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ABSTRAK 

 

Nama Penyusun   :  Faujan Al Mukarim 

NIM        :  60800114051 

Judul Skripsi   : Pengembangan kawasan minapolitan berkelanjutan Di desa 

watobuku, kecamatan solor timur, Kabupaten flores timur 

 

Minapolitan adalah kawasan yang terdiri dari sentra-sentra produksi 

perdagangan komoditas kelautan dan perikanan. pengembangan sector perikanan 

hanya dapat dirumuskan secara cepat dan tepat, baik perikanan budi daya maupun 

perikanan tangkap. Desa Watobuku merupakan salah satu kawasan pesisir yang 

memiliki fungsi utama sebagai kawasan permukiman dan perdagangan khususnya 

hasil laut. Sehingga  dalam pengembangan kawasan permukiman pesisir di Desa 

Watobuku sebagai kawasan minapolitan adalah melalui langkah-langkah yang 

strategis dalam rangka menciptakan kesejahteraan nelayan. Langkah-langkah 

tersebut adalah: 1) Bagaimana potensi perikanan di Desa Watobuku dalam 

mendukung pengembangan kawasan minapolitan? Dan. 2) Bagaimana strategi 

untuk mewujudkan Kawasan Minapolitan yang berkelanjutan  di Desa 

Watobuku?. Metode dalam penelitian ini adalah analisis Location Quotient  (LQ) 

dan analisis SWOT. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat pesisir Desa Watobuku melalui konsep pengembangan kawasan 

minapolitan berkelanjutan. 

Kata Kunci : Minapolitan, Kawasan Pesisir, Pengembangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kesatuan di mana pada dasarnya  mengandung 

potensi sumber daya alam yang melimpah, keanekaragaman suku bangsa, bahasa, 

agama dan etnis. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu 

sumber daya yang penting bagi masyarakat dan dapat dijadikan sebagai penggerak 

utama (primer mover) perekonomian nasional. Hal tersebut merupakan faktor 

yang berpengaruh terhadap pengembangan suatu kawasan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkannya perlu adanya kerja sama dengan 

pihak pemerintah, swasta, lembaga masyarakat sampai masyarakat umum. 

Pembangunan perdesaan merupakan salah satu indikator pembangunan wilayah 

mengingat penduduk Indonesia sebagian besar berada di perdesaan. 

Di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  

memberi harapan baru bagi pembangunan desa untuk mewujudkan hubungan 

yang kuat antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan jika tidak akan 

dikhawatirkan kawasan perdesaan menjadi tidak berkembang dimasa depan, 

sedangkan pengembangan kawasan perdesaan, harus berkembang oleh karena itu 

diperlukan perencanaan kawasan pedesaan yang bekelanjutan. Dalam 

pembangunan perdesaan, yang ada saat ini belum maksimal dalam meningkatkan 

potensi desa sehingga dengan adanya pembangunan sektor kelautan dan perikanan 

(minapolitan) sebagai salah satu strategi dalam pembangunan perdesaan. 

Pengembangan wilayah bagaimanapun tidak lepas dari perencanaan alokasi 

sumber daya yang ada dengan prospek jangka panjang. 

Salah satu  strategi pengembangan sektor perikanan dan kelautan di wilayah 

pesisir pantai adalah melalui program minapolitan. Pengembangan kawasan 

minapolitan berkelanjuatn merupakan salah satu upaya mempercepat 

pembangunan perdesaan dengan memperhatikan keterkaitan aktivitas yang akan 

dikembangkan maka partisipasi aktif seluruh masyarakat, investor dan pemerintah 

daerah sebagai suatu prakarsa sangat menentukan. Menurut Keputusan Menteri 
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Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. Kep. 18/Men/2011 tentang 

Pedoman Umum Minapolitan : “Minapolitan adalah konsepsi pembangunan 

ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip 

terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan minapolitan adalah 

sautu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari 

sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, 

dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Minapolitan direncanakan sebagai basis 

industrialisasi kelautan dan perikanan melalui integrasi hulu hilir yang dapat 

meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan”.  

Berdasarkan UU tersebut minapolitan dapat menunjang pembangunan wilayah 

pesisir pantai karena mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mampu 

menyerap tenaga kerja yang produktif sehingga dapat menekan laju pertumbuhan 

pengangguran.  

Sehubungan dengan hal tersebut, Allah sudah menjelaskan  dalam Al-Qur’an 

bahwa segala sesuatu yang diciptakan untuk kesejahteraan umat manausia dan 

makhluk lainnya. Alla berfirman dalam QS An-Nahl 16:14 yang berbunyi : 

رجُِواْ مِنبهُ حِلبيَةٗ  تَخب ا وَتسَب واْ مِنبهُ لََبمٗا طَرِي ٗ
كُلُ

ب
رَ لَِِأ َحب رَ ٱلۡب ِي سَخه وَهُوَ ٱلَّه

لِ  تلَببَسُونَهَاۖ وَترََى ٱلبفُلبكَ مَوَاخِرَ فيِهِ  كُرُونَ وَلَِِببتَغُواْ مِن فَضب هۦِ وَلَعَلهكُمب تشَب  
Terjemahnya: 

(Dan Dialah yang menundukkan lautan) Dia telah membuatnya jinak sehingga 

dapat dinaiki dan diselami (agar kalian dapat memakan daripadanya daging yang 

segar) yaitu ikan (dan kalian mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kalian 

pakai) yaitu berupa mutiara dan marjan (dan kamu melihat) menyaksikan 

(bahtera) perahu-perahu (berlayar padanya) dapat melaju di atas air; artinya dapat 

membelah ombak melaju ke depan atau ke belakang hanya ditiup oleh satu arah 

angin (dan supaya kalian mencari) lafal ini diathafkan kepada lafal lita'kuluu, 

artinya supaya kalian mencari keuntungan (dari karunia-Nya) karunia Allah swt. 

lewat berniaga (dan supaya kalian bersyukur) kepada Allah swt. atas karunia itu. 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia harus mengelola kekayaan seefisien 
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mungkin dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan didalam 

pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada (Shihab, 2002). 

Mata pencaharian diberbagai daerah tidak semuanya sama, itu sangat 

tergantung pada kondisi geografi dan topografi. Desa Watobuku adalah sebuah 

perkampungan yang terletak wilayah pesisir, ujung timur pulau Solor dan juga 

sebagai salah satu sentra produksi perikanan yang cukup besar. Desa Watobuku 

tidaklah asing dengan penangkapan ikan, keahlian menangkap sudah diwariskan 

oleh nenek moyang secara turun temurun. Hal ini dapat dilihat dengan keadaan 

ekonmi penduduk Desa Watobuku, pada Tabel 1. 

Tabel 1 Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Watobuku 

No Mata Pencaharian Jumlah Satuan 

1 Nelayan 467 Jiwa 

2 Petani 3 Jiwa 

3 Pedagang 19 Jiwa 

4 Tukang Kayu / Batu/Montir 24 Jiwa 

5 PNS 37 Jiwa 

6 Pensiunan 12 Jiwa 

7 Supir 2 Jiwa 

9 Guru Swasta 36 Jiwa 

10 Wira Suasta 114 Jiwa 

13 Lain-lain 804 Jiwa 

Total  1.548 Jiwa  

  Sumber : Profil Desa Watobuku Tahun 2019 

Maka dengan melihat Tabel 1 potensi  konsep minapolitan hadir sebagai 

solusi yang bergerak disektor kelautan dan perikanan. Strategi ini dilakukan untuk 

memanfaatkan kekuatan dilingkungan minapolitan guna menangkap peluang yang 

dimiliki lingkungan minapolitan. Oleh karenanya, diperlukan konsep penataan 

ruang yang menjadi  acuan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan secara 

terpadu, holistik dan berkelanjutan, khususnya minapolitan di Desa Watobuku, 

Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat sebuah 

penilitian yang berjudul “Pengembangan Kawasan Minapolitan Berkelanjutan di 

Desa Watobuku, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana potensi perikanan di Desa Watobuku dalam mendukung 

pengembangan kawasan minapolitan? 

2. Bagaimana strategi untuk mewujudkan Kawasan Minapolitan yang 

berkelanjutan (sustainable) di Desa Watobuku? 

C. Tujuan  

1. Untuk mengetahui potensi komoditas perikanan unggulan yang ada di Desa 

Watobuku dalam mendukung pengembangan kawasann minapolitan. 

2. Merumuskan strategi pengembangan kawasan minapolitan secara 

berkelanjutan di Desa Watobuku. 

D. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup yang digunakan dalam studi penelitian ini meliputi ruang 

lingkup kawasan dan ruang lingkup materi.  

1. Ruang Lingkup Kawasan 

Ruang lingkup kawasan penelitian ini meliputi kawasan Minapolitan di Desa 

Watobuku. 

2. Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup kajian materi ini adalah pengembangan kawasan Minapolitan 

di Desa Watobuku. 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini maka dibuat susunan 

kajian berdasarkan metodologinya dalam bentuk sistematika penulisan yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang studi, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi dan 

berkaitan dengan kepentingan analisis studi, terutama yang 

berisikan tentang pengembangan kawasan minapolitan 

berkelanjutan serta kerangka pikir. 
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari 

lokasi dan waktu penelitian, jenis data dan metode pengumpulan 

data, variabel penelitian, metode analisis, devenisi operasional. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan dan menguraikan gambaran umum Desa 

Desa Watobuku yang merupakan lokasi penelitian, analisis Potensi 

perikanan dan analisis LQ  dan arah prengembangan dengan 

menggunakan analisis SWOT 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan tahap akhir dari penelitian dan penyusunan 

skripsi, yang di dalamnya termuat tentang kesimpulan dari semua 

pembahasan sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Pengembangan Wilayah Perdesaan  

1. Pendekatan Sektoral 

Pendekatan sektoral difokuskan pada sektor-sektor kegiatan yang ada di 

wilayah tersebut, Pendekatan sektoral terdiri dari analisis berbasis ekonomi dan 

sektor unggulan. (Zai dan Pangi, 2018).  

Dalam rangka mengembangkan wilayah adalah dengan strategi 

pengembangan wilayah yang berbasis sektoral, artinya bahwa pemerintah perlu 

menentukan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan 

sektor lainnya.(Wahyudi dkk, 2020). 

Kajian sektoral merupakan perwujudan dan trasformasi sumber daya alam 

yang  berlangsung dalam suatu wilayah dalam skala yang rinci. Antara lain 

menyangkut jenis, input, output, produktifitas, kapasitas, pertumbuhan, dan 

perkembangan  aktifitas masyarakat di suatu wilayah. (Mukhtar, 2012). 

Setiap wilayah memiliki sektor-sektor yang bersifat strategis akibat besarnya 

sumbangan yang diberikan dalam perekonomian wilayah serta keterkaitan 

sektoral dan spasialnya. Perkembangan sektor strategis tersebut memiliki dampak 

pada berkembangnya sektor-sektor lainnya, dan secara spasial berdampak secara 

luas di seluruh wilayah sasaran. (Nugroho dkk, 2014).  

2. Pendekatan Spasial 

Perkembangan wilayah memiliki komponen pusat pertumbuhan dan hierarki. 

Kedua komponen tersebut digunakan sebagai dasar melihat perubahan secara 

spasial maupun non-spasial pada suatu wilayah. Indonesia mulai menggalakkan 

tujuan pemerataan pembangunan dan perekonomian yang diwujudkan dengan 

salah satu konsep pengembangan wilayahnya yaitu kawasan strategis cepat 

tumbuh (KSCT). (Anisah dkk, 2018).   

Spasial (spatial) berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang, 

didalamnya mengandung ukuran, jarak, bentuk, dan posisi, Spasial merupakan 

aspek meruang dalam pengertian bahwa ruang dipahami bukan semata-mata 
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bersifat geometris, bebas nilai, atau ruang dalam pengertian ruang Euclide, 

melainkan ruang dalam kaitannya dengan nilai sosial dan budaya. (Mulyadi dkk,  

(2018). 

Pola spasial dapat diartikan sebagai sebagai bentuk keruangan khususnya 

bentuk fisik suatu daerah atau kawasan tertentu dalam konteks suatu permukiman 

(kota atau desa). (Swanendri, 2017). 

B. Konsep Dasar Minapolitan 

Menururt Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan (2013) 

Kata minapolitan terdiri dari kata mina dan kata politan. Mina berarti ikan dan 

politan berarti kota, sehingga minapolitan dapat diartikan sebagai kota perikanan 

atau kota di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota, secara defenitif 

minapolitan adalah kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena 

berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani dan mendorong 

kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya, dengan ciri utama 

kegiatan perikanan dan pengolahan hasil perikanan. 

Minapolitan pada prinsipnya merupakan suatu program kegiatan perikanan 

yang berupaya untuk mensinergikan kegiatan produksi bahan baku, pengolahan 

dan pemasaran dalam satu rangkaian kegiatan besar dalam satu kawasan atau 

wilayah yang terdiri dari sentral-sentral produksi dan perdagangan, jasa, 

pemukiman dan kegiatan lainnya yang saling terkait. Tujuan konsep minapolitan 

adalah untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah dengan kegiatan 

perikanan sebagai kegiatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf 

hidup masyarakat yang dikembangkan tidak saja on Farm tetapi juga off farm 

seperti sarana perikanan dan jasa penunjang lainnya. Pengembangan kawasan 

minapolitan dapat dijadikan alternatif solusi dalam pengembangan kawasan 

perdesaan untuk menghilangkan kesenjangan pembangunan dengan kawasan 

perkotaan, menciptakan lapangan kerja dan usaha baru dan bahkan mampu 

mendukung perkembangan kawasan perkotaan. (Cahya dan Mareza, 2013).  

Sesuai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan, bahwa dalam rangka mendorong 

percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan 
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pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang 

terintegrasi, efisien, berkualitas, dengan konsepsi Minapolitan, pengembangan 

kawasan minapolitan yang dimaksud adalah  mendorong percepatan 

pengembangan wilayah dengan kegiatan perikanan sebagai kegiatan utama dalam 

meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakat. 

C. Kawasan Pesisir 

Dalam UU No 1 Tahun  2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan 

Pulau-Pulau Kecil bahwa, Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara 

ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan didarat dan laut, 

sedangkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu 

pengoordinasian, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian 

sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan 

pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan 

dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

Merujuk pada Fatmasari (2016), Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang 

tinggal dan melakukan aktivitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber 

daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat 

pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi 

sumber daya pesisir dan lautan. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan 

masyarakat (nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, dan lan-lain) yang hidup 

bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memilik kebudayaan 

yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya 

pesisir. 

Peran minapolis dalam konsep pengembangan wilayah minapolitan memiliki 

peran yang besar mengingat salah satu prinsip utama minapolitan adalah 

pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir. 

Konsep permukiman minapolis seharusnya bersifat spesifik dan unik sesuai 

dengan karakteristik fisik dan non fisik di masing-masing wilayah.(Suprihardjo 

dan Rahmawati, 2014). 
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D. Syarat-syarat Kawasan Minapolitan 

Tata laksana pengembangan minapolitan tertuang dalam Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan No: PER.12/MEN/2010 Tentang Minapolitan  bahwa 

dalam pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan konsepsi 

Minapolitan perlu dikembangkan kawasan Minapolitan untuk meningkatkan 

efisiensi dan mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah 

sesuai dengan eksistensi kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan dan/atau 

pemasaran secara terpadu, holistik, dan berkelanjutan; 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No: PER.18/MEN/2011 Pedoman 

Umum Minapolitan Persyaratan suatu kawasan dapat dikembangkan menjadi 

kawasan minapolitan apabila memiliki syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Komoditas Unggulan 

2. Letak Geografis 

3. Sistem dan Mata rantai Produksi: Hulu dan Hilir 

4. Fasilitas Pendukung Utama, 

5. Kelayakan lingkungan 

6. Komitmen Daerah 

Di dalam perencanaan pembangunan Minapolitan menjadi wilayah 

pengembangan dengan pendekatan pembanguanan sektoral dimana pendekatan 

tersebut akan memudahkan dalam menentukan sasaran yang akan dicapai dan 

menetapkan alokasi anggaran, dimana kebijaksanaan pembangunan dengan 

pendekatan perwilayahan akan mendatangkan banyak manfaat. (Dewi, 2016) 

E. Pembangunan Sektor Perikanan 

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka 

mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu pro-poor (pengentasan kemiskinan), 

pro-job (penyerapan tenaga kerja), pro-growth (pertumbuhan), dan pro 

environment (pemulihan dan pelestarian lingkungan). Haryadi dkk, (2014). 

Penyebab rendahnya kinerja perikanan Indonesia di antaranya adalah pertama 

pada umumnya usaha sector perikanan tdak memenuhi economy of scale, tdak 

menerapkan supply chain system secara terpadu, tdak menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi mutakhir, dan kurang/tdak ramah lingkungan, kedua 
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kondisi infrastruktur dan pasokan energi yang buruk menyebabkan rendahnya 

konektvitas dan inefsiensi ekonomi, dan ketiga sarana produksi jumlahnya 

terbatas dan harganya relatf mahal. (Adam dan Surya, 2013). 

F. Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Berkelanjutan 

Konseptual Minapolitan mempunyai dua unsur utama yaitu, Minapolitan 

sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan 

minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk 

kelautan dan perikanan. Dengan konsep ini, diharapkan pembangunan sektor 

kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efisien, berkualitas, 

dan berakselerasi tinggi.(Sunoto, 2010). 

Adapun konsep-konsep dalam pengembangan kawasan  minapolitan menurut 

Sunoto adalah berikut ini: 

1. prinsip integrasi diharapkan dapat mendorong agar pengalokasian sumberdaya 

pembangunan direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh atau holistik 

dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan stakeholders, baik 

instansi sektoral, pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, kalangan dunia 

usaha maupun masyarakat. Kepentingan dan dukungan tersebut dibutuhkan 

agar program dan kegiatan percepatan peningkatan produksi didukung dengan 

sarana produksi, permodalan, teknologi, sumberdaya manusia, prasarana yang 

memadai, dan sistem manajemen yang baik. 

2. Dengan konsep minapolitan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan 

secara efisien dan pemanfaatannya diharapkan akan lebih optimal. Selain itu 

prinsip efisiensi diterapkan untuk mendorong agar sistem produksi dapat 

berjalan dengan biaya murah, seperti memperpendek mata rantai produksi, 

efisiensi, dan didukung keberadaan faktor-faktor produksi sesuai kebutuhan, 

sehingga menghasilkan produk-produk ekonomi kompetitif. 

3. Pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi 

pada kualitas, baik sistem produksi secara keseluruhan, hasil produksi, 

teknologi maupun sumberdaya manusia. Dengan konsep minapolitan 

pembinaan kualitas sistem produksi dan produknya dapat dilakukan secara 

lebih intensif.  
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4. Prinsip percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat 

dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi dan kebijakan terobosan. Prinsip 

percepatan juga diperlukan untuk mengejar ketertinggalan dari 

negara-negara kompetitor, melalui peningkatan market share produk-produk 

kelautan dan perikanan Indonesia tingkat dunia. 

Indonesia memiliki begitu banyak potensi sumber daya alam yang cukup 

memadai untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

diantaranya adalah sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah telah 

berupaya untuk mengembangkan potensi di wilayah pesisir dan bertugas dalam 

strategi perencanaan pembangunan serta strategi pengembangan di wilayah 

pesisir.(Maria dkk, 2018) 

G. Tujuan Pengembangan Kawasan Minapolitan 

Wulanningrum dan Jayanti (2016), tujuan pembangunan sektor kelautan dan 

perikanan dengan konsep minapolitan adalah: 

1. Meningkatkan produksi, produktifitas dan kualitas, 

2. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan yang 

adil dan merata, dan 

3. Mengembangkan Kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi 

di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi 

rakyat. 

Memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai seperti jalan, listrik, 

air bersih, dan lain-lain. Karakteristik kawasan minapolitan terdiri dari sentra 

produksi dan perdagangan berbasis kelautan dan perikanan dan mempunyai 

multiplier effect tinggi terhadap perekonomian di daerah sekitarnya, serta 

mempunyai keanekaragaman kegiatan ekonomi seperti perdagangan, jasa, 

kesehatan, dan sosial yang saling mendukung, dan mempunyai sarana dan 

prasarana memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi 

sebagaimana layaknya sebuah “kota”. (Sunoto , 2010).       

 

 



 
 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Watobuku Kecamatan Solor Timur, 

Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Lokasi yang menjadi objek 

penelitian ini merupakan kawasan pesisir dan merupakan salah satu sentra  

produksi perikanan. Penelitian ini mulai dilakukan pada tanggal 26 Juni-28 Juli 

2020. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung 

dilokasi penelitian. Jika dibutuhkan dapat dilakukan wawancara dengan pihak-

pihak terkait, yang menyangkut wilayah studi perikanan yaitu kondisi fisisk 

geografis wilayah penelitian, dan kondisi eksisting sarana dan prasarana. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti 

studi kepustakaan, data dari instansi, serta kebijakan pemerintah yang berkaitan 

dengan wilayah studi penelitian. 

a) Data Kependudukan, meliputi jumlah penduduk dan tingkat kepadatan, 

b) Data Infrastruktur kawasan minapolitan di Desa Watobuku meliputi keadaan 

jenis ifrastruktur serta tingkat aksesbilitas oleh masyarakat sekitar, dan 

c) Potensi sumber daya perikanan meliputi produksi perikanan, jenis ikan serta 

lain sebagainya. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, maka 

dilakukan dengan cara: 

1. Observasi lapangan, yaitu suatu teknik penyaringan data melalui pengamatan 

langsung di lapangan secara sistematika mengenai fenomena yang diteliti, 

2. Metode Instansional, metode ini diperoleh melalui instansi terkait guna 

mengetahui data kualitatif dan kuantitatif obyek penelitian, 
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3. Teknik wawancara, metode ini dilakukan dengan cara wawancara dan diskusi 

langsung dengan masyarakat setempat, 

4. Studi dokumentasi, untuk melengkapi data maka kita memerlukan informasi 

dari dokumentasi yang ada hubungannya dengan obyek yang menjadi studi. 

Caranya yaitu dengan cara mengambil gambar, brosur objek, dokumentasi 

foto. 

5. Telaah pustaka, yaitu cara pengumpulan data dan informasi dengan cara 

membaca atau mengambil literatur laporan, jurnal, bahan seminar, bahan 

perkuliahan, dan sumber-sumber bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan 

permasalahan yang diteliti. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel secara sederhana dapat diberikan sebagai ciri individu, 

objek, gejala, peristiwa, yang dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif.  

Variabel penelitian dapat diartikan sebagai suatu objek penelitian atau apa 

saja yang menjadi pusat perhatian suatu penelitian. 

1. Variabel pertama potensi perikanan sebagai berikut: 

a) Produksi Perikanan, 

b) Konsumsi Ikan, dan 

2. Variabel infrastruktur pengembangan kawasan minapolitan yaitu: 

a) Sarana Produksi, 

b) Sarana Pengelolaan, 

c) Sarana Pemasaran, 

d) Sarana Jasa Penunjang, dan Aksesbilitas. 

E. Metode Analisis Data 

1. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama “Bagaimana potensi 

perikanan di Desa Watobuku dalam mendukung pengembangan kawasan 

minapolitan? maka digunakan analisis sebagai berikut: 

a) Analisis Potensi Perikanan  

Analisis ini berfungsi untuk mengetahui apakah suatu wilayah mengalami 

surplus hasil perikanan  atau  tidak  dengan  mengacu  pada  standard  pemenuhan 
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pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan nasional perkapita/tahun. Berikut 

formatnya: 

𝐊𝐢 = 𝐏𝐱𝐥 

Dimana  

Ki =  Jumlah Konsumsi ikan di Desa i/ton/tahun 

P  = Jumlah Penduduk 

I   = Standar kebutuhan konsumsi ikan kg/kapita/tahun (25,03 kg/orang/tahun) 

Untuk mengetahui apakah jumlah produksi perikanan di Desa Watobuku, 

apakah telah mencakupi atau surplus atau bahkan devisit maka dilakukan 

perbandingan jumlah produksi perikanan di Desa Watobuku dengan dengan 

jumlah konsumsi ikan Desa Watobuku dengan formula berikut: 

𝐗𝐢 = 𝐒𝐢 − 𝐊𝐢 

Dimana 

Xi = Hasil Produksi (setelah dikurangi hasil konsumsi) 

Si   = Total Produksi perikanan di Desa i ton/tahun 

Ki = Jumlah konsumsi ikan di Desa i ton/tahun 

b) Analisis LQ 

Analisis LQ adalah analisis yang membandingkan basis komoditi/jumlah 

produksi/nilai tambah untuk sektor tertentu di suatu wilayah dibandingkan dengan 

basis komodoti/jumlah produksi/nilai tambah untuk sektor yang sama secara 

nasional. Tujuan metode LQ ini untuk mengidentifikasi komoditi unggulan (basis) 

dalam suatu wilayah Secara umum metode analisis LQ dapat diformulasikan 

sebagai berikut: 

𝑳𝑸 =
𝑽𝒙𝑹/𝐕𝑹

𝑽𝒙𝑵/𝐕𝑵
 

Dimana:  

Vx
R 

= Nilai produksi komoditi i pada Desa 

V
R 

   = Total Produksi komoditi i di Kecamatan 

Vx
N 

= Nilai produksi komoditi I Desa 

V
N 

= Total Produksi komoditi i Kecamatan 
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Berdasarkan hasil perhitungan Location Quotient (LQ), dapat 

diketahui konsentrasi suatu kegiatan pada suatu wilayah dengan kriteria 

sebagai berikut:  

1) Nilai LQ di komoditi i=1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan komoditi i di 

daerah studi k adalah sama dengan laju pertumbuhan komoditi yang sama 

dalam perekonomian daerah referensi p; 

2) Nilai LQ di sector lebih besar dari 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan 

komoditi i di daerah studi k adalah lebih besar dibandingkan dengan laju 

pertumbuhan komoditi yang sama dalam perekonomian daerah referensi p. 

Dengan demikian, komoditi I merupakan komoditi unggulan daerah studi k 

sekaligus merupakan basis komoditi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh 

daerah studi k; dan 

3) Nilai LQ di komoditi lebih kecil dari 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan 

komoditi i di daerah studi k adalah lebih kecil dibandingkan dengan laju 

pertumbuhan komoditi yang sama dalam perekonomian daerah referensi p. 

Dengan demikian, sektor i bukan merupakan komoditi unggulan daerah studi 

k dan bukan merupakan basis ekonomi serta tidak propektif untuk 

dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi. 

2. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua “Bagaimana strategi untuk 

mewujudkan Kawasan Minapolitan yang berkelanjutan di Desa Watobuku?” 

maka digunakan analisis SWOT. 

Analisis SWOT merupakan identifikasi secara sistematis atas kekuatan 

dan kelemahan dari faktor internal serta peluang atau kesempatan dan 

ancaman dari faktor eksternal yang dihadapi suatu sektor, sehingga dapat dibuat 

alternatif strategi pengembangan. Strategi yang efektif adalah memaksimumkan 

kekuatan dan juga peluang yang dimiliki serta meminimumkan kelemahan dan 

ancaman yang dihadapi (Fatimah). Analisis SWOT sebagai salah satu metode 

analisis situasi yang sekarang sering dan umum digunakan. Faktor internal dan 

eksternal tersebut dapat digambarkan dalam bentuk matrix SWOT seperti pada 

tabel 2-1, alternatif strategi yang diperoleh adalah SO, ST, WO, WT. 
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Tabel 2 Matrik SWOT Strategi Pengembangan 

Internal/Eksternal Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 

Peluang (Opportunity)  SO  WO 

Ancaman (Threat)  ST  WT 

  Sumber : Rangkuti 2015 

Berdasarkan Tabel 2 Matrik SWOT adalah suatu alat yang meringkas faktor 

faktor strategi suatu sektor yang menggambarkan peluang-peluang, ancaman-

ancaman eksternal yang dihadapi dapat dipertemukan dalam kelemahan-

kelemahan dan kekuatan-kekuatan internal.  

Alternatif strategi pengembangannya yaitu: 

1) SO (Strength Opportunity), yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk 

mengambil peluang yang ada, 

2) ST (Strength Threat), yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk 

mengatasi ancaman yang dihadapi, 

3) WO (Weakness Opportunity), yaitu berusaha untuk mendapatkan keuntungan 

dari peluang yang ada dengan cara mengatasi kelemahan, 

4) WT (Weakness Threat), yaitu berusaha untuk meminimumkan kelemahan dan 

menghindari ancaman yang ada. 

Pemilihan alternatif strategi yang terbaik dilakukan dengan memberikan nilai 

dan ranking sesuai dengan tingkat kepentingannya. Pemberian nilai ini dilakukan 

kepada setiap unsur SWOT dan pemberian ranking dilakukan secara subjektif oleh 

peneliti dari hasil wawancara dengan para responden. 

F. Defenisi Operasional  

1. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut  

yang dipengaruhi oleh perubahan didarat dan laut, 

2. Kawasan adalah daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan 

pengelompokan fungsional kegiatan tertentu, 

3. Minapolitan terdiri dari dua kata yaitu mina dan politan (polis). Mina  

berarti ikan dan politan berarti kota, sehingga minapolitan dapat diartikan 

sebagai kota perikanan atau kota didaerah lahan perikanan atau perikanan 

di daerah kota, 
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4. Pembangunan Berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

untuk memenuhi kebutuhan aspirasi manusia. Keserasian antara kebutuhan 

ekonomi, sosial, dan di satu pihak mempertahankan integritas budaya, proses 

ekologi essensial, keanekaragaman hayati dan sistem penunjang kebutuhan 

pada lain pihak, 

5. Pengembangan adalah Suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi 

maju,baik, sempurna, dan juga berguna, 

6. Strategi adalah  tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) 

dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang mengenai apa 

yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan (Hamel dan Prahalad), 

7. Sarana Pemasaran adalah proses pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

melalui suatu pertukaran antara penjual dengan pelanggan. Dari kedua 

unsur pokok tersebut, komunikasi pemasaran yaitu kegiatan pemasaran 

yang memadukan teknik-teknik komunikasi agar terjadi proses pembelian 

dan loyalitas pelanggan terjaga, 

8. Sarana Jasa Penunjang merupakan suatu sarana yang berupa pengetahuan 

dan teknologi yang dibutuhkan untuk digunakan dan diorganisir agar  

proses produksi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, 

9. Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu 

objek, pelayanan ataupun lingkungan. Kemudahan akses tersebut 

diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum 

lainnya, 

10. Sarana Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan/menghasilkan 

atau menambah nilai guna terhadap suatu barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan (produsen), 

11. Sarana Pengelolaan ruang perikanan budidaya adalah arahan kebijakan dan 

strategi pemanfaatan ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan dan 

usaha-usaha berbasis perikanan lainnya dalam skala nasional. Sedangkan 

pengelolaan ruang kawasan sentra produksi perikanan nasional dan daerah 

merupakan arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang bagi peruntukkan 

perikanan secara umum, 
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12. Konsumsi Ikan adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi sebagai pangan 

oleh manusia. Konsumsi ikan dapat dikelompokkan berdasarkan habitat hidup 

jenis-jenis ikan yaitu dari laut dan dari perairan di darat. Konsumsi ikan juga 

dapat dikelompokkan berdasarkan upaya memperoleh ikan tersebut seperti 

penangkapan langsung dari alam dan hasil pembudidayaan, dan 

13. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas bagiannya dan penelaahan bagian 

itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang 

tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 

14. Welabao adalah kegiatan melaut dari pagi hingga sore. 

15. Rawana adalah nelayan pukat cincin yang melakukan kegiatan penagkapannya 

selama 4-5 hari. 

16. Salla adalah nelayan pancing ulur yang melautnya hanya 5-6 jam karena 

menggunakan perahu tanpa mesin. 
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G. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Pikir

Potensi Perikanan 

 Produksi perikanan, 

 Konsumsi Ikan dan  

 

 Tempat Pelelangan Ikan 

 Cold Strage 

 Pabrik Es 

 Koperasi Unit Desa 

 Aksesbilitas. 

 Jaringan Listrik 

 

 Analisis Potensi Perikanan 

 Analisi LQ 

 Analisis SWOT 

Penetapan Kawasan Minapolitan 

Pengembangan Kawasan Minapolitan 

Berkelanjutan  di Desa Watobuku 

 

Infrastruktur 



 
 

 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Desa Watobuku 

1. Keadaan Geografis Desa 

Desa Watobuku merupakan salah satu dari 17 desa di Kecamatan Solor Timur, 

Kabupaten Flores Timur. Desa Watobuku mempunyai luas 1,45 Km
2
 dan 

memiliki 4 Dusun. Desa Watobuku terletak didaerah rendah dan diatas daerah 

perbukitan dan berbatu. Untuk mengetahui batas administrasi Desa Watobuku 

dapat dilihat pada Gambar 12. Secara Administratif Desa Watobuku memiliki 

batas-batas wilayah sebagai berikut: 

- Utara   : Selat Solor     

- Selatan : Desa Tanawerang  

- Timur : Desa Motonwutun  

- Barat : Desa Labelen 

2. Topografi dan Kemiringan Lereng 

Di tinjau dari segi geografis, Desa Watobuku terletak pada ketinggian daerah 

berkisar sekitar 450 meter dari permukaan laut (mdpl), sehingga Desa Watobuku 

dikategorikan sebagai desa yang sangat curam. Kondisi topografi dan kemiringan 

lereng dapat dilihat pada Gambar 3. Kemiringan lereng Desa Watobuku adalah: 

Curam 15-25% dan Sangat Curam >40% 

3. Hidrologi 

Kondisi hidrologi di Desa Watobuku meliputi sumur gali dan sumur bor yang 

dapat dimanfaatkan oleh penduduk di Desa Watobuku. Jumlah sumur yang ada di 

Desa Watobuku dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 Hidrologi Desa Watobuku 

No Sumur Jumlah 

1 Sumur Bor  2 

2 Sumur Gali 10 

4. Klimatologi 

Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, 

sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Jumlah 
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Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, 

sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Jumlah 

rata-rata curah hujan di Desa Watobuku 300 mm dan jumlah 30 hari hujan di 

tahun 2019. Dimana jumlah hari hujan yang paling banyak terjadi pada bulan 

Januari dan Februari. 

5. Geologi dan Jenis Tanah  

Kondisi geologi dan jenis tanah di Desa watobuku yaitu batu gampung koral 

dan tipik happlustolls (molisol) kondisi seperti ini, sehingga Desa Watobuku 

digolongkan dalam kategori kering. Kondisi geologi dan jenis tanah dapat dilihat 

pada Gambar 13 dan 14. 

6. Demografi 

1) Jumlah Penduduk 

Penduduk Desa Watobuku pada tahun 2019 berjumlah 1524 jiwa. Penduduk 

Desa Watobuku 1.524 jiwa, keseluruhan memeluk agama Islam.  

Menurut Cahya & Mareza (2013), dinamika perkembangan penduduk akan 

mempengaruhi strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan pada 

suatu wilayah. Jumlah Penduduk Desa Watobuku tersaji dalam Tabel 4.  

Tabel 4 Jumlah Penduduk Desa Watobuku Tahun 2019 

No Jenis Kelamin Dusun I Dusun II Dusun III Dusun IV Jumlah 

1 Laki-laki 219 248 120 174 762 

2 Perempuan 208 235 141 178 762 

Jumlah 427 483 261 352 1524 

2) Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk sangat penting untuk mengetahui persebaran penduduk 

dan menentukan kebetuhan dan arah pembangunan. Desa Watobuku memiliki 

luas 1,45 Ha dengan jumlah penduduk 1.524 pada tahun 2019 dan memiliki 

tingkat kepadatan penduduk 1050 Jiwa. 

7. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Lingkungan 

a) Ketersediaan Sarana 

1) Sarana Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan 

keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun 
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masyarakat agar bisa memahami sesuatu. Menurut Adhihapsari dkk (2014), 

program minapolitan merupakan kegiatan yang kompleks tidak hanya fokus 

dalam usaha kegiatan budidaya perikanan saja, namun sarana dan pra sarana 

kesejahteraan sosial/masyarakat juga perlu diperhatikan. Sarana dan Pra Sarana 

Kesejahteraan Sosial/Masyarakat meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, 

kesenian, rekreasi, perpustakaan, dan swalayan dll. Ketersediaan Sarana dan 

Prasaran dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5 Sarana Pendidikan di Desa Watobuku 

No  Sarana Pendidikan Jumlah (Unit) 

1 TK/PAUD 1 

2 SD/MI 3 

3 MTS/SMP 1 

4 SMA/MA 1 

Jumlah 6 

Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan jumlah sarana pendidikan yang 

terdapat di Desa Watobuku  adalah 6 unit. Dimana terdapat TK 1 unit, SD/MI 

sebanyak 3 unit ,  MTS/SMP 1 unit  dan SMA/MA 1 unit. 

2) Sarana Kesehatan 

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan 

penduduk yang sehat. Dirlanuddin dkk, (2018), keberadaan sarana kesehatan 

merupakan salah satu penentu tingkat yang berfungsi mendorong dan 

mengingatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan pola hidup yang bersih, 

kecukupan gizi dan pemahaman untuk mengantisipasi timbulnya penyakit pada 

diri dan keluarganya. Fasilitas kesehatan yang ada di Desa Watobuku menurut 

data tahun 2019 meliputi I unit PUSTU. Dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

Gambar 2 PUSTU 
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3) Sarana Peribadatan 

Fasilitas peribadatan pada suatu wilayah atau kota, akan memberikan gambaran 

tentang dominasi pemeluk agama pada wilayah tersebut. Ketersediaan fasilitas 

peribadatan yang terdapat di Desa Watobuku meliputi 1 unit Masjid, hal ini 

menunjukan bahwa mayoritas Penduduk Desa Watobuku adalah pemeluk Agama 

Islam.  Menurut Asmara dkk (2020), tempat ibadah bagi pemeluk agama di suatu 

tempat merupakan sarana keagamaan yang penting. Selain sebagai simbol 

“keberadaan” pemeluk agama, tempat ibadah juga digunakan sebagai tempat 

melakukan suatu peribadatan dan sekaligus tempat penyiaran agama. 

Tempat ibadah Desa Watobuku dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3 Masjid Al-Ijtihad Lamakera 

b) Ketersedian Prasarana 

1) Jalan 

Prasarana lalu lintas atau angkutan guna mendukung kelancaran arus barang 

dan jasa serta aktifitas untuk mendukung perekonomian masyarakat. Menurut 

Ningsih (2010), fungsi utama dari jalan adalah sebagai prasarana lalu lintas atau 

angkutan guna mendukung kelancaran arus barang dan Jasa serta aktifitas 

masyarakat. Kemampuan jalan untuk memberikan pelayanan lalu lintas secara 

optimal juga erat hubungannya dengan bentuk atau dimensi dari jalan tersebut, 

sedangkan faktor lain yang diperlukan agar jalan dapat memberikan pelayanan 

secara optimal adalah faktor kekuatan atau konstruksi jalan (bagian jalan yang 

memikul beban lalu lintas). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6 Jenis dan Kondisi Jalan di Desa Watobuku 

No  Jenis Jalan Kondisi Jalan Panjang Jalan (m) 

1 Aspal Baik 2.000  

2 Beton  Cukup Baik 3.500  

Jumlah  5.500 
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2) Drainase 

Desa Watobuku telah memiliki jaringan drainase meskipun tidak semua 

jaringan drainase ini tersebar di permukiman warga.  Menurut Nurhapni (2011) 

Drainase permukiman merupakan sarana atau prasarana di permukiman untuk 

mengalirkan air dari suatu tempat ke tempat lain. Kondisi jaringan drainase dapat 

dilihat pada Gambar 4.  

              

Gambar 4. a) Drainase Primer dan b) Drainase Tersier 

3) Air Bersih  

Pemenuhan kebutuhan akan air bersih di Desa Watobuku masyakat setempat 

memperolehnya dari  sumur bor dan gali. Sumber air ini kemudian di gunakan 

msayarakat setempat untuk kebutuhan rumah tangga seperti memasak, mandi dan 

mencuci. Menurut Nelwan dkk (2013), air bersih merupakan bagian penting dalam 

kehidupan manusia, sehingga ketersediaan air bersih sangat berpengaruh bagi 

kehidupan manusia, pengaruh dari ketersediaan air bersih tidak hanya pada 

kebutuhan rumah tangga, tetapi berpengaruh pada sektor sosial, ekonomi, maupun 

fasilitas umum, seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Ketersediaan air 

bersih di Desa Watobuku apat dilihat pada Gambar 5. 

           

Gambar 5.  a) Sumur Gali, b) Sumur Bor 

4) Listrik 

Pemenuhan akan pelayanan jaringan listrik penduduk Desa Watobuku sudah 

terlayani. Menurut Kali (2012), bahwa dampak yang diperoleh sebagai hasil 

a b 

b a 
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program listrik masuk desa dapat mendorong pembangunan pertanian di daerah 

perdesaan menjadi penggerak bagi kegiatan agro industri dan kegiatan 

perdagangan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyrakat perdesaan. 

Ketersediaan jaringan listrik di Desa Watobuku apat dilihat pada Gamber 6. 

 

 

 

 

Gamber 6 Jaringan Listrik 

5) Telekomunikasi 

Penduduk di Desa Watobuku pada umumnya sudah menggunakan telephon.  

seluler atau telephon genggam sebagai  alat komunikasi, karena sangat praktis dan 

memiliki akses komunikasi yang baik sehingga mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Menurut Rofiqoh dkk (2017), untuk mendukung 

kelancaran komunikasi dengan orang lain, masyarakat membutuhkan penyedia 

layanan telekomunikasi seluler yang dapat menunjang jalannya telepon seluler 

mereka dan sesuai dengan kebutuhan. 

6) Persampahan 

Pengelolaan persampahan yang ada di Desa Watobuku dilakukan dengan cara 

yaitu membakar sampah yang sudah dikumpulkan di pekarangan rumah masing-

masing.. Menurut Rizal (2011). Pengelolaan persampahan yang baik merupakan 

suatu rangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pengangkutan, 

pengelolaan dan pembuangannya. Kondisi Jaringan Persampahan dapat dilihat 

pada Gambar 7. 

 
Gambar 7  Tempat Sampah 
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7) Pelabuhan 

Pelabuhah Lamakera merupakan kawasan pengembanga ekonomi berbasis 

usaha penangkapan ikan yang akan distribusikan dan sebagai tempat pelelangan. 

Menurut Lubis (2011), Peran pelabuhan perikanan terhadap perikanan laut dapat 

diartikan bahwa pelabuhan perikanan penting keberadaannya untuk memberikan 

pelayanan terhadap kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan serta hasil 

tangkapan yang didaratkan. Untuk melihat kondisi pelabuhan yang ada di Desa 

Watobuku dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

Gambar 8 Pelabuhan Desa Watobuku 

B. Potensi Sumber Daya Perikanan di Desa Watobuku 

Perkembangan perikanan tangkap di Desa Watobuku  telah mengalami 

perubahan pada sektor produksi setiap tahunnya hal ini karena dengan kondisi 

cuaca yang tidak menentu. Hasil produksi di sektor perikanan tangkap selalu naik 

turun. Nelayan di Desa Watobuku melakukan kegiatan penangkapan dengan 

menggunakan alat tangkap yang beragam diantaranya yaitu payang (lampara), 

pukat cincin, pancing ulur dan jaring insang rata- rata perahu yang digunakan 

dengan kapasitas < 5 GT. Nelayan pukat cincin biasanya melaut dalam sehari 

selama 12 jam yaitu dari jam 04.00 pagi sampai dengan jam 16.00. Kegiatan 

melaut dari pagi hingga sore tersebut disebut dengan istilah “Welabae”.  

Selain nelayan “Welabao”  terdapat nelayan pukat cincin yang melakukan 

kegiatan penangkapannya selama 4-5 hari yang biasa disebut nelayan “Rawana”. 

nelayan rawana ini menggunakan kapal motor untuk melakukan aktivitas 

penangkapannya. Selain kedua nelayan tersebut terdapat nelayan pancing ulur 

yang hanya 5-6 jam disebut “Salla” melakukan aktivitas penangkapannya karena 

dalam melakukan kegiatan penangkapannya menggunakan kapal tanpa mesin. 

Hasil tangkapan dari ketiga jenis nelayan pancing ulur kemudian dijual ke TPI 
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Larantuka dan juga di jual kepada pedagang kecil “Tamue” yang di kampung. 

Potensi perikanan di Desa Watobuku dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

    

 

 

 

Gambar 9. a) Hasil tangkap ikan Layang dan , b), c). hasil tangkap ikan tongkol 

1. Analisis Potensi Perikanan 

Untuk mengetahui jumlah produksi perikanan di Desa Watobuku dalam 

memenuhi konsumsi ikan masyarakat maka metode analisis yang digunakan 

dengan melihat standar kebutuhan konsumsi ikan nasional perkapita per tahun 

yaitu sebesar 25,03 Kg/tahun. Dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7 Hasil Produksi Perikanan Desa Watobuku 2015-2019 

No Tahun 
Produksi 

(ton/tahun) 
Jumlah Konsumsi (ton/tahun) Potensi (ton/tahun 

1 2015 149,604 38,12 111,48 

2 2016 48,956 38,02 10,93 

3 2017 99,637 38,27 61,36 

4 2018 116,843 38,52 78,32 

5 2019 119,742 38,14 81,59 

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa perkembangan hasil produksi perikanan 

di Desa Watobuku selama 5 tahun mengalami penurunan dan peningkatan. Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Hasil Produksi Perikanan Desa Watobuku 2015-2019 

Dari Gambar 10 pada tahun 2016 terjadi penurunan 10,93 ton/tahun dari 

jumlah 111,48 ton/tahun pada tahun 2015 dikarenakan angin kencang dan 

gelombang yang tinggi yang berdampak pada hasil tangkapan nelayan menurun. 
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Akan tetapi pada tahun 2017, 2018, 2019 mengalami peningkatan namun belum 

mencapai produksi perikanan pada tahun 2015, hal ini menurut hasil penelitian 

yang dilakukan oleh  Arifin (2017), bahwa peningkatan hasil tangkapan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ukuran kapal, daya mesin, panjang jaring, 

lebar jaring, jumlah trip, jumlah BBM, jumlah ABK. 

Di dalam Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa dengan memanfaatkan  

sumberdaya laut yang telah diciptakan Allah SWT, dapat memenuhi kebutuhan 

hidup manusia itu sendiri, seperti yang terkandung dalam Q.S  Fatir: 35/12 

sebagai berikut. 

جَاجٞۖ وَمِن 
ُ
ابهُُۥ وَهََٰذَا مِلبحٌ أ بٞ فرَُاتٞ سَائِٓغٞ شَََ رَانِ هََٰذَا عَذب َحب تَويِ ٱلۡب وَمَا يسَب

ۖ وَترََى ٱلبفُلبكَ فيِهِ  رجُِونَ حِلبيَةٗ تلَببَسُونَهَا تَخب ا وَتسَب ونَ لََبمٗا طَرِي ٗ
كُلُ

ب
ّٖ تأَ

كُ 
لهِِۦ وَلعََلهكُمب  كُرُونَ   مَوَاخِرَ لِِبَبتَغُواْ مِن فَضب  تشَب

Terjemahnya : 

(Dan tiada sama -antara- dua laut; yang ini tawar, segar) sangat tawar (sedap 

diminum) sedap rasanya (dan yang lain asin lagi pahit) karena terlalu asin. (Dan 

dari masing-masing) kedua laut itu (kalian dapat memakan daging yang segar) 

yaitu ikan (dan kalian dapat mengeluarkan) dari laut yang asin, menurut pendapat 

yang lain dari laut yang tawar juga (perhiasan yang dapat kalian memakainya) 

yaitu berupa mutiara dan batu Marjan (dan kamu lihat) kamu dapat menyaksikan 

(bahtera) perahu (padanya) yakni pada masing-masing dari keduanya (dapat 

berlayar) dapat membelah airnya karena dapat melaju di atasnya; baik maju atau 

pun mundur hanya dengan satu arah angin (supaya kalian dapat mencari) 

berupaya mencari (karunia-Nya) karunia Allah swt. melalui berniaga dengan 

memakai jalan laut (dan supaya kalian bersyukur) kepada Allah atas hal tersebut. 

Dari beberapa ayat telah menerangkan bahwa dengan potensi laut berupa  ikan 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunjang kegiatan perekonomian, 

hal ini sejalan dengan tujuan dari pengembangan kawassan minapolitan yaitu 

percepatan pertumbuhan wilayah dan peningkatan ekonomi masyarakat dalam 

mengembangkan kegiatan agribisnis perikanan. 
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2. Analisis LQ  

Adapun untuk mengetahui komoditas basis dan non basis yang kemudian 

untuk dikembangkan yaitu melalui analisis LQ. Dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8 Hasil Analisis LQ Desa Watobuku Tahun 2015-2019 

Komoditi 2015 2016 2017 2018 2019 LQ Ket 

Selar 1,01 0,52 0,51 1,10 0,49 0,72 Non Basis 

Tembang 0,98 0,91 0,48 0,92 1,03 0,86 Non Basis 

Tongkol 0,82 0,57 1,22 1,13 0,98 0,94 Non Basis 

Layang 1,38 2,35 2,99 0,97 1,97 1,93 Basis 

Berdasarkan hasil analisis LQ Desa Watobuku pada Tabel 8 ikan layang  

memiliki nilai LQ lebih besar dari satu (LQ > 1). Jika nilai LQ lebih dari satu  

mengindikasikan basis sehingga komoditas ikan layang tersebut berpotensi untuk 

kemudian dikembangkan. Komoditas ikan layang menjadi basis karena populasi 

ikan layang melimpah disekitar perairan Desa Watobuku.  Menurut Hamka 

(2013), bahwa salah satu cara dalam upaya menentukan komoditas basis adalah 

dengan mengkaji keunggulan komparatif dari suatu daerah. Keunggulan 

komparatif disinidi artikan sebagai kemampuan suatu daerah untuk memproduksi 

komoditas atau produk yang secara relatif lebih unggul. 

 Di dalam Al-Qur’an di jelaskan bahwa bagaimana cara mengelola sumber 

daya alam seperti yang terkandung surah QS Al- Hijr:15/19-20 yang berbunyi: 

زُونّٖ  وب ءّٖ مه ِ شََب
نۢبَتبنَا فيِهَا مِن كُ 

َ
لبقَيبنَا فيِهَا رَوََٰسَِِ وَأ

َ
نََٰهَا وَأ رۡضَ مَدَدب

َ  وَٱلۡب

َٰزقِيَِن    ۥ برَِ تُمب لََُ  وجََعَلبنَا لَكُمب فيِهَا مَعََٰيشَِ وَمَن لهسب
Terjemahnya : 

19. (Dan Kami telah menghamparkan bumi) telah membuatnya terbentang (dan 

Kami menjadikan padanya gunung-gunung) yang kokoh dan tegak supaya jangan 

bergerak-gerak mengguncangkan penduduknya (dan Kami tumbuhkan padanya 

segala sesuatu menurut ukuran) yang telah ditentukan secara pasti.  

20. (Dan Kami telah menjadikan untuk kalian di muka bumi keperluan-keperluan 

hidup) berupa buah-buahan dan biji-bijian (dan) Kami jadikan pula untuk kalian 

(makhluk-makhluk yang kalian sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya) yaitu 

berupa hamba-hamba sahaya, binatang-binatang dan berbagai macam jenis ternak; 

hanya Allahlah yang memberi rezeki kepada mereka. 
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C. Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Secara Berkelanjutan Di 

Desa Watobuku 

1. Analisis SWOT  

Analisis SWOT Sebagai metode untuk Pengembangan Kawasan Minapolitan 

Secara Berkelanjutan di Desa Watobuku. Dalam penyusunan strategi 

pengembangan kawasan minapolitan secara berkelanjutan peneliti melakukan 

dengan analisis SWOT dengan terlebih dahulu mengidentifikasi faktor kekuatan 

(Strenth), kelemahan (Weaknes), peluang (Opportunity) dan ancaman (treath). 

a) Kuantitatif  Matriks SWOT 

Tabel  9 Matriks Faktor Internal Strategi PengembanganMinapolitan Perikanan 

Tangkap 

Kod

e 

Internal 

Kekuatan (Strength) Bobot Rating Skor 

S1 Potensi sumberdaya ikan di Desa Watobuku 0,12 3 0,36 

S2 SDM sebagai nelayan banyak tersedia  0,11 3 0,33 

S3 Pemasaran Mudah 0,11 3 0,33 

S4 Permintaan pasar terhadap ikan lokal yang 

cukup tinggi  

0,10 3 0,30 

S5 Budaya masyarakat yang saling membantu dan 
bergotong royong 

0,12 3 0,36 

 Total Kekuatan (Strength) 0,56  1,68 

 Kelemahan (Weakness)    

W1 Tingkat kemampun teknologi tepat guna masih 
rendah 

0,07 2 0,14 

W2 Kurangnya tenaga ahli perikanan yang 

professional  

0,08 3 0,24 

W3 Tempat pengolahan ikan yang kurang 
memenuhi syarat 

0,09 3 0,27 

W4 Pemilik masih memiliki kekuatan utama dalam 

pengambilan keputusan  

0,10 3 0,30 

W5 Hasil pengelolaan ikan yang kurang maksimal 0,10 3 0,30 

 Total Kelemahan (Weakness) 0,44  1,25 

Selisih Total Kekuatan – Total Kelemahan = 1,68-1,25 = 0,43 
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Tabel 10 Matriks Faktor Eksternal Strategi Pengembangan Minapolita Perikanan 

Tangkap 

Kode 
Eksternal 

Peluang (opportunities) Bobot Rating Skor 

O1 Adanya dukungan Pemda untuk pengembangan 
usaha perikanan  

0,10 3 0,30 

O2 Potensi untuk pengolahan hasil tangkapan ikan  0,10 3 0,30 

O3 Peningkatan pendapatan keluarga nelayan 0,11 3 0,33 

O4 Meningkatnya permintaan ikan  0,10 3 0,30 

O5 Peningkatan dan penambahan armada tangkap  0,10 3 0,30 

 Total Peluang (Opportunities) 0,45  1,53 

 Ancaman (Threat)    

T1 Meningkatnya persaingan  0,09 3 0,27 

T2 Musim yang tidak menentu 0,10 3 0,30 

T3 Penggunaan alat tangkap yang tidak selektif 0,09 3 0,27 

T4 Kerusakan lingkungan akibat pengembangan 

kawasan tanpa memperhatikan efek buruk bagi 

lingkungan 

0,10 3 0,30 

T5 Meningkatnya peraturan pemerintah mengenai 

perizinan 

0,11 3 0,33 

Total Ancaman (Threat) 0,49 3 1,47 

Selisih Total Peluang - Total Ancaman = 1,57-1,47 = 0,06 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 9 dan10, maka dapat diperoleh posisi  

yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT.untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada  Gambar 11. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Kuadran Analisis SWOT Kuantitatif 

Berdasarkan Gambar kuadran 11 hasilnya Progresif, artinya Dapat di 

pengembangan kawasan minapolitan. Menurutu Antoko (2015), bahwa alat 

analisis SWOT berguna untuk menghitung bobot tiap-tiap variabel dari setiap 

responden sehingga dihasilkan bobot masing-masing variabel. Kemudian 

dikombinasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga dihasilkan 

urutan prioritas strategi dengan cara perhitungan matriks hasil ini dapat 

X 

Y 

Progresif 

0,06 

0,43 
Kuadran I 

Kuadran II 

Diversifikasi Strategi Strategi Bertahan 

Kuadran IV 

Kuadran III 

Ubah Strategi 
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disimpulkan bahwa kekuatan dan peluang merupakan sektor unggulan yang dapat 

dijadikan nilai positif dalam mengembangkan pembangunan sektor kelautan dan 

perikanan. 

b) Kualitatif Matriks SWOT 

Tabel 11 Matriks Kualitatif  SWOT 

                                                       

Factor Internal 

 

 
 

 

 

 

 

 

Factor Eksternal 

Kekuatan (Strength) 

 Potensi sumberdaya ikan di 

Desa Watobuku 

 Sumber daya manusia sebagai 
nelayan banyak tersedia 

 Pemasaran Mudah 

 Permintaan pasar terhadap 

ikan lokal yang cukup tinggi  

 Harga produk yang relatif 

terjangkau 

Kelemahan (Weakness) 

 Tingkat kemampun teknologi 

tepat guna masih rendah 

 Kurangnya tenaga ahli 
perikanan yang professional 

 TPI kurang memenuhi syarat 

 Minimnya permodalan dalam 

penyediaan kapal dan alat 

tangkap  

 Hasil pengelolaan ikan yang 

kurang maksimal 

Peluang (Opportunity) 

 Adanya dukungan 

Pemda untuk 

pengembangan usaha 

perikanan  

 Potensi untuk 

pengolahan hasil 

tangkapan ikan 

 Peningkatan pendapatan 
keluarga nelayan 

 Meningkatnya 

permintaan ikan  

 Peningkatan dan 

penambahan armada 

tangkap 

 Adanya dukungan Pemda 

untuk pengembangan usaha 

perikanan, hal ini dapa 

mendukung pengembangan 

kawasan minapolitan yang 

berkelanjutan. 

 Sumber Daya Manusia 

merupakan aspek terpenting 

dalam kegiatan penangkapan 
ikan 

 Melakukan hubungan 

kerjasama dengan pemerintah 

untuk memberikan 

pengetahuan mengenai 

metode dan teknologi 

penangkapan sehingga 

semakin maju dan efisien.  

 Mengoptimalkan SDM yang 

ada sehingga professional di 
bidang perikanan dan 

memperkecil kemungkinan 

untuk merugi.  

 Meningkatkan kualitas TPI  

untuk menjamin mutu ikan 

tetap bagus 

Ancaman (Threat) 

 Meningkatnya persaingan 

 Musim yang tidak 

menentu 

 Penggunaan alat tangkap 

yang tidak selektif 

 Kerusakan lingkungan 

akibat pengembangan 

kawasan tanpa 

memperhatikan efek 

buruk bagi lingkungan 

 Meningkatnya peraturan 

pemerintah mengenai 

perizinan 

 Memaksimalkan pemanfaatan 

potensi ikan yang ada untuk 

mengembangkan kawasan 

minapolitan 

 Dalam pengembangan 

kawasan minapolitan harus 
memperhatikan aspek ekologi 

dengan meminimalisis limbah 

yang dibuang ke lingkungan 

sekitar kawasan. 

 Menetapkan harga standar 

ikan 

 Menggunakan tekhnologi 

tepat guna untuk menghadapi 

persaingan dengan kawasan 

lainnya 

 Penerapan selektifitas alat 

tangkap sesuai dengan ukuran 
tubuh ikan yang akan 

ditangkap.  

 Kemungkinan 

kerusakanlingkungan yang 

akan ditimbulkan 
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Dari Analisis Kualitatif SWOT pada Tabel 11 di atas menghasilkan empat 

kemungkinan strategi yang dapat diambil. 

1) Strategi SO (Strength Opportunities)  

Yakni strategi yang mengoptimalkan kekuatan (strength) untuk memanfaatkan 

peluang (opportunities). 

 Adanya dukungan Pemda untuk pengembangan usaha perikanan, hal ini dapa 

mendukung pengembangan kawasan minapolitan yang berkelanjutan.  

Pemerintah memberikan bantuan kepada para nelayan yang telah memiliki 

kelompok dan berbadan hukum supaya kelompok nelayan bisa meningkatkan 

hasil produksi dengan bantuan alat yang diberikan kepada kelompok tersebut. 

Dana yang diberikan berasal dari dana anggaran Dinas Kelautan dan 

Perikanan maupun instansi terkait.  

 Sumber Daya Manusia merupakan aspek terpenting dalam kegiatan 

penangkapan ikan, para nelayan harus memiliki pengetahuan akan 

Pengembangan produk tangkapan sehingga bisa meningkatkan hasil produksi 

tangkap perikanan. 

2) Strategi WO (Weakness Opportunity)  

 Yakni strategi yang meminimalisir kelemahan (weakness) untuk dapat 

memaksimalkan peluang (opportunity) yang ada 

 Melakukan hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah untuk 

memberikan pengetahuan mengenai metode dan tekhnologi terbaru 

penangkapan sehingga semakin maju dan efisien.  

 Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga professional di 

bidang perikanan dan memperkecil kemungkinan untuk merugi.  

 Meningkatkan kualitas tempat pengelolaan ikan untuk menjamin mutu ikan tetap 

bagus.  

3) Strategi ST (Strength Threat)  

Yakni strategi yang menggunakan kekuatan (strength) untuk mengatasi ancaman 

(threat) yang ada.  

 Memaksimalkan pemanfaatan potensi ikan yang ada untuk mengembangkan 

kawasan minapolitan 
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 Dalam pengembangan kawasan minapolitan harus memperhatikan aspek ekologi 

dengan meminimalisis limbah yang dibuang ke lingkungan sekitar kawasan. 

 Menetapkan harga standar ikan  

4) Strategi WT (Weakness Threat)  

Yakni strategi yang meminimalisir kelemahan (weakness) untuk menghindari 

ancaman (threat). 

 Menggunakan tekhnologi tepat guna untuk menghadapi persaingan dengan 

kawasan lainnya, dengan tekhnologi tentunya akan meningkatkan hasil dan 

nilai produksi.  

 Penerapan selektifitas alat tangkap sesuai dengan ukuran tubuh ikan yang akan 

ditangkap.  

 Kemungkinan kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan. 

Potensi sumberdaya perikanan yang ada di Desa Watobuku dalam Al Qur’an 

sudah dijelaskan bahwa sumberdaya harus dimanfaatkan sebaik mungkin 

sebagaimana telah terkandung dalam Q.S Al Baqara:2/164 sebagai beriku. 

تِِ تََبرِي 
بلِ وَٱلنههَارِ وَٱلبفُلبكِ ٱله

َٰفِ ٱلَّه تلَِ رۡضِ وَٱخب
َ مََٰوََٰتِ وَٱلۡب إنِه فِِ خَلبقِ ٱلسه

رۡضَ 
َ يَا بهِِ ٱلۡب حب

َ
اءّٖٓ فَأ مَاءِٓ مِن مه ُ مِنَ ٱلسه نزَلَ ٱللَّه

َ
رِ بمَِا ينَفَعُ ٱلنهاسَ وَمَآ أ َحب فِِ ٱلۡب

تهَِا وَبَثه فيِهَا مِن  دَ مَوب َ بَعب رِ بَينب مُسَخه
ب حَابِ ٱل َٰحِ وَٱلسه يَِ ِيفِ ٱلر  ِ دَآبهةّٖ وَتصَۡب

كُ 
قِلُونَ   مّٖ يَعب رۡضِ لَأٓيََٰتّٖ ل قَِوب

َ مَاءِٓ وَٱلۡب  ٱلسه
Terjemahnya: 

164. (Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi) yakni keajaiban-keajaiban 

yang terdapat pada keduanya (serta pergantian malam dan siang) dengan datang 

dan pergi, bertambah serta berkurang, (serta perahu-perahu) atau kapal-kapal 

(yang berlayar di lautan) tidak tenggelam atau terpaku di dasar laut (dengan 

membawa apa yang berguna bagi manusia) berupa barang-barang perdagangan 

dan angkutan, (dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air) hujan, (lalu 

dihidupkan-Nya bumi dengannya) yakni dengan tumbuhnya tanam-tanaman 

(setelah matinya) maksudnya setelah keringnya (dan disebarkan di bumi itu segala 

jenis hewan) karena mereka berkembang biak dengan rumput-rumputan yang 
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terdapat di atasnya, (serta pengisaran angin) memindahkannya ke utara atau ke 

selatan dan mengubahnya menjadi panas atau dingin (dan awan yang 

dikendalikan) atas perintah Allah Taala, sehingga ia bertiup ke mana dikehendaki-

Nya (antara langit dan bumi) tanpa ada hubungan dan yang mempertalikan 

(sungguh merupakan tanda-tanda) yang menunjukkan keesaan Allah Taala (bagi 

kaum yang memikirkan) serta merenungkan. 

Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bahwa Barang siapa yang mengajak 

kepada suatu petunjuk, maka dia memperoleh pahala seperti pahala orang yang 

mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka.  

2. Tempat Pelelangan Ikan 

Sektor perikanan merupakan komoditas utama di wilayah pesisir di Desa 

Watobuku, Sarana pemasaran hasil perikanan di Desa Watobuku selama ini 

bertumpu pada pasar tradisional sehingga masih perlu adanya penambahan sarana 

pemasaran. Jadi dengan sarana yang sudah ada maka perlu adanya pemeliharaan 

dan peningkatan baik dari segi kualitas dan kuantitas daya tampung untuk para 

nelayan. Menurut penelitian Lamia dkk (2017), bahwa harus ada Tempat 

pelelangan ikan (TPI) pusat pelayanan pembinaan dan pemasaran hasil perikanan 

baik tangkap maupun budidaya perikanan serta tempat pengembangan industri 

perikanan/pelayanan ekspor.   

Pemerintah selaku pemangku kebijakan dapat memperhatikan dengan serius 

terhadap pengembangan TPI di Desa Watobuku karena, Tempat Pelelangan Ikan 

merupakan infrastruktur yang berperan penting terhadap aktifits nelayan dan 

masyarakat pesisir. 

3. Cold Storage 

Pengadaan Cold Storage ini sebagai upaya dalam menerapkan prinsip dasar 

penanganan produk perikanan, dengan tujuan agar produksi perikanan pasca 

panen memiliki penyimpanan sementara sebelum di distribusikan ke konsumen 

maupun ke pasar sehingga mutu atau kualitas hasil perikanan masih tetap segar 

dan terjaga. Menurut Zulaihah dkk (2016), sesampai dipelabuhan ikan air laut 

langsung dibawa ke cold storage untuk dilakukan pendinginan dan dipersiapkan 

untuk keperluan pasar pelelangan ikan setiap hari. Cold Storage di wilayah pesisir 
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Desa Watobuku masih belum tersedia yang ada itu terletak di Ibu Kota Kabupaten 

Flores, untuk akses kesana membutuhkan waktu 2-3 jam dengan moda 

transportasi laut. 

4. Pabrik Es 

Pabrik es dibutuhkan nelayan dalam jumlah yang cukup besar untuk menjaga 

kesegaran hasil laut sebelum dipasarkan Pabrik es di wilayah pesisir Desa 

Watobuku masih belum tersedia, nelayan di pesisir  Desa Watobuku  masih 

menggunakan es dari kulkas ukuran rumah tangga. Menurut Gunawan dkk 

(2018), kesegaran ikan hasil tangkapan harus dijaga supaya tidak menurun dan 

tetap, semenjak ikan tertangkap dan mati kemuduran mutu telah terjadi, untuk 

menjaga mutu dan kesegaran ikan diperlukan media pendingin. 

5. Koperasi Unit Desa 

Pembentukan kelembagaan masyarakat di tujukan untuk pengembangan 

kawasan ekonomi kelautan dan perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi 

lokal dan pemberdayaan kelompok usaha kelautan dan perikanan di sentra 

produksi, pengolahan dan pemasaran. Kopersai Unit Desa di desa Watobuku 

sudah ada akan tetapi belum bejalan secara maksimal hal ini di karenakan 

kurangnya pengawasan, kurangnya tenaga ahli di bidang pengelolaan dan 

pemasaran ikan. Menurut  Rufaidah (2017), salah satu yang menjadi lokomotor 

penggerak perekonomian pedesaan yaitu koperasi unit desa hal tersebut 

dikarenakan lembaga tersebut memiliki fungsi dan peran strategis sebagai 

perpanjangan tangan pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi kerakyatan 

khususnya di pedesaan. 

6. Aksesbilitas 

Untuk mewujudkan kawasan minapolitan diperlukan aksesibilitas yang 

memadai berupa jaringan transportasi yang memadai guna mengakomodasikan 

setiap sekor yang ada. untuk saat ini aksesbilitas sudah optimal, namun diperlukan 

penanganan pada kondisi jalan yang berlubang. Menurut Kadarisman dkk (2017), 

pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa 

faktor antara lain keadaan geograis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil 

dan besar (archipelago); perairan yang terdiri atas sebagian besar laut; sungai dan 
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danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat dan perairan 

serta udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. 

7. Jaringan Listrik  

Penggunaan energi listrik di wilayah pesisir Desa Watobuku  lebih 

dimanfaatkan pada kegiatan sosial masyarakat sebagai penerangan utama. 

Kebutuhan energi listrik pada Desa Watobuku sudah terpenuhi secara merata. 

Ketersediaan jaringan listrik sudah memadai maka, pemeliharaan dan peningkatan 

kualitas maupun kuantitas harus diperhatikan dengan serius. Menurut Kali (2012), 

bahwa dampak yang diperoleh sebagai hasil program listrik masuk desa dapat 

mendorong pembangunan pertanian di daerah perdesaan menjadi penggerak bagi 

kegiatan agro industri dan kegiatan perdagangan dan meningkatkan kesejahteraan 

hidup masyrakat perdesaan. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 Peta Administrasi Desa Watobuku 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 13 Peta Topografi 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14 Peta Geologi 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15 Peta Jenis Tanah 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16 Peta Arah Pengembangan Kawasan Minapolitan 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Potensi perikanan di Desa Watobuku mendukung untuk pengembangan 

kawasan minapolitan untuk dijadikannya sebagai kawasan minabisnis dan 

minaindustri hal ini sessuai dengan hasil analisis LQ bahwa ikan layang  

memiliki nilai LQ  yaitu 1,93 sehingga  menjadi pertimbangan untuk 

dikembangkan. 

2. Strategi pengembangan Kawasan Minapolitan secara berkelanjutan di Desa 

Watobuku hasilnya adalah progresif artinya dapat di kembangkan dan harus 

didukung dengan mengoptimalkan sumber daya manusia, infrastruktur dan 

bantuan pemerintah sehingga dengan bantuan tersebut tentunya akan 

meningkatkan hasil dan nilai produksi dan memperhatikan lingkungan dengan 

meminimalisir limbah yang dibuang ke lingkungan sekitar kawasan.  

B. Saran 

1. Dapat dijadikan landasan atau acuan oleh pemerintah daerah dalam melakukan 

pengembangan infrastruktur wilayah pesisir untuk mendukung sektor 

perikanan dengan pertimbangan beberapa aspek yang telah direncanakan 

dengan melakukan kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Flores 

Timur dengan Desa Watobuku untuk mewujudkan kawasan minapolitan agar 

meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat di bidang perikanan. 

2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk lebih dapat memaparkan konsep 

strategi pengembangan kawasan minapolitan  yang ramah lingkungan. 
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LAMPIRAN 

Analisis Potensi Perikanan 

Konsumsi Ikan Desa Watobuku 

 

Ki = P × I Ki= Jumlah Konsumsi ikan di Desa i/ton/tahun 

P= Jumlah Penduduk 

I = Standar kebutuhan konsumsi ikan kg/kapita/tahun (25,03 

kg/orang/tahun) 

Ki = P × 1 

Ki = 1524 Jiwa × 25,03 Kg/Kapita/Tahun 

Ki = 38.145,72 Kg/Kapita/Tahun 

Ki = 38, 15 Ton/Kapita/Tahun 

No  Tahun Jumlah Penduduk Standar Konsumsi Jumlah 

1 2015 1523 25,03 38,12 

2 2016 1519 25,03 38,02 

3 2017 1529 25,03 38,27 

4 2018 1539 25,03 38,52 

5 2019 1524 25,03 38,14 

Total  38,214 

 

a. Produksi Perikanan Desa Watobuku 
Xi = Si – Ki   

Xi = Hasil Produksi (setelah dikurangi hasil konsumsi) 

Si = Total Produksi perikanan di Desa Watobuku ton/tahun 

Ki = Jumlah konsumsi ikan di Desa Watobuku ton/tahun 

 
No Tahun Produksi Jumlah Konsumsi Jumlah 

1 2015 149,604 38,12 111,48 

2 2016 48,956 38,02 10,93 

3 2017 99,637 38,27 61,36 

4 2018 116,843 38,52 78,32 

5 2019 119,742 38,14 81,59 

Total 68,736 
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b. Analisis LQ 

𝑳𝑸 =
𝑽𝒙𝑹/𝐕𝑹

𝑽𝒙𝑵/𝐕𝑵
 

Desa Watobuku 

No Komoditi 
Produksi ( Ton) 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

Selar 

                

90,70  

                

11,00  

                

21,00  

                

70,70  

                

72,80  

 

Tembang 

              

304,00  

                

68,00  

                

50,00  

              

260,00  

              

335,00  

 

Tongkol 

              

180,50  

                

30,00  

                

90,00  

              

170,60  

              

169,80  

 

Layang 

              

170,40  

                

70,00  

                

89,00  

              

125,70  

              

145,80  

Jumlah Produksi               

745,60  

              

179,00  

              

250,00  

              

627,00  

              

723,40  

Kecamatan Solor TImur 

No Komoditi 
Produksi ( Ton) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Selar 

              

229,00  

              

226,00  

              

316,00  

              

226,00  

              

457,00  

2 Tembang 

              
795,00  

              
796,00  

              
796,00  

              
996,00  

              
996,00  

3 Tongkol 

              

563,00  

              

563,00  

              

563,00  

              

530,00  

              

530,00  

4 Layang 

              
316,00  

              
316,00  

              
226,00  

              
457,00  

              
226,00  

  

Jumlah Produksi 

          

1.903,00  

          

1.901,00  

          

1.901,00  

          

2.209,00  

          

2.209,00  

 

Desa Watobuku Kecamatan Solor Timur 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 0,12 0,06  0,08  0,11  0,10  

          

0,12  

          

0,12  

          

0,17  

          

0,10  

          

0,21  

 0,41  0,38  0,20  0,41  0,46  

          

0,42  

          

0,42  

          

0,42  

          

0,45  

          

0,45  

0,24  0,17  0,36  0,27  0,23  

          

0,30  

          

0,30  

          

0,30  

          

0,24  

          

0,24  

0,23  0,39  0,36  0,20  0,20  

          

0,17  

          

0,17  

          

0,12  

          

0,21  

          

0,10  
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Nilai Akhir Analisis LQ 

Komoditi 2015 2016 2017 2018 2019 LQ KET 

Selar 1,01 0,52 0,51 1,10 0,49 0,72 Non Basis 

Tembang 0,98 0,91 0,48 0,92 1,03 0,86 Non Basis 

Tongkol 0,82 0,57 1,22 1,13 0,98 0,94 Non Basis 

Layang 1,38 2,35 2,99 0,97 1,97 1,93 Basis 

 

c. Analisis SWOT 

Tabel Data Hasil Kuesioner dan Pemberian Rating Dari Faktor Internal 

Kode Indikator Kekuatan 
Penilaian 

Total 
1 2 3 4 

S1 Potensi sumberdaya ikan di Desa Watobuku 1 0 3 11 54 

S2 SDM sebagai nelayan banyak tersedia  1 0 4 10 53 

S3 Pemasaran Mudah 2 0 4 9 50 

S4 Permintaan pasar terhadap ikan lokal yang 

cukup tinggi  

1 2 1

0 

2 43 

S5 Harga produk yang relatif terjangkau  2 0 7 6 47 

S6 Budaya masyarakat yang saling membantu 

dan bergotong royong 

1 1 5 8 49 

Kode  Indicator Kelemahan 
Penilaian 

Total 
1 2 3 4 

W1 Tingkat kemampun teknologi tepat guna 

masih rendah 

4 8 4 0 32 

w2 Kurangnya tenaga ahli perikanan yang 
professional  

2 3 9 1 39 

W3 Tempat pengolahan ikan yang kurang 

memenuhi syarat 

2 2 8 3 42 

W4 Pemilik masih memiliki kekuatan utama 
dalam pengambilan keputusan  

2 3 9 1 45 

W5 Hasil pengelolaan ikan yang kurang 

maksimal 

2 3 6 5 56 
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Tabel Data Hasil Kuesioner dan Pemberian Rating Dari Faktor Eksternal 

Kode  Indicator Peluang 
Penilaian 

Total 
1 2 3 4 

O1 Adanya dukungan Pemda untuk 

pengembangan usaha perikanan  

1 2 12 0 41 

O2 Potensi untuk pengolahan hasil tangkapan 

ikan  

1 2 7 5 46 

O3 Peningkatan pendapatan keluarga nelayan 1 0 7 7 50 

O4 Meningkatnya permintaan ikan  2 0 11 2 43 

O5 Peningkatan dan penambahan armada 

tangkap  

1 0 12 2 45 

Kode  Indicator Ancaman 
Penilaian 

Total 
1 2 3 4 

T1 Meningkatnya persaingan  1 2 6 6 46 

T2 Musim yang tidak menentu 2 2 9 2 41 

T3 Penggunaan alat tangkap yang tidak selektif 1 0 10 4 47 

T4 Kerusakan lingkungan akibat 

pengembangan kawasan tanpa 
memperhatikan efek buruk bagi lingkungan. 

1 1 9 4 46 

T5 Meningkatnya peraturan pemerintah 

mengenai perizinan. 

1 1 6 7 49 
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Perhitungan Bobot Faktor Internal  

Kode 

Internal 

Kekuatan (Strength) 
Pengolahan data 

kuisioner 
Bobot 

S1 Potensi sumberdaya ikan di Desa Watobuku 54 0,12 

S2 SDM sebagai nelayan banyak tersedia  53 0,11 

S3 Pemasaran Mudah 50 0,11 

S4 Permintaan pasar terhadap ikan lokal yang 

cukup tinggi  

49 0,10 

S5 Budaya masyarakat yang saling membantu 
dan bergotong royong 

54 0,12 

 Total Kekuatan 260 0.56 

    

 Kelemahan (Weakness)   

W1 Tingkat kemampun teknologi tepat guna 

masih rendah 

32 0,07 

W2 Kurangnya tenaga ahli perikanan yang 

professional  

39 0,08 

W3 Tempat pengolahan ikan yang kurang 

memenuhi syarat 

42 0,09 

W4 Pemilik masih memiliki kekuatan utama 
dalam pengambilan keputusan  

45 0,10 

W5 Hasil pengelolaan ikan yang kurang 

maksimal 

46 0,10 

 Total Kelemahan 204 0,44 

Total Faktor Internal 464 1,00 

Berikut adalah perhitungan pengolahan data kuesioner dan bobot untuk 

faktor internal, Faktor kekuatan pada No.1 didapat dari total jawaban 15 

responden yaitu :1+3+1+3+3+4+3+4+4+3+3+4+3+3+4 = 54, dan untuk 

perhitungan bobot pada faktor kekuatan No.1 didapat dari total jawaban 15 

responden dibagi dengan total pengolahan data kuisioner yaitu:  
54

464
= 0,12 
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Perhitungan Bobot Faktor Eksternal 

Kode 

Eksternal 

Peluang (Opportunities) 
Pengolahan 

data kuisioner 
Bobot 

O1 Adanya dukungan Pemda untuk 

pengembangan usaha perikanan  

45 0,10 

O2 Potensi untuk pengolahan hasil tangkapan 

ikan  

46 0,10 

O3 Peningkatan pendapatan keluarga nelayan 50 0,11 

O4 Meningkatnya permintaan ikan  46 0,10 

O5 Peningkatan dan penambahan armada 

tangkap  

45 0,10 

    

 Total Peluang (Opportunities) 225 0,56 

 Ancaman  (Threat)   

T1 Meningkatnya persaingan  41 0,09 

T2 Musim yang tidak menentu 45 0,10 

T3 Penggunaan alat tangkap yang tidak selektif 43 0,09 

T4 Kerusakan lingkungan akibat pengembangan 
kawasan tanpa memperhatikan efek buruk 

bagi lingkungan 

46 0,10 

T5 Meningkatnya peraturan pemerintah 

mengenai perizinan 

49 0,11 

 Total Ancaman  (Threat) 224 0,49 

 Total Faktor Eksternal 449 1,00 

Berikut adalah perhitungan pengolahan data kuesioner dan bobot dari 

faktor eksternal: Faktor peluang pada No.1 didapat dari total jawaban 15 

responden yaitu 2+2+1+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3= 46, dan untuk 

perhitungan bobot pada faktor peluang No.1 didapat dari total jawaban 15 

responden dibagi dengan total pengolahan data kuesioner yaitu 
41

449
= 0,09 
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MAN 2 FLORES TIMUR SDN LAMAKERA MIN 2 FLORES TIMUR 

MTS N 2 FLORES TIMUR TK AL-FAJAR SDI WATOBUKU 

Jalan Aspal Jalan Beton Proses Wawancara 

Proses menjahit pukat Penyerahan Peta Administrasi 

Dari Peneliti ke Pihak 

Desa Watobuku 

Kantor Kecamatan Solor 

Timur 


