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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

DAN SINGKATAN  

Pedoman Transliterasi Arab Latin,  pada prinsipnya yang digunakan 

dalam penulisan disertasi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) 

Menteri Agama R.I., dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1987, 

Nomor: 0543/b/U/1987. 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

1 2 3 4 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b Be ب

 ta t Te ت

 s\a s\ es\ (dengan titik di atas) ث

 jim j Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 ha kh ka dan ha خ

 al d De د

 al z\ zet (dengan titik di atas)\ ذ

 a r Er ر

 ai z Zet ز

 in s Es س

 yin sy es dan ye ش

 {ad s} es{ ص

 ad d} d}e{ ض

 a t} t}e{ ط

 a z} z}et{ ظ

 ai ‘ apostrof terbalik ع

 ain g Ge غ

 a f Ef ف

 af q Qi ق

 af k Ka ك

 am l El ل
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Lanjutan 

 mim m Em م

 nun n En ن

 wau w We و

 ha h Ha ه

 hamzah , apostrof ء

 ya y Ye ى

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 (’). 

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 

 fath}ah a A ا َ

َِِ  kasrah i I اِ

 d}ammah 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 

 fath}ah dan ya ai a dan i ـىَْ 

 fath}ah dan wau iu i dan u ـوَْ 

Contoh: 

 kaifa : كَـي ـفَْ

لَْ هَـوْ   : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan 

Huruf Nama Huruf dan 
Tanda Nama 
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 ا ََْ... 

ى ََْ...   

fath}ah dan alif atau 

ya 
A a dan garis di atas 

ـى  َ  Kasrah dan ya I i dan garis di atas 

 d}ammah dan wau U u dan garis di atas   ــُـو

Contoh: 

تَْ ما   : ma>ta 

 <rama :  رَمَى

 qi>la :  ق ي لَْ

تُْ  yamu>tu :  يَمو 

4. Ta marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang 

hidup ata mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasi-nya 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: 

ضَةاُلأ  فاَلْ  رَو  ط   : raud}ah al-at}fa>l 

لَةُْ  ي نَةاُلَ فاض  الَ مَد   : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

مَةُْ ك   al-h}ikmah :   الَح 

5. Syaddah (Tasydi>d ) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( 
 
ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

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

Contoh: 

َْ  <rabbana :     رَبنّا

نا ي   <najjai>na :   نجََّ

لحَقّْا  ََ َُْ : al-h}aqq 

َُْ الَحَجّْ   : al-h}ajj 

 nu’ima :    نعُّمَْ

 aduwwun‘ :   عَدوُْ 

Jika huruf  ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ّْى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). 
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Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  عَل ىْ 

عَرَبىْ ْ      : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

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 syamsiah maupun 

huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengi-kutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

سُْ م  َّ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشّ

لزَلةُْْ  al-zalzalah (az-zalzalah)  : الَزَّ

 al-falsafah  : الَفلَ سفَةُْ

 al-bila>du :    الَبلاَدُْْ

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: 

نَْ  ta’muru>na :  تأمُرُو 

ءُْ  ْ الَنّو   : al-nau’ 

ءْ   syai’un :    شَي 

تُْ ر   umirtu :  أمُ 

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 pembendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi. Misalnya kata Alquran (dari alqura>n), 

Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  
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Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

ينُْ    billa>h ب ا الل ْ di>nulla>h الل ْ د 

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h الل ْ رَحمَةْ  ف يْ  هُمْ 

B. Singkatan 

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

a.s.        =‘alaihi al-sala>m 

Cf.       =   Bandingkan dengan 

Cet.       =  Cetakan 

swt       =    subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw       =   s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

H        = Hijrah 

h            =  halaman  

M        = Masehi 

No.        =  Nomor  

Pen.       =  Penerbit 

pen.       =  penulis 

Q.S.        =  Qur’an, Surah  

/… : ….  =  Nomor Surah : ayat 

r.a.          =  radiyalla>hu ‘anhu (’anha) 

s.M        = sebelum Masehi 

t.d.         =  tanpa data 

t.p.         = tanpa penerbit 

t.t.        = tanpa tempat 

t.th.        = tanpa tahun 

w.         =wafat tahun 
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ABSTRAK 

 

Nama : Suci Angreny 

NIM : 90300120035 

Judul : Strategi Pengembangan Usaha Tani Padi: Pendekatan 
Analysis Hierarchy Process (AHP) di Kabupaten Sidrap 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi usaha tani di 
Kabupaten Sidrap, menganalisis faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan 
dalam pengembangan usaha tani di Kabupaten Sidrap, menganalisis strategi 
pengembangan usaha tani di Kabupaten Sidrap. Dalam penelitian ini, jenis data 
yang dipergunakan adalah data primer. Penelitian ini mengadopsi 
pendekatan/metode kuantitatif. Penelitian dilakukan secara langsung atau 
melalui kegiatan penelitian lapangan untuk memperoleh informasi serta 
memahami permasalahan yang dihadapi. 

 Adapun populasi dan sampel dari penelitian ini adalah Pegawai 
DTPHPKP Kabupaten Sidrap yang berjumlah 9 orang, Pegawai BPP yang 
berjumlah 17 orang, Ketua Kelompok Tani di Kabupaten Sidrap sejumlah 20 
orang yang memiliki  pengetahuan, pengalaman dan kompetensi terhadap 
masalah padi sawah, jadi jumlah sampel keseluruhan yaitu 46 orang dengan 
membagikan kuesioner kepada Pegawai Dinas Pertanian, Badan Penyuluhan 
Pertanian, Ketua Kelompok Tani. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Faktor produksi merupakan 
prioritas utama dengan bobot 26.9%, kemudian disusul Budidaya dengan 
bobot 23.8%, Pasca Panen dengan bobot 18.5%, Kebijakan Pemerintah dengan 
bobot 17.3%, dan prioritas terakhir adalah Kelembagaan dengan bobot 13.5%. 

 
Kata Kunci: Strategi Pengembangan Usaha Tani Padi, Produksi, Analysis 
Hilerarchy Process (AHP)
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi penopang 

perekonomian di Indonesia. Sektor tersebut menjadi andalan sebagai 

penggerak pembangunan nasional sampai sekarang. Oleh karena itu, 

Pembangunan ekonomi nasional abad ke-21, masih akan tetap berbasis 

pertanian secara luas. Namun, sejalan dengan tahap-tahapan perkembangan 

ekonomi maka kegiatan bisnis yang berbasis pertanian juga semakin 

meningkat. Pengembangan pertanian selanjutnya adalah ditujukan untuk 

penumbuhan dan pengembangan usaha agribisnis dari skala keluarga, skala 

menengah maupun skala besar (Didit, 2021). 

Sektor pertanian terdiri atas sub sektor tanaman pangan, perkebunan, 

hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan. Tanaman pangan 

merupakan sub sektor yang penting. Ketersediaan tanaman pangan sangat 

dibutuhkan karena banyak masyarakat yang memerlukannya. Komoditi 

tanaman pangan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan. 

Kebutuhan tanaman pangan cenderung meningkat setiap tahunnya seiring 

dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri pangan 

(Purwaningsih, 2008). 

Tanaman pangan memiliki tantangan tersendiri dalam peningkatan 

pendapatan petani, pemenuhan kebutuhan dan persaingan usaha dalam 

pembangunan pertanian. Kelemahan mendasar yang memerlukan perhatian 

antara lain kepemilikan lahan usaha yang sempit, produktivitas dan mutu 

hasil, serta pengembangan produk sesuai selera konsumen (Direktorat 

Jenderal Tanaman Pangan, 2020). 
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Pada era globalisasi pada saat ini dengan salah satu isu utamanya 

adalah ketahanan pangan maka sektor pertanian merupakan salah satu sektor  

utama yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi di 

Indonesia. Pertanian salah satu faktor penting mengingat kebutuhan 

konsumen akan pangan sangat besar, mata pencaharian sebagian besar 

penduduk Indonesia juga berasal dari sektor agraris. Pada abad modernisasi 

ini pengembangan sektor pertanian harus dilakukan mengingat komoditas 

pertanian tidak hanya menjadi barang konsumsi namun juga komoditas 

industri baik sebagai bahan baku, maupun barang siap konsumsi (Setiawan & 

Fafurida, 2013). 

Pembangunan pertanian dapat diartikan sebagai suatu proses 

perubahan sosial. Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk 

meningkatkan status dan kesejahteraan petani semata, tetapi sekaligus juga 

dimaksudkan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia secara 

ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, maupun melalui perbaikan, 

pertumbuhan dan perubahan. Prioritas Pembangunan di seluruh wilayah 

Indonesia hampir tidak terlepas dari sektor pertanian. Sektor pertanian 

sampai saat ini masih berperan penting untuk menumbuhkan perekonomian 

Indonesia sehingga pemerintah terus memberikan perhatian khusus pada 

Pembangunan pertanian tersebut (Issalillah & Wisnujati, 2021). 

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam kategori 

negara berkembang. Pertanian berperan penting di negara-negara 

berkembang sebagai salah satu sektor ekonomi yang merupakan sumber dari 

pendapatan para pekerja dengan estimasi 60 sampai 70 persen pada negara 

berkembang. Ketahanan pangan bagi suatu negara merupakan hal yang sangat 
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penting, terutama bagi negara yang memiliki penduduk yang banyak seperti 

Indonesia (Kristiawan, 2021). 

Indonesia juga merupakan negara agraris karena sebagian besar atau 

mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Peranan sektor pertanian 

di Indonesia sangat penting dalam memberikan kontribusi yang besar dalam 

pembangunan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani. Sektor 

pertanian merupakan andalan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagian 

masyarakat Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di 

pedesaan dan bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian dapat 

mengembangkan kegiatan ekonomi melalui pengembangan agribisnis dan 

agroindustri. Pemerintah berupaya mendongkrak industri pertanian dengan 

melakukan perbaikan paket teknologi budidaya dan pasca panen, memperluas 

areal tanam, merehabilitasi lahan yang terkontaminasi, dan menciptakan 

tambahan lahan sawah (Gottschalk dkk., 1973). 

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang telah lama 

meninggalkan metode subsisten karena bisa dikatakan hampir semua petani 

yang berproduksi dengan jumlah besar telah mengkomersialkan hasil 

pertaniannya tersebut. Indonesia terkenal sebagai salah satu negara dengan 

hasil pertanian terbesar dan hasil pertanian yang menjadi komoditas utama di 

Indonesia adalah padi. Salah satu wilayah Indonesia yang menjadi penghasil 

komoditas padi tersebut adalah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) 

Provinsi Sulawesi Selatan yang bahkan diberi nama lumbung padi. Sidrap 

adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan Indonesia dimana 

Makassar sebagai ibu kotanya, kabupaten Sidrap berbatasan langsung dengan 

kota Pare-pare, kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, 

Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng (Rosalina, 2017). 
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Tabel 1.1 
Luas Panen, produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten 

Sidrap 2014-2023 

Tahun Luas Panen 
(ha) 

Produksi 
(ton) 

Produktivitas 
(ton/ha) 

2014 86.354 488.883 5,66 

2015 83.450 536.012 6,42 

2016 103.561 587.982 5,67 

2017 106.849 667.754 6,24 

2018 93.274 536.050 5,84 

2019 93.080 515.012 5,53 

2020 88.992 443.799 5,13 

2021 89.434 480.002 5,24 

2022 90.653 535.316 5,91 

2023 89.088 483.869 5,43 
     Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap, 2024 

Kabupaten Sidrap adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi 

Sulawesi Selatan yang dijuluki lumbung padi. Sidrap memiliki luas wilayah 

2.506,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 299.123 jiwa pada 

tahun 2018. Sidrap memiliki lahan sawah seluas 47.947,3 ha dan mampu 

melaksanakan panen hingga tiga kali setahun dengan pelaksanaan program 

percepatan tanam. Dengan potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Sidrap 

maka untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi padi, Kabupaten 

Sidrap menjadi salah satu kabupaten yang menerima program pencetakan 

sawah baru yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Nurhana dkk., 2019). 

Padi merupakan salah satu bahan baku tumbuhan yang terpenting di 

Kabupaten Sidrap dan sangat berperan dalam kehidupan masyarakat 

terutama dari segi ekonomi. Hasil produksi dalam sepuluh tahun terakhir 

mengalami fluktuasi dimana tahun 2014-2017 terus meningkat, dan hasil 

produksi pada tahun 2018-2020 terus menurun. Hasil produksi pada tahun 
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2021-2022 kembali meningkat akan tetapi pada saat tahun 2023 kembali 

mengalami penurunan. 

Tabel 1. 2  
Pendapatan Petani Padi di Kabupaten Sidrap 2021-2023 

Sumber: Hasil Wawancara Awal, 2024 

Berdasarkan wawancara awal yang disajikan pada tabel 1.2, dapat 

dilihat hasil wawancara dari (Pak Jamal, Pak H.Mursalim & Ibu Hj. Cupe) bahwa 

pendapatan petani di Kabupaten Sidrap dalam tiga tahun terakhir terus 

menurun. Pada tahun 2022 pendapatan petani menurun dikarenakan adanya 

hama tumbuhan sehingga kualitas produksi padi menurun. Sedangkan pada 

tahun 2023 produksi padi menurun dikarenakan perubahan iklim sehingga 

pendapatan petani juga menurun yang mengganggu produksi sehingga jumlah 

produksi dan luas panen mengalami penurunan, biaya input yang meningkat 

dan masalah infrastruktur dan distribusi yang mempersulit akses pasar juga 

menjadi penyebab menurunnya pendapatan petani.  

Dalam pengembangan usaha tani juga diperlukan juga peran 

pemerintah sebagai membuat regulasi, kebijakan dan penyedia infrastruktur. 

Penetapan harga pokok penjualan (HPP) merupakan salah satu bentuk 

kebijakan pemerintah, kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah berupa 

penetapan harga dasar (floor price) dengan tujuan untuk meningkatkan 

produksi beras dan pendapatan petani melalui pemberian jaminan harga 

(guaranteed price) yang wajar dan penetapan batasan harga eceran tertinggi 

Responden 

Pendapatan Petani Padi 
(Rupiah/Tahun) 

2021 2022 2023 

Jamal 25.000.000 24.000.000 23.240.000 

Hj.Cupe 30.150.000 28.251.000 24.500.000 

H. Mursalim 27.000.000 25.000.000 23.000.000 
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(ceiling price) dengan tujuan memberikan perlindungan kepada konsumen. 

Penatapan harga dasar yang dilakukan pemerintah untuk melindungi petani 

adalah berupa penetapan harga dasar gabah (Saputra dkk., 2014). 

Disisi lain peran penyuluhan pertanian juga sangat dibutuhkan dalam 

pengembangan usaha tani, penyuluhan pertanian yang dimaksud adalah 

upaya menyempaikan informasi yang berkaitan dengan bidang pertanian oleh 

penyuluh pertanian kepada petani beserta anggota keluarganya baik secara 

langsung maupun tidak langsung agar mereka tahu, mau dan mampu 

menggunakan inovasi teknologi pertanian baru. Penyuluhan berperan dalam 

peningkatan pengetahuan petani akan teknologi maupun informasi-informasi 

pertanian yang baru guna meningkatkan kesejahteraan petani beserta 

keluarganya. Peran penyuluhan dalam memberikan pengetahuan kepada 

petani dapat berfungsi sebagai proses penyebarluasan informasi kepada 

petani, sebagai proses penerangan, sebagai proses perubahan perilaku petani 

(sikap, pengetahuan, dan keterampilan). Penyuluhan dilakukan dengan tujuan 

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman yang 

dibudidayakan petani serta dapat mensejahterakan petani (Kurniawan & 

Rustan, 2021). 

Petani selaku utama di sektor pertanian harus menjalin kemitraan 

dengan pelaku usaha. Hal ini penting dilakukan sebagai langkah untuk 

memudahkan pemasaran hasil komoditi pertaniannya. Kemitraan ini perlu 

dibangun, karena pasar hasil komoditi pertanian akan semakin terbuka 

apabila para petani memiliki mitra atau pembeli (pihak yang memasarkan 

hasil pertanian) yang baik, sehingga hasil komoditi pertanian terjamin 

pemasarannya. Karena selama ini banyak permasalahan yang terjadi di tingkat 

pelaku utama karena tidak mampu memasarkan hasil produksinya. Hal ini 
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disebabkan selain sarana dan prasarananya pertanian yang masih sangat 

terbatas, juga kondisi infrastruktur di sentra-sentra pertanian belum tersedia 

dengan baik. Namun, masalah ini akan dapat teratasi apabila petani bermitra 

dengan pelaku usaha (Disbun, 2012). 

Dalam Islam, produksi pertanian dipandang sebagai aktivitas yang 

sangat penting dan bernilai, baik dari segi ekonomi maupun spiritual. Islam 

memberikan perhatian khusus pada pertanian karena ia menjadi sumber 

utama kehidupan dan keberlanjutan umat manusia. (Q.S. An-Nahl/16:11) 

 

بِتُ 
عَ  بهِِ  لكَُم   ينُ ْۢ ر  نَ  الزَّ ي توُ  ناَبَ  وَالنَّخِي لَ  وَالزَّ عَ  انَِّ  الثَّمَرٰتِ   كُل ِ  وَمِن   وَالْ   فيِ   

يةَ   ذٰلِكَ  م   لَْٰ لِ قوَ  نَ    يَّتفَكََّرُو 
Terjemahan: 

“Dengan (air hujan) itu dia membutuhkan untuk kamu tanaman-
tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi 
orang yang berpikir.” 

Ayat ini menegaskan bahwa Allah menumbuhkan berbagai tanaman, 

seperti zaitun, kurma, anggur dan berbagai macam buah-buahan dengan 

menurunkan air hujan.  Ini menunjukkan betapa besar kuasa Allah dalam 

menciptakan berbagai jenis tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan hidup 

manusia. Dalam kaitannya dengan sektor pertanian, khususnya padi, air 

merupakan sumber utama irigasi yang diperlukan untuk pertumbuhan padi. 

Tanpa air yang cukup, akan berdampak pada hasil pertanian.  

Dari wawancara awal yang dilakukan juga ditemukan masalah-masalah 

krusial yang masih dihadapi dalam pembangunan pertanian di Kabupaten 

Sidrap di antaranya menurunnya kualitas lahan yang menjadi akan 

mempengaruhi capaian produksi dan produktivitas pangan, pengelolaan 

jaringan irigasi selama ini belum dikelola secara optimal sehingga distribusi 
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air belum merata terhadap lahan-lahan pertanian dan sistem pengadaan dan 

penyaluran benih yang tidak sesuai dengan musim tanam. Masih lemahnya 

kemampuan petani dalam memanfaatkan teknologi maju. Keterbatasan tenaga 

penyuluh, pengamat OPT dan pengawas benih tanaman menjadi 

permasalahan penting sektor pertanian. Meningkatnya biaya-biaya input 

produksi membuat petani mengalami kerugian dalam usaha taninya karena 

besaran biaya produksi jauh lebih besar dibandingkan harga yang diterima 

(pendapatan). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik 

untuk meneliti terkait judul “Strategi Pengembangan Usahatani Padi: 

Pendekatan Analysis Hierarchy Process (AHP) di Kabupaten Sidrap”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan konsep yang diuraikan dalam latar belakang yang menjadi 

dasar masalah dalam penelitian ini, permasalahan yang dibahas dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi Usaha tani padi di Kabupaten Sidrap? 

2. Faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengembangan 

usaha tani padi di Kabupaten Sidrap? 

3. Bagaimana strategi pengembangan usaha tani padi di Kabupaten 

Sidrap? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis kondisi usaha tani padi di Kabupaten Sidrap. 
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2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan usaha tani padi di Kabupaten Sidrap. 

3. Menganalisis strategi pengembangan usaha tani padi di Kabupaten 

Sidrap. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka hasil yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memiliki potensi besar sebagai fondasi yang kokoh untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan perkuliahan, serta untuk 

melatih kemampuan berpikir secara ilmiah, terutama dalam strategi 

pengembangan usaha tani padi di Kabupaten Sidrap dan perolehan informasi 

yang relevan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang 

berharga untuk memperluas pemahaman dalam bidang yang diteliti. 

b. Bagi Instansi Terkait 

Penelitian ini berharap bahwa pihak yang berwenang, sesuai dengan 

perencanaan pembangunan daerah, akan mempertimbangkan masukan ini 

dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi untuk mencapai struktur 

ekonomi yang seimbang. 
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c. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti termasuk menjadi acuan yang berharga untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya serta sebagai dasar perencanaan dalam 

pembangunan ekonomi. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

1. Teori Produksi 

Teori Neo Klasik, dikemukakan oleh Marshall, 1924 (dalam William, 

1967), menyatakan teori produksi neo klasik membahas dua isu utama. Yang 

pertama berkaitan dengan cara produsen mana pun mulai menggabungkan 

faktor-faktor produktif, yang kedua berkaitan dengan penyesuaian yang 

mungkin dilakukan oleh produsen ketika kondisi pasar berubah.  

Teori produksi marjinal, dikemukakan oleh Clark, 2015 (dalam 

Mukhlisiana & Adry, 2021), menyatakan bahwa suatu teori ekonomi makro 

tentang upah dan kesempatan kerja adalah sebagai landasan teori neo klasik 

modern, meskipun sebagian besar sudah disederhanakan pada hakikatnya 

merupakan model yang dikembangkan oleh John Bates Clark dalam buku The 

Distribution Of Wealth. Pada zaman Clark, teori ini diterima orang sebagai 

suatu teori yang kurang lengkap tentang upah dan kesempatan kerja dari pada 

sekedar suatu landasan semata-mata. 

Menurut Prayitno, 2007 (dalam Ridha, 2017), Teori produksi 

menjelaskan proses produksi. Kaum klasik percaya penawaran menciptakan 

permintaan. Produsen dapat memproduksi barang yang akan dikonsumsi oleh 

rumah tangga. Teori produksi sederhana menyangkut hubungan antara tingkat 

produksi dan tenaga kerja yang digunakan. 

Menurut Aziz, 2003 (dalam Purnama, 2014), teori produksi dapat 

dibedakan menjadi dua bagian yaitu yang pertama, teori produksi jangka 

pendek dimana sorang produsen menggunakan faktor produksi maka ada 

yang bersifat variabel dan ada yang bersifat tetap. Kedua, teori produksi jangka 
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panjang apabila semua input yang digunakan adalah input variabel dan tidak 

terdapat input tetap, sehingga dapat diasumsikan bahwa ada dua jenis faktor 

produksi yaitu tenaga kerja (TK) dan modal (M). 

Teori produksi dengan satu faktor berubah adalah teori produksi yang 

sederhana mengambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu 

barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan 

berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis tersebut dimisalkan 

bahwa faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya, yaitu modal dan tanah 

jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan. Juga teknologi dianggap 

tidak mengalami perubahan. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah 

jumlahnya adalah tenaga kerja (Sukirno, 2002). 

Teori produksi dengan dua faktor berubah adalah Terdapat dua jenis 

faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, contoh yang dapat diubah 

adalah tenaga kerja dan modal, di contohkan pula bahwa kedua faktor 

produksi yang dapat berubah ini dapat dipertukar-tukarkan penggunaannya; 

yaitu tenaga kerja dapat menggantikan modal atau sebaliknya (Sukirno, 2013). 

 Teori produksi juga berlaku untuk pertanian, khususnya padi. Produksi 

pada umumnya dan padi pada khususnya, tidak akan terlepas pada kondisi-

kondisi khusus yang ada pada bidang pertanian, antara lain musim, letak 

geografis, resiko dan ketidakpastian, serta sumber perubahan teknologi, 

produksi adalah suatu proses perubahan faktor produksi atau input menjadi 

output, sehingga nilai barang tersebut bertambah penentuan kombinasi 

faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi sangatlah 

penting agar proses produksi yang dilaksanakan dapat efisien dan hasil 

produksi yang didapat jadi optimal, input pada suatu proses produksi terdiri 

dari tanah, tenaga kerja, modal dan skill, input adalah suatu barang atau jasa 
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sedangkan yang dimaksud output adalah barang dan jasa yang dihasilkan daru 

suatu proses produksi, kemudia diketahui bahwa fungsi produksi merupakan 

hubungan teknis antara faktor produksi dengan hasil produksi (Rahardja & 

Mandala, 2010). 

Sedangkan menurut Daniel, 2004 (dalam Manggala & Boedi, 2018), 

Produksi adalah beberapa hasil di satu tempat dan pada satu waktu. Oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa produksi adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk mencapai output yang sebesar-besarnya dengan 

menggunakan faktor-faktor produksi untuk menciptakan nilai lebih. Ketika 

permintaan produksi tinggi, harga untuk petani juga tinggi, sehingga petani 

mendapatkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang sama. Sebaliknya, 

jika petani berusaha meningkatkan produksi tetapi harga turun, pendapatan 

mereka juga akan turun. 

Sedangkan teori produksi dalam buku yang berjudul “On The Principles 

of Political Economy and Taxation” menyatakan bahwa “Hukum Tambahan 

Hasil yang Semakin Berkurang” yang artinya, Apabila faktor produksi yang 

dapat diubah jumlahnya (tenaga kerja) terus menerus ditambah sebanyak satu 

unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. 

Akan tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, maka produksi 

tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif 

(Ricardo, 1817). 

Menurut Mankiw, 2006 (dalam Royani, 2020), Dalam arti luas, produksi 

adalah aktivitas nilai tambah. Sementara itu, produksi dalam arti yang lebih 

sempit berarti pembuatan barang-barang tertentu dengan menggunakan 

faktor-faktor produksi. Faktor produksi mengacu pada input yang termasuk 

dalam proses produksi. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 
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produksi adalah bahan baku memiliki nilai guna yang tinggi sehingga dapat 

digunakan untuk kepentingan sendiri. 

2. Teori Pendapatan 

Menurut teori ekonomi, pendapatan adalah jumlah maksimum yang 

dapat dikosumsi seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan tetap 

memastikan bahwa mereka akan mengalami kesulitan yang sama di akhir 

jangka waktu tersebut seperti yang mereka alami di awal. Menurut teori 

ekonomi, definisi keuntungan harus memperhitungkan kemungkinan 

perubahan yang lebih besar dari seluruh biaya melakukan bisnis untuk 

periode pertama dan jumlah statistik untuk periode kedua. Menurut 

pernyataan sebelumnya, jumlah kenaikan harga kekayaan disebabkan oleh 

perubahan penilaian yang tidak sesuai dengan perubahan model dan 

pembayaran. Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan adalah jumlah total uang yang dapat ditawarkan oleh bisnis 

kepada pelanggan sebagai imbalan atas suatu layanan. Hal ini dapat mencakup 

menawarkan produk atau layanan kepada pelanggan dengan imbalan 

pembayaran, atau bisa juga menawarkan layanan kepada pelanggan dengan 

imbalan layanan (Syikin, 2020). 

Teori pendapatan permanen (Permanent Income Hypothesis) yang 

dikemukakan oleh Friedman, 1957 (dalam Ramadhan dkk., 2023) menyatakan 

bahwa tingkat pendapatan rata-rata yang diharapkan dalam jangka panjang. 

Pendapatan ini sumber dari  pendapatan  upah/gaji  (expected  labour income) 

dan non upah/non gaji (human wealth) makin baik, mampu bersaing di pasar. 

Dengan keyakinan tersebut ekspektasinya tentang pendapatan upah/gaji 

makin optimistik. Ekspektasi tentang pendapatan permanen juga akan 
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meningkat jika individu menilai kekayaannya  meningkat. Sebab dengan 

kondisi seperti itu pendapatan non upah diperkirakan juga meningkat. 

Teori pendapatan relatif (Relative Income Hypothesis) yang 

dikemukakan oleh Duessenberry, 1949 (dalam Ramadhan dkk., 2023), 

menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh dominan terhadap konsumsi, 

teori ini lebih memerhatikan psikologis rumah tangga dalam menghadapi 

perubahan pendapatan. Dampak perubahan pendapatan disposabel dalam 

jangka pendek akan berbeda dibanding dalam jangka panjang. Perbed aan ini 

pun dipengaruhi oleh jenis perubahan pendapatan yang dialami. Karena itu, 

rumah tangga memiliki dua preferensi/fungsi konsumsi yang disebut fungsi 

konsumsi jangka pendek dan fungsi konsumsi jangka panjang. 

Menurut Sudarman, 2011 (dalam Jumriati, 2017), tingkat pengeluaran 

sangat ditentukan oleh kemampuan rumah tangga dalam mengelola 

pendapatannya. Selain itu, pengalaman bisnis juga mempengaruhi 

pendapatan. Semakin banyak pengalaman bisnis yang dimiliki seseorang, 

semakin besar peluang untuk meningkatkan pendapatan. Dibayar lebih karena 

seseorang atau kelompok memiliki kelebihan keterampilan dalam 

meningkatkan aktivitas. Usaha meningkatkan pedapatan masyarakat dapat 

dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok 

masyarakat yang dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, ketetapan 

model kerja yang diterapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan 

suatu usaha dengan harapan akan lebih baik kedepannya. 

Tingkat pendapatan tergantung pada kemampuan faktor-faktor 

produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Semakin tinggi faktor produksi, 

semakin tinggi pendapatan. Analisis pendapatan mengukur jumlah 

pendapatan dari hasil produksi kopra setelah dikurangi total biaya sehingga 
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dapat diperoleh pendapatan bersih. Perhitungan pendapatan Petani dapat 

menggunakan rumus berikut (Soekartawi, 2002): 

  

 

Keterangan:  

Pd = pendapatan petani padi 

TR = Total Penjualan  

TC = biaya total 

3. Teori Usaha Tani 

Menurut Adiwilaga, 2000 (dalam Saputri dkk., 2019) Usaha tani adalah 

kegiatan usaha manusia untuk mengusahakan tanahnya dengan maksud untuk 

memperoleh hasil tanaman atau hewan tanpa mengakibatkan berkurangnya 

kemampuan tanah yang besangkutan untuk memperoleh hasil selanjutnya. 

Sedangkan  menurut Mubyarto, 1986 dan Soekartawi, 1987 (dalam Sunada 

dkk., 2014), biaya usaha tani dibedakan menjadi: Biaya tetap (fixed cost): biaya 

yang relatif tetap jumlahnya, dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang 

diperoleh banyak atau sedikit. Yang termasuk biaya tetap adalah sewa tanah, 

pajak, alat pertanian, dan iuran irigasi; Biaya tidak tetap (variable cost): biaya 

yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh, seperti biaya 

saprodi (tenaga kerja, pupuk, pestisida, dan bibit). 

Menurut Rivai, 1980 (dalam Hura, 2024) menyatakan bahwa usaha tani 

sebagai organisasi dari alam, kerja dan modal yang ditujukan kepada produksi 

di lapangan pertanian. Organisasi ini ketatalaksanaannya berdiri sendiri dan 

sengaja diusahakan oleh seorang atau sekumpulan orang, segolongan sosial, 

baik yang terikat genologis, politis maupun teritorial sebagai pengelolanya. 

Pd = TR-TC 



17 
 

 
 

Menurut Soekartawi, 1995 (dalam Sari, 2019), menyatakan bahwa ilmu 

usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang 

mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk 

memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif 

bila petani dapat mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki sebaik-

baiknya, dan dapat dikatakan efisien bila pemanfaatan sumber daya tersebut 

mengeluarkan outpot yang melebihi input.  

Sebaliknya menurut Mosher, 1969 (dalam Darwis, 2017), menyatakan 

bahwa usaha tani merupakan pertanian rakyat dari perkataan farm dalam 

bahasa Inggris. Mosher memberikan definisi farm sebagai suatu tempat atau 

sebagian dari permukaan bumi di mana pertanian diselenggarakan oleh 

seorang petani tertentu, apakah ia seorang pemilik, penyakap atau manajer 

yang digaji. Atau usaha tani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang 

terdapat pada tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti 

tanah dan air, perbaikan-perbaikan yang dilakukan atas tanah itu, sinar 

matahari, bangunan-bangunan yang didirikan diatas tanah itu dan sebagainya. 

Sedangkan menurut Prawirokusumo, 1990 (dalam Ulma, 2017), 

meyatakan bahwa ilmu usaha tani merupakan ilmu terapan yang membahas 

atau mempelajari bagaimana membuat atau menggunakan sumber daya 

secara efisien pada suatu usaha pertanian, peternakan, atau perikanan. Selain 

itu, juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana membuat 

dan melaksanakan keputusan pada usaha pertanian, peternakan, atau 

perikanan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. 

Sedangkan menurut Ratag, 1982 (dalam Ruauw dkk., 2011), 

mengatakan bahwa ilmu usaha tani merupakan ilmu yang mempelajari cara-

cara menentukan serta mengkordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi 
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seefektif mungkin sehingga produksi pertanian memberikan pendapatan 

keluarga petani yang lebih baik. Definisis ini terkandung satu tujuan utama 

yaitu peningkatan pendapatan keluarga petani. 

Soeharjo dan Patong, 1990 (dalam Mustaki dkk., 2023), menyatakan 

penerimaan usaha tani dapat berupa: (1) hasil penjualan tanaman, ternak, 

ikan, atau produk yang akan dijual: (2) produk yang dikonsumsi keluarga dan 

pengusaha selama melakukan kegiatan: (3) dan kenaikan nilai investasi. 

Pendapatan kotor usaha tani atau penerimaan usaha tani sebagai nilai 

produksi total usaha tani dalam jangka waktu tertentu baik yang dijual 

maupun yang tidak dijual. Untuk menaksir komoditi atau produk yang tidak 

dijual, digunakan nilai berdasarkan harga pasar yaitu dengan cara mengalikan 

produksi dengan harga pasar. 

4. Teori Pengembangan Usaha Tani 

Menurut David, 2004 (dalam Irayanti, 2019), mengatakan bahwa 

pengembangan usaha tani merupakan suatu pembangunan pertanian yang 

berusaha meningkatkan pendapatan petani dan daya saing komoditas 

pertanian. Perumusan strategi mencakup kegiatan mengembangkan visi dan 

misi suatu usaha, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, 

menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, menetapkan tujuan jangka 

panjang organisasi, membuat sejumlah strategi altenatif untuk organisasi, dan 

memilih strategi tertentu untuk digunakan.  

Menurut Brown dan Petrello, 1976 (dalam Azizi, 2021), mengatakan 

bahwa Pengembangan usaha tani adalah suatu lembaga yang menghasilkan 

barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apakah kebutuhan masyarakat 

meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh laba. 
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Sedangkan menurut Saragih, 2001 (dalam Tumangkeng, 2023), 

mengatakan bahwa pengembangan usaha tani didasarkan  pada  dukungan 

teknologi  dan  pendekatan  partisipatif. Dukungan  teknologi  dibutuhkan  

untuk  membuat sistem  usaha tani  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien  serta  

berdaya  hasil  tinggi,  sedangkan  pendekatan  partisipatif ditujukan  agar  

masyarakat  dapat  ambil  bagian  dalam  proses  pengambilan  keputusan  atau 

secara  aktif melakukan pemahaman tentang kondisi kehidupan mereka 

sehingga tercipta rencana dan tindakan yang berhasil. 

Menurut Hadisapoetra, 1973 (dalam Alviza dkk., 2013),bahwa suatu 

kegiatan usaha tani dikatakan berhasil apabila memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: Usaha tani harus dapat menghasilkan pendapatan yang dapat 

digunakan untuk membayar seluruh biaya usaha termasuk biaya alat-alat yang 

diperlukan, usaha tani harus dapat menghasilkan pendapatan yang dapat 

digunakan untuk membayar bunga modal yang digunakan dalam kegiatan 

usaha tani tersebut, baik modal seniri maupun modal yang berasal dari 

pinjaman, usaha tani harus dapat menghasilkan pendapatan yang dapat 

dipakai untuk membayar upah tenaga kerja yang layak, usaha tani harus 

memberikan pendapatan yang dapat menunjang kebutuhan hidup dan 

meningkatkan taraf hidup kepada pelaku usaha. 

B. Kaitan antara Kriteria Pengembangan Usahatani 

1.  Keterkaitan Aspek Faktor Produksi dengan Pengembangan Usaha 

tani  

Hubungan antara pengembangan usahatani dengan faktor produksi 

adalah Dalam usaha tani, produksi diperoleh melalui suatu proses yang cukup 

panjang dan penuh resiko. Panjangnya waktu yang dibutuhkan tidak sama 

tergantung pada jenis komoditas yang diusahakan. Untuk menghasilkan 
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produksi yang optimal, maka penggunaan faktor produksi tersebut dapat 

digabungkan. Dalam berbagai literatur menunjukkan bahwa faktor produksi, 

seperti benih, pupuk, pestisida dan tenaga kerja adalah faktor terpenting di 

antara faktor produksi yang lain. Dengan demikian, faktor produksi pertanian 

merupakan semua unsur yang menopang usaha-usaha pertanian dalam 

penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai. Faktor produksi pertanian 

yang tersedia akan menentukan sejauh mana produktivitas pertanian dapat 

dihasilkan (Fadhilah & Rochdiani, 2021). 

Faktor produksi sangat menentukan besar kecilnya produksi yang 

diperoleh. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sutaminingsih & Sujana (2020),  yang menyatakan bahwa dalam konteks teori 

produksi kaitannya dengan pertanian, faktor penting dalam pengelolaan 

sumber daya produksi adalah faktor alam (tanah), modal dan tenaga kerja. 

Modal yang dimaksud adalah termasuk biaya untuk pembelian benih, pupuk 

dan pestisida. Selain itu juga faktor manajemen. Dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan faktor-faktor produksi tersebut sebagai input pertanian, maka 

akan semakin tinggi output pertanian yang dihasilkan. 

a. Keterkaitan Aspek Faktor Produksi dengan Subsidi Faktor Produksi 

Keterkaitan aspek faktor produksi dengan subsidi faktor produksi 

adalah implementasi kebijakan subsidi diselenggarakan untuk meningkatkan 

kapasitas produksi petani serta bentuk komitmen pemerintah dalam 

mewujudkan swasembada pangan. Subsidi bagi petani merupakan pemberian 

bantuan keuangan dari pemerintah untuk mendorong petani. Oleh karenanya, 

dengan sisa biaya produksi akibat kebijakan subsidi tersebut, para petani 

dapat menggunakannya untuk meningkatkan input produksi atau peningkatan 

teknologi produksi dalam tujuan untuk meningkatkan hasil produksinya. 
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Subsidi yang ditujukan pada sektor pertanian salah satunya subsidi pupuk dan 

subsidi kredit program. Kedua subsidi ini secara langsung mempengaruhi 

kinerja petani. Subsidi pupuk akan mengurangi biaya yang dikeluarkan petani 

dalam hal penyediaan pupuk untuk keperluan pertanian. Sedangkan subsidi 

kredit program merupakan subsidi biaya pengembalian petani maupun biaya 

penjaminan terhadap kredit yang diperoleh dari lembaga penyalur kredit. 

Dengan berkurangnya biaya yang diperlukan tersebut maka petani dapat 

memperoleh atau menambah kuantitas konsumsi pupuk maupun memperoleh 

atau menambah pendanaan berupa kredit dalam rangka peningkatan 

produksinya (Haris, 2021). 

b. Keterkaitan Aspek Faktor Produksi dengan Penyediaan Faktor 

Produksi  

Keterkaitan aspek faktor produksi dengan penyediaan faktor produksi 

adalah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan petani padi 

sawah, salah satunya melalui kebijakan subsidi faktor produksi oleh 

pemerintah, salah satunya adalah pupuk. Pupuk memiliki peranan penting 

dalam meningkatkan produksi pertanian. Pupuk harus digunakan sesuai 

dengan kebutuhan tanah karena akan mempengaruhi produksi suatu 

komoditas, salah satunya adalah padi. Namun demikian pupuk bersubsidi 

tidak selamanya berjalan dengan baik, padahal terdapat keterkaitan yang erat 

antara permasalahan produksi padi dengan kebijakan subsidi pupuk, baik 

terkait dengan harga, penyaluran, maupun jumlah penggunaan.  Ada berbagai 

permasalahan dalam implementasi pupuk subsidi di lapangan seperti 

penyaluran yang tidak tepat, dualisme pasar, jumlah penggunaan yang tidak 

tepat, biaya yang sangat besar, dan kurangnya pengawasan. Kedua hal tersebut 
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menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk masih 

menghadapi hambatan dan berbagai permasalahan (Amelia dkk., 2022) 

c. Keterkaitan Aspek Faktor Produksi dengan Investasi Pihak Swasta  

Keterkaitan aspek faktor produksi dengan investasi pihak swasta 

adalah produksi pertanian dapat dinaikkan dengan mengalokasikan dana 

investasi untuk perbaikan lahan dan untuk mempergunakan teknologi 

produksi yang baik. Investasi tidak hanya saja akan meningkatkan produksi 

tapi juga kesempatan kerja. Pembentukan modal menghasilkan kemajuan 

teknik yang menunjang tercapainya ekonomi produksi skala luas dan 

menciptakan spesialisasi. Pembentukan modal akan memberikan mesin, alat 

dan perlengkapan kerja yang semakin meningkat. Sehingga dengan adanya 

pembentukan modal pada sektor pertanian akan memberikan dampak yang 

besar bagi sektor lainnya (Jhingan, 1993). 

2. Keterkaitan Aspek Budidaya dengan Pengembangan Usahatani 

Keterkaitan antara pengembangan usaha tani dengan budidaya adalah 

Pengembangan usaha tani padi sawah tersebut terkait dengan teknik 

budidaya, pengelolaan, dan perbaikan mutu tanaman sehingga petani mampu 

menghasilkan produk berkualitas tinggi dan mampu melakukan pengolahan 

hasil (Rozak dkk., 2017). 

a. Keterkaitan Aspek Budidaya dengan Pendampingan Kepada Petani 

Keterkaitan aspek budidaya dengan pendampingan kepada petani 

adalah padi sebagai komoditas pangan utama mempunyai nilai strategis yang 

sangat tinggi, sehingga diperlukan adanya penanganan serius dalam upaya 

peningkatan produktivitasnya. Dalam pengelolaan komoditas pangan 

khususnya padi dapat dilihat mulai dari kegiatan pra-produksi seperti 

penyediaan bibit unggul, pupuk, obat-obatan, sarana irigasi, kredit produksi 
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dan penguatan modal kelembagaan petani. Usaha peningkatan produksi dan 

pendapatan usahatani padi tidak akan berhasil tanpa penggunaan teknologi 

baru baik dibidang teknik budidaya, benih, obat-obatan dan pemupukan. Oleh 

karena itu, tugas penyuluhan pertanian dalam hal ini adalah membantu petani 

menjelaskan tentang faktor-faktor tersebut agar usahatani padi sawah 

semakin meningkat (Ilham, 2010). 

b. Keterkaitan Aspek Budidaya dengan Merangsang Pupuk Organik dan 

Pestisida Organik 

Keterkaitan aspek budidaya dengan merangsang pupuk organik dan 

pestisida organik adalah penggunaan pupuk kandang telah lama dikenal dalam 

perbaikan kesuburan tanah pertanian. Pengaruh pemberian pupuk organik 

bahkan dapat dirasakan sampai beberapa tahun. Pemberian pupuk kandang 

dapat memberikan berbagai keuntungan diantaranya peningkatan kesuburan, 

perbaikan struktur tanah, kemampuan menyimpan air dalam tanah, 

peningkatan kandungan bahan organik dan mengurangi penggunaan pupuk 

kimia. Selain itu, lahan yang diberi pupuk kandang telah diketahui dapat 

menghasilkan hasil panen yang sama atau lebih besar daripada lahan yang 

hanya menerima pupuk anorganik saja (McAndrews dkk., 2006). 

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

budidaya tanaman hortikultura khususnya tanaman padi adalah pengendalian 

hama dan penyakit dengan menggunakan pestisida organik. Serangan hama ini 

seringkali menggagalkan panen sehingga menyebabkan kerugian yang sangat 

besar. Petani pada umumnya menggunakan pestisida kimia untuk membasmi 

hama tersebut karena pestisida kimia banyak dijual di pasaran dan sangat 

efektif dalam membasmi hama. Mereka tidak mengerti jika akibat yang 

ditimbulkan dari penggunaan pestisida kimia, apalagi pada jangka waktu yang 
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lama dan terus-menerus sangat berbahaya. Pestisida kimia ini tidak dapat 

terurai di alam sehingga residunya akan terakumulasi dalam tanah, selain 

menempel di sayuran. Jika senyawa ini ikut terkonsumsi bersama tanaman 

padi yang kita makan maka akan sangat berbahaya karena sifatnya yang toksik 

dan dapat menyebabkan berbagai penyakit degeneratif seperti kanker. 

Sementara, pestisida yang terakumulasi dalam tanah dapat menyebabkan 

resistensi pada hama selain kerusakan tanah itu sendiri (Astuti & Rini, 2016). 

c. Keterkaitan Aspek Budidaya dengan Merangsang Menggunakan Benih 

Unggul dengan Berlabel 

Keterkaitan aspek budidaya dengan merangsang menggunakan benih 

unggul dengan berlabel adalah salah satu strategi untuk meningkatkan 

produksi adalah dengan penggunaan benih unggul. Untuk menghasilkan benih 

padi varietas unggul ini perlu perlakuan khusus, seperti persiapan lahan yang 

baik, penggunaan benih unggul, pemeliharaan tanaman padi dengan baik dan 

terkontrol, waktu pelaksanaan panen yang tepat, pengepakan yang rapi 

menggunakan pembungkus benih yang memenuhi standar, serta 

penyimpanan dan pendistribusian yang baik (Nizar dkk., 2022). 

3. Keterkaitan Aspek Kelembagaan dengan Pengembangan Usahatani 

Keterkaitan antara pengembangan usahatani dengan kelembagaan 

adalah Peningkatan peran kelembagaan di dalam pembangunan perdesaan 

diperlukan adanya partisipasi masyarakat lokal sebagai suatu keharusan 

dalam strategi pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dalam upaya 

mewujudkan dan memperkuat kemandirian masyarakat perdesaan. Dengan 

demikian, peran dan fungsi penumbuh kembangan kelembagaan sebagai salah 

satu komponen penunjang pembangunan pertanian perdesaan dimaksudkan 

tidak untuk melebarkan kesenjangan antara golongan masyarakat, justru 
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mendorong agar masyarakat berproduktivitas tinggi, berdiversifikasi, serta 

mampu membangun jejaring kemitraan (Sumaryanto & Rustandi, 2017). 

a. Keterkaitan Aspek Kelembagaan dengan Penyuluhan Penguatan 

Kelembagaan Kelompok Tani 

Keterkaitan aspek kelembagaan dengan penyuluhan penguatan 

kelembagaan kelompok tani adalah kelembagaan petani umumnya masih 

didominasi oleh para pemodal atau elite petani. Mereka inilah yang memiliki 

akses terhadap pemerintah, industri, dan lembaga penunjang lainnya, 

sementara petani yang skala kecil hanya mengikuti alur yang telah ditetapkan 

oleh elite petani bahkan sebagian petani ada yang kurang paham terhadap 

fungsi kelembagaan. Akibatnya terjadi ketimpangan distribusi akses dan 

kesejahteraan antara petani elite dan petani skala kecil (petani gurem). Para 

elite petanilah yang umumnya menguasai lahan dan menikmati kesejahteraan. 

Petani gurem sebaliknya secara ekonomi belum mampu menikmati 

kesejahteraan. Oleh karenanya diperlukan upaya penguatan kelembagaan 

petani agar kelembagaan bisa berperan dalam mengatasi berbagai 

permasalahan petani tebu yang semakin kompleks. Penguatan kelembagaan 

petani dapat menjamin adanya kontinuitas atau kesinambungan pada usaha 

penyebaran pengetahuan teknis atau teknologi kepada petani dan menyiapkan 

petani agar mampu bersaing dalam struktur ekonomi yang lebih terbuka. 

Kerjasama petani dalam kelembagaan dapat mendorong penggunaan 

sumberdaya yang lebih efisien (Listyati dkk., 2014). 

b. Keterkaitan Aspek Kelembagaan dengan Insentif Bagi Lembaga Tani 

yang Aktif 

Aspek kelembagaan memiliki keterkaitan yang penting dengan insentif 

bagi lembaga tani yang aktif. kelembagaan yang kuat, seperti koperasi atau 
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asosiasi petani dapat memberikan dukungan teknis, akses pasar, dan negosiasi 

harga yang lebih baik bagi anggotanya. Insentif, seperti bantuan teknis, subsidi, 

atau pembiayaan, dapat mendorong keatifan lembaga tani dalam memberikan 

layanan yang lebih baik kepada anggotanya dan meningkatkan produktivitas 

serta kesejahteraan petani (Sihombing, 2023). 

c. Keterkaitan Aspek Kelembagaan dengan Revitalisasi KUD Serta 

Lembaga Penyuluhan 

Keterkaitan aspek kelembagaan dengan revitalisasi KUD serta lembaga 

penyuluhan adalah kekosongan kelembagaan sosial ekonomi petani sebagai 

akibat terabaikannya KUD di satu sisi dan tidak berkembangnya kelompok tani 

sebagai embrio koperasi di sisi lain, maka perlu dibangun kelembagaan sosial 

ekonomi petani yang kuat. Kelembagaan sosial ekonomi yang kuat ini pada 

dasarnya adalah merevitalisasi KUD. Secara teori, kelembagaan struktur 

koperasi atau KUD tersebut lebih mengakar pada tingkat petani karena 

ditumbuhkan dari petani dan kelompok tani. Dengan demikian pembentukan 

Koperasi atau KUD tersebut lebih mensyaratkan keaktifan kelompok tani dan 

gapoktan. Tugas dan kewajiban Koperasi atau KUD tersebut adalah: (1) 

Melayani penyediaan input pertanian (benih, pupuk, dan lain-lain); (2) 

Mengumpulkan hasil dari petani anggota untuk dipasarkan dan stok lumbung 

desa; (3) Melakukan akumulasi modal dari keuntungan usaha, bantuan 

pemerintah melalui program pembangunan pertanian dan modal anggota dari 

iuran dan simpan-pinjam; (4) Melayani petani untuk pengolahan lahan 

(penyediaan traktor, dan lain-lain); (5) Mengendalikan jual-beli lahan atau aset 

pertanian lainnya dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. 

Untuk lebih kuatnya kelembagaan KUD yang diharapkan dapat berperan  

sebagai lembaga ekonomi yang mampu memfasilitasi dan melindungi petani 
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anggota memang diperlukan dukungan pemerintah daerah, melalui dinas-

dinas terkait dan bekerjasama dengan perguruan tinggi. Untuk lebih praktis, 

pembinaan kelembagaan ekonomi pedesaan dapat dilakukan dengan 

pemberdayaan KUD menjadi lembaga dengan paradigma baru yang mampu 

melindungi dan memfasilitasi usaha petani dalam sistem agribisnis dari hulu 

hingga hilir (Masyhuri, 2010). 

4. Keterkaitan Aspek Kebijakan Pemerintah dengan Pengembangan 

Usahatani 

Hubungan antara pengembangan usahatani dengan kebijakan 

pemerintah adalah adanya kebijakan pemerintah membuka akses permodalan 

melaui bantuan modal usahatani, penyediaan sarana prouksi dapat membantu 

petani pengembangkan usahataninya. Berkembangnya berbagai produk 

makanan berbahan baku pertanian dan tingginya nilai tambah pertanian 

merupakan peluang besar bagi petani untuk meningkatkan produksi dan 

kualitas  dengan cara petani lebih giat berusahatani, mengadopsi teknologi 

baru dan menerapkan fungsi manajerial usahatani sehingga  mempunyai nilai 

tambah yang tinggi (Anwar, 2019). 

a. Keterkaitan Aspek Kebijakan Pemerintah dengan Dukungan 

Kebijakan Penetapan HPP 

Kekurangan beras dapat dianggap sebagai ancaman terhadap 

kestabilan ekonomi dan politik (Kasryno & Pasandaran, 2004). Oleh karena itu, 

pemerintah sangat berkepentingan dalam mengendalikan harga dan pasokan 

gabah-beras melalui kebijakan perberasan bersifat promotif maupun protektif 

yang mempunyai dampak langsung terhadap kesejahteraan petani. Pada 

kondisi tertentu, intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga padi 



28 
 

 
 

bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi agribisnis padi dan 

sekaligus meningkatkan produksi padi dan ketahanan pangan nasional.  

Dalam upaya mewujudkan stabilitas harga, salah satu instrumen 

kebijakan harga yang diterapkan pemerintah adalah kebijakan Harga 

Pembelian Pemerintah (HPP). Esensi penerapan HPP adalah mendukung 

harga jual gabah petani dengan mencegah penurunan harga melalui pembelian 

oleh Bulog. Melalui kebijakan HPP ini pemerintah mengharapkan petani padi 

memperoleh laba wajar untuk menopang kesejahteraan keluarga dan 

mendorong mereka meningkatkan produksi padi (Simatupang dkk., 2018). 

b. Keterkaitan Aspek Kebijakan Pemerintah dengan Kebijakan 

Pembangunan Infrastruktur 

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur pertanian 

sangat erat kaitannya dengan keberhasilan pertanian. Kebijakan pemerintah 

dapat mempengaruhi pembangunan infrastruktur seperti irigasi, jalan, 

jaringan pengairan,pasokan listrik dan penyediaan teknologi pertanian 

melalui kebijakan dan alokasi anggaran yang tepat. Pemerintah memberikan 

insentif kepada petani untuk mengadopsi teknologi modern atau memperbaiki 

jaringan transportasi untuk menghubungkan area pertanian dengan pasar 

secara efisien. Infrastruktur pertanian yang baik dan lengkap dapat membantu 

meningkatkan pendapatan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi di 

daerah pedesaan (Jakatikta dkk., 2023). 

c. Kebijakan Pemerintah dengan Bantuan Teknis 

Kebijakan pemerintah sangat erat kaitannya dengan bantuan teknis 

dalam pertanian. Kebijakan yang mendukung inovasi dan pengembangan 

teknologi pertanian dapat memperkuat bantuan teknis kepada petani. 

Kebijakan subsidi pupuk atau pengembangan infrastruktur pertanian dapat 



29 
 

 
 

meningkatkan akses petani terhadap bantuan teknis seperti pelatihan dan 

teknologi baru. Pembiayaan dapat berasal dari berbagai sumber pembiayaan, 

salah satunya adalah pembiayaan yang berasal dari pemerintah. Salah satu 

bentuk pembiayaan yang berasal dari pemerintah adalah pembiayaan in-kind 

(barang) seperti bantuan bibit, pupuk, dan alat-alat panen. Dengan demikian 

kebijakan pemerintah berperan penting dengan bantuan teknis (Wulandari & 

Supyandi, 2018). 

5. Keterkaitan Aspek Pasca Panen dengan Pengembangan Usahatani 

Hubungan antara pengembangan usahatani dengan pasca panen adalah 

efisiensi dalam pengolahan, penyimpanan dan pemasaran hasil panen dapat 

meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk pertanian,  

pengembangan dan penerapan teknologi pascapanen perlu terus dipacu 

dalam upaya menekan kehilangan hasil dan meningkatkan kualitas produk 

sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani khususnya petani kecil. 

Selain itu, pascapanen merupakan salah satu aspek yang harus diprioritaskan 

dari tujuh langkah menuju perluasan akses pasar produk pertanian (Ostertag 

dkk., 2007). 

a. Keterkaitan Aspek Pasca Panen dengan Kemitraan Petani dan 

Pengusaha Besar 

Keterkaitan aspek pasca panen dengan kemitraan petani dan 

pengusaha besar memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai tambah 

dan daya saing produk pertanian. Kemitraan dapat membantu petani dalam 

mengakses teknologi pengolahan dan penyimpanan yang tepat dan 

meminimalkan pasca panen , dan pengusaha besar memiliki pengetahuan dan 

sumber daya untuk membangun infrastruktur penyimpanan dan distribusi 

yang efisien. Dalam peningkatan kualitas dan nilai produk, kemitraan dapat 
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membantu petani dalam memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan oleh 

pengusaha besar, sehingga meningkatkan nilai produk mereka sementara 

pengusaha besar memiliki akses pasar dan jaringan konsumen yang luas, 

sehingga dapat membantu petani dalam memasarkan produk mereka dengan 

harga yang lebih baik. Petani mitra pada umunya dikategorikan petani miskin, 

kurang menguasai teknologi tidak berdaya dalam bidang permodalan, serta 

belum memiliki organisasi petani yang kuat. Oleh sebab itu petani mitra perlu 

dibimbing untuk mengikuti program kemitraan, sebaliknya perusahaan besar 

memiliki manajemen dan organisasi yang baik serta menguasai akses modal, 

teknologi, dan informasi, sehingga perusahaan perlu dirangkul untuk 

membantu petani (Martodireso & Agus, 2001). 

b. Keterkaitan Aspek Pasca Panen dengan Penyuluhan dan Edukasi 

Tentang Pasca Panen yang Efektif 

Keterkaitan aspek pasca panen dengan penyuluhan dan edukasi 

tentang pasca panen yang efektif sangat erat kaitannya karena dapat 

mengurangi kerugian pasca panen karena adanya penyuluhan dan edukasi 

tentang teknik penanganan pasca panen yang tepat dapat membantu petani 

untuk meminimalisir kerusakan dan kehilangan hasil panen, serta dapat 

meningkatkan kualitas produk karena dengan adanya edukasi tentang praktik 

pasca panen yang baik dapat membantu meningkatkatkan kualitas produk 

pertanian, sehingga tahan lama, menarik, dan bernilai jual lebih tinggi. Oleh 

karena itu peran penyuluh pertanian sangat dibutuhkan untuk membimbing 

petani dalam meningkatkan keterampilan petani sehingga diharapkan adopsi 

petani terhadap teknologi pertanian tinggi sehingga dapat meningkatkan hasil 

produksi petani serta meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya 

(Rahmawati dkk., 2019). 
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C. Penelitian Terdahulu  

Penelitian dilakukan oleh Sakina (2020), dengan judul “Strategi 

Pengembangan Usahatani Padi di Kabupaten Sumenep” dengan metode yang 

digunakan adalah Analitycal Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan hasil  

Analisis Heirarchy Process (AHP) diketahui bahwa prioritas utama untuk 

strategi pengembangan usaha tani padi di Kabupaten Sumenep adalah aspek 

pengadaan input, prioritas ke 2 aspek pemasaran, prioritas ke 3 aspek 

budidaya atau on farm, prioritas ke 4 yaitu aspek pemerintah dan kelembagaan 

dan prioritas ke 5 aspek penenganan pasca panen. Hal tersebut dapat dilihat 

bahwa hal pertama yang harus dilakukan dari pengembangan usahatani padi 

di Kabupaten Sumenep adalah aspek pengadaan input yaitu berupa sarana 

produksi yang bermutu dengan jumlah yang cukup. 

Penelitian dilakukan Setiawan & Fafurida (2013), dengan judul 

“Strategi Pengembangan Usahatani Kedelai di Kabupaten Grobogan dengan 

Pendekatan Analysis Heirarchy Process (AHP)” dengan metode digunakan 

adalah analysis Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan hasil Analysis Hierarchy 

Process (AHP) maka dapat diketahui bahwa alternatif yang terpenting ternyata 

alternatif penyediaan faktor produksi secara kontinyu dan terjangkau 

merupakan alternatif yang terpenting guna mengembangkan komoditas 

tanaman pangan kedelai. Selanjutnya alternatif yang paling penting kedua 

adalah subsidi faktor produksi. Alternatif yang menjadi prioritas ketiga adalah 

pendampingan kepada petani. Sedangkan alternatif yang paling tidak prioritas 

dalam komoditas tanaman pangan kedelai adalah kemitraan petani dan 

pengusaha besar. Selanjutnya revitalisasi  KUD serta Lembaga penyuluhan, dan 

prioritas paling terakhir adalah insentif bagi Lembaga tani yang aktif. 
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Penelitian dilakukan Annajmi dkk., (2022), dengan judul “Strategi 

Pengembangan Usaha tani Padi Organik di Kabupaten Serdang Bedagi” dengan 

metode yang digunakan adalah MCDM (Multi-criteria Decision Making), yaitu 

AWOT sebagai metode kombinasi antara AHP (Analytical Heirarchy Process) 

dan SWOT (Strengths Weaknesses, Opportunities dan Threats). Berdasarkan 

hasil analisis R/C yang mengindikasikan bahwa usaha tani pada organic di 

Kabupaten Serdang Bedagai masuk kategori cukup efisen, sehingga berpotensi 

untuk dapat ditingkatkan kedepan terlebih lagi apabila pengembangannya 

didukung dan diprioritaskan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. 

Berdasarkan hasil analisis AWOT diperoleh tiga prioritas strategi utama untuk 

pengembangan padi organic di Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu (1) 

mempertahankan kualitas melalui perbaikan kemasan dan sertifikasi beras 

untuk meningkatkan daya tarik kepada konsumen, (2) melakukan pembinaan 

dan penyuluhan terhadap masyarakat atau petani mengenai ancaman konversi 

lahan dan manfaat beras organik, dan (3) memperluas jaringan dan jangkauan 

pasar untuk produk padi organik. 

Penelitian dilakukan Pratama & Sahaya (2014), dengan judul “Strategi 

Pengembangan Usaha tani Kedelai untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan 

Indonesia” dengan metode yang digunakan adalah Analysis Heirarchy Process 

(AHP). Berdasarkan Analysis Hierarchy Process (AHP) menujukkan bahwa 

kriteria budidaya merupakan kriteria paling penting yang perlu diperhatikan 

dalam strategi pengembangan usahatani kedelai di provinsi jawa Tengah. 

Kriteria berikutnya adalah kriteria input, kriteria Lembaga, kriteria pasca 

panen, dan kriteria pemasaran. 

Penelitian dilakukan Rahmawati dkk., (2016), dengan judul “Hambatan 

dan Strategi Pengembangan Usahatani Kopi dalam Upaya Peningkatan 
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Produksi” dengan metode yang digunakan adalah Analisis interaktif dan 

Analysis Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan hasil analisis data, dapat 

disimpulkan bahwa hambatan dalam pengembangan usahatani kopi adalah 

belum terlaksananya teknik baku budidaya kopi, hasil pengolahan pasca panen 

belum diterima oleh pasar, tertutupnya akses informasi harga, dan belum 

adanya brand yang menyulitkan dalam melakukan promosi. Hasil AHP 

menunjukkan bahwa kriteria budidaya menjadi kriteria paling prioritas. 

Penelitian dilakukan Lubis dkk., (2019), dengan judul “Strategi 

Pengembangan Agribisnis Cabai Merah di Kabupaten Sleman dengan Metode 

Analytical Herarchy Process (AHP)”. Dengan metode yang digunakan adalah 

Analytical Herarchy Process (AHP). Berdasarkan hasil analisis internal dan 

eksternal diperoleh 5 alternatif strategi yang dimasukkan dalam hirarki AHP. 

Alternatif strategi tersebut sebagai pilihan-pilihan dalam rangka 

pengembangan agribisnis cabai merah di Kabupaten Sleman. Dari 5 alternatif 

strategi yang ada, maka terpilih alternatif strategi pengembangan pasar lelang 

cabai dengan teknologi digital. Pemerintah daerah melalui dinas terkait 

bersama-sama dengan petani dapat membangun kerja sama atau 

meningkatkan hubungan kemitraan yang sudah terbentuk, untuk 

mengembangkan pasar lelang cabai dengan menggunakan teknologi digital. 

Pengembangan agribisnis cabai merah dengan pendekatan teknologi digital 

harus disertai dengan ketersediaan SDM yang berkualitas serta memahami 

aspek-aspek pemasaran. Sehingga sistem pemasaran hasil produksi cabai 

dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia. 

Penelitian dilakukan Anggraini dkk., (2018), dengan judul “Strategi 

Pengembangan Usahatani Jagung Manis di Desa Rasau Jaya 1 Kecamatan Rasau 

Jaya Kabupaten Kubu Raya”. Dengan metode yang digunakan adalah analisis 
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SWOT dan Analitycal Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan hasil analisis data 

adalah Hasil evaluasi faktor strategi internal dan faktor strategi eksternal 

menunjukkan bahwa nilai skor terbesar matriks IFAS adalah luas lahan untuk 

pengembangan cukup besar. Sedangkan matriks EFAS adalah adanya pola 

kemitraan. Berdasarkan hasil analisis SWOT (strenghts, weakness, 

opportunities, threats) terhadap faktor-faktor internal dan eksternal, didapat 

alternatif formulasi strategi tertinggi yaitu Strategi SO. Analisis yang dilakukan 

menghasilkan beberapa strategi yang akan di analisis menggunakan metode 

AHP untuk mengetahui strategi dari SO yang mana yang akan menjadi strategi 

prioritas. Beberapa strategi dari SO yaitu memanfaatkan teknologi untuk 

memperoleh informasi pasar lebih luas, meningkatkan kapasitas sumber daya 

manusia dan kelembagaan melalui pendidikan dan pelatihan, menerapkan 

sistem jaminan mutu produk segar. Perhitungan metode AHP terhadap strategi 

SO, yang menjadi strategi prioritas adalah substrategi II dari strategi SO yaitu 

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dengan 

pendidikan dan pelatihan. 

Penelitian dilakukan oleh Siburian dkk., (2017), dengan judul 

“Perencanaan Strategi Pengembangan dengan Menggunakan Metode 

Analitycal Hierarchy Process (AHP) dan Topsis (Studi Kasus di UMKM Keripik 

Tempe “Putra Ridhlo” Malang)”. Dengan metode yang digunakan adalah 

Analitycal Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan hasil analisis faktor 

pemasaran adalah faktor yang menjadi prioritas dalam pengembangan usaha 

Putra Ridhlo dengan kriteria yang paling utama adalah peningkatan produksi. 

Tiga alternatif strategi pengembangan usaha Putra Ridhlo dengan prioritas 

tertinggi adaalah meningkatkan keamanan dan kehalalan produk, melalukan 

pengendalian mutu dan meningkatkan sanitasi produk. 
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D. Kerangka Pikir 

 

Sumber: diolah peneliti, 2024

Gambar 2.1  
Struktur Hierarki AHP 



 

36 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan bersifat 

comparative. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya 

pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan statistika kemudian 

ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dengan metode kuantitatif akan 

diperoleh signifikasi perbedaan kelompok atau signifikasi hubungan antara 

variabel yang diteliti.   

Pemilihan Kabupaten Sidrap sebagai lokasi penelitian dilakukan 

dengan tujuan untuk mengidentifikasi pengembangan usahatani padi di 

daerah tersebut. Hal ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang relevan 

dan menjadi prioritas dalam proses mengembangkan usahatani padi di 

Kabupaten Sidrap. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mengadopsi pendekatan/metode kuantitatif. Data 

diperoleh melalui perhitungan yang direpresentasikan dalam bentuk tabel, 

dengan baris dan kolom. Penelitian dilakukan secara langsung atau melalui 

kegiatan penelitian lapangan untuk memperoleh informasi serta memahami 

permasalahan yang dihadapi. 

C. Populasi dan Sampel 

Sugiyono (2018), mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 
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kesimpulannya. Adapun populasi dan sampel dari penelitian ini adalah 

Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap yang berjumlah 14 orang, Pegawai 

Badan Penyuluhan Pertanian yang berjumlah 35 orang, Ketua Kelompok Tani 

di Kabupaten Sidrap sejumlah 41 orang yang memiliki  pengetahuan, 

pengalaman dan kompetensi terhadap masalah padi sawah, jadi jumlah 

sampel keseluruhan yaitu 90 orang dengan membagikan kuesioner kepada 

Pegawai Dinas Pertanian, Badan Penyuluhan Pertanian, Ketua Kelompok Tani. 

Penelitian ini menggunakan seluruh sampel dikarenakan penelitian ini 

menggunakan metode quota sampling dimana jumlah respondennya sudah 

ditentukan terlebih dahulu.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017). Kuesioner ini akan 

digunakan sebagai alat dalam pengambilan keputusan masyarakat terkait 

Pengembangan Usahatani Padi di Kabupaten Sidrap. Kuesioner ini akan 

mencakup kriteria, subkriteria, dan alternatif yang akan disebarkan kepada 

Pegawai Dinas Pertanian, Pegawai BPP dan Ketua Kelompok Tani Padi Sawah 

di Kabupaten Sidrap. 

E. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data Analitycal Heararchy 

Process (AHP). Analytical Hierarchy Process merupakan suatu metode 

pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model 

pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi 

kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki.  
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Menurut Saaty (1994), hierarki didefinisikan sebagai suatu 

representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur 

multilevel dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, 

kriteria, sub kriteria, dan seterusnya hingga level terakhir dari alternatif. 

Perangkat lunak yang biasa digunakan dalam metode AHP yaitu Tools Analysis 

Softwere Expert Choice 11.  

Menurut Saaty (1994),adapun langkah-langkah penyelesaian metode 

AHP dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Menyusun hirarki, dilakukan untuk menjelaskan masalah secara terstruktur 

dan mudah untuk dipahami. 

2. Penyusunan prioritas yaitu dalam menentukan prioritas kriteria adalah 

dengan menyusun perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan dalam 

bentuk berpasangan seluruh kriteria untuk setiap sub sistem hirarki. 

Perbandingan tersebut kemudian ditransformasikan dalam bentuk matriks 

perbandingan berpasangan untuk analisis numerik. yaitu dengan membuat 

perbandingan berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. 

 
Tabel 3.1 

Matriks Perbandingan Berpasangan 

 

 

 

 

  

         Sumber: Thomas L Saaty, 1994 

Nilai a11,a22,… amn adalah nilai perbandingan elemen baris A1 

terhadap kolom Al yang menyatakan hubungan: 

C A₁ A₂ … Aₙ

A₁ a₁₁ a₁₂ … a₁ₙ

A₂ a₂₁ a₂₂ … a₂ₙ

… … … … …

Aₘ aₘ₁ aₘ₂ … aₘₙ
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a. Seberapa jauh tingkat kepentingan baris A1 terhadap kriteria C dibandingkan 

dengan kolom Al. 

b. Seberapa jauh dominasi baris Al terhadap kolom Al atau, 

c. Seberapa banyak sifat kriteria C terdapat pada baris Al dibandingkan dengan 

kolom Al. 

Nilai numerik yang dikenakan untuk seluruh perbandingan diperoleh 

dari skala perbandingan 1 sampai 9 yang telah ditetapkan oleh Saaty, seperti 

pada Tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel 3.2 
Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: Thomas L Saaty, 1994 

3. Sintesis, untuk memperoleh prioritas secara keseluruhan maka 

pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan perlu 

dianalisis. Dalam langkah ini, hal-hal yang dilakukan adalah: 

a. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks. 

b. Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan 

untuk memperoleh normalisasi matriks.  

Itensitas 

Kepentingan
Keterangan

1 Kedua elemen sama penting

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen lainnya

5 Elemen yang satu lebih penting dari elemen lainnya

7 Elemen yang satu sangat penting dari elemen lainnya

9 Elemen yang satu mutlak sangat penting dari elemen lainnya

2,4,6,8 Nilai-nilai antaradua nilai pertimabangan yang berdekatan

Kebalikan
Jika aktivitas i mendapat satu angka dibandingkan dengan 

aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikan dibandingkan i
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c. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah 

elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. 

4. Pengujian konsistensi, ini dilakukan untuk mengetahui apakah bobot nilai 

dari kriteria sudah konsisten atau tidak. Kalau tidak konsisten maka akan 

dilakukan revisi perhitungan atau dilakukan pembobotan kriteria ulang. 

Perhitungan konsistensi adalah menghitung penyimpangan dari konsistensi 

nilai, dari penyimpangan ini disebut Indeks Konsistensi dengan persamaan: 

𝐶𝐼 =
λ maks − n

𝑛 − 1
 

 Dimana:  λ maks= eigen value maksimum 

n = ukuran matriks 

Perbandingan antara CI dan RI untuk suatu matriks didefinisikan 

sebagai rasio konsistensi: 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

Dimana: CR = Rasio konsistensi (Consistency Ratio)  

    CI = Indeks konsistensi (Consistency Index)  

    RI = Indeks random (Indeks Random Consistency) 

Tabel 3.3 
Indeks Random 

 

 

Sumber: Thomas L Saaty, 1994 

Dalam metode AHP suatu matriks perbandingan dapat diterima apabila 

CR < 0,1 maka nilai perbandingan berpasangan pada matrik tersebut konsisten 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RI 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49
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dan dapat diterima. Sedangkan bila CR > 0,1 nilai perbandingan berpasangan 

pada matriks tersebut tidak konsisten atau tidak dapat diterima, maka 

dilakukan pengisian ulang pada nilai matriksnya. 

5. Menghitung bobot alternatif, dalam tahap ini menghitung alternatif dari 

setiap sub kriteria untuk mengetahui bobot antar alternatif. Dan 

selanjutnya digabung dengan cara mengalikan dari setiap bobot kriteria,sub 

kriteria dan alternatif. 

F. Definisi Operasional 

1. Kriteria Strategi Pengembangan Usaha Tani 

a. Aspek Faktor Produksi 

Faktor produksi yang dimaksud seluruh sumber daya yang digunakan 

untuk memproduksi barang dan jasa. Umumnya terdapat empat jenis faktor-

faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, tanah, serta kewirausahaan. 

b. Aspek Budidaya 

Budidaya yang dimaksud kegiatan mengembangbiakkan suatu 

kelompok  makhluk hidup dalam suatu lingkungan terbatas dengan 

memperhatikan berbagai faktor dalam upaya melestarikan jumlahnya dengan 

meningkatkan kualitas. 

c. Aspek Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan Pemerintah yang dimaksud serangkaian tindakan yang 

dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah atau negara kepada 

seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna 

mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya. 
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d. Aspek Kelembagaan 

Kelembagaan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota 

masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan 

bentuk hubungan antar manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam 

suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan 

pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal maupun informal untuk 

pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai 

tujuan bersama. 

e. Aspek Pasca Panen 

Pasca panen yang dimaksud sebuah tindakan yang dimulai dengan 

pemungutan hasil bumi lalu kemudian diolah dengan cara tertentu hingga 

sampai tahap siap dipasarkan. Tindakan pasca panen bisa dikatakan dengan 

memproses hasil panen mulai dari proses perontokan, pengeringan, 

penyimpanan hingga pemasaran. 

1. Sub Kriteria Aspek Faktor Produksi (Penyediaan Input). 

a. Subsidi Faktor Produksi 

Subsidi faktor produksi yang dimaksud dukungan atau bantuan 

finansial yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lainnya kepada faktor-

faktor produksi dalam sebuah ekonomi. Faktor produksi tersebut meliputi 

tenaga kerja, modal, dan teknologi. Penyediaan Faktor Produksi Secara 

Kontinyu dan Terjangkau. Tujuan dari subsidi faktor produksi bisa bervariasi, 

mulai dari meningkatkan produksi suatu industri tertentu, mendukung 

pertumbuhan ekonomi, hingga meningkatkan daya saing global. 

b. Penyediaan Faktor Produksi Secara Kontinyu dan Terjangkau 
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Penyediaan faktor produksi secara kontinyu dan terjangkau merujuk 

pada proses memastikan ketersediaan bahan dan sumber daya yang 

diperlukan untuk kegiatan produksi secara berkelanjutan dan dengan biaya 

yang dapat dijangkau. Faktor produksi ini mencakup bahan baku, peralatan, 

tenaga kerja, dan modal yang diperlukan untuk menghasilkan barang atau 

layanan. 

c. Investasi Pihak Swasta dalam Penyediaan Faktor Produksi 

Investasi pihak swasta dalam penyediaan faktor produksi mengacu 

pada alokasi modal atau sumber daya oleh entitas swasta, seperti perusahaan 

atau individu, untuk memperoleh atau mengembangkan faktor-faktor 

produksi yang diperlukan dalam proses produksi barang dan jasa. Investasi 

pihak swasta dalam penyediaan faktor produksi dapat berlangsung dalam 

berbagai bentuk, termasuk pembelian atau sewa tanah atau bangunan, 

rekrutmen dan pelatihan tenaga kerja, pembelian peralatan atau teknologi 

baru, dan sebagainya. 

2.  Sub Kriteria Aspek Budidaya 

a. Pendampingan Kepada Petani 

Pendampingan kepada petani yang dimaksud proses di mana seseorang 

atau kelompok memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan kepada para 

petani dalam berbagai aspek kegiatan pertanian mereka. Tujuan utamanya 

adalah untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan keberlanjutan 

pertanian. 

b. Merangsang Pupuk Organik dan Pestisida Organik 

Merangsang pupuk organik dan pestisida organik mengacu pada proses 

mempromosikan penggunaan bahan-bahan organik alami sebagai alternatif 
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yang ramah lingkungan dalam praktik pertanian. Pupuk organik yang 

dimaksud bahan alami yang digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah 

dan menyediakan nutrisi bagi tanaman, seperti kompos, pupuk hijau, atau 

pupuk kandang, disisi lain pestisida organik yang dimaksud bahan-bahan yang 

berasal dari sumber alami yang digunakan untuk mengendalikan hama dan 

penyakit tanaman tanpa membahayakan lingkungan atau kesehatan manusia. 

c. Merangsang Menggunakan Benih Unggul dan Berlabel 

Merangsang penggunaan benih unggul dan berlabel melibatkan upaya 

untuk mendorong petani untuk menggunakan varietas benih yang telah 

terbukti unggul dalam hal produktivitas, ketahanan terhadap penyakit, 

adaptabilitas terhadap lingkungan, dan kualitas hasil panen. Varitas benih 

tersebut biasanya telah melalui seleksi dan pemuliaan tanaman yang teliti 

untuk memastikan karakteristik yang diinginkan. 

3. Sub Kriteria Aspek Kebijakan Pemerintah 

a. Dukungan Kebijakan Penetapan Harga Pokok Penjualan 

Dukungan kebijakan penetapan harga pokok penjualan (HPP) yang 

dimaksud serangkaian langkah atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah 

atau badan pengatur untuk membantu perusahaan atau pelaku usaha 

menetapkan harga pokok penjualan yang sesuai dengan keadaan pasar dan 

faktor-faktor ekonomi tertentu. 

b. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur 

Kebijakan pembangunan infrastruktur yang dimaksud upaya 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang 

mendukung sektor pertanian. Ini bisa mencakup berbagai hal, seperti 

pembangunan jalan, irigasi, sistem penyimpanan dan distribusi, serta 
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teknologi pertanian yang lebih canggih. Tujuan utamanya adalah untuk 

meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan ketahanan sektor pertanian, serta 

meningkatkan taraf hidup petani. 

 

c. Bantuan Teknis (Peralatan, Faktor Produksi, Pelatihan Kepada Petani) 

Bantuan teknis adalah bimbingan, pelatihan, dan pendampingan teknis 

yang diberikan kepada para petani atau pelaku usaha pertanian untuk 

meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas mereka dalam 

mengelola usaha pertanian dengan lebih efektif dan efisien. Bantuan ini dapat 

berupa berbagai jenis layanan, seperti pelatihan tentang praktik pertanian 

yang inovatif, penggunaan teknologi pertanian yang modern, manajemen 

sumber daya alam, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pemilihan 

varietas tanaman yang tepat, dan praktik-praktik pengelolaan tanah yang 

berkelanjutan. 

4. Sub Kriteria Aspek Kelembagaan 

a. Penyuluhan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani 

Penyuluhan penguatan kelembagaan kelompok tani yang dimaksud 

serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat organisasi atau 

kelompok petani sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengelola usaha 

pertanian mereka, meningkatkan akses terhadap sumber daya, meningkatkan 

kemampuan teknis dan manajerial, serta memperjuangkan kepentingan 

bersama. 

b. Insentif Bagi Lembaga Tani yang Aktif 

Intensif bagi lembaga tani yang aktif mengacu pada berbagai insentif 

atau stimulus yang diberikan kepada lembaga-lembaga pertanian yang secara 
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aktif terlibat dalam kegiatan atau program pertanian. Insentif dapat berupa 

bentuk dukungan atau insentif yang diberikan kepada organisasi atau 

kelompok tani yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pertanian atau 

kegiatan terkait pertanian. 

c. Revitalisasi KUD Serta Lembaga Penyuluhan 

Revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) dan lembaga penyuluhan yang 

dimaksud upaya untuk menghidupkan kembali dan memperkuat peran serta 

kedua jenis lembaga tersebut dalam mendukung pembangunan pertanian dan 

kesejahteraan masyarakat pedesaan. 

5. Sub Kriteria Aspek Pasca Panen 

a. Kemitraan Petani dengan Pengusaha Besar 

Kemitraan petani dengan pengusaha besar yang dimaksud hubungan 

kerjasama atau kemitraan antara petani atau kelompok petani dengan 

perusahaan atau pengusaha besar dalam berbagai aspek kegiatan pertanian. 

b.  Penyuluhan dan Edukasi Tentang Penanganan Pasca Panen yang 

Efektif 

Penyuluhan dan edukasi tentang penanganan pasca panen yang efektif 

yang dimaksud upaya untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan 

keterampilan kepada petani dan pelaku usaha pertanian lainnya tentang 

praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan hasil panen setelah panen 

dilakukan. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Kabupaten Sidenreng Rappang atau biasa disingkat dengan Kabupaten 

Sidrap, merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan 

Pangkajene Sidenreng sebagai Ibukotanya. Sidrap berdiri sejak 18 Februari 

1344, sebagaimana penetapan secara bersama Pemerintah Daerah dengan 

DPRD Kabupaten Sidrap, yang termuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2009 tentang hari jadi Sidrap. Selanjutnya memasuki masa 

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan 

Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi. Sejarah asal usul Sidrap ini awalnya 

terdiri dari dua kerajaan, masing-masing Kerajaan sidenreng dan Kerajaan 

Rappang. Kedua Kerajaan ini sangat akrab. Begitu akrabnya, sehingga sulit 

ditemukan batas pemisah. 

2. Kondisi Geografis 

Kabupaten Sidenreng Rappang terletak di diantara 30º43’ - 40º09’ 

Lintang Selatan dan 119º041’ - 120º010’ Bujur Timur. Kabupaten Sidenreng 

Rappang terletak pada ketinggian antara 10 m – 3.000 m dari permukaan laut 

(Mdpl) dengan puncak tertinggi berada di Gunung Botto Tallu (3.086 Mdpl). 

Keadaan Topografi wilayah di daerah ini sangat bervariasi berupa wilayah 

datar seluas 879.85 km² (46.72%), berbukit seluas 290.17 km² (15.43%) dan 

bergunung seluas 712.81 km² (37.85%). Wilayah datar berada dibagian 

selatan dan barat. Wilayah perbukitan berada di bagian utara dam timur 

terutama di Kecamatan Pitu Riase dan Pitu Riawa. Di wilayah dataran rendah 
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terdapat dua danau yaitu Danau Tempe dan Danau Sidenreng. Berdasarkan 

posisi geografis, Kabupaten Sidrap memiliki batas wilayah sebelah utara 

berbatasan Kabupaten Enrekang dan Pinrang, sebelah selatan berbatasan 

Kabupaten Soppeng dan Barru, sebelah barat berbatasan Kota Pare-pare dan 

Pinrang, sebelah timur berbatasan Kabupaten Luwu dan Wajo. 

3. Kondisi Demografi 

Menurut statistik 2024, jumlah penduduk Kabupaten Sidrap pada 

tahun 2023 tercatat sebanyak 327,92 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, 

penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki, 

dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 159.416 jiwa dan penduduk 

perempuan sebanyak 164.014 jiwa. Laju pertumbuhan per tahun dengan 0.89 

persen dengan sebaran penduduk sebesar 179,00 orang per km2. Selain itu, 

terdapat 105,102 kepala keluarga dengan angka beban ketergantungan 

sebesar 46,35 persen.  

4. Kondisi Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidrap yang diukur melalui PDRB 

relatif sedang. Tercatat pada tahun 2023, Nilai PDRB atas harga konstan 

mencapai Rp 9,6 Milyar dan nilai PDRB atas harga berlaku Rp 18,2 Milyar. 

Setidaknya 3 sektor memiliki peranan besar dalam pembentukan PDRB Sidrap 

yaitu pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi. Tingkat kemiskinan 

Kabupaten Sidrap mencapai 5,14 persen dengan 15,75 jumlah penduduk yang 

dilanda kemiskinan. 

Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan 

dan sedang mencari pekerjaan. Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) 

Kabupaten Sidrap dalam 13 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dari tahun 
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2011 sebesar 4,78 persen kemudian naik sebesar 7,62 persen di tahun 2013. 

Pada tahun 2023 tingkat pengangguran turun menjadi 3,29 persen. 

5. Karakteristik Responden 

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 90 

responden secara langsung, dan hanya 45 kuesioner yang berhasil 

dikembalikan kepada peneliti dikarenakan setelah disposisi hanya ada 9 orang 

pegawai DTPHPKP yang ahli dibidangnya, 17 orang pegawai BPP dari 7 

kecamatan, dan 20 orang ketua kelompok tani dari 7 kecamatan. 

Karakteristik responden dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 karakter 

yaitu: berdasarkan jenis responden, jenis kelamin, asal daerah, usia serta 

pendidikan. Deskripsi mengenai karakteristik responden penelitian, peneliti 

jabarkan pada pembahasan dibawah ini: 

Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 46 orang yang terdiri 

dari 9 orang pegawai DTPHPKP atau 20%, 17 orang pegawai BPP atau 37% 

dan 20 orang ketua kelompok tani atau 43%. 

 

Gambar 4.1 
Pengelompokkan Responden Berdasarkan Instansi/Pekerjaan 

Sumber: Hasil olahan data karakteristik responden pada lampiran  
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Pengelompokan responden yang berjumlah 46 orang berdasarkan jenis 

kelamin dengan komposisi responden laki-laki berjumlah 31 orang atau 67% 

dan perempuan berjumlah 15 orang atau 33%. 

Berdasarkan daerah asal responden dibagi menjadi dalam daerah 

Sidrap dan luar Sidrap. Responden yang berasal dari dalam daerah Sidrap ada 

43 orang atau 93% dan luar daerah Sidrap ada 3 orang atau 7% yang berasal 

dari beberapa kabupaten yang masih berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

Gambar 4. 2 
Pengelompokkan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Sumber: Hasil olahan data karakteristik responden pada lampiran  

Gambar 4.3 
Pengenlompokkan Responden Berdasarkan Asal Daerah 
Sumber: Hasil olahan data karakteristik responden pada lampiran  
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Pengelompokan responden berdasarkan usia adalah sebagai berikut: 

kelompok usia 20-29 tahun sebanyak 9 orang atau 20%, 30-39 tahun sebanyak 

14 orang atau 30%, 40-49 tahun sebanyak 9 orang atau 20%, 50-59 tahun 

sebanyak 14 orang atau 30%.  

Pengelompokan responden berdasarkan jenjang pendidikan adalah 

sebagai berikut: SD atau sederajat sebanyak 3 orang atau 6%, SLTP sebanyak 

5 orang atau 11%, SLTA sebanyak 3 orang atau 6%, D1/D2/D3 sebanyak 3 

orang atau 7%, S1 sebanyak 27 orang atau 59%, dan S2/S3 sebanyak 5 orang 

atau 11%. Rasponden terbanyak adalah yang berpendidikan S1 sebanyak 27 

orang atau 59% dari total responden. Data ini menunjukkan bahwa secara 

umum, informasi yang diperoleh dari responden cukup baik, karena tingkat 

pendidikan mereka semakin besar adalah SLTA ke atas yakni 83%. Hanya 

sedikit 17% responden yang lulusan SLTP ke bawah. 

Gambar 4.4 
Pengelompokkan Responden Berdasarkan Usia 

Sumber: Hasil olahan data karakteristik responden pada lampiran  
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6. Analisis Determinan Strategi Pengembangan Usaha Tani Padi di 

Kabupaten Sidrap dengan Metode AHP 

Analytical Hierarchy Process adalah metode yang bisa digunakan untuk 

pengambilan keputusan dengan beberapa tujuan atau kriteria untuk memilih 

keputusan tertentu.  AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, metode ini 

mempunyai teknik pengambilan keputusan yang melihat aspek kualitatif dan 

kuantitatif. 

Tujuan digunakannya metode Analytical Hierarchy Process (AHP) pada 

penelitian ini untuk menentukan aspek prioritas dalam strategi 

pengembangan usaha tani padi di Kabupaten Sidrap dengan menggunakan 

beberapa kriteria dan alternatif kriteria 

Dengan menggunakan metode AHP (Analytical Heirarchy Process), 

peneliti dapat menghitung bobot faktor dan melakukan pemeringkatan 

terhadap bobot faktor pengembangan usaha tani padi. Penelitian ini memecah 

masalah pengembangan usaha tani padi ke dalam beberapa faktor penentu 

Gambar 4.5 
Pengelompokkan Responden Berdasarkan Pendidikan 

Sumber: Hasil olahan data karakteristik responden pada lampiran  
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jawaban dari 78
 res 

pengembangan usaha tani padi ke dalam beberapa variabel. Dalam 

perhitungan AHP ada beberapa tahapan seperti pada gambar berikut. 

 

Dalam menganalisa responden, maka dilakukan perhitungan rata-rata 

geometris dari penilaian responden. Contoh kuesioner dapat dilihat pada 

lampiran. Kemudian data responden ini sebagai inputan ke proses 

perhitungan AHP. 

Dari hasil nilai perbandingan berpasangan dapat dihitung tingkat 

kepentingan dari masing-masing atribut berdasarkan perspektif ahli dengan 

perumusan AHP yang membagi setiap elemen-elemen terhadap jumlah total 

kolom kemudia merata-ratakan setiap hasilnya. 

Kuesioner perbandingan berpasangan menggunakan skala 9 point 

untuk atribut-atribut terkait dalam model AHP yang telah dibuat, bentuk 

pengisian kuesioner kepada responden kemudia dilakukan pengolahan awal 

yaitu untuk mendapatkan nilai rata-rata dari beberapa responden sebelum 

(5) 
Priority Vector 

(4) 

Matriks Pairwise 

 

(6) 
Consistency Ratio 

(1) 
Hasil Wawancara 

(2) 
Tabulasi 

Data 

(3) 
Geomean 

Gambar 4.6 
Tahapan Pembobotan Dalam AHP 
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dimasukkan ke dalam bentuk AHP. Pengolahan data tersebut menggunakan 

rata-rata geometrik (geometric mean) dengan rumus: 

 

                        

 
Keterangan: GM = Geometric Mean 
 y = Data 
 n = Jumlah Sampel 

Pengolahan data dilakukan dengan mentabulasikan hasil wawancara 

penelitian dalam bentuk tabel untuk dihitung geomennya (geometric mean), 

yaitu nilai sentral yang dianggap mewakili nilai seluruh data yang diperoleh 

dari nilai kualifikasi persepsi dikalikan satu dengan lainnya dan dicari pangkat 

dari jumlah responden. 

Tabel 4.1 
Hasil Perhitungan Rata-Rata Geometris Responden 

 Faktor 
Produksi 

Budidaya Kebijakan 
Pemerintah 

Kelembagaan Pasca 
Panen 

Faktor 
Produksi 

1 1.16 2.35 1.68 1.10 

Budidaya 0.86 1 1.12 2.75 1.04 
Kebijakan 

Pemerintah 
0.42 0.89 1 1.50 1.01 

Kelembagaan 0.59 0.36 0.66 1 1.08 
Pasca Panen 0.90 0.95 0.98 0.91 1 

Sumber: Data primer, diolah oleh peneliti 

Tahap selanjutnya adalah Pairwise Comparison, yaitu penilaian secara 

komparatif berpasangan. Setiap faktor baik berupa objektif/kriteria, sub 

objektif dan alternatif keputusan ditentukan bobotnya dengan mengadakan 

pembandingan sepasang-sepasang. Maksudnya adalah elemen-elemen 

dibandingkan berpasangan terhadap suatu kriteria yang ditentukan. 

Pada implementasi menggunakan Expert Choice, sering disebut dengan 

proses assessment. Proses ini dimulai dengan membandingkan secara 

GM = 𝒏√𝒏𝒏. 𝒏𝒏. 𝒏𝒏 … … 𝒏𝒏 
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berpasangan yang dimulai kriteria yang telah ditentukan. Dilanjutkan sub 

kriteria terhadap sub kriteria yang lainnya, dan terakhir membandingkan 

antara membandingkan antara alternatif yang satu dengan alternatif yang lain 

sesuai dengan tingkat prioritas yang diinginkan. Apabila proses assessment 

telah selesai kemudian proses perhitungan dari assessment yang telah dibuat. 

Pada proses ini digunakan untuk mengetahui nilai inconsistency dari elemen 

yang di assessment. 

Tabel 4.2 
 Bobot Level Pertama Faktor Pengembangan Usaha Tani Padi 

Faktor Bobot Presentase Rangking 
Faktor Produksi 269 26.9% 1 

Budidaya 238 23.8% 2 
Pasca Panen 185 18.5% 3 

Kebijakan 
Pemerintah 

173 17.3% 4 

Kelembagaan 135 13.5% 5 
 Inkonsistensi=0.03   

Sumber: Hasil olahan data pada lampiran  

Berdasarkan tabel hasil calculate dari semua kriteria memiliki nilai 

inconsistency 0.03 dengan perincian dapat dilihat bahwa aspek faktor produksi 

menjadi prioritas yang dipertimbangkan dan paling penting dalam mengambil 

keputusan dalam pengembangan usaha tani padi di kabupaten Sidrap dengan 

nilai bobot 26.9%, indikator dari aspek faktor produksi terdiri dari subsidi 

faktor produksi, penyediaan faktor produksi secara kontinyu dan terjangkau, 

dan investasi pihak swasta dalam penyediaan faktor produksi. Ini berarti 

bahwa para petani menginginkan penyediaan input yang secara kontinyu dan 

terjangkau karena disisi lain penyediaan input sangat penting untuk 

meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian, dan sektor 

swasta juga memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan dan 

aksesibilitas input-input tersebut bagi para petani. Uruutan kedua dalam 
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pengembangan usaha tani padi adalah aspek budidaya dengan bobot nilai 

sebesar 23,8%. Di urutan ketiga dalam pengembangan usaha tani padi adalah 

aspek pasca panen dengan bobot nilai sebesar 18,5%, selanjutnya urutan 

keempat adalah aspek kebijakan pemerintah dengan nilai bobot sebesar 

17.3%, dan yang terkahir ditempati oleh aspek kelembagaan dengan nilai 

bobot sebesar 13,5%. 

Setelah bobot aspek/kriteria didapatkan, selanjutnya dilakukan 

pengecekan konsistensi untuk matrik perbandingan berpasangannya. Jika 

lebih dari 0.1 maka harus dilakukan perbandingan berpasangan kembali 

sampai didapat ratio kurang dari atau sama dengan 0.1 (konsisten). Hal yang 

serupa dilakukan juga terhadap masing-masing matriks perbandingan antar 

sub kriteria atau alternatif. 

Setelah  bobot kriteria dan bobot sub kriteria didapatkan maka dihitung 

total dari perkalian antara bobot alternatif dengan bobot kriteria yang 

bersesuaian. Bobot yang lebih besar dari suatu faktor atau variabel 

menunjukkan faktor atau variabel tersebut lebih penting dibandingkan 

dengan faktor variabel lainnya dalam menentukan strategi pengembangan 

usaha tani padi menurut persepsi responden. Tahapan pembobotan dalam 

AHP dapat dilihat pada gambar 5.6. Dengan memasukkan unsur persepsi maka 

metode AHP dapat mengatasi kelemahan utama pada metode pengambilan 

keputusan yang selama ini sering dikenal  dengan kelemahan dalam mengubah 

data kualitatif ke dalam bentuk kuantitatif.  
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Tabel 4.3 
Bobot Level Pertama dan Kedua Faktor Pengembangan Usaha Tani Padi 

Level Pertama Level Kedua Bobot 

Final Aspek Bobot Variabel Bobot 

 
 

Faktor Produksi 

 
 

269 

Penyediaan Faktor Produksi 
Secara Kontinyu dan 
Terjangkau 

0.579 0.148 

Subsidi Faktor Produksi 0.267 0.068 

Investasi Pihak Swasta 
dalam Penyediaan Faktor 
Produksi 

0.154 0.039 

 
Budidaya 

 
238 

Merangsang Menggunakan 
Benih Unggul dan Berlabel 

0.501 0.131 

Pendampingan Kepada 
Petani 

0.322 0.084 

Merangsang Pupuk Organik 
dan Pestisida Organik 

0.177 0.046 

 
Pasca Panen 

 
185 

Penyuluhan dan Edukasi 
Tentang Penanganan Pasca 
Panen yang Efektif 

0.587 0.101 

Kemitraan Petani dengan 
Pengusaha Besar 

0.413 0.072 

 

Kebijakan 

Pemerintah 

 
 

173 

Bantuan Teknis Kepada 
Petani 

0.479 0.095 

Dukungan Kebijakan 
Penetapan HPP 

0.321 0.064 

Kebijakan Infrastruktur 0.200 0.040 
 

Kelembagaan 
 

135 
Penyuluhan Penguatan 
Kelembagaan Kelompok Tani 

0.661 0.074 

Insentif Bagi Lembaga Tani 
yang Aktif 

0.240 0.027 

Revitalisasi KUD Serta 
Lembaga Penyuluhan 

0.099 0.011 

TOTAL  1,00 

Sumber: Hasil olahan data pada lampiran  

Tabel di atas adalah hasil perhitungan Matriks Priority Vector yang 

menunjukkan persepsi Pegawai DTPHPKP, BPP dan Ketua Poktan tentang 
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strategi pengembangan usaha tani padi di Kabupaten Sidrap. Faktor yang 

paling penting dalam pengembangan usaha tani padi adalah aspek faktor 

produksi. Dalam aspek faktor produksi, variabel penyediaan faktor produksi 

secara kontinyu dan terjangkau merupakan variabel yang paling penting bila 

dibandingkan dengan variabel subsidi faktor produksi dan investasi pihak 

swasta dalam penyediaan faktor produksi. Bobot variabel penyediaan faktor 

produksi secara kontinyu dan terjangkau sebesar 57.9%, sedangkan bobot 

variabel subsidi faktor produksi sebesar 26.7%, dan bobot variabel investasi 

pihak swasta dalam penyediaan faktor produksi sebesar 15.4%. Aspek faktor 

produksi merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan usaha 

tani karena aspek faktor produksi ini mempengaruhi efisiensi, produktivitas 

dan keberlanjutan usaha tani, disisi lain aspek faktor produksi ini berkaitan 

dengan kebijakan pemerintah dan regulasi. Petani dapat meningkatkan 

produktivitasnya dan bisa mengatasi tantangan dikarenakan adanya kebijakan 

pemerintah yang mendukung, seperti subsidi, asuransi pertanian, dan 

program pelatihan. 

Aspek budidaya  juga merupakan aspek strategi pengembangan usaha 

tani padi. Variabel dalam aspek budidaya ini meliputi pendampingan kepada 

petani, merangsang pupuk organik dan pestisida organik, dan yang terakhir 

merangsang menggunakan benih unggul dan berlabel. Variabel merangsang 

menggunakan benih unggul dan berlabel ini menempati urutan pertama 

dengan bobot 50,1%, kemudian diikuti oleh variabel pendampingan kepada 

petani dengan bobot sebesar 32,2% dan variabel merangsang pupuk organik 

dan pestisida organik 17,7%. Aspek budidaya dalam pengembangan usaha tani 

mencakup berbagai praktik dan teknik yang digunakan untuk menanam agar 

dapat menghasilkan produk yang optimal, aspek budidaya juga berkaitan 
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dengan pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit. Dalam pemberian 

pupuk yang tepat dan penggunaan pestisida yang tepat serta penerapan teknik 

pengendalian hama terpadu (PHT) dapat meningkatkan kesuburan tanah dan 

hasil panen serta dapat melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit. 

Aspek pasca panen memiliki dua variabel, yaitu variabel penyuluhan 

dan edukasi tentang penanganan pasca panen yang efektif dan kemitraan 

petani dengan pengusaha besar. Aspek pasca panen berkaitan dengan berbagai 

kegitan yang dilakukan setelah tanaman dipanen hingga produk siap 

dikonsumsi atau dipasarkan, mulai dari pemanenan, penyortiran dan 

pemilahan, pembersihan, pengeringan, pengemasan, penyimpanan, 

transportasi, pengolahan, pemasaran hingga pengendalian mutu. Dalam aspek 

pasca panen, variabel penyuluhan dan edukasi tentang penanganan pasca 

panen yang efektif merupakan variabel yang paling penting, hal ini dapat 

dilihat dari besarnya bobot yang mencapai 58.7%, lebih besar dibandingkan 

dengan bobot variabel kemitraan petani dengan pengusaha besar dengan 

bobot 41.3%. 

Aspek kebijakan pemerintah, terdapat tiga variabel yaitu bantuan 

teknis kepada petani, dukungan kebijakan hpp, dan kebijakan infrastruktur. 

Aspek kebijakan pemerintah berkaitan dengan subsidi dan bantuan finansial 

seperti halnya pemerintah sering memberikan subsidi untuk input pertanian 

seperti benih, pupuk, dan pestisida. Infrastruktur pertanian juga mempunyai 

kaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha tani karena 

dengan adanya pengembangan infrastruktur seperti jalan irigasi, jalan desa, 

pasar tani, dan fasilitas penyimpanan yang memadai dapat mendukung 

produktivitas dan akses pasar. Dari tiga variabel tersebut, variabel bantuan 

teknis kepada petani merupakan variabel yang lebih penting dalam 
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pengembangan usaha tani padi dengan bobot sebesar 47.9%, lebih besar jika 

dibandingkan dengan dukungan kebijakan penetapan HPP dengan bobot 

32.1%, dan yang terakhir variabel kebijakan infrastruktur dengan bobot 

sebesar 20,0%. 

Yang paling kecil adalah aspek kelembagaan, terdapat tiga variabel 

yaitu variabel penyuluhan penguatan kelembagaan kelompok tani dengan 

bobot 66.1%, selanjutnya insentif bagi lembaga tani yang aktif dengan bobot 

24.0% dan yang terakhir Revitalisasi KUD serta lembaga penyuluhan dengan 

bobot 9,9%. 

Tabel 4.4 
Bobot Final Variabel Penentu Pengembangan Usaha Tani Padi 

Variabel Bobot 
Final 

Rangking 

Penyediaan Faktor Produksi Secara Kontinyu dan 
Terjangkau 

0.148 1 

Merangsang Menggunakan Benih Unggul dan Berlabel 0.131 2 
Penyuluhan dan Edukasi Tentang Penanganan Pasca 
Panen yang Efektif 

0.101 3 

Bantuan Teknis Kepada Petani 0.095 4 
Pendampingan Kepada Petani 0.084 5 
Penyuluhan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani 0.074 6 
Kemitraan Petani dengan Pengusaha Besar 0.072 7 
Subsidi Faktor Produksi 0.068 8 
Dukungan Kebijakan Penetapan HPP 0.064 9 
Merangsang Pupuk Organik dan Pestisida Organik 0.046 10 
Kebijakan Infrastruktur 0.040 11 
Investasi Pihak Swasta dalam Penyediaan Faktor 
Produksi 

0.039 12 

Insentif bagi Lembaga Tani yang Aktif 0.027 13 
Revitalisasi KUD serta Lembaga Penyuluhan 0.011 14 

Sumber: Hasil olahan data pada lampiran  

Berdasarkan tabel 4.4 variabel penyediaan faktor produksi secara 

kontinyu dan terjangkau menempati urutan pertama dalam penentu 

pengembangan usaha tanu padi di Kabupaten Sidrap dengan bobot sebesar 
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14.8%. peringkat kedua dan ketiga ditempati oleh variabel merangsang 

menggunakan benih unggul dan berlabel dan penyuluhan dan edukasi tentang 

penanganan pasca panen yang efektif dengan bobot masing-masing sebesar 

13.1% dan 10,1%. Kemudian disusul oleh variabel bantuan teknis kepada 

petani  dengan bobot sebesar 9.5%. variabel pendampingan kepada petani dan 

penyuluhan penguatan kelembagaan kelompok tani diurutan kelima dan 

keenam memiliki bobot masing-masing sebesar 8.4% dan 7.4%. 

Variabel kemitraan petani dengan pengusaha besar diurutan 

berikutnya dengan bobot sebesar 7.2%, kemudian ada variabel subsidi faktor 

produksi dan dukungan kebijakan HPP diurutan kedelapan dan kesembilan  

dengan bobot masing-masing sebesar 6.8% dan 6.2%. diurutan selanjutnya 

adalah variabel merangsang pupuk organik dan pestisida organik berada 

diurutan kesepuluh  dengan bobot sebesar 4.6%, variabel kebijakan 

infrastruktur diurutan kesebelas sebesar 4.0%, variabel investasi pihak swasta 

dalam penyediaan faktor produksi  diurutan berikutnya sebesar 3.9%, 

kemudian disusul lagi oleh variabel insentif bagi lembaga tani yang aktif 

dengan bobot sebesar 2.7% dan variabel yang terakhir adalah revitalisasi KUD 

serta lembaga penyuluhan dengan bobot sebesar 1,1%. 

7. Strategi Pengembangan Usaha Tani Padi di Kabupaten Sidrap 

Juhardi (2005), berpendapat bahwa dalam peningkatan produksi dan 

pendapatan petani padi, perlu adanya peningkatan faktor-faktor produksi 

dalam usaha tani. Faktor produksi yang dimaksud adalah penggunaan benih 

unggul, curahan tenaga kerja dalam usaha tani, peningkatan teknologi, 

pengairan, pemberantasan hama dan penyakit, pemupukan, serta panen dan 

pasca panen. 
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Pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk pengembangan 

usaha tani padi di Kabupaten Sidrap. Ada beberapa langkah yang telah 

dilakukan namun belum secara menyeluruh. Hal tesebut dipandang sebagai 

fenomena positif untuk meningkatkan hasil produksi padi. Beberapa inisiatif 

yang telah dilakukan adalah penerapan paket teknologi, menyalurkan bantuan 

alat dan mesin pertanian (alsintan). 

Pemerintah harus memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut 

pembangunan infrastruktur pertanian, pengadaan benih berkualitas, 

pengendalian hama dan penyakit, pemasaran dan penetapan harga, 

pendidikan dan pelatihan, penggunaan teknologi, kebijakan dan regulasi, dan 

kerja sama dengan pihak swasta. 

Untuk mengembangkan usaha tani padi, hal yang perlu dibenahi oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap yang pertama adalah pelayanan 

pemerintah terhadap bidang pertanian masih lemah, hal ini dibuktikan dengan 

pembagian pupuk subsidi yang dibagikan kepada masyarakat yang tidak 

konsisten dan tidak merata, sebagian masyarakat mendapatkan pupuk subsidi 

yang sesuai dengan kebutuhan lahan mereka, dan sebagian pula masyarakat 

yang mendapatkan pupuk yang tidak sesuai apa yang mereka butuhkan, 

permasalahan lainnya juga dalam keterlambatan penyaluran pupuk subsidi, 

hal ini mesti harus dibenahi dengan kesadaran secara penuh oleh pemerintah 

karena satu minggu saja terlambat maka berpengaruh besar terhadap 

tanaman. Untuk meningkatkan produksi padi agar usaha tani terus 

berkembang maka diperlukan faktor produksi yang terkait dengan subsidi 

faktor produksi dalam artian pembagian pupuk dibagi secara merata dan lebih 

tepat waktu  karena pupuk merupakan sarana produksi yang strategis dan 

menjadi salah satu faktor penentu dalam meningkatkan komoditas pertanian. 
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Kedua, dalam pengembangan usaha tani diperlukan juga infrastruktur 

pertanian yang terkait dengan irgasi, jalan dan transportasi. Dengan adanya 

sistem irigasi untuk memastikan ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun, 

dan memperbaiki akses jalan menuju lahan pertanian serta pasar agar 

distribusi hasil pertanian lebih efisien juga dapat meningkatkan hasil produksi 

pertanian, oleh karena itu pemerintah tetap memperhatikan infrastruktur 

pertanian ini. 

Ketiga, teknologi dan inovasi sangat berpengaruh terhadap 

pengembangan usaha tani. Penerapan teknologi dalam artian mendorong 

penggunaan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas 

yang efisiensi dan penyuluhan dan pelatihan dalam artian mengadakan 

program penyuluhan dan pelatihan bagi petani mengenai teknik pertanian 

terbaru dan praktik pertanian agar petani dapat meningkatkan hasil 

produksinya. 

B.  Pembahasan 

1. Kondisi Usaha Tani Padi di Kabupaten Sidrap 

Sidrap dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Sulawesi Selatan. 

Daerah ini memiliki lahan pertanian yang luas dengan irigasi yang cukup baik, 

sehingga produksi padi di Sidrap cenderung stabil dan tinggi. Banyak petani di 

Sidrap menggantungkan hidupnya pada usaha tani padi. Selain padi, beberapa 

petani juga mulai diversifikasi usaha tani mereka dengan menanam tanaman 

lain seperti: jagung, kacang-kacangan dan sayuran. 

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kondisi usaha tani padi di 

Kabupaten Sidrap yang dilihat melalui hasil produksi padi cenderung 

mengalami fluktuatif. Pada tahun 2023, terjadi penurunan hasil produksi yang 

diakibatkan oleh kondisi cuaca yang tidak menentu terutama terjadinya 
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kemarau yang berkepanjangan, selain itu petani juga menghadapi serangan 

hama yang menyebabkan menurunnya hasil panen. Hal-hal tersebut 

merupakan tantangan besar bagi para petani karena mempengaruhi 

pendapatan yang diperoleh, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap 

kesejahteraan hidup petani dan keluargannya. 

Perubahan cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan bagi para 

petani, terutama yang bergantung pada musim tanam dan panen, harga pasar 

yang fluktuatif juga menjadi kendala bagi petani untuk memperoleh 

pendapatan yang stabil, dan beberapa petani masih menghadapi keterbatasan 

modal dan akses terhadap teknologi pertanian modern yang dapat 

meningkatkan produktivitas. 

Pemerintah daerah dan pusat terus berupaya untuk memberikan 

dukungan kepada petani di Sidrap melalui program-program bantuan, 

pelatihan, dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian seperti pupuk dan 

benih unggul. Sidrap memliki potensi besar untuk terus mengembangkan 

sektor pertaniannya, terutama dengan penerapan teknologi pertanian modern 

dan peningkatan akses pasar bagi petani. Pengembangan sektor agribisnis 

juga menjadi salah satu peluang yang dapat memberikan nilai tambah bagi 

hasil tani. 

2. Penentu   Pengembangan Usaha Tani Padi Kabupaten Sidrap 

Hasil pembobotan aspek penentu pengembangan usaha tani padi pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa faktor produksi merupakan strategi 

prioritas dalam mengembangkan usaha tani di Kabupaten Sidrap. Faktor 

produksi pertanian itu terdiri atas tenaga kerja, modal, dan tanah. Walaupun  

terdapat aspek budidaya, kebijakan pemerintah, kelembagaan, dan pasca 
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panen jika tidak dibarengi dengan faktor produksi pertanian tidak dapat 

berjalan dengan maksimal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dina Sakina (2020), dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa aspek pengembangan usaha tani padi yang 

mempunyai bobot paling besar adalah aspek pengadaan input, kemudian 

disusul aspek pemasaran, aspek budidaya, aspek pemerintah dan 

kelembagaan dan yang terakhir aspek pasca panen. 

Sedangkan, hasil temuan Pratama & Sahaya (2014), tidak sejalan 

dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa kriteria budidaya 

merupakan kriteria paling penting yang perlu diperhatikan dalam strategi 

pengembangan usaha tani, kriteria berikutnya adalah kriteria input, kriteria 

lembaga, kriteria pasca panen, dan kriteria pemasaran. 

Dalam mengembangkan usaha tani padi di Kabupaten Sidrap 

diperlukan strategi yang tepat untuk merumuskan kebijakan agar usaha tani 

dapat terus berkembang. Dari hasil perhitungan aspek dan variabel penentu 

pengembangan usaha tani padi di Kabupaten Sidrap melalui alat bantu 

komputer Expert Choice 11 diperoleh hasil bahwa aspek faktor produksi 

merupakan aspek yang paling penting dalam pengembangan usaha tani padi 

dengan bobot sebesar 26,9%, kemudia diikuti oleh aspek budidaya sebesar 

23.8%, aspek pasca panen sebesar 18.5%, diurutan keempat adalah aspek 

kebijakan pemerintah dengan bobot 17.3% yang berada diurutan kelima dan 

terakhir ditempati oleh aspek kelembagaan dengan bobot sebesar 13.5%. 

Faktor produksi menjadi aspek yang dominan dalam pengembangan 

usaha tani padi di Kabupaten Sidrap. Kegiatan usaha tani tidak akan dapat 

berjalan lancar tanpa adanya faktor produksi. Namun, ada beberapa 

persoalan-persoalan khusus yang dihadapi terkait dengan pengembangan 
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usaha tani padi. Salah satunya adalah persoalan mengenai pembagian pupuk 

subsidi yang tidak merata dan keterlambatan penyaluran pupuk subsidi. Hal 

ini kerap terjadi disetiap panen. Pada permasalahan tersebut tentunya sulit 

tercapai pengembangan usaha tani dikarenakan satu minggu saja terlambat 

maka berpengaruh besar terhadap tanaman. Sementara pupuk merupakan 

sarana produksi yang strategis dan menjadi salah satu faktor penentu dalam 

meningkatkan komoditas petanian (Fauzan dkk., 2023). 

Faktor produksi, termasuk lahan, modal, bibit, pupuk, obat-obatan, 

tenaga kerja dan aspek manajemen, merupakan penentu besar kecilnya 

produksi yang akan dihasilkan petani. Pupuk sebagai salahsatu faktor yang 

penting. Faktor-faktor lain seperti pendidikan, pendapatan, dan keterampilan 

juga memiliki pengaruh, namun faktor produksi pupuk memiliki peran 

dominan dalam produksi pertanian (Soekartawi, 2002). 

Dalam pertanian budidaya merupakan tahapan-tahapan penting untuk 

memperoleh hasil padi yang optimal,  tahapan utama yaitu proses pengolahan 

tanah meliputi pembajakan, mencangkul, atau menggunakan alat-alat mekanis 

lainnya untuk menggemburkan tanah. Setelah itu, diberikan pupuk dasar 

seperti pupuk organik atau anorganik, tahapan kedua yaitu pemilihan bibit 

berkualitas untuk meningkatkan kualitas hasil panen, tahapan ketiga yaitu 

persemaian yang bertujuan untuk mempersiapkan benih menjadi bibit yang 

siap ditanam dilapangan, tahapan keempat yaitu penanaman benih pada lahan 

yang telah disiapkan, tahapan kelima yaitu perawatan lahan meliputi 

penyiangan, perairan, dan pemupukan, tahapan keenam yaitu pencegahan 

hama dan penyakit dengan penggunaan pestisida dengan tepat, tahapan 

terakhir yaitu pemanenan. Dalam melakukan kegiatan usaha tani, petani masih 

mengikuti rutinitas pertanian dengan menggunakan pupuk anorganik secara 
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berlebihan. Menurut Las dkk., 2010 (Dalam Wahyudi dkk., 2022), penggunaan 

pupuk organik secara berlebihan akibatnya efesiensi penggunaan pupuk dan 

air irigasi, serta produktivitas lahan menurun sehingga berdampak negatif 

terhadap kelestarian lingkungan. 

Mengingat sistem pertanian organik mampu meningkatkan kesuburan 

serta kelestarian maka menngunakan pupuk organik dan pestisida organik 

dapat menjamin keberlangsungan usaha pertanian. Pupuk organik dapat 

menyebabkan struktur tanah yang lebih baik dan juga biologi tanah dan dapat 

meningkatkan kesuburan kimia zat pengatur tumbuh. Sehingga pupuk organik 

tidak hanya meningkatkan kesuburan, tetapi juga menyuburkan tanah, yang  

menjamin kesehatan tanaman dan hasilnya, dan juga sehat bagi yang 

memakannya (Valentino dkk., 2022). 

Selain itu, aspek pasca panen juga harus diperhatikan dikarenakan 

dalam pengembangan usaha tani padi pasca panen sangat penting karena 

memainkan peran kunci dalam menentukan kualitas dan kuantitas hasil 

panen. Yang harus diperhatikan juga pada pasca panen dalam pengembangan 

usaha tani padi adalah kemitraan petani dengan pengusaha besar dan 

penyuluhan dan edukasi tentang penanganan pasca panen yang efektif. 

Kemitraan petani dengan pengusaha besar membuat pendapatan semakin 

meningkat karena penjualan gabah terjamin sehingga petani dapat 

memperoleh keuntungan yang lebih besar. Penyuluhan dan edukasi tentang 

penanganan pasca panen sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas hasil panen yang meliputi penggunaan teknologi modern, 

pengemasan dan penyimpanan, penggunaan pupuk hayati dan organik, dan 

pengamanan hasil panen. Penyuluhan tentang pengamanan hasil panen itu 

penting karena petani harus diberitahu cara menghindari kerusakan pada 
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gabah selama penanganan pasca panen, seperti kelembaban yang berlebihan 

dan menjaga kebersihan lingkungan kerja. Penanganan pasca panen juga  

penting untuk diperhatikan karena bertujuan agar hasil tanaman tersebut 

dalam kondisi baik dan sesuai/tepat untuk dapat segera dikonsumsi atau 

untuk bahan baku pengolahan (Mutiarawati,2009). 

Kebijakan pemerintah yang meliputi kebijakan penetapan HPP, 

kebijakan pembangunan infrastruktur, dan bantuan teknis kepada petani. 

Penetapan Hpp di Kabupaten Sidrap berfokus pada pengamanan pasar dan 

optimasi lahan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, 

serta mengurangi kehilangan. Dermoredjo (2014), berpendapat bahwa peran 

pemerintah sangat strategis dalam pengembangan pangan, baik itu 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan pengembangan 

komoditas padi sangat penting karena komoditas ini memiliki peran penting 

dalam menjaga stabilitas kebutuhan pangan nasional. 

 Produksi padi juga, masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan 

melalui perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar irigasi dan lahan-

lahan sawah beririgasi, tadah hujan pada sentra-sentra pengembangan padi, 

hal ini sejalan dengan visi daerah yaitu mewujudkan Sidrap sebagai daerah 

agrobisnis yang maju dengan masyarakat yang religius, aman, adil, sejahtera, 

dan salah satu misinya adalah mengembangkan dan meningkatkan kinerja 

pembangunan infrastruktur irigasi. Pemerintah daerah menyatakan dalam 

upaya peningkatan dan memperbaiki lahan sawah tadah hujan maka 

direalisasikan kegiatan optimasi lahan kering di Kabupaten Sidrap. Selain itu, 

para petani juga perlu diberdayakan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kemampuan dalam melaksanakan bantuan teknis agar kegiatan usaha tani 

yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan 
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pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, hubungan 

kerjasama yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup 

petani (Hamid, 2018).  

Aspek kelembagaan merupakan salah satu faktor pendukung dalam 

pengembangan usaha tani padi yang terkait dengan penyuluhan penguatan 

kelembagaan kelompok tani dan insentif bagi lembaga tani yang akif. Semakin 

kuat kelembagaan kelompok tani maka semakin berkembang juga usaha tani 

dikarenakan adanya gabungan kelompok tani dapat membantu dalam 

pengadaan input pertanian, penjualan hasil panen, dan akses ke teknologi 

modern. Dalam upaya menuju pembangunan pertanian yang lebih maju, peran 

kelembagaan pertanian perlu didorong untuk memberikan kontribusi 

terhadap hal tersebut. Kelompok tani menjadi salah satu kelembagaan 

pertanian yang berperan penting karena kelompok tani merupakan pelaku 

utama dalam pembangunan pertanian, maka kelompok tani perlu dibina dan 

diperdayakan lebih lanjut agar dapat berkembang secara optimal dan 

mendukung pembangunan pertanian (Ginting dkk., 2022). 

3. Peran Pemerintah Daerah untuk Mengembangkan Usaha Tani 

Padi di Kabupaten Sidrap 

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk 

pengembangan usaha tani, mulai dari aspek faktor produksi, aspek budidaya, 

aspek kebijakan pemerintah, aspek kelembagaan, dan aspek pasca panen. 

Aspek faktor produksi merupakan aspek terpenting dalam 

pengembangan usaha tani padi di Kabupaten Sidrap. Disinilah peran 

Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan 

produksi tani padi dalam bentuk subsidi pupuk dan bibit padi. Selain itu, 

pemerintah juga perlu menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian berupa 
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traktor roda 4 maupun traktor roda 2 kepada kelompok tani yang harapannya 

dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Serta 

kebijakan pemerintah yang berupa subsidi terhadap input produksi akan 

mendukung kegiatan produksi yang meningkat (Wahyudi dkk., 2018). 

Budidaya dalam pertanian padi merupakan tahapan penting yang harus 

dilakukan untuk memperoleh hasil yang optimal. Teknik budidaya yang masih 

dilakukan secara konvensional juga menjadi salah satu penyebab tanaman 

padi belum dapat mengekspresikan kemampuan genetiknya. Oleh karena itu 

Pemerintah berperan untuk memberikan pendampingan kepada petani 

tentang cara penggunaan teknologi untuk meningkatkan hasil panen dan 

mengurangi biaya produksi serta menerapkan pertanian organik Pemerintah 

juga dapat memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan petani 

dalam mengelola usaha tani yang lebih efektif (Novianto, 2009). 

Pemerintah memainkan peran penting dalam membuka akses pasar 

untuk petani dengan membangun sistem distribusi yang efesien dan 

mempromosikan ekspor produk pertanian. Melalui perjanjian perdagangan 

yang menguntungkan, pemerintah dapat membantu petani mendapatkan 

pangsa pasar internasional yang lebih besar. Peningkatan aktivitas pasca 

panen dan pengolahan akan meningkatkan efisiensi kerja, kualitas dan nilai 

tambah dari produk yang dihasilkan dan dapat diukur dari bertambahnya 

volume komoditas yang diolah (DJTP, 2016). 

Pemerintah sejatinya merumuskan beberapa kebijakan terkait 

pengembangan usaha tani, kebijakan pemerintah dalam pertanian berperan 

untuk membantu dan melindungi para petani, diantaranya melalui kebijakan 

penetapan harga pokok penjualan yang bertujuan untuk mengoptimalkan 

keuntungan dan memastikan petani memperoleh keuntungan yang layak dari 
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usaha tani mereka. Selain itu, kebijakan infastruktur untuk mempermudah 

jalannya produksi pertanian seperti perbaikan dan penambahan jaringan jalan 

dan transpostasi serta pembangunan irigasi yang baik sehingga dapat 

meningkatkan efesiensi penggunaan air dan memastikan (Rahman dkk., 

2022). 

Peran pemerintah dalam aspek kelembagaan sangat penting untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani. Pembentukan dan 

penguatan kelembagaan kelompok tani merupakan salah satu peran 

pemerintah dalam aspek kelembagaan dikarenakan pemerintah membentuk 

kelembagaan pertanian seperti gapoktan untuk mengelola aktivitas kelompok 

tani dan penyaluran bantuan pertanian, sehingga memudahakan masyarakat 

memperoleh bantuan yang diinginkan. Disisi lain pemeerintah juga melakukan 

penyuluhan dan pelatihan pertanian, dalam melaksanakan penyuluhan dan 

pelatihan pertanian masyarakat dapat meningkatkan kemampuan petani 

dalam mengelola lahan dan meningkatkan produktivitas (Parawangi, 2016). 
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BAB V   

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penyusunan penelitian ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan, 

sebagai berikut: 

1. Kabupaten Sidrap di Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah 

yang terkenal dengan kegiatan pertanian, terutama dalam produksi 

padi. Adapun tantangan dan kendala usaha tani di kabupaten Sidrap: 

perubahan iklim, harga pasar yang fluktuatif, dan modal dan teknologi. 

Pemerintah juga memberikan dukungan kepada petani melalui 

program bantuan, pelatihan dan penyediaan pupuk dan benih unggul. 

2. Aspek faktor produksi menjadi aspek yang paling penting sebagai 

penentu pengembangan usaha tani padi di Kabupaten Sidrap dengan 

bobot sebesar 26,9%, kemudian diikuti oleh aspek budidaya sebesar 

23.8%, aspek pasca panen sebesar18.5% dan diurutan berikutnya 

aspek kebijakan pemerintah sebesar 17.3%, yang berada diurutan 

kelima dan terakhir ditempati oleh aspek kelembagaan dengan bobot 

sebesar 13.5%. aspek penentu pengembangan usaha tani padi di 

Kabupaten Sidrap dipengaruhi oleh 3 aspek yang memiliki bobot 

terbesar yaitu aspek faktor produksi, aspek budidaya, dan aspek pasca 

panen. 

3. Hasil pembobotan final variabel penentu pengembangan usaha tani 

padi menujukkan bahwa variabel penyediaan faktor produksi secara 

kontinyu dan terjangkau (0.148), variabel merangsang menggunakan 

benih unggul dan berlabel (0.131), variabel penyuluhan dan edukasi 
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tentang penanganan pasca panen yang efektif (0.101), variabel 

bantuan teknis kepada petani (0.095), variabel pendampingan kepada 

petani (0.084), variabel penyuluhan penguatan kelembagaan 

kelompok tani (0.074),  variabel kemitraan petani dengan pengusaha 

besar (0.072), variabel subsidi faktor produksi (0.068), variabel 

dukungan kebijakan penetapan HPP (0.064), variabel merangsang 

pupuk organik dan pestisida organik (0.046), variabel kebijakan 

infrastruktur (0.040), variabel investasi pihak swasta dalam 

penyediaan faktor produksi (0.039), variabel insentif bagi lembaga tani 

yang aktif (0.027), dan variabel revitalisasi KUD serta lembaga 

penyuluhan (0.011) adalah variabel yang memperoleh bobot terendah 

sehingga perlu dilakukan pembenahan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sidrap. 

4. Pemerintah harus memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut 

pembangunan infrastruktur pertanian, pengadaan benih berkualitas, 

pengendalian hama dan penyakit, pemasaran dan penetapan harga, 

pendidikan dan pelatihan, penggunaan teknologi, kebijakan dan 

regulasi, dan kerja sama dengan pihak swasta. Untuk meningkatkan 

produksi padi agar usaha tani terus berkembang maka diperlukan 

faktor produksi yang terkait dengan subsidi faktor produksi dalam 

artian pembagian pupuk dibagi secara merata dan lebih tepat waktu  

karena pupuk merupakan sarana produksi yang strategis dan menjadi 

salah satu faktor penentu dalam meningkatkan komoditas pertanian. 

Kedua, dalam pengembangan usaha tani diperlukan juga infrastruktur 

pertanian yang terkait dengan irgasi, jalan dan transportasi. Ketiga, 
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teknologi dan inovasi sangat berpengaruh terhadap pengembangan 

usaha tani. 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah   

Bagi pemerintah bersama petani harus bisa memaksimalkan peran 

kelompok tani dalam kegiatan usaha tani yang dilakukan dengan berkelompok 

atau berbasis kawasan. Pemerintah Kabupaten Sidrap sebaiknya dapat 

mengaplikasikan strategi pengembangan usaha tani padi berdasarkan 

prioritas kriteria dan alternatif yang telah dirumuskan berdasarkan hasil 

penelitian. Pemerintah memberikan perlindungan harga bagi petani sebagai 

jaminan balik modal dan untung bagi petani. Selain itu, pemerintah harus lebih 

memberikan perhatian kepada sektor pertanian baik terkait pendampingan 

kepada petani mengenai penerapan teknologi pertanian, peningkatan SDM 

petani melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan budidaya maupun 

dalam bentuk bantuan secara langsung baik penyuluhan maupun bantuan 

dalam bentuk dana.  

2. Bagi Peneliti 

Sebaiknya jika menggunakan AHP lebih berhati-hati dalam 

merumuskan kriteria dan alternatif strategi pengembangan yang mana harus 

juga sesuai dengan program pemerintah dan dinas pertanian setempat serta 

dalam proses pegumpulan data lebih memperhatikan pemilihan informan 

atau responden untuk menghindari subjektif data. Peneliti selanjutnya harus 

memasukkan sumber responden dari pihak akademis sebagai narasumber 

yang expert dibidangnya. 
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