baku serta 

memastikan harga jual yang kompetitif. 
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Informan Umur Jenis 

kelamin 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apa sajakah bentuk-bentuk atau upaya yang dilakukan oleh Bapak/Ibu sebagai 

seorang perantau Suku Jawa di Kelurahan Bara-Barayya Utara Kota 

Makassar? 

2. Apa motivasi atau dorongan mengapa Bapak/Ibu memilih Kelurahan Bara-

Barayya Utara Kota Makassar sebagai tempat perantauan? 

3. Apakah selama diperantauan ini Bapak/Ibu memiliki kendala-kendala baik itu 

interaksi dengan penduduk setempat atau kendala-kendala dalam menjalankan 

usaha berdagang ayam potong? 

4. Kenapa Bapak/Ibu memilih usaha berdagang ayam potong, kenapa tidak 

dengan usaha yang lain misalnya jual sembako atau usaha lainnya? 

5. Berapa modal awal yang dibutuhkan oleh Bapak/Ibu dalam memulai usaha 

ini? 

6. Untuk modal awal yang Bapak/Ibu butuhkan dalam memulai usaha ini 

didapatkan dari mana? 

7. Berapa keuntungan yang didapatkan oleh Bapak/Ibu dari menjalankan bisnis 

atau usaha ini? 

8. Ketika misalnya omset Bapak/Ibu menurun, apa yang Bapak/Ibu lakukan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? 

9. Menurut Bapak/Ibu, apa sajakah faktor pendukung di dalam menjalankan 

usaha berdagang ayam potong? 

10. Menurut Bapak/Ibu, apa sajakah faktor penghambat di dalam menjalankan 

usaha berdagang ayam potong? 
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(Foto setelah Wawancara dengan Bapak Djumal (51 Tahun) asal daerah Surabaya, 

pedagang Ayam Potong, Kelurahan Bara-Barayya Utara Kota Makassar, 9 
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(Foto setelah Wawancara dengan Ibu Nisa (25 Tahun) asal daerah Banyuwangi, 

Pekerjaan: pedagang ayam potong, Kelurahan Bara-Barayya Utara Kota 

Makassar, 10 Desember 2022) 
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(Foto setelah Wawancara dengan bapak Sukarmin (58 Tahun) asal daerah 

Banyuwangi, Pekerjaan : Pedagang Ayam potong, Kelurahan Bara-Barayya Utara 

Kota Makassar, 9 Desember 2020) 
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(Foto setelah Wawancara dengan bapak karmin (40 Tahun) asal daerah Kediri, 

pekerjaan : Pedagang ayam potong, Kelurahan Bara-Barayya Utara Kota 

Makassar, 15 Desember 2022) 
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(foto setelah Wawancara dengan bapak toni (22 Tahun) asal daerah Semarang, 

pekerjaan: pedagang ayam potong, Kelurahan Bara-Barayya Utara Kota 

Makassar, 15 Desember 2022) 
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(Foto setelah Wawancara dengan bapak Dia (42 Tahun) asal daerah Brebes, 

Pekerjaan: pedagang ayam potong, Kelurahan Bara-Barayya Utara Kota 

Makassar, 15 Desember 2022) 
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