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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
Ba 

 
b 

 
be 

 ت
 

Ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
s a 

 
s  

 
es (dengan titik di atas) 

 ج 
 

Jim j 
 

Je 
 ح 

 
h a 

 
h  

 
ha (dengan titik di bawah) 

 خ 
 

Kha 
 

Kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
Dal 

 
D 

 
De 

 ذ 
 

Ż al 
 

Ż  
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
Ra 

 
R 

 
Er 

 ز 
 

Żai 
 

Ż 
 

Żet 
 س 

 
Sin 

 
S 

 
Es 

 ش 
 

Syin 
 

Sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s ad 

 
s  

 
es (dengan titik di bawah) 

 ض 
 

d ad 
 

d  
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t a 

 
t  

 
te (dengan titik di bawah) 

 ظ 
 

z a 
 

z  
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 

 
‘ apostrof terbalik 

 غ 
 

Gain 
 
 
 
 
 
 
 
 

G Ge 
 ف 

 
Fa 

 
F 

 
Ef 

 ق 
 

Qaf 
 

Q 
 

Qi 
 ك 

 
Kaf 

 
K 

 
Ka 

 ل 
 

Lam 
 

L 
 

El 
 م 

 
Mim 

 
M 

 
Em 

 ن 
 

Nun 
 

N 
 

En 
 و 

 
Wau 
 

W 
 

We 
 هـ 

 
Ha 

 
h 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 

 
’ 

 
Apostrof 

 ى 
 

Ya 
 

y 
 

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda apostrof (’). 



 

x 
 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ
 
 fatḥah a a ا

 kasrah i i اَ 

َ
 
 ḍammah u u ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ى َ َـ  fatḥah dan yā’ ai a dan i 

و َ َـ  fatḥah dan wau au u dan u 

 Contoh: 

فََ  ي 
 
 kaifa : ك

لََ  و 
َ
 haula : ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

|َ...َََىَ  ...َََاَ
fatḥahَdan alif atau 
yā’ 

ā 
a dan garis di 

atas 

ىَ  ــ  kasrah dan yā’ ī ـــ
i dan garis di 

atas 

وَ ُـ  ḍammah dan wau ū 
u dan garis di 

atas 

 Contoh: 

َ
َ
 ma ta : مَات

  rama : رَمََ

لََ  ي   qī la : ق 

َ
ُ
ت  yamu tu : يَمُو 
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4. Ta ’ marbu t ah 

Transliterasi untuk ta ’ marbu t ah ada dua, yaitu: ta ’ marbu t ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath ah, kasrah, dan d ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta ’ marbu t ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta ’ marbu t ah diikuti oleh kata 

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

maka ta ’ marbu t ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َ
ُ
ة
َ
ض ََُرَو  ال 

َ
ف
 
ط
َ
الأ  : raud ah al-at fa l 

َ
ُ
ة
َ
ن ي  مَد 

ْ
ل
 
ََُا

ُ
ة
 
ل اض 

َ
ف
ْ
ل
 
ا  : al-madī nah al-fa d ilah 

َ
ُ
مَة
ْ
ك ح 

ْ
ل
 
 al-h ikmah : ا

5. Syaddah (Tasydī d) 

Syaddah atau tasydī d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydī d ( ـََ ََّـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َ
 
نا   rabbana : رَبَّ

َ
 
نا ي  جَّ

َ
  najjaina : ن

حَقَ 
ْ
ل
 
 al-h aqq : ا

مََ عِّ
ُ
 nu“ima : ن

و َ
ُ
 aduwwun‘ : عَد

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

kasrah (َّى  ــ  . maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــ

Contoh: 
 َ
 Alī  (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَل 
 َ
 Arabī  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ََال  

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

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

huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

سَُ م 
َّ
لش
 
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

َ
ُ
ة
 
زَل
ْ
ل لزَّ
 
 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا

َ
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
 
 al-falsafah : ا

َ
ُ
د
َ
ب لا
ْ
ل
 
 al-bila du : ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

Contoh: 

َ
َ
ن مُرُو 

ْ
أ
َ
 ta’muru na : ت

َ
ُ
و ع
َّ
لن
 
 al-naw‘u : ا

ءَ  ي 
َ  syai’un : ش 

َ
ُ
ت ر  م 

 
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

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

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

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī  Ż ila l al-Qur’a n 

Al-Sunnah qabl al-tadwī n 

9. Lafz  al-Jala lah (َُالل) 

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

atau berkedudukan sebagai mud a f ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 

نَُ ي  اللَ َد   dī nulla h   َب الل billa h   

Adapun ta ’ marbu t ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz  al-

jala lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

م َ
ُ
َ َه ي  

مَةَ َف 
اللَ َرَح    = hum fī  rah matilla h 
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10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

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

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

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

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

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

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa ma  Muh ammadun illa  rasu l 

Inna awwala baitin wudi‘a linna si lallaz ī  bi Bakkata muba rakan 

Syahru Ramad a n al-laz ī  unzila fī hi al-Qur’a n 

Nas ī r al-Dī n al-Tu sī  

Abu  Nas r al-Fara bī  

Al-Gaza lī  

Al-Munqiz  min al-D ala l 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

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

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

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh a nahu  wa ta‘a la   

saw. = s allalla hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala m 

H = Hijrah 
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M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Musfira Munir 

NIM : 50900120021 

Judul : Kontribusi Pengolahan Kepiting dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Keluarga di Desa Pattalassang Kecamatan 

Labakkang Kabupaten Pangkep 

 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana kontribusi pengolahan 

kepiting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Pattalassang 

Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep?. Pokok masalah tersebut 

selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan 

penelitian, yaitu: 1) Bagaimana proses pengolahan kepiting dilakukan di Desa 

Pattalassang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep? dan 2) Bagaimana 

peran serta pengolahan kepiting dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga 

di Desa Pattalassang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep?. 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah: kesejahteraan sosial dan studi kasus. Adapun 

informan penelitian ini adalah Pemilik Pengolahan Kepiting dan 6 Pekerja 

Pengolahan Kepiting. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan 

analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: analisis data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada proses pengolahan 

kepiting ini yaitu: Perebusan Kepiting, Pemisahan bagian tubuh kepiting, 

Pemisahan kulit dan daging kepiting, Pembersihan, Pengemasan dan 

Distribusi. Proses pengolahan kepiting memegang peranan krusial dalam 

mempersiapkan daging kepiting yang siap konsumsi. Peran serta pengolahan 

kepiting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yaitu membuka 

lapangan kerja meringankan beban suami, dan menambah pendapatan. 

Pengolahan Kepiting dalam hal pengupasan daging kepiting yang dilakukan 

dapat mempengaruhi nilai tambah ekonomi yaitu dengan membuka lapangan 

kerja. Memiliki kemauan untuk bekerja merupakan hal yang sangat baik dalam 

hidup. Sebagian para perempuan atau ibu rumah tangga yang ada di Desa 

Pattalassang memilih untuk melakukan pekerjaan pengolahan kepiting 
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dengan tujuan bisa membantu kebutuhan sehari-hari keluarga dan turut 

memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.  

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Penelitian ini menggunakan 

ukuran informan yang relatif kecil, sehingga hasil yang diperoleh mungkin 

tidak dapat diterapkan secara umum pada populasi yang lebih besar. Sebagian 

dari informan yang diteliti memiliki sumber penghasilan tambahan, namun 

penghasilan utama mereka masih tergolong rendah. 2) Pengolahan kepiting 

dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga ini masih di dominasi dengan 

pemilik pengolahan kepiting. Tidak adanya koperasi yang terlibat dalam 

pengolahan kepiting ini sehingga susah untuk memfasilitasi akses ke teknologi 

dan peralatan yang lebih baik. Dan juga tidak adanya pelatihan dan 

pengembangan keterampilan bagi anggotanya, yang dapat meningkatkan 

keterampilan teknis dan manajerial. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu hal yang paling didambakan setiap orang dalam kehidupannya 

adalah kesejahteraan, dimana seseorang bisa dikatakan sejahtera jika seluruh 

kebutuhannya terpenuhi dengan usahanya sendiri untuk mencapai 

kesejahteraan tersebut. Kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, dan papan 

merupakan kebutuhan utama untuk manusia, yang dimaksud terpenuhinya 

kebutuhan primer yaitu sandang dimana ketika seseorang memiliki pakaian 

untuk dipakai dalam kegiatan sehari-hari, pangan dimana manusia 

membutuhkan energi untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari dan juga 

untuk bertahan hidup dengan hal ini seseorang mengonsumsi makanan dan 

minuman untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, kebutuhan primer 

selanjutnya yaitu papan dimana manusia membutuhkan tempat tinggal 

sekaligus tempat istirahat setelah melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dalam 

hal ini, untuk dapat mencapai kesejahteraan seseorang harus dapat memenuhi 

kebutuhan utama atau kebutuhan primer tersebut. 

Dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin maka 

dapat dilakukan rangka membangun keluarga sejahtera untuk 

mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan 

harapan masa depan yang baik. Keluarga adalah suatu unit terkecil dalam 

masyarakat yang tidak hanya memiliki fungsi sosial budaya akan tetapi juga 

memiliki fungsi ekonomi. Namun demikian baru-baru ini keluarga diandalkan 

sebagai wahana mencapai tujuan pembangunan. Mengenai hal ini 
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mengakibatkan keluarga harus menyiapkan diri dalam keikutsertaan sebagai 

penyuplai pembangunan di sektor ekonomi produktif.  

Kesejahteraan keluarga merupakan terwujudnya suatu kondisi yang 

harmonis dan terlaksananya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota 

keluarga, tanpa mengalami gangguan yang serius di dalam keluarga, dan dalam 

mengalami masalah-masalah keluarga akan mudah untuk di atasi secara 

bersama oleh anggota keluarga, maka dari itu standar kehidupan keluarga 

dapat tercipta. Konsep tersebut memiliki makna yaitu bahwa kesejahteraan 

keluarga adalah suatu keadaan yang harus diwujudkan oleh keluarga dalam 

membangun keluarga yang sejahtera. Berkenaan dengan keluarga sejahtera 

adalah model yang dihasilkan dari kesejahteraan keluarga. Keluarga sejahtera 

dapat dicapai melalui peningkatan penghasilan, penghasilan bisa didapatkan 

dari pemanfaatan Sumber Daya Alam. 

Memanfaatkan sumber daya alam memiliki kegunaan secara fungsional 

yang dapat memuaskan keinginan manusia dalam proses biologis, ekologis, 

maupun geologi. Contoh sumber daya alam yang dapat dikelola dan 

dimanfaatkan yaitu hewan, tanaman, tanah, barang tambang, kayu dan air. 

Dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia harus memiliki sifat 

terbatas. Oleh karena itu, manusia harus mempunyai kebijaksanaan dan 

kesadaran yang tinggi dalam mengelola sumber daya alam agar keseimbangan 

ekosistem dapat tetap terjaga.1 

Sumber daya alam memiliki peranan penting bagi manusia untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Potensi sumber daya alam di Indonesia 

terbesar ke berbagai wilayah baik di darat maupun di laut. Sumber daya alam 

 
1 Irwan Misbach, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfatan Bambu 

di Kabupaten Soppeng, Jurnal Berita Sosial, Vol. VIII No. 2, h. 90. 
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kelautan Indonesia merupakan salah satu upaya dalam mendukung visi 

pembangunan nasional Indonesia menjadi poros maritim melalui pengelolaan 

dan pemanfaatan sumber daya alam laut. Potensi perikanan di perairan umum 

Indonesia memiliki keanekaragaman jenis ikan yang tinggi, sehingga 

masyarakat bisa memanfaatkan adanya potensi perikanan tersebut.   

Keberadaan sumber daya laut dan pesisir juga merupakan salah satu 

sumber pendapatan utama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar 

kawasan pesisir pantai. Potensi sumber daya laut mempengaruhi mata 

pencaharian masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang menggantungkan 

hidupnya dengan bermata pencaharian sebagai nelayan. Salah satu mata 

pencarian yang dilakukan nelayan adalah sebagai nelayan penangkapan 

Kepiting.  

Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) dicirikan oleh wilayah 

perairan lautnya yang luas. Dengan wilayah perairan seluas 11.464,44 km², 

2Kabupaten Pangkep memiliki potensi berbagai jenis hasil perikanan, baik dari 

hasil perairan laut maupun dari hasil tambak. Dari potensi berbagai jenis hasil 

tambak di Kabupaten Pangkep, memunculkan berbagai perusahaan-

perusahaan termasuk perusahaan pengolahan kepiting.  

Bisnis pengolahan kepiting skala kecil-menengah yang memanfaatkan 

kepiting sebagai masukan produksi utamanya. Masukan kepiting dari usaha ini 

diperoleh langsung dari nelayan karena jumlah kepiting yang diperlukan 

sangat besar dan pastinya dengan tarif yang murah untuk menekan biaya 

produksi. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi bisnis ini diantaranya 

persaingan dalam mendapatkan bahan baku, yaitu daging kepiting, tingginya 

 

2 Disdukcapil, “Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pangkajene 
Kepulauan”, (Pangkep: 2019), h. 6. 



4 

 

 

 

kebutuhan pasar mengakibatkan populasi kepiting semakin berkurang. Hal ini 

disebabkan penangkapannya yang melebihi dari kapasitas yang tersedia. 

Semakin banyak pesaing maka persaingan untuk memperoleh kepiting 

semakin tinggi, sehingga jumlah produksi bisnis ini tidak menentu setiap 

harinya.  

Produk olahan kepiting memiliki harga yang tinggi, sehingga memikat 

nelayan untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut. Pengolahan kepiting di 

masyarakat nelayan adalah merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari 

proses kegiatan pengalengan. Prinsip dasar pengolahan produk perikanan 

adalah usaha untuk memanfaatkan produk perikanan sebaik-baiknya agar 

dapat digunakan semaksimal mungkin. 

Ketersediaan bahan baku yang bermutu baik bergantung pada proses 

pengolahan kepiting. Pengerjaan kepiting mencakup beberapa tahapan yaitu 

penerimaan kepiting mentah dari nelayan, kemudian dilakukan pencucian, 

pengukusan, hingga pengupasan untuk memisahkan daging kepiting dengan 

tulangnya. 3 

Banyaknya perusahaan pengolahan kepiting di Kabupaten Pangkajene 

Kepulauan termasuk di Desa Pattalassang Kecamatan Labakkang. Potensi dan 

prospek kedepan yang baik menjadi salah satu alasan pemanfaatan kepiting 

ini perlu ditingkatkan dikalangan pelaku usaha dan pelaku utama.  

Kontribusi pengolahan kepiting menjadi sangat penting karena dapat 

memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga di Desa 

Pattalassang Kecamatan Labakkang. Dengan adanya kontribusi pengolahan 

kepiting, diharapkan dapat tercapai peningkatan pendapatan keluarga, 

 

3 Kresna Handoyo, “Sistem informasi pengelolaan sumberdaya dan lingkungan 
perikanan tangkap di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat”, (Bogor: Institut 
Pertanian Bogor, 2011), h. 149. 
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pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, dan pemenuhan kebutuhan 

hidup yang lebih baik. 

Kontribusi pengolahan kepiting menghasilkan produk kepiting yang 

lebih bernilai tambah, dan juga menciptakan peluang pekerjaan dan bisnis 

baru bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, kontribusi pengolahan 

kepiting dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi tingkat 

pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, 

sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Dalam penelitian 

ini maka difokuskan pada “Kontribusi Pengolahan Kepiting dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Pattalassang Kecamatan 

Labakkang Kabupaten Pangkep”. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari berbagai penafsiran yang keliru terhadap judul ini 

penulis menganggap perlu mengemukakan penggambaran kata yang dianggap 

penting agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami makna yang 

terkandung dalam topik tersebut, sebagai berikut :  

a. Kontribusi Pengolahan Kepiting 

Pengolahan kepiting untuk pengupasan kulit dan dagingnya 

meningkatkan nilai tambah produk tersebut. Dengan pengupasan kulit dan 

pemrosesan daging yang cermat, produk olahan kepiting memiliki kualitas 

yang lebih baik dan konsistensi rasa yang lebih tinggi. Ini penting untuk 

memenuhi standar keamanan pangan dan kepuasan konsumen. Sehingga 
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kontribusi pengolahan kepiting merupakan keterlibatan pengolahan kepiting 

dalam menciptakan lapangan kerja tambahan, hal ini dapat membantu 

mengurangi tingkat pengangguran. 

b. Kesejahteraan Keluarga  

Kesejahteraan Keluarga merupakan keadaan keluarga sebagai hasil 

pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan perkembangan keluarga, baik 

diukur secara ilmiah dengan mengacu pada standar pemenuhan kebutuhan 

secara normatif, maupun diukur secara khusus yang mengukur kepuasaan 

pemenuhan kebutuhan keluarga. 

C. Rumusan Masalah 

Melihat uraian dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok 

masalah adalah Bagaimana Kontribusi Pengolahan Kepiting dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Pattalassang Kecamatan 

Labakkang Kabupaten Pangkep?  

Adapun yang menjadi sub masalah adalah :  

1. Bagaimana proses pengolahan kepiting di Desa Pattalassang 

Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep?  

2. Bagaimana peran serta pengolahan kepiting dapat meningkatkan 

kesejahteraan keluarga di Desa Pattalassang Kecamatan Labakkang 

Kabupaten Pangkep? 

D. Kajian Pustaka 

Beberapa rujukan skripsi yang penulis jadikan pembanding 

mempunyai relevansi yang kuat ditinjau dari segi Kontribusi pengolahan 

kepiting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, di antaranya :  
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1. Skripsi Muh. Asmar Wahab, dengan judul “Keberhasilan Usaha 

Pengolahan Kepiting Rajungan dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat di Desa Watu Kec. Barebbo Kab. 

Bone”. 4Mempunyai persamaan dan perbedaan dengan judul 

yang penulis angkat. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti 

tentang Pengolahan kepiting dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan mempunyai perbedaan yaitu masalah 

penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan 

usaha CV Samudra timur dapat berkembang dan berhasil tidak 

luput dari strategi-strategi yang matang dan bantuan para 

karyawan dan masyarakat sekitar yang selalu membantu baik 

dari bantuan bahan baku dan bantuan lainnya sehingga CV 

Samudra timur selalu berproduksi yang terletak di Desa Watu 

Kec. Barebbo. 

2. Skripsi Putri Mayasari, dengan judul “Peran Pedagang Wanita 

dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pasar 

Tradisional Modern Tejo Agung Kota Metro)”. 5Mempunyai 

persamaan dan perbedaan dengan judul yang penulis angkat. 

Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang kesejahteraan 

keluarga dan mempunyai perbedaan yaitu masalah penelitian 

dan lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dengan melakukan perdagangan di Pasar Tejo Agung, para 

 

4 Muh. Asmar Wahab, “Keberhasilan Usaha Pengolahan Kepiting Rajungan dalam 
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Watu Kec. Barebbo Kab. Bone”, Skripsi (Bone: 
IAIN Bone, 2022), h. 50 

5 Putri Mayasari, Skripsi: “Peran Pedagang Wanita Dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pasar Tradisional Modern Tejo Agung Kota Metro)”, 
Skripsi (Lampung: IAIN Metro, 2019), h. 74. 
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pedagang wanita dapat berperan dalam meningkatkan 

kesejahteraan keluarga. Mereka dapat membantu suami mereka 

dalam membangun perekonomian keluarganya. Semua itu dapat 

dilihat karena terjadi kenaikan tingkat kesejahteraan keluarga 

sebelum dan setelah mereka berdagang. Sebelum mereka 

berdagang mereka masuk ke dalam keluarga sejahtera I dan 

setelah mereka berdagang mereka naik satu sampai dua tingkat 

keluarga sejahtera. Namun ada sebagian kecil pedagang yang 

tidak mengalami peningkatan kesejahteraan dalam keluarganya. 

3. Skripsi Putri Robiatul Islamiyah, dengan judul “Pemberdayaan 

Perempuan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melaui 

Budidaya dan Pengelolahan Tanaman Jahe Merah Di Kelurahan 

Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang”.6 

Mempunyai persamaan dan perbedaan dengan judul yang 

penulis angkat. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti 

tentang kesejahteraan keluarga dan mempunyai perbedaan 

yaitu masalah penelitian dan lokasi penelitian. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa program pemberdayaan perempuan telah 

banyak dirasakan manfaatnya oleh setiap anggota, dimana para 

anggota dapat membangun kemandirian dengan meningkatkan 

produktifitas pendapatan dalam keluarga, perlunya kesadaran 

untuk menabung, menentukan prioritas kebutuhan, dan 

optimis. Dan juga program pemberdayaan juga telah berhasil 

 

6 Putri Robiatul Islamiyah, Skripsi: “Pemberdayaan Perempuan untuk Meningkatkan 
Kesejahteraan Keluarga melalui Budidaya dan Pengelolahan Tanaman Jahe Merah Kelurahan 
Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif 
Hidayatullah, 2021), h. 96. 
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membantu memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan 

kesejahteraan keluarga denga penghasilan yang diperoleh. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan kegunaan dari hasil penelitian yang dimaksudkan 

sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari hasil penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang 

diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan di dalam 

perumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui proses pengolahan kepiting yang dilakukan 

di Desa Pattalassang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep.  

2. Untuk mengetahui peran serta pengolahan kepiting dapat 

meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Pattalassang 

Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

tentang kesejahteraan keluarga dan ekonomi keluarga terutama 

kesejahteraan keluarga dalam perspektif Islam.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

yang berarti, dapat menambah khasanah keilmuan pendidikan dan 

sumbangan pemikiran dengan harapan dapat dijadikan bahan studi 

banding oleh peneliti lainnya.  

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

ilmiah dalam upaya memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk 
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memperluas wawasan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar khususnya pada mahasiswa Kesejahteraan 

Sosial.  

b. Manfaat Praktis  

1. Sebagai bahan referensi dan masukan kepada masyarakat terutama 

ibu-ibu pekerja pengolahan kepiting dalam meningkatkan 

kinerjanya dalam peningkatan ekonomi keluarganya yang 

diperpadukan dengan ilmu kesejahteraan sosial untuk 

menghasilkan kinerja yang lebih baik secara efektif dan efisien.  

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai cara pengambilan 

keputusan oleh kelompok tani dan pengolahan khususnya kepiting, 

dan tentunya pemerintah sebagai regulasi.  
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Kesejahteraan Sosial 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan adalah 

hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, 

kemakmuran dan sebagainya.1 Sedangkan dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah 

suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual 

yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin 

yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan 

kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, 

serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia 

sesuai dengan pancasila. 

Namun, menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan 

sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk 

membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan 

keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang 

bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap 

pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok 

dan masyarakat.2 

 

1 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen 
Pendidikan & Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III, ed. II, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1994), h. 572. 

2 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, (Bandung: AlFABETA, 2005), h. 34. 
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Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai 

tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. 

Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan 

fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi 

kehidupan spiritual. Pendefinisian kesejahteraan sosial berdasarkan sektor 

pembangunan, terlihat dari apa yang dikemukakan Spicker terkait dengan 

pembahasan kebijakan sosial. Spicker dalam membahas kebijakan sosial 

mengemukaan ada lima aspek utama yang harus diperhatikan, yang dikenal 

dengan yaitu : kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial dan 

pekerjaan sosial. Kelima aspek tersebut sangat terkait dengan konsep welfare 

state (negara kesejahteraan). 3Sedangkan untuk kasus Indonesia, 

kesejahteraan sosial dalam arti luas mempunyai pengertian yang tidak saja 

mencakup pada bidang yang ditangani oleh Kementerian Sosial, akan tetapi 

sudah mencakup pada berbagai kementerian yang terkait dengan upaya yang 

dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, termasuk pada 

bidang kesejahteraan rakyat serta ekonomi, keuangan, perindustrian dan 

perdagangan. Terutama bidang ekonomi yang terkait dengan upaya 

peningkatan usaha ekonomi mikro dan kecil, tanpa melupakan aspek 

pemerataan distribusi pendapatan (income distribution) dalam rangka 

menanggulangi kemiskinan. 

Kesejahteraan sosial di negara-negara maju, disebut dengan jaminan 

sosial (social security), seperti bantuan sosial (social assistance) dan jaminan 

sosial (social insurance), yang diselenggarakan oleh negara terutama untuk 

kaum yang kurang beruntung (disadvantaged groups). Sedangkan di Indonesia 

 

3 Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan sosial : pekerjaan sosial, pembangunan sosial, 
dan kajian pembangunan, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 89. 

http://pustaka.fisip.unand.ac.id/index.php?author=%22Isbandi+Rukminto+Adi%22&search=Search
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kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan 

yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.4 

Akan tetapi dalam konteks yang sangat luas kesejahteraan sosial 

banyak diinterpretasikan bermacam-macam arti dan makna. Pemaknaan yang 

luas tentang kesejahteraan sosial tidak dapat disalahkan karena pembahasan 

kesejahteraan sosial memiliki berbagai ruang lingkup, mulai dari 

kesejahteraan sosial bermakna ”kondisi” menurut UU No 6 tahun 1974 yang 

berisi tentang pokok-pokok kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial sebagai 

”sistem organisasi” yang terimplementasi dalam bentuk sistem organisasi 

pelayanan kemanusiaan seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Panti-

panti sosial, dan lain-lain. Serta ada juga yang mengartikan kesejahteraan 

sosial sebagai sebuah “gerakan/aktivitas”, pemaknaan tersebut tidak bisa 

dilepaskan bahwa sebuah gerakan atau aktivitas manusia dapat meningkatkan 

taraf hidup (well-being) agar dapat bersaing dan berkelangsungan hidup di 

masyarakat. 

Dari ketiga arti tersebut, makna kesejahteraan sosial tidak hilang begitu 

saja tetapi ada salah satu arti atau makna lain yang dapat memberikan 

kontribusi terhadap khasanah keilmuan dan pembangunan bangsa saat ini. 

Arti yang keempat itu adalah “ilmu/science”. Kesejahteraan sosial bisa 

diartikan sebagai sebuah ilmu karena dalam kajian ilmu kesejahteraan sosial 

mencakup konsep-konsep, teori, metode, dan paradigma. Sebagai ilmu, ilmu 

kesejahtaeraan sosial merupakan ilmu yang sangat muda diantara disiplin 

ilmu yang lainnya separti Psikologi, Antropologi, Ekonomi, Sosiologi dll. 

 

4 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis 
Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 3. 
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Dalam hal ini peranan ilmu kesejahteraan sosial merupakan ilmu 

terapan dari ilmuilmu sosial dan ilmu murni lainnya. Apabila diasumskani 

maka ilmu murni seperti, Sosiologi, Psikologi, Antropologi merupakan bapak 

dan ibu sedangkan ilmu kesejahteraan sosial merupakan anak dari 

pencampuran dua atau lebih ilmu murni yang dapat diterapkan kajiannya di 

lapangan sebagai bentuk pertolongan dan penyelesaian masalah sosial di 

masyarakat. Akan tetapi tidak semua ilmu- ilmu murni dapat diadopsi dalam 

ilmu kesejahteraan sosial sebagai konsep, teori,dan metode karena kajian yang 

akan dipakaipun sebagai obyek sasaran dari ilmu kesejahteraan sosial harus 

dapat diimplementasikan menurut kondisi obyek sasaran serta pendekatan 

yang digunakan harus holistik sehingga diketahui permasalahan yang akan 

dikaji dan memiliki tujuan yang cukup jelas.5 

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu atau disiplin 

akademis yang mempelajari kebijakan sosial, pekerjaan sosial, dan pelayanan-

pelayanan sosial. Seperti halnya Sosiologi, psikologi, Antropologi, Ekonomi, 

Politik, Studi Kependudukan, dan Pekerjaan Sosial, ilmu kesejahteraan sosial 

berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi 

masalah sosial, penyebabnya, dan strategi penanggulangannya. 

Dalam model praktik pekerjaan sosial tersebut tercermin tujuan-

tujuan, nilai-nilai, pengetahuan, serta tindakan-tindakan interventif yang 

teridentifikasi dalam profesi pekerjaan sosial. Dalam model ini tercermin 

caracara yang sama dalam memandang orang dan situasinya, yang selalu 

terkait dengan kesadaran diri, dan disiplin profesional inividu sebagai praktisi. 

Praktik pekerjaan sosial dapat didefinisikan sebagai “konstelasi nilai, tujuan, 

 

5 Edi Suharto, Paradigma Kesejahteraan sosial, (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan 
Kalijaga, 2007), h. 6-7. 
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sanksi, pengetahuan, dan metoda”, yang dikembangkan dari seperangkat 

tujuan-tujuan profesional, sebagai yang diyakini dan diakui oleh masyarakat 

umum. Praktik pekerjaan sosial setidaknya memiliki dua tingkatan sebagai 

berikut: 

a. Tindakan atau kegiatan interventif yang diarahkan pada tujuan-

tujuan dan dibimbing atau disadari oleh nilai-nilai, 

pengetahuanpengetahuan, dan teknik-teknik yang secara kolektif 

unik, dan diakui, diterima, serta dikembangkan oleh profesi 

pekerjaan sosial. 

b. Merupakan penerapan ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku 

yang ditujukan untuk mengadakan perubahan terencana pada 

individu-individu, kelompok-kelompok serta sistem-sistem sosial. 6 

Dengan demikian, pekerjaan sosial adalah praktik profesional dalam 

pengertian, bahwa tindakan-tindakan serta pelayanan-pelayanan yang 

diberikannya dilaksanakan oleh anggota-anggota yang berpendidikan khusus 

dan secara formal diakui dan diterima oleh dan di dalam profesi pekerjaan 

sosial. Sebagai profesional, selain para pekerja mengetahui hakekat tindakan-

tindakannya, dan dapat menjelaskan dan mengkomunikasikannya, juga perlu 

didasari oleh prinsip-prinsip tertentu, standar kerja yang kompeten dan 

dengan kode etik profesi 

1. Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Islam 

Seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah 

kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya harus dibarengi 

dengan hubungan dengan sesama manusia (habl min Allah wa habl min al-

 

6 Nancy Rahakbauwi, Pembangunan Kesejahteraan Sosial : Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Pendekatan Pekerja Sosial, Jurnal Aspirasi, Vol. 5 No.2, h. 163. 
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Nas). Hidup bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan bagi setiap 

manusia. Diciptakan sebagai makhluk interdependensi atau makhluk sosial, 

membuat setiap manusia saling bergantung dengan manusia lainnya. 

Hakikatnya, setiap manusia membutuhkan partner atau orang lain untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup, walaupun ada kebutuhan-kebutuhan yang 

dapat dipenuhi sendiri.  Realitas di atas senada dengan teori yang telah 

disampaikan oleh Ibnu Khaldun, bapak sosiologi dunia, dalam magnum 

opusnya al-Muqaddimah, ia menyampaikan bahwasanya, "al-insanu 

madaniyyun bi al-thab'i", yang berarti setiap manusia membutuhkan manusia 

yang lain. 7  

Saling ketergantungan antarsesama manusia pun menjadi bukti bahwa 

tidak semua manusia memiliki keberfungsian sosial dalam memenuhi 

kebutuhannya. Faktanya, kita dapat menemukan individu atau kelompok 

masyarakat yang menyandang masalah sosial. Sehingga, bukan suatu 

kebetulan jika Allah Swt. menciptakan manusia berpasang-pasangan, terdiri 

atas laki-laki dan perempuan, hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, 

melainkan agar mereka saling mengenal, saling melengkapi satu sama lain, dan 

bahu membahu dalam membangun kehidupan yang sejahtera di bumi. 

Permasalahan sosial dan kebutuhan yang dihadapi oleh manusia sangat 

banyak dan beragam. Bukan hanya kebutuhan yang berkaitan dengan aspek 

fisik atau jasmani saja seperti makan, minum, sandang, papan (tempat tinggal), 

tetapi juga aspek sosial-budaya seperti pergaulan, pendidikan, bekerja, serta 

aspek spiritual seperti hubungan dengan Allah Swt. Sebagai respons terhadap 

permasalahan dan kesenjangan sosial yang dengan niscaya dihadapi oleh 

 

7 Widia Amelia, “Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Al-Qur’an”, Skripsi, (Makassar: 
UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 37. 
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setiap manusia, sejak belasan abad lalu Al-Qur’an telah menyampaikan 

petunjuk agar suatu kesenjangan dapat berubah menjadi kesejahteraan. 

Dalam waktu yang sama, solusi untuk menghadapi kesenjangan sosial itu juga 

telah Allah hadirkan melalui kitab suci yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw sebagai panduan untuk meraih hidup yang sejahtera.  

Selain menjadi misi utama Nabi Muhammad Saw, membangun 

masyarakat yang sejahtera pun nyatanya merupakan cita-cita al-Qur'an. 

Sebagaimana yang telah Allah SWT. tegaskan : 

م ْ
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ز ْْرِّ نْ  ْْم  اْ

و 
ُ
ل
ُ
ْْْك
 
ْْە ْ مَال  ش 

ْْوَّ ْ ن
ْ ي   م 

ْْيَّ ْْعَنْ  ْ ن
ْ ي  
َّ
ْْۚجَن

 
يَة
ٰ
ْْا م ْ ه  ن 

َ
ك ْْمَس   ْ ِ ْْفْ  سَبَاْ  ْْل  ْ

َ
ان
َ
ْْْك
 
د
َ
ق
َ
ْل

ْ ر  و 
ُ
ف
َ
ْْغ رَب  ْْوَّ

 
بَة يِّ

َ
ْْط

 
ة
َ
د
ْ
ْْ بَل
 
ه
َ
اْْل رُو 

ُ
ك
 
 وَاش

Terjemahnya : 

“Sungguh, pada (kaum) Saba’ benar-benar ada suatu tanda (kebesaran 
dan kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang 
kebun di sebelah kanan dan kiri. (Kami berpesan kepada mereka,) 
“Makanlah rezeki (yang dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah 
kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman), sedangkan 
(Tuhanmu) Tuhan Yang Maha Pengampun.” (Q.S. Saba’/34:15)8 

Ayat-ayat di atas bagaikan menyatakan: Kami bersumpah bahwa: 

Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman 

mereka yaitu yang berlokasi tidak jauh dari kota San‘a di Yaman Selatan. Kedua 

tanda yang dimaksud yaitu dua kumpulan kebun yang mengelilingi negeri 

mereka di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka Kami berpesan: 

“Wahai penduduk Saba’ makanlah dari rezeki yang dianugerahkan Tuhan 

Pemelihara dan Pembimbing kamu dan benyukurlah kepada-Nya dengan 

menggunakan nikmat itu sesuai petunjuk-Nya. Negeri kamu ini adalah negeri 

yang baik aman dan sentosa buat kamu semua dan Tuhan yang melimpahkan 

anugerah itu adalah Tuhan Yang Maha Pengampun buat siapa pun yang 

 

8 Kementerian Agama Republik Indonesia, “Mushaf Al-Qur’an Terjemah”, (Jakarta: CV. 
Pustaka Jaya Ilmu, 2019), h. 619. 
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bermohon ampun karena itu bersyukurlah kepada-Nya dan mohonlah ampun 

atas dosa-dosa kamu.” 

Riwayat menggambarkan kesuburan negeri itu, sehingga seandainya 

seorang pejalan meletakkan keranjang di atas kepala, niscaya sambil berjalan 

ia akan memenuhi keranjang itu dengan aneka buah-buah yang berjatuhan. Ini 

tentu riwayat yang berlebihan tetapi paling tidak ia memberi gambaran 

tentang kesuburannya.9 

Ayat ini mengungkapkan bahwa cita-cita al-Qur'an dalam membangun 

kesejahteraan masyarakat tidak hanya secara material, tetapi juga secara 

spiritual. Mendapatkan kesejahteraan di bumi dan juga meraih kesejahteraan 

melalui ampunan Allah Swt di akhirat.  

Firman Allah di atas juga menegaskan betapa besarnya kasih sayang 

Allah Swt kepada makhluknya. Suburnya tumbuh-tumbuhan, hijaunya alam, 

dan segarnya buah-buahan senantiasa menemani perjalanan kehidupan 

manusia di bumi. 

B. Kesejahteraan Keluarga 

1. Kesejahteraan 

Kata kesejahteraan berasal dari kata sejahtera mendapat imbuhan ke-

an. Imbuhan ke-an adalah imbuhan yang membedakan kata sifat atau keadaan 

sejahtera. Perkataan sejahtera sendiri merupakan perkataan yang berasal dari 

bahasa sanskerta Jaitra yang berarti damai, aman, sentosa, atau senang. Oleh 

karena itu, W.J.S Poewodarminto mengartikan sejahtera sebagai keadaan 

aman, sentosa, makmur, selamat, atau terlepas dari segala macam gangguan, 

kesukaran, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian itu maka kesejahteraan 

 

9 M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah”, Volume 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 
362 
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diartikan sebagai keadaan atau kondisi dimana seseorang diliputi oleh rasa 

aman, tentram, makmur, selamat atau terlepas dari segala macam gangguan 

atau kesukaran. Gangguan kesukaran ini sering diwujudkan sebagai gangguan 

kesehatan, gangguan kenikmatan atau gangguan kerja dan sebagainya. 

Menurut Robert L. Barker kesejahteraan diartikan sebagai kondisi 

mengenai kesehatan fisik, ketenangan emosi/batin, serta ketenangan di 

bidang ekonomi, serta kemampuan masyarakat menolong masyarakatnya 

untuk mencapai kondisi atau keadaan tersebut.10 

Jadi kesejahteraan adalah sebuah keadaan di mana seseorang mampu 

memenuhi kehidupannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. 

Kemakmurannya terjamin, kesehatannya juga terjamin dan bisa memenuhi 

kebutuhan sandang dan pangannya. 

Kesejahteraan dipahami sebagai hak dasar manusia yang bersifat 

universal (universal basic human right), sehingga setiap orang secara inklusif 

(tidak membedakan jenis kelamin, suku bangsa, agama, warna kulit, 

kemampuan fisik, dan psikologis) berhak atas suatu tingkat kesejahteraan 

yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, usaha-usaha 

pemeliharaan tingkat kesejahteraan dapat dipandang sebagai usaha 

pemenuhan hak-hak asasi manusia.11 

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk 

menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi 

tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial 

dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi 

 

10 C.Pramuwito, “Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial”, (Yogyakarta: Balai Besar 
Penelitian Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 1997), h. 23-24.   

11 Kusma, “Bunga Rampai Islam dan Kesejahteraan Sosial”, (Jakarta: IAIN Indonesia 
Social Equtiy Project, 2006), h. 33   
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masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam 

mengatur perekenomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian. 

2. Keluarga 

Keluarga merupakan satu lingkup lingkungan sosial terkecil yang 

dimiliki setiap individu. Meskipun dalam lingkup kecil, namun hubungan yang 

terbangun antar anggota keluarga lebih erat dan intim. Hal ini tidak lain karena 

keluarga adalah kelompok orang yang terikat dalam hubungan darah. 

Keluarga disebut sebagai sistem pendukung yang terbaik. Di mana 

antar anggota keluarga akan saling memberikan dukungan baik dan penuh 

dalam segala kondisi. Selain sebagai sistem pendukung, keluarga juga 

mempunyai beberapa fungsi yang tak kalah penting. Mulai dari fungsi sosial, 

fungsi ekonomi, hingga fungsi ketertiban dan stabilitas. Berbagai fungsi ini 

menunjukkan bahwa keluarga adalah lingkup sosial namun menjadi faktor 

penting dalam membentuk individu yang baik di masyarakat. 

Makna dan fungsi keluarga merupakan salah satu pengetahuan dasar 

yang penting untuk dipahami oleh setiap individu. Dengan memahami makna 

dan fungsi keluarga, dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas dalam 

melihat peran setiap anggota keluarga. Dengan begitu, setiap anggota dapat 

memberikan tanggung jawab dan mendapatkan hak yang layak dalam 

keluarga. 

Keluarga adalah sekelompok orang yang disatukan dengan ikatan 

perkawinan, darah atau adopsi dalam lingkup rumah tangga yang saling 

berinteraksi dengan posisi sosial yang jelas. Biasanya keluarga terdiri dari 

pasangan orang tua yaitu ayah dan ibu serta anak-anak. 

Sering kali pengertian keluarga juga mencakup beberapa rumah tangga 

yang masih terikat dalam garis keturunan darah, yang sering kali disebut 



21 

 

 

 

dengan keluarga besar. Namun, inti dari keluarga adalah hubungan antara 

orang tua dan anak, di mana orang tua berperan sebagai orang dewasa, dan 

anak sebagai keturunannya. Ini yang lebih disebut dengan keluarga inti. 

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa keluarga dibedakan 

menjadi dua yaitu keluarga inti dan keluarga besar dengan cakupan yang lebih 

luas. Hal yang menjadi garis besar dalam hal ini adalah adanya ikatan 

perkawinan dan garis keturunan hubungan darah yang membuat sekelompok 

orang merasa lebih dekat secara emosional. 

Keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang 

dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. 

Proses belajar tersebut berjalan terus-menerus sepanjang individu tersebut 

hidup. Ahmadi mengemukakan bahwa, keluarga adalah wadah yang sangat 

penting diantara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang 

pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, keluarga sudah barang tentu 

yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi 

kehidupan anak-anak.12 

Keluarga memiliki fungsi tersendiri dalam pembentukan kepribadian 

seorang individu. Fungsi keluarga yaitu fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, 

fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi perlindungan dan fungsi rekreasi. 

Proses belajar yang dilalui oleh individu di dalam keluarga merupakan fungsi 

sosialisasi dan pendidikan yang diterapkan oleh orang tua kepada anak. Setiap 

orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan 

membimbing anak, sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan mereka 

yakini bahwa pola-pola tersebut benar untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan 

 

12 Irma Rostiana, Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk 
Bersekolah, Jurnal Sosietas, Vol. 5 No 2, h. 1.   
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untuk anak-anaknya. Fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah 

keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga 

berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik 

keluarga, dan kualitas hubungan keluarga. Fungsi keluarga mempengaruhi 

kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. 

3. Kesejahteraan Keluarga 

Pengertian mengenai kesejahteraan keluarga di Indonesia oleh 

Pemerintah selama ini dikelompokkan ke dalam dua tipe. Pertama, tipe 

keluarga pra-sejahtera adalah keluarga yang masih mengalami kesulitan 

dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya berupa sandang, pangan, papan. 

Keluarga pra-sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya banyak, tidak 

dapat menempuh pendidikan secara layak, tidak memiliki penghasilan tetap, 

belum memperhatikan masalah kesehatan lingkungan, rentan terhadap 

penyakit, mempunyai masalah tempat tinggal dan masih perlu mendapat 

bantuan sandang dan pangan. Kedua, tipe keluarga sejahtera. Keluarga 

sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya dua atau tiga, mampu 

menempuh pendidikan secara layak, memiliki penghasilan tetap, sudah 

menaruh perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan 

terhadap penyakit, mempunyai tempat tinggal dan tidak perlu mendapat 

bantuan sandang dan pangan. 

Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran saja, 

melainkan juga harus secara keseluruhan sesuai dengan ketentraman yang 

berarti dengan kemampuan itulah dapat menuju keselamatan dan 

ketentraman hidup. Dalam rencana pembangunan nasional memberikan 

petunjuk bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada 

terwujudnya keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai luhur budaya 
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bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga serta membina ketahanan 

keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan. UU No.10/1992 

pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa pembangunan keluarga sejahtera 

diarahkan pada pembangunan kualitas keluarga yang bercirikan kemandirin, 

ketahanan keluarga dan kemandirian keluarga. 

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas 

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan 

materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki 

hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga 

dengan masyarakat dan lingkungan.13 

Bidang keluaraga sejahtera sendiri dari variabel – variabel pangan, 

sandang, papan, kesehatan, pendidikan, agama, keluaraga berencana, interaksi 

dalam keluaraga, interaksi dengan lingkungan, transportasi, tabungan, serta 

informasi dan peran dalam masyarakat. Setiap variabel dalam bidang keluarga 

sejahtera ini di bagi menjadi beberapa indikator – indikator tertentu. 

BKKBN mendefinisikan keluarga berdasarkan konsep/pendekatan 

kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima 

tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS I), 

keluarga sejahtera II (KS II), keluarga sejahteraIII (KS III), dan keluarga 

sejahtera III plus (KS III Plus). Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan 

menggunakan 21 indikator sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi 

dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor 

dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor-faktor dominan 

tersebut terdiri dari : pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan 

 

13 Debby Puspita Sari, “Indikator dan Tingkat Keluarga Sejahtera menurut Dinas 
P3AP2KB Kabupaten Sambas”, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Vol. I No. 1, h. 48. 
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psikologi, kebutuhan pengembangan dan kebutuhan aktualisasi diri dalam 

berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini, kelompok yang 

dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS I. 

Berikut ini adalah indikator keluarga yang dapat dikategorikan sebagai 

keluarga sejahtera sesuai dengan tingkat kesejahteraan menurut BKKBN yaitu:  

1) Tahapan Keluarga Prasejahtera (KPS) 

Keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan 

dasarnya (basic needs) sebagai keluarga sejahtera I.  

2) Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) 

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara 

minimal tetapi belum dapat kebutuhan psikologis (psychological 

needs) keluarga. Indikatornya yaitu:  

a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau 

lebih.  

b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di 

rumah, bekerja/sekolah dan berpergian.  

c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan 

dinding yang baik.  

d) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.  

e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan 

kontrasepsi.  

f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluargabersekolah.  

3) Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II) 

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, juga 

telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya 

(Psychological needs), tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan 
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pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan 

memperoleh informasi. Adapun indikator keluarga sejahtera II (KS 

II) atau indikator “kebutuhan psikologis (Psychological needs) 

keluarga yaitu :  

a) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai 

dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 

b) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan 

daging/ikan/telur. 

c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel 

pakaian baru dalam setahun. 

d) Luas lantai rumah paling kurang 8m2 untuk setiap penghuni 

rumah.  

e) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat 

melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.  

f) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk 

memperoleh penghasilan. 

g) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan 

latin.  

h) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan 

alat/obat kontrasepsi.  

4) Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III) 

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh 

kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya 

(develomental needs). Pada keluarga sejahtera III, kebutuhan fisik, 

sosial psikologis dan pengembangan telah terpenuhi, adapun 

indikatornya yaitu:  
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a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. 

b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau 

barang. 

c) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu 

sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi. 

d) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat 

tinggal. 

e) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio, 

tv, internet. 

5) Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III+) 

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan 

dasar, sosial psikologis dan pengembangannya dam akuntabilitas 

diri (self esteem) telah terpenuhi, adapun indikator keluarga 

sejahtera III plus yaitu:  

a. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan 

sumbangan materil untuk kegiatan sosial.  

b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan 

sosial/yayasan/institusi masyarakat.14 

4. Kesejahteraan Keluarga dalam Perspektif Islam 

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan untuk para hambanya 

sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S Hud/11:6 : 

ْ ْْفْ 
لْ 
ُ
ْْْۚك عَهَاْ

َ
د و 

َ
ت ْْوَمُس  اْ

َ
ه رَّ

َ
ق
َ
ت ْْمُس  مُْ

َ
ل ْْوَيَع  هَاْ

ُ
ق
 
ز ْْرن  ْ

َ
ْْٱللّ ْ

َ
ْْعَل ْ

َّ
لّ ْْإ  ْ ضن

ر 
َ  
ْْٱلْ ْ ْْفْ  ةْ 

بَّ
ٓ
ا
َ
نْْد ْْم  ْوَمَاْ
ْ ن
ْ ي  ب 

ْْمُّ ََٰٰ َٰب 
َ
ت  ك 

Terjemahnya : 

 
14 Euis Sunarti, Indikator Keluarga Sejahtera : Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan 

Keberlanjutannya, (Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2006), h. 12-14 
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“Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan 
semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya 
dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata 
(Lauh Mahfuz)”15 

Setiap makhluk telah dijamin Allah swt. rezeki mereka. Yang 

memperoleh sesuatu secara tidak sah/haram dan memanfaatkannya pun telah 

disediakan oleh Allah rezekinya yang halal, tetapi ia enggan mengusahakannya 

atau tidak puas dengan perolehannya.16 

Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-

Qur’an surat An-nisa’/4:9 : 

ْ
 
وا
ُ
ول
ُ
يَق
ْ
َْْْوَل

َ
ْْْٱللّ

 
وا
ُ
ق
َّ
يَت
ْ
ل
َ
م ْْْف ه 

ي 
َ
ْْْعَل

 
وا
ُ
اف
َ
اْْْخ

ً
عَََٰٰ َٰف ْْْض 

ً
ة يَّ رِّ

ُ
م ْْْذ ه  ف 

ْ
ل
َ
ْْخ نْ  ْْْم 

 
وا
ُ
رَك
َ
ْْت وْ 

َ
ينَْْْل ذ 

َ
شَْْْٱل

 
يَخ

ْ
ْوَل

اْ
ً
يد ْْسَد 

ً
لّ و 

َ
 ق

Terjemahnya : 

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar” 

Pada ayat di atas, Allah juga menganjurkan kepada manusia untuk 

memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh 

dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau 

mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang 

berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga 

kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak 

adalah asset yang termahal bagi orang tua. 

Ada pula beberapa istilah “keluarga sejahtera” dalam bahasa agama 

yang telah lama dikenal di masyarakat yaitu “keluarga sakinah”. Dalam suatu 

 

15 Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur’an Terjemah (Jakarta: CV. 
Pustaka Jaya Ilmu, 2019), h. 305 

16 M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah”, Volume 6 (Jakarta: Lentera Hati 2002), h. 190 
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ikatan pernikahan akan mencapai suatu kebahagiaan apabila kebutuhan 

kejiwaannya (afeksional) menjadi kebutuhan utamanya yaitu kuatnya rasa 

saling mencintai, saling menyayangi, menghormati dan saling menghargai, 

antara satu dengan yang lainnya secara langgeng dan istiqomah. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, suatu perkawinan tidak hanya didasarkan atas 

ikatan fisik dan pemenuhan biologis semata. Sebab jika demikian, lama 

kelamaan dengan bertambahnya usia, ikatan pernikahan itu akan rapuh. 

Dalam ruang lingkup kajian hukum Islam, terdapat kajian hukum 

keluarga Islam yang dikenal dengan istilah al-ahwal al-syakhsiyyah. Al-ahwal 

al-syakhsiyyah adalah hubungan hukum yang timbul antar individu-individu 

dalam keluarga yang dimulai dari perkawinan sampai berakhirnya 

perkawinan, baik putusnya hubungan perkawinan karena meninggal dunia 

atau karena perceraian. Adapun al-ahwal al- syakhsiyyah mempunyai cakupan 

yang luas diantaranya yaitu tentang perkawinan, perwalian, perwakafan, 

wasiat, warisan, hibah, nafkah, dan hadhnah. 

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga, maka setiap 

individu dalam keluarga menjalankan hak dan kewajibannya masing- masing. 

Jika dalam keluarga saling memelihara dan menjalankan hak dan kewajiban 

masing-masing secara baik dan benar, insya Allah kemashlahatan akan 

tercapai. Suami sebagai kepala keluarga menjalankan kewajibannya memberi 

nafkah keluarga dalam pemenuhan sandang, pangan dan papan, dan 

memberikan kasih sayang dan cinta dalam membimbing dan melindungi 

keluarga. Suami yang telah melaksanakan kewajibannya itu sudah selayaknya 

mendapatkan hak-haknya. 

Hukum Islam telah memberikan garisan yang tegas tentang 

pemeliharaan hak-hak manusia yang tertuang dalam adh-dharuriyyat al-
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khams atau al-ushul al-khamsah (lima dasar yang bersifat dharuri, 

penting/utama) yaitu memelihara agama, memelihara jiwa/diri, memelihara 

akal, memelihara keturunan dan memelihara harta agar tercipta kebahagiaan 

hidup dunia dan akhirat. Disamping itu tak kalah pentingnya Islam juga 

memberikan penekanan untuk menjaga ketahanan keluarga adalah akhlak 

yang mulia.  

Demikian bila ikatan pernikahan didasari materi saja. Maka dengan 

menurunnya status ekonomi, ikatan perkawinan dapat terancam 

kestabilannya. Namun bila ikatan perkawinan itu menjadi nilai utamanya 

adalah nilai afeksional maka keutuhannya, kesejahteraan, dan kebahagiaan 

hidup akan lestari. Dengan akumulasi berbagai rasa yang menjadi idealisme 

dari suatu keluarga itulah, dalam bahasa agama disebut “keluarga sakinah”. 

Istilah selanjutnya adalah “mawaddah” yang mempunyai arti saling 

berkehendak dan saling berkeinginan untuk saling memiliki, maksudnya 

suami berkehendak kepada istrinya untuk memilikinya, begitupun sebaliknya. 

Kata “mawaddah” adalah cinta untuk memiliki, dengan segenap kelebihan dan 

kekurangannya. 

Selain rasa “mawaddah”, Allah juga menumbuhkan rasa “rahmah”, yang 

memiliki arti cinta dan kasih sayang yang membuahkan pengabdian. Karena 

dengan rasa rahmah itu suami-istri dalam keluarga tersebut dapat mewarnai 

cinta dan kasih sayang dan disertai sikap pengabdian yang tiada batas, 

sehingga menjadi pendukung bagi terwujudnya “keluarga sakinah” tadi. 

Keluarga sakinah merupakan konsep dari suasana keluarga yang di 

idam-idamkan. Konsep tersebut tidak secara rinci bagaimana suatu keluarga 

menjadi bahagia sejahtera. Konsep tersebut dapat terlihat dari kriteria 

seseorang untuk menentukan calon pasangannya, seperti halnya 
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keagamaannya yang kuat, rupa yang menawan, dan mempunyai kekayaan yang 

memadai. 

Begitu juga konsep tersebut dapat terlihat dari pembagian tugas dan 

fungsi suami-istri dalam keluarga. Dengan konsep tersebut, suatu keluarga 

mampu menghadirkan suasana bahagia dan sejahtera, atau dalam istilah 

agama disebut keluarga sakinah. 

C. Pengolahan Kepiting  

Kepiting merupakan salah satu kekayaan laut yang dijadikan mata 

pencaharian oleh sebagian masyarakat yang terletak dipinggiran laut. Selain 

hasilnya yang sangat menjanjikan karena daging kepiting tersebut dijadikan 

bahan ekspor keberbagai penjuru dunia serta kepiting merupakan jenis 

makanan yang popular dan mempunyai harga cukup mahal. 

Sekalipun pada dasarnya kepiting aktif dipantai yang penuh lumpur 

serta berbatu dan disemak-semak, jenis binatang kepiting bukanlah jenis 

binatang yang secara efektif dalam berburu makan dengan bersama-sama 

melainkan binatang kepiting adalah pemburu makanan yang terpisah antara 

satu dan yang lain. Sehingga dalam penangkapan cukup memakan waktu agar 

tangkapan kepiting bisa mencapai yang diinginkan. 

Beberapa kesulitan dalam penangkapan kepiting yaitu ketika 

memasuki musim bertelur, karena pada musim begitulah kepiting lebih 

memilih tempat yang aman untuk masa-masa penetasan serta proses itu 

berjalan sangat lama hingga usia anak kepiting memasuki masa dewasa baru 

nelayan menangkap kepiting kembali, sepintas terlihat menggiurkan hasil 

yang didapat ketika hasil tangkapan kepiting melimpah ternyata disisi yang 
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lain para nelayan juga memiliki kekhawatiran-kekhawatiran tertentu 

mengingat kepiting yang bermasa.17 

Peluang yang besar terhadap pengelolaan sumberdaya kepiting dapat 

diimbangi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Sumberdaya kepiting 

merupakan sumberdaya yang terbatas, meskipun dapat pulih, namun tekanan 

eksploitasi akibat aktivitas penangkapan yang berlebihan akan mengurangi 

stok sumberdaya kepiting di alam. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan akan 

menurun sehingga pasokan bahan baku kepiting untuk industri pengolahan 

juga akan menurun. 

Pengolahan kepiting menjadi sarana yang baik bagi warga untuk 

membudidayakan kepiting. Biasanya, hasil tangkapan saat panen harus 

dibawa ke pengolahan di daerah lainnya. Tapi dengan adanya pabrik sendiri, 

pengolahan langsung bisa dilakukan lalu di ekspor. Sehingga, dapat memutus 

mata rantai atau perantara penjualan, dan nelayan tetap untung. Kalau saat ini 

penanganan hanya sampai pengupasan lalu dikirim ke pabrik pengalengan. 

Subsistem pengolahan akan berjalan dengan baik apabila ditunjang 

oleh ketersediaan bahan baku yang yang dihasilkan oleh subsistem produksi 

primer. Subsistem pengolahan akan berhasil jika menemukan pasar untuk 

produknya, Agribisnis memerlukan lembaga penunjang, seperti lembaga 

pertanahan, keuangan, pendidikan, penelitian dan perhubungan, dan 

Agribisnis melibatkan pelaku dari berbagai pihak.18 

Agribisnis Kepiting merupakan sebuah sistem yang terdiri dari 

beberapa subsistem yaitu : (1) subsistem hulu (peralatan penangkapan seperti 

 
17 Eko Adi Sumitro, “Evaluasi Proses Pengolahan Daging Rajungan pada PT KML 

Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep” Jurnal Teknologi Pangan dan Agroindustri, 
Volume I No. 2, h. 10. 

18 E. Gumbira Sa’id, “Manajemen Agribisnis”, Edisi 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 
h. 120. 
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kapal, mesin dan alat tangkap), (2) subsistem penangkapan, (3) subsistem 

pengolahan dan pemasaran hasil dan (4) subsistem penunjang yang 

terintegrasi kedalam suatu sistem dan saling berinteraksi. Perubahan yang 

terjadi pada salah satu subsistem akan mempengaruhi sistem secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan agribisnis kepiting dilakukan 

dengan suatu konsep pendekatan sistem, sehingga dapat dikelola dan 

diusahakan secara tepat dan berkelanjutan. 

Adapun keuntungan dari pengolahan kepiting yakni hasil tangkapan 

kepiting akan terkelola dengan baik, dan nilai jual kepiting lebih meningkat. 

Selanjutnya, meningkatnya jumlah dan nilai ekspor kepiting. Miniplant ini 

nanti juga bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat serta meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

Dengan berdirinya pengolahan kepiting ini, sangat memberikan 

manfaat bagi masyarakat sekitar baik dari segi ekonomi maupun sosial yang 

mana sebelumnya masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan dapat 

bekerja di pengolahan kepiting tersebut, selain itu sebagian masyarakat yang 

tidak bekerja di usaha tersebut dapat bekerja sebagai nelayan atau memburu 

kepiting di laut dengan harapan masyarakat dapat menjualnya kepada 

pengolahan kepiting tersebut, dengan harga jual yang bermacam-macam 

harga, tergantung dari besar kecilnya kepiting tersebut, seperti kita ketahui 

harga jual kepiting tersebut tergolong mahal. Oleh karena itu, dengan adanya 

pengolahan kepiting tersebut masyarakat sekitar sangat terbantu, sehingga 

perekonomian masyarakat sekitar dapat meningkat dan juga dapat 

mengurangi pengangguran yang ada di lokasi tersebut. 

Peran pemerintah sebagai fungsi regulator melalui penetapan 

kebijakan sangat diperlukan, agar pengolahan kepiting dapat berkelanjutan. 
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Penetapan kebijakan sebaiknya dilandasi oleh pemikiran dan pendekatan 

sistem yang bersifat komprehensif. Konsep pendekatan sistem yang dimaksud 

adalah pemodelan dan simulasi sistem pengolahan kepiting, sehingga secara 

simultan dapat diketahui keadaan sistem saat ini dan masa mendatang. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif yang sering disebut 

metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi 

yang alamiah. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak 

mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual 

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

fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi.1 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Desa 

Pattalassang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. 

a. Gambaran Umum Kecamatan Labakkang 

1) Batas Administrasi dan Luas Wilayah 

Kecamatan Labakkang merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Pangkep dan secara Administratif, Kecamatan Labakkang memiliki 

batas sebagai berikut:  

a. Sebelah utara  : Kecamatan Ma’rang 

b. Sebelah timur  : Kecamatan Bungoro 

c. Sebelah barat  : Kecamatan Liukang Tupabbiring 

 

1 Wahyuni, “Penanggulangan Kemiskinan, Tinjauan Sosiologi terhadap Dampak 
Pembangunan”, (Makassar: Alauddin University press 2012), h. 119 
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d. Sebelah selatan : Kecamatan Bungoro  

Kecamatan Labakkang memiliki luas wilayah 98,46 km2 yang meliputi 

luas wilayah darat 97,48 km2 dan luas wilayah perairan 0,98 km2. Terdiri dari 

9 desa (Batara, Taraweang, Bara Batu, Kassi Loe, Pattalassang, Bontomanai, 

Manakku, Gentung, dan Kanaungan), 4 Kelurahan (Borimasunggu, 

Mangallekana, Labakkang, Pundata Baji), yang mana 4 Kelurahan terdiri dari 9 

Lingkungan, sedangkan 9 Desa terdiri dari 26 Dusun, 22 RW, 49 RK, serta 180 

RT. 

No. Desa/Kelurahan Luas Wilayah 
(Km2) 

Persentase 
(%) 

1. Borimasunggu 5,22 5,30 
2. Mangallekana 6,88 6,98 
3. Labakkang 4,50 4,57 
4. Pundata Baji 5,22 5,30 
5. Batara 6,64 6,74 
6. Taraweang 9,91 10,06 
7. Bara Batu 10,85 11,01 
8. Kassi Loe 6,88 6,98 
9. Pattalassang 7,36 7,47 

10. Bontomanai 6,92 7,02 
11. Manakku 9,08 9,22 
12. Gentung 7,63 7,74 
13. Kanaungan 11,37 11,54 

Jumlah 98,46 100 
Tabel 3.1 Luas Wilayah Daerah Desa/Kelurahan di Kecamatan Labakkang 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa wilayah Desa/Kelurahan yang 

paling luas di Kecamatan Labakkang adalah Desa Kanaungan dengan 

persentase 11,54% dengan luas wilayah 11,37 Km2. Adapun wilayah 

Desa/Kelurahan yang paling kecil luas wilayahnya di Kecamatan Labakkang 

adalah Kelurahan Labakkang dengan luas wilayah 4,50 Km2 dengan persentase 

4,57% dari total wilayah Kecamatan Labakkang.  

2) Aspek Kependudukan 
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Penduduk Kecamatan Labakkang pada tahun 2024 berjumlah 53.197 

jiwa dengan perincian laki-laki sejumlah 25.822 jiwa dan perempuan 27.375 

jiwa yang tersebar di 13 Desa/Kelurahan dengan jumlah kepadatan penduduk 

tertinggi di Desa Taraweang yaitu sebanyak 5451 jiwa, sementara kepadatan 

penduduk terrendah di Desa Gentung yaitu sebanyak 2384 jiwa. 

No. Desa/Kelurahan Laki-
Laki 

Perempuan Jumlah 
Penduduk 

Jumlah 
Keluarga 

1. Labakkang 2505 2797 5302 1761 
2. Mangallekana 2477 2652 5129 1625 
3. Pundata Baji 2462 2470 4932 1547 
4. Borimasunggu 2262 2401 4663 1429 
5. Pattalassang 1247 1331 2578 871 
6. Manakku 1395 1515 2910 970 
7. Gentung 1133 1251 2348 780 
8. Batara 2237 2423 4660 1479 
9. Taraweang 2705 2746 5451 1727 

10. Kanaungan 2101 2279 4380 1405 
11. Bontomanai 1542 1599 3141 1023 
12. Kassi Loe 1373 1440 2813 915 
13. Bara Batu 2383 2471 4854 1527 

Jumlah 25.822 27.375 53.197 17.059 
Tabel 3.2  Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin 

b. Gambaran Umum Desa Pattalassang 

1) Batas Administrasi dan Luas Wilayah 

Desa Pattalassang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Labakkang dan secara Administratif, Desa Pattalassang memiliki batas sebagai 

berikut:  

a. Sebelah utara  : Desa Kassiloe 

b. Sebelah timur  : Desa Batara 

c. Sebelah selatan  : Desa Mangallekana 

d. Sebelah barat  : Kelurahan Labakkang  
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Desa Pattalassang memiliki jumlah luas tanah Desa kurang lebih 7.360 

m2 seluruhnya mencapai 7.360 ha terdiri dari tanah darat dan tanah sawah 

dengan rincian sebagai berikut : 

a. Tanah Darat : 3,150, 0 ha 

b. Tanah Sawah : 4,156, 0 ha 

Orbitasi atau jarak Desa Pattalassang dari pusat – pusat pemerintahan 

yaitu : 

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 2 km 

b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 10 km 

c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi  : 42 km 

2) Aspek Kependudukan 

Berbicara masalah penduduk, yang perlu diketahui terlebih dahulu 

adalah bahwa penduduk di samping sebagai objek pembangunan, juga 

merupakan subjek dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, masalah 

penduduk perlu mendapatkan perhatian yang begitu serius dari semua pihak, 

baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat itu sendiri. Menurut data yang 

ada di Kantor Desa Pattalassang penduduk di sana sampai bulan Juni tahun 

2024 berjumlah 2607 jiwa, dengan perincian laki-laki sebanyak 1254 jiwa dan 

perempuan sebanyak 1353 jiwa.  

Adapun Desa Pattalassang yang menjadi obyek penelitian ini terdiri 

dari empat dusun, yaitu Dusun Pattalassang, Dusun Kasuarang, Dusun Tala dan 

Dusun Bila-Bila. 

3) Sumber Daya Alam 

a) Pertanian 
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Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati yang 

dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan-bahan industri 

atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. 

Di Desa Pattalassang mencakup pertanian dikarenakan persawahan 

yang berada di Desa Pattalassang ini sendiri lebih luas dibandingkan lahan 

lainnya. Dan mata pencaharian utama masyarakat Desa Pattalassang yaitu 

petani. 

b) Peternakan 

Peternakan merupakan usaha pemeliharaan dan pembiakan ternak. 

Pada sektor peternakan, populasi ternak di Desa Pattalassang secara umum 

mengalami penurunan dan hanya beberapa jenis ternak saja yang populasinya 

mengalami peningkatan.  

c) Perkebunan 

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman 

tertentu (tanaman semusim dan tanaman tahunan) pada tanah dan / atau 

media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan 

memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. 

d) Lahan Tanah 

Lahan sangat erat hubungannya dengan tanah dan pembentukannya. 

Berdasarkan produktifitasnya dan ada tidaknya fakto pembatas, lahan 

pertanian dibagi menjadi lahan produktif dan lahan tidak produktif atau lahan 

marginal. Lahan produktif merupakan lahan yang siap menjadi sumberdaya 

pertanian untuk dibudidayakan secara menguntungkan. Sedangkan lahan 
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marginal adalah lahan yang memiliki beberapa faktor pembatas yang harus 

diatasi terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. 

4) Pendidikan 

Kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat dari tingkat 

pendidikan penduduk. Pendidikan merupakan hal paling utama yang harus 

dimiliki oleh setiap orang. Dengan semakin berkembangnya zaman, 

diharapkan sistem dan pembangunan di bidang pendidikan akan semakin 

bertambah maju. Komposisi penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan 

memberikan gambaran tentang keadaan kualitas sumber daya manusia. Bagi 

kepentingan pembangunan, kebutuhan akan tenaga kerja berpendidikan 

tinggi dirasakan sangat penting. Pendidikan menyebabkan meningkatnya 

partisipasi dalam angkatan kerja dan meningkatnya produktivitas.  

Pendidikan sangatlah penting dan sangat dibutuhkan oleh setiap orang, 

baik pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal diantaranya 

SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Sedangkan pendidikan non formal seperti 

kursus menjahit dan sebagainya. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka 

semakin tinggi pengetahuan yang mereka dapatkan sehingga semakin besar 

peluang atau kesempatan seseorang untuk maju dan mudah dalam mencari 

pekerjaan. 

No. Lulus pada Tingkatan 
Pendidikan 

Laki-
Laki 

Perempuan Jumlah 

1. Tidak/Belum Sekolah 368 394 762 
2. Belum Tamat SD 200 180 380 
3. Tamat SD (Sekolah Dasar) 353 434 787 
4. SMP (Sekolah Menengah 

Pertama) 
129 132 261 

5. SMA/SMK (Sekolah Menengah) 159 126 285 
6. Diploma I/II 1 0 1 
7. Akademi/D.III/Sarjana Muda 6 24 30 
8. Diploma IV/Strata I 29 41 70 
9. Strata II 2 0 2 
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Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan 

Sarana dan prasarana pendidikan di desa Pattalassang belum 

maksimal. Berdasarkan hasil observasi, hanya terdapat satu gedung PAUD dan 

satu gedung Sekolah Dasar (SD). Untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat 

SMP peserta didik (anak-anak) harus ke Kelurahan Labakkang dan SMA/SMK 

peserta didik (anak-anak) harus menempuh jarak sekitar 7,5 km ke kecamatan 

Bungoro atau sekitar 10 km ke kota Pangkajene Kepulauan untuk melanjutkan 

pendidikan pada tingkat SMA/SMK dan Perguruan Tinggi. Sekalipun demikian 

dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa Pattalassang 

cukup baik, yang tampak pada tabel di atas. 

5) Mata Pencaharian 

Mata pencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh 

taraf hidup yang layak di mana antara daerah yang satu dengan daerah lainnya 

berbeda dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan alamnya. Sistem 

mata pencaharian meliputi segala upaya bernilai ekonomi, yang dilakukan 

manusia secara terus menerus untuk memperoleh penghasilan tetap dan 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mata pencaharian manusia 

banyak ragamnya dari yang sederhana hingga kompleks. 

Indikator umum yang sering digunakan dalam mengukur kualitas 

sumber daya manusia adalah mata pencaharian. Berikut adalah tabel mata 

pencaharian pokok masyarakat desa Pattalassang : 

No. Mata Pencaharian Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1. Belum/Tidak bekerja 324 299 623 
2. Apatur/Pejabat Negara 13 10 23 
3. Tenaga Pengajar 0 2 2 
4. Wiraswasta 225 60 285 
5. Pertanian/Peternakan 376 1 377 
6. Nelayan 55 1 56 
7. Agama dan Kepercayaan 0 0 0 
8. Pelajar/Mahasiswa 251 238 489 
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9. Tenaga Kesehatan 0 6 6 
10. Pensiunan 3 2 5 
11. Lainnya 0 712 712 

Tabel 3.4 Mata Pencaharian Penduduk 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat 

Pattalassang bervariasi. Beberapa masyarakat Pattalassang yang bermata 

pencaharian sebagai buruh tani yang berjumlah 377 orang, merupakan salah 

satu dari beberapa mata pencaharian yang menandakan bahwa potensi yang 

terdapat di Desa Pattalassang memang besar khususnya dibidang pertanian. 

Dapat di katakan sebagian besar masyarakat Pattalassang bermata 

pencaharian sebagai petani. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

pendekatan kesejahteraan sosial. Pendekatan ilmu kesejahteraan sosial 

dimaksudkan bahwa penulis harus memahami ilmu kesejahteraan sosial yang 

menjadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti untuk menjawab 

pokok permasalahan peneliti. 

 Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian case study research 

(studi kasus). Studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang 

mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam 

kurun waktu tertentu.2 Tujuan studi kasus merupakan berusaha menemukan 

makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang 

mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu. 

 

 

2 Eko Sugiarto, “Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis”, 
(Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 12. 
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C. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian skripsi ini terdiri atas dua sumber data, 

yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh di lapangan yang 

bersumber pada informasi yang dianggap penting untuk menjadi informan 

ialah Pemilik Pengolahan Kepiting dan Pekerja Pengolahan Kepiting. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data yang dikumpulkan untuk melengkapi 

data primer yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, dokumentasi, dan 

dokumen lain yang berkaitan dalam permasalahan yang diteliti. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan data yang 

diperoleh secara kualitatif. Teknik ini digunakan untuk mengelola data yang 

diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.3 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah, sebagai berikut; 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala- gejala yang di teliti. Observasi menjadi salah satu teknis pengumpulan 

data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara 

 

3 Usman Jasad, “Dakwah dan Komunikasi Transformatif”, Cetakan I (Makassar: 
Alauddin University Press, 2011), h. 177. 



43 

 

 

 

sistematis. 4Observasi merupakan kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca 

indra lainnya. Oleh karena itu, observasi kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta 

dibantu dengan panca indra lainnya (mata). 

2. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada informan, dan 

jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. 

Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau 

informasi secara langsung bertatap langsung dengan informan, dengan 

maksud untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang apa yang di teliti.5 

Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang perlu 

dipegang oleh penulis dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai 

berikut: 

a. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 

b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada penulis adalah benar 

dan dapat di percaya. 

c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan penulis kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud dengan 

penulis.6 

 

4 Husaini Usman, Metode Penelitian Sosial, Cetakan I (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 

h. 52. 

5 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan VIII (Jakarta: PT. Rajagrafindo 
Persada, 2011), h. 157. 

6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.138. 
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Wawancara digunakan untuk memperoleh suatu data, sehingga 

wawancara tersebut dapat memungkinkan penulis untuk dapat mengetahui 

Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Efektivitas Pengolahan Kepiting 

di Desa Pattalassang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene 

Kepulauan. 

3. Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah salah satu teknik pendukung dalam proses 

pengumpulan data yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau 

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

Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto 

atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.7 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung di tempat 

penelitian. Dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, dimana 

menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung. 

E. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktifitas yang 

bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian 

yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang 

sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau 

kegiatan lainnya. Oleh karena itu, maka dalam pengumpulan data dibutuhkan 

beberapa instrumen sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid 

dan akurat dalam suatu penelitian. 

 

7 Adhi Kusumastuti, “Metode Penelitian Kualitatif ”, (Semarang: Lembaga Pendidikan 
Sukarno Pressindo, 2019), h. 10. 
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Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen 

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

lapangan ini meliputi; observasi, wawancara (interview) dengan daftar 

pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan kamera, alat perekam dan buku 

catatan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam analisis data ini bukan hanya merupakan kelanjutan dari usaha 

pengumpulan data yang menjadi obyek penulis, namun juga merupakan satu 

kesatuan yang terpisahkan dengan pengumpulan data berawal dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan 

dari hasil teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi, maupun 

dokumentasi.8 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif yang merupakan upaya yang berlanjut dan berulang-ulang, data yang 

diperoleh di lapangan diolah dengan maksud dapat memberikan informasi 

yang berguna untuk dianalisis. 

Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum 

dimulai: 

1. Analisis Data 

Analisis data selama pengumpulan data, biasanya dilakukan dengan 

triangulasi. Kegiatan-kegiatan analisis data selama pengumpulan data 

meliputi: menetapkan fokus penelitian, penyusunan temuan-temuan 

sementara berdasarkan data yang terkumpul, pembuatan rencana 

 

8 Dewi Sadiah, “Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”, 
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 92. 
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pengumpulan data berikutnya, penetapan sarana selanjutnya (informasi, 

situasi, dan dokumen). 

2. Reduksi Data 

Reduksi data dalam proses ini penulis dapat melakukan pemilihan data 

yang hendak dikode mana yang dibuang dan mana yang merupakan ringkasan, 

cerita-cerita apa yang sedang berkembang. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data yakni menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun 

dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

4. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan 

Verifikasi atau penarikan kesimpulan selanjutnya adalah menarik 

kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan yang sebenarnya adalah 

sebagian dari satu kegiatan yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga 

diverifikasi selama kegiatan berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada 

catatan lapangan yang ada.9 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain 

digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian 

kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang 

tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji 

 

9 Sumandi Suryabrata, “Metodologi Penelitian”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 
95. 
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data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi 

uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability.10 

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan 

sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji 

keabsahan data yang dapat dilaksanakan. 

1. Credibility 

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan 

tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. 

2. Transferability 

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian 

kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat 

diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. 

3. Dependability 

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain 

beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. 

Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila 

penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama 

akan memperoleh hasil yang sama pula. 

Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit 

terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang 

independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan 

aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya 

bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke 

 

10 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 
2019), h. 103. 
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lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji 

keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan. 

4. Confirmability 

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability 

penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah 

disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability 

berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah 

dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian 

yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 

confirmability. 

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara 

data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada 

objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Pengolahan Kepiting di Desa Pattalassang Kecamatan 

Labakkang Kabupaten Pangkep 

Pengolahan Kepiting ini hanya mengerjakan pengupasan kulit kepiting. 

Untuk kepiting yang digunakan biasa pengolahan kepiting ini membeli dari 

petani tambak dan nelayan, untuk asal kepitingnya ini dari bebagai daerah 

seperti Malili, Siwa, dan Polewali Mandar. Bahan baku yang digunakan dari 

jenis kepiting rajungan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dalam 

penjualannya.  

Dalam pengolahan kepiting,  pengupasan  memegang peranan penting 

dalam menyiapkan daging kepiting untuk dikonsumsi. Pengupasan ini tidak 

hanya memperlihatkan kelezatan daging, tetapi juga menjamin kualitas dan 

kebersihan produk akhir. 

Berdasarkan dengan yang penulis temukan di lapangan ada beberapa 

proses pengolahan kepiting yang dilakukan di Desa Pattalassang yaitu : 

1. Perebusan Kepiting 

Proses pengupasan  kepiting biasanya melibatkan perebusan kepiting 

sebagai bagian dari keseluruhan proses pengolahan. Sebelum kepiting direbus, 

pastikan tidak ada lumpur atau benda asing lainnya di dalam kepiting. Hal ini 

dapat dilakukan dengan menyikat bagian luar kepiting di bawah air mengalir. 

Rebus kepiting dalam air mendidih atau asin. Tujuan dari proses ini adalah 

untuk mematikan kepiting dengan cepat, memudahkan pengupasannya, dan 

menjaga rasa asli kepiting. Waktu perebusan  bervariasi tergantung ukuran 
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dan jenis kepiting, namun biasanya memakan waktu sekitar 8 hingga 15 menit. 

Mengenai hal ini, pendapat dari Ibu Isa adalah : 

“Kepiting yang masuk ke pengolahan kepiting ini adalah kepiting yang 
sudah direbus, jadi tidak memakan waktu bagi kami untuk melakukan 
tahap ini. Sehingga kami bisa langsung mengerjakan kepiting tersebut.” 1 

Dan adapun pendapat dari pemilik pengolahan kepiting yaitu Bapak 

Munir : 

“Untuk perebusan kepiting dilakukan langsung di penjual kepiting, jadi 
kami menerima kepiting tersebut langsung sudah direbus. Sehingga 
ketika sampai di tempat pengolahan kepiting, kepiting tersebut langsung 
sudah siap untuk dikerjakan”2 

Proses pertama pada pengolahan kepiting yaitu perebusan kepiting, 

dimana proses ini dapat mempermudah pemisahan kulit dan daging kepiting. 

Untuk memperoleh struktur daging yang baik, kepiting didinginkan terlebih 

dahulu sebelum pekerja memisahkan bagian tubuhnya. Indikator kematangan 

kepiting yaitu jika daging pada kakinya mudah keluar dan dagingnya empuk 

serta padat. Dan juga proses ini dilakukan oleh supplier, sehingga dapat 

mempersingkat waktu pengerjaan kepiting di pengolahan kepiting itu sendiri. 

2. Pemisahan Bagian Tubuh Kepiting 

Pengupasan kepiting memerlukan pemisahan bagian-bagian tubuh 

kepiting yang berbeda untuk mendapatkan daging yang siap dikonsumsi atau 

diolah lebih lanjut. Untuk pemisahan bagian tubuh kepiting seperti kaki, supit, 

dan badan untuk dikupas sesuai jenisnya yaitu : jumbo lump, special, clawmeat, 

claw fingers, dan backfin.  

 

1 Isa (39 Tahun), Pekerja Pengolahan Kepiting, Wawancara, Desa Pattalassang 
Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, 09 Juli 2024. 

2 Munir (33 tahun), Pemilik Pengolahan Kepiting, Wawancara, Desa Pattalassang 
Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, 09 Juli 2024. 
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Pemisahan bagian tubuh kepiting dilakukan pada meja yang berbeda. 

Ha ini bertujuan untuk mendapatkan daging kepiting yang berkualitas baik 

dan terbebas dari shell, telur kepiting, dan lemi kepiting (lemak). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah kepiting dibagi menjadi lima bagian, maka pekerja yang berada 

di pengolahan kepiting tersebut mengambil bagian yang sudah mereka bagi 

sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan yaitu Nurul 

Melinda berusia 30 tahun : 

“Kepiting yang ada langsung dipisahkan bagian capitnya baru dicuci, 
setelah itu dipisahkan lagi bagian tubuhnya. Setelah semuanya terpisah 
maka kami langsung mengambil bagian masing-masing, seperti saya 
bagian backfin. Dan untuk orang yang mengerjakan perbagian tubuh 
kepiting itu berbeda-beda, saya yang dibagian backfin ada 4 orang kalo 
untuk bagian jumbo 2 orang.”3 

Berkenaan dengan proses pemisahan bagian tubuh kepiting, maka 

pendapat dai Ibu Nilmasari yaitu : 

“Pada proses ini, saya mengerjakan bagian clawmeat atau bagian kaki 
kepiting. Dalam bagian ini, ada 4 orang yang mengerjakannya termasuk 

 

3 Nurul Melinda (30 tahun), Pekerja Pengolahan Kepiting, Wawancara, Desa 
Pattalassang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, 02 Juli 2024. 

Gambar 1 Gambar Bagian-Bagian Kepiting 
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saya. Karena bagian saya itu kaki kepiting maka kami menggunakan alat 
untuk mengerjakannya.”4 

Proses kedua ini yaitu pemisahan bagian tubuh kepiting untuk lebih 

mudah lagi pengerjaannya. Dalam pengolahan kepiting ini bagian tubuh 

kepiting dibagi menjadi 5 bagian yaitu jumbo lump, special, backfin, craw meat, 

dan craw fingers. Dan tiap-tiap bagian kepiting dikerjakan oleh beberapa 

orang. 

3. Pemisahan Kulit dan Daging Kepiting 

Mengupas kulit dan daging kepiting merupakan langkah penting dalam 

pengolahan kepiting untuk memisahkan daging yang dapat dikonsumsi dari 

cangkangnya. Setelah pemisahan bagian tubuh kepiting, maka masuklah pada 

proses pemisahan kulit dan daging kepiting ini. Pemisahan ini ada yg 

melakukan dengan manual maupun dengan alat, untuk mengeluarkan daging 

dari celah cangkang atau memisahkannya dari bagian cangkang lainnya, 

seperti capit atau insang. Hal ini diperkuat dari pendapat ibu Hasmiati umur 

40 tahun : 

“Untuk pemisahan kulit dan daging kepiting dilakukan menggunakan 
tangan, akan tetapi ada juga yang menggunakan alat tetapi yang hanya 
mengerjakan khusus bagian kaki atau capit kepiting. Dan untuk menjaga 
daging kepiting tetap fresh, daging kepiting disimpan diwadah yang 
dingin”5 

Adapun pendapat dari Ibu Dg. Munu yaitu : 

“Dalam proses ini kami memisahkan daging dan kulit kepiting, pada 
proses ini juga kami melakukan pemisahan terkait daging kepiting yang 
diambil sesuai nilainya seperti daging pada bagian capit, daging pada 
jumbo dan daging kepiting pada bagian lainnya.”6 

 

4 Nilmasari (40 tahun), Pekerja Pengolahan Kepiting, Wawancara, Desa Pattalassang 
Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, 01 Juli 2024. 

5 Hasmiati (40 tahun), Pekerja Pengolahan Kepiting, Wawancara, Desa Pattalassang 
Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, 02 Juli 2024. 

6 Dg. Munu (60 tahun), Pekerja Pengolahan Kepiting, Wawancara, Desa Pattalassang 
Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, 02 Juli 2024. 
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Proses inti dari pengolahan kepiting yaitu pemisahan kulit dan daging 

kepiting. Proses ini butuh ketelitian dan kehati-hati dikarenakan 

pengerjaannya menggunakan tangan atau manual, adapun yang menggunakan 

alat untuk bagian capit dan kaki kepiting. Dalam proses ini juga daging kepiting 

yang sudah dipisahkan dari kulitnya disimpan di wadah yang dingin agar 

daging kepiting tetap fresh. 

4. Pembersihan  

Setelah proses pengupasan kulit dan pemisahan daging kepiting, 

langkah selanjutnya adalah pembersihan. Pembersihan utama seperti 

memeriksa daging kepiting yang terpisah dari cangkangnya harus dibersihkan 

secara menyeluruh karena mungkin masih ada sisa karapas, potongan kecil 

dan benda asing lainnya yang menempel. Proses ini tidak mengharuskan 

menghilangkan bagian apa pun, karena dapat dihilangkan bagian yang keras 

atau bagian yang terlalu kecil untuk dijangkau hingga ke pangkal capit. Seperti 

yang dikatakan oleh Minahari berusia 56 tahun : 

“Pembersihan yang dilakukan yaitu pengecekan kembali pada daging 
kepiting agar tidak ada sisa-sisa dari cangkang kepiting atau benda lain 
yang menempel. Sekaligus membersihkan daging kepiting dari kotoran 
ataupun telur kepiting.”7 

Hal ini juga dikatakan oleh Ibu Nurul Melinda : 

“Proses ini kami lakukan agar daging kepiting yang kami olah itu bebas 
dari sisa-sisa kulit maupun kotoran dari kepiting. Sehingga daging 
kepiting tersebut aman untuk dikonsumsi.”8 

Pada proses ini daging kepiting yang sudah dipisahkan dengan kulitnya, 

dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel seperti telur kepiting 

 

7 Minahari (56 tahun),  Pekerja Pengolahan Kepiting, Wawancara, Desa Pattalassang 
Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, 02 Juli 2024. 

8 Nurul Melinda (30 tahun), Pekerja Pengolahan Kepiting, Wawancara, Desa 
Pattalassang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, 02 Juli 2024. 
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ataupun dari kotoran kepiting itu sendiri. Dan pada proses ini juga dilakukan 

pemeriksaan kembali pada daging kepiting agar tidak ada sisa-sisa kulit 

kepiting ataupun serpihan cangkang kepiting. 

5. Pengemasan dan Distribusi 

Pengemasan dalam pengolahan kepiting merupakan langkah penting 

untuk melindungi produk dari kerusakan, menjaga mutu, dan memenuhi 

standar keamanan pangan. Pengemasan primer melibatkan penempatan 

daging kepiting ke dalam wadah atau kantong yang aman dan higienis. Ini bisa 

berupa wadah plastik, kantong vakum, atau kotak kemasan. Produk yang  

dikemas dalam kemasan primer dapat ditempatkan dalam kemasan sekunder 

untuk perlindungan lebih lanjut. Kemasan sekunder ini dapat berupa kotak 

kardus  untuk pengiriman lebih besar atau kantong plastik yang lebih besar. 

Setelah daging kepiting dikemas, pada kemasannya diberi label dengan nama 

perusahaan yang bekerja sama dengan pengolahan kepiting tersebut. Produk 

kepiting dapat dikemas dengan es agar tetap dingin selama pengangkutan dan 

penyimpanan. Dalam pengolahan kepiting, pengemasan tidak hanya 

melindungi produk secara fisik, namun juga berfungsi  sebagai sarana untuk 

menjamin keamanan konsumen dan menjaga kualitas makanan laut yang 

tinggi. Seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Isa yaitu : 

“Untuk pengemasan daging kepitingnya yang sudah disortir berdasarkan 
bagiannya, kami menggunakan kemasan plastik atau mika. Dan setelah 
itu kami menempelkan merk atau nama perusahaan yang bekerja sama 
dengan pengolahan kepiting kami.”9 

Adapun pendapat dari Ibu Nilmasari : 

“Daging Kepiting dikemas menggunakan mika atau kotak plastik dan 
diberi label perusahaan. Setelah dikemas daging kepiting dimasukkan ke 

 

9 Isa (39 Tahun), Pekerja Pengolahan Kepiting, Wawancara, Desa Pattalassang 
Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, 09 Juli 2024. 
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dalam gabus yang berisi es untuk tetap membuat daging kepiting tetap 
fresh.”10 

Distribusi terkait pengolahan kepiting meliputi proses pengiriman 

produk olahan dari pabrik pengolahan ke pasar dan pengguna akhir. 

Pendistribusian daging rajungan terlebih dahulu dilakukan oleh industri 

pengolahan kepiting kemudian dikirim ke perusahaan eksportir daging 

rajungan ke luar negeri. Hal ini diperkuat dengan pendapat Ibu Hasmiati 

selaku pekerja pengolahan kepiting : 

“Daging kepiting yang sudah diolah kemudian dikirim ke perusahaan, 
lalu dari perusahaan daging kepiting yang sudah diolah akan dikirim lagi 
keluar negeri.”11 

Adapun pendapat dari Bapak Munir selaku Pemilik Pengolahan 

Kepiting : 

“Jadi produk kepiting kami akan kami kirim ke perusahaan yang 
berkolaborasi bersama kita dan akan diekspor langsung ke pasarnya, 
seperti ke Eropa dan Amerika.”12 

Produk kepiting yang sudah selesai diolah kemudian dikemas 

menggunakan wadah plastik yang kemudian diberikan label perusahaan yang 

bekerja sama dengan pengolahan kepiting tersebut. Setelah dikemas, produk 

kepiting kemudian didistribusikan ke perusahaan yang bekerja sama dengan 

pengolahan kepiting tersebut, dan melalui perusahaan poduk kepiting 

tersebut di ekspor ke luar negeri.  

Pengolahan kepiting merujuk pada serangkaian proses yang dilakukan 

untuk menyiapkan kepiting agar dapat dikonsumsi. Proses ini melibatkan 

beberapa tahap, mulai dari penanganan awal hingga pemrosesan akhir. Proses 

 

10 Nilmasari (40 tahun), Pekerja Pengolahan Kepiting, Wawancara, Desa Pattalassang 
Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, 01 Juli 2024. 

11 Hasmiati (40 tahun), Pekerja Pengolahan Kepiting, Wawancara, Desa Pattalassang 
Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, 02 Juli 2024. 

12 Munir (33 tahun), Pemilik Pengolahan Kepiting, Wawancara, Desa Pattalassang 
Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, 09 Juli 2024. 
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pengolahan kepiting meliputi pemasok kepiting membawa kepiting yang telah 

direbus ke pengolahan kepiting, di pengolahan kepiting dilakukan pemisahan 

bagian tubuh kepiting, setelah itu masuk di proses inti yaitu pemisahan daging 

dan kulit kepiting, kemudian dilakukan pembersihan, lalu proses terakhir 

yaitu pengemasan dan distribusi. 

B. Peran Serta Pengolahan Kepiting dalam Meningkatkan Pendapatan 

Keluarga di Desa Pattalassang Kecamatan Labakkang Kabupaten 

Pangkep 

1. Membuka Lapangan Kerja 

Pengolahan kepiting dalam artian pengupasan kulit kepiting  dapat 

berdampak pada penciptaan nilai ekonomi, terutama melalui perluasan 

lapangan kerja. Memiliki kemauan terhadap pekerjaan merupakan hal yang 

sangat baik dalam hidup. Sebagian  perempuan dan ibu rumah tangga  di Desa 

Pattalassang memilih bekerja di bidang pengolahan rajungan dengan tujuan 

memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan berkontribusi terhadap 

peningkatan kesejahteraan keluarga. 

Dari segi pendapatan diketahui bahwa pekerja pengolahan kepiting di 

Desa Pattalassang mempunyai pendapatan yang tidak tetap atau tidak 

menentu, masuknya bahan baku (kepiting) itu sendiri tergantung dari musim. 

Kepiting memiliki musimnya sendiri, seperti pada musim kemarau kepiting 

yang didapatkan hanya 1 atau 2 gabus dan itupun tidak setiap hari kepiting 

masuk sedangkan jika musim hujan kepiting yang masuk 3 atau 4 gabus dan 

untuk hal ini kepiting yang didapatkan setiap hari. 

Dan adapun pendapat dari ibu Nurul Melinda berusia 30 tahun seorang 

single parent  yang merupakan pekerja pengolahan kepiting : 
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“Adanya pengolahan kepiting membuka lapangan pekerjaan untuk 
masyarakat sekitar desa pattalassang, hal ini sangat membantu saya 
dalam mendapatkan mata pencaharian. Walaupun, pendapatan yang 
saya dapat masih belum menentu. Pendapatan yang didapat tergantung 
dari kepiting yang akan dikerja, jika kepiting yang datang banyak maka 
pendapatan yang didapatkan juga lumayan dan begitupun sebaliknya. 
Apalagi pendapatan yang didapat juga dilihat dari kehadiran kami saat 
bekerja.”13 

Demikian halnya yang dikatakan oleh Ibu Dg. Mina berumur 50 tahun 

yang juga pekerja pengolahan kepiting. 

Ibu Minahari berpendapat bahwa : 

“Untuk peran serta pengolahan kepiting terhadap kesejahteraan 
keluarga bagi saya sudah sangat membantu sekali dikarenakan saya 
hanya hidup sendiri, dalam hal kebutuhan pokok juga hanya untuk diri 
sendiri jadi adanya pengolahan kepiting membantu saya mendapatkan 
penghasilan. Dari segi pendapatan yang saya dapat dari pengolahan 
kepiting sudah sangat membantu saya.”14 

Peran serta pengolahan kepiting sebagai membuka lapangan kerja 

termasuk membantu bagi para pekerja pengolahan kepiting, dikarenakan 

menawarkan peluang signifikan untuk memajukan ekonomi lokal dan 

menciptakan pekerjaan yang berkelanjutan. Serta dapat mengurangi tingkat 

pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. 

2. Meringankan Beban Suami 

Setiap orang baik di dalam maupun di luar rumah harus berupaya 

untuk mencapai kebahagiaan keluarga, termasuk ibu rumah tangga.  Tanggung 

jawab seorang ibu rumah tangga antara lain memasak, membersihkan rumah, 

mencuci pakaian, dan mempersiapkan kebutuhan anak dan suaminya secara 

rutin setiap hari. Walaupun pekerjaan tersebut tentu tidak bernilai secara 

finansial, namun usaha seorang ibu rumah tangga dalam memenuhi 

 

13 Nurul Melinda (30 tahun), Pekerja Pengolahan Kepiting, Wawancara, Desa 
Pattalassang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, 02 Juli 2024. 

14 Minahari (56 tahun),  Pekerja Pengolahan Kepiting, Wawancara, Desa Pattalassang 
Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, 02 Juli 2024. 
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kebutuhan rumah tangga mempunyai dampak yang cukup besar terhadap 

kesejahteraan keluarga. 

Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda apalagi dengan 

kebutuhan rumah tangga yang berbeda tiap orangnya, dengan adanya 

pengolahan kepiting ini, perempuan dan ibu rumah tangga yang berada di 

Desa Pattalassang memiliki pekerjaan tambahan sehingga dapat meringankan 

beban suami mereka. 

Penduduk Desa Pattalassang mayoritas petani sehingga istri mereka 

memutuskan untuk melakukan pekerjaan tambahan sekaligus menambah 

pendapatan mereka. Hal ini  diperkuat dengan pernyataan ibu Hasmiati usia 

40 tahun seorang ibu rumah tangga sekaligus pekerja pengolahan kepiting 

untuk membantu kesejahteraan keluarganya.  Berbicara tentang peran serta 

pengolahan kepiting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga beliau 

mengatakan bahwa : 

“Dalam hal peran serta pengolahan kepiting terhadap kesejahteraan 
keluarga sudah sedikit membantu menambah pendapatan keluarga, 
apalagi dengan suami saya yang bekerja sebagai petani yang 
pendapatannya kurang menentu.”15 

Selain karena pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan pengolahan 

kepiting ini, para perempuan dan ibu rumah tangga menganggap bahwa 

bekerja sebagai pengolahan kepiting ini bisa menjadi aktivitas tambahan 

selama mereka memiliki waktu senggang di rumah. Adapun tanggapan dari 

Pemilik Pengolahan Kepiting yaitu : 

“Dengan adanya pengolahan kepiting ini, sejumlah ibu rumah tangga bisa 
meringankan beban suami, setidaknya hal ini bisa membantu 
perekonomian keluarga dari para pekerja pengolahan kepiting ini.”16 

 

15 Hasmiati (40 tahun), Pekerja Pengolahan Kepiting, Wawancara, Desa Pattalassang 
Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, 02 Juli 2024. 

16 Munir (33 tahun), Pemilik Pengolahan Kepiting, Wawancara, Desa Pattalassang 
Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, 09 Juli 2024. 
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Peningkatan aktivitas ekonomi  oleh  perempuan dan ibu rumah tangga 

merupakan salah satu strategi adaptif yang harus mereka lakukan untuk 

menjamin kelangsungan hidup mereka dalam kondisi pendapatan suami yang 

tidak menentu. Kebutuhan keluarga menjadi salah satu faktor utama 

pendorong perempuan bekerja di luar rumah. Sekalipun perempuan 

diposisikan lebih inferior dibandingkan laki-laki di beberapa negara 

berkembang,  peran mereka perlu diubah. Akibat ketidakmampuan pencari 

nafkah utama keluarga (ayah) dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, 

fenomena istri dan ibu rumah tangga yang ikut serta dalam  kegiatan ekonomi  

keluarga semakin meluas. 

3. Menambah Pendapatan 

Salah satu upaya untuk menambah pendapatan pada pengolahan 

kepiting yaitu cangkang kepiting yang tidak digunakan diberikan kepada para 

pekerja pengolahan kepiting. Sehingga, para pekerja pengolahan kepiting 

tersebut bisa kembali menjualnya ke orang lain untuk dijadikan cemilan. Selain 

dijual cangkang kepiting biasa di bawa pulang untuk diolah kembali menjadi 

lauk. Adapun pendapat dari Ibu Nurul Melinda : 

“Dalam pengolahan kepiting ini, yang dibutuhkan hanyalah daging dari 
kepiting, jadi cangkang kepiting tersebut tidak dibutuhkan pada 
pengolahan kepiting ini. Daripada dibuang, kami para pekerja inisiatif 
mengambilnya dan itupun diberikan hak juga oleh pemilik 
pengolahan.”17 

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari informan Ibu Dg. Munu : 

“Cangkang kepiting yang saya ambil itu biasanya saya jadikan lauk untuk 
makan dan juga terkadang saya jual ke orang untuk mereka olah menjadi 
cemilan.”18 

 

17 Nurul Melinda (30 tahun), Pekerja Pengolahan Kepiting, Wawancara, Desa 
Pattalassang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, 02 Juli 2024. 

18 Dg. Munu (60 tahun), Pekerja Pengolahan Kepiting, Wawancara, Desa Pattalassang 
Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, 02 Juli 2024. 
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Dalam hal ini keterlibatan pengolahan kepiting yaitu menambah 

pendapatan, para pekerja dapat tambahan pendapatan dari cangkang kepiting 

yang tidak dibutuhkan pada pengolahan kepiting ini.  

Selain gaji yang didapatkan para pekerja pengolahan kepiting, di setiap 

hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, para pekerja pengolahan kepiting 

mendapatkan bonus atau THR dari  pemilik pengolahan kepiting. Selain bonus 

atau THR yang didapatkan, para pekerja yang memiliki tempat tinggal jarak 

lumayan jauh dari tempat pengolahan kepiting diberikan uang transportasi.  

Dalam hal ini diperkuat dengan pendapat dari pekerja pengolahan kepiting 

yang ada disana. Ibu Nilmasari bependapat bahwa : 

“Disetiap hari raya Idul Fitri/Idul Adha kami mendapatkan bonus atau 
THR, bonus atau THR nya itu sendiri berupa uang. Yang dapat kami 
gunakan untuk membeli bahan masakan untuk lebaran ataupun baju 
lebaran untuk anak kami.”19 

Adapun pendapat dari Ibu Hasmiati : 

“Pada pengolahan kepiting ini biasanya sebagian pekerja yang memiliki 
rumah atau tempat tinggal yang lumayan jauh dari tempat pengolahan 
kepiting diberikan uang transportasi.”20 

Dari keterlibatan pengolahan kepiting ini menjadi sebuah acuan unuk 

menjadi menambah pendapatan terhadap para pekerja. Mereka dapat 

menambah pendapatan mereka dari penjualan cangkang kepiting yang tidak 

dibutuhkan pada pengolahan serta mendapatkan bonus dan juga uang 

transportasi dari pengolahan kepiting ini. 

Pengolahan kepiting dapat memberikan berbagai sumbangsih positif 

terhadap kesejahteraan keluarga, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Secara keseluruhan, pengolahan kepiting memiliki potensi besar 

 

19 Nilmasari (40 tahun), Pekerja Pengolahan Kepiting, Wawancara, Desa Pattalassang 
Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, 01 Juli 2024. 

20 Hasmiati (40 tahun), Pekerja Pengolahan Kepiting, Wawancara, Desa Pattalassang 
Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, 02 Juli 2024. 
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untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui membuka lapangan 

kerja, meringankan beban suami, dan menambah pendapatan. Dengan 

memanfaatkan potensi ini secara efektif, keluarga dapat memperoleh manfaat 

ekonomi dan sosial yang signifikan. 

Dari hasil penelitian, pengolahan kepiting memberikan kontribusi yang 

signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan berbagai 

kontribusi yang mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi. Dalam aspek sosial 

kontribusi pengolahan kepiting mempengaruhi peningkatan kesejahteraan 

psikologis dikarenakan terlibat dalam kegiatan produktif seperti pengolahan 

kepiting memberikan tujuan dan fokus dan membantu mengurangi stres 

sehingga meningkatkan kesejahteraan psikologis. Selain itu, dapat 

meningkatkan interaksi sosial dan memperkuat ikatan dengan komunitas 

sekitar. Dalam aspek ekonomi kontribusi pengolahan kepiting mempengaruhi 

peningkatan sumber pendapatan dikarenakan engolahan kepiting membuka 

peluang kerja bagi anggota keluarga terutama ibu rumah tangga, ini dapat 

meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga dan memberikan kesempatan 

untuk pengembangan keterampilan. Dengan berpartisipasi dalam pengolahan 

kepiting, keluarga dapat memainkan peran aktif dalam pemberdayaan 

ekonomi lokal, mendukung pertumbuhan usaha kecil, dan memperkuat 

ekonomi komunitas. Pengolahan kepiting tidak hanya memberikan manfaat 

ekonomi tetapi juga memperkaya kehidupan sosial dan emosional keluarga. 

Melalui diversifikasi sumber pendapatan, pengembangan keterampilan, dan 

dukungan terhadap ekonomi lokal, pengolahan kepiting dapat berperan 

penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan 

yang telah dikemukakan dapat diperoleh kesimpulan sebagai beikut : 

1. Pengolahan kepiting merujuk pada serangkaian proses yang dilakukan 

untuk menyiapkan kepiting agar dapat dikonsumsi. Proses ini melibatkan 

beberapa tahap, mulai dari penanganan awal hingga pemrosesan akhir. 

Proses pengolahan kepiting meliputi pemasok kepiting membawa kepiting 

yang telah direbus ke pengolahan kepiting, di pengolahan kepiting 

dilakukan pemisahan bagian tubuh kepiting, setelah itu masuk di proses 

inti yaitu pemisahan daging dan kulit kepiting, kemudian dilakukan 

pembersihan, lalu proses terakhir yaitu pengemasan dan distribusi. 

2. Peran serta pengolahan kepiting dalam meningkatkan kesejahteraan 

keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar. Pengolahan kepiting 

dapat memberikan berbagai sumbangsih positif terhadap kesejahteraan 

keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara 

keseluruhan, pengolahan kepiting memiliki potensi besar untuk 

meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui menambah pendapatan, 

membuka lapangan kerja, dan meringankan beban kerja. Dengan 

memanfaatkan potensi ini secara efektif, keluarga dapat memperoleh 

manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan dari uraian kesimpulan di atas, maka implikasi penelitian 

ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menggunakan ukuran informan yang relatif kecil, sehingga 

hasil yang diperoleh mungkin tidak dapat diterapkan secara umum pada 

populasi yang lebih besar. Sebagian dari informan yang diteliti memiliki 

sumber penghasilan tambahan, namun penghasilan utama mereka masih 

tergolong rendah. 

2. Pengolahan kepiting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga ini 

masih di dominasi dengan pemilik pengolahan kepiting. Tidak adanya 

koperasi yang terlibat dalam pengolahan kepiting ini sehingga susah untuk 

memfasilitasi akses ke teknologi dan peralatan yang lebih baik. Dan juga 

tidak adanya pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi anggotanya, 

yang dapat meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.  
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