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DAFTAR TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Dalam huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di  atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titk di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dad D de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titk di ظ

bawah)  



 

 

x 

 

 ain „ apostrop terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qaf Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Wau W We ك

 Ha H Ha ق

 Hamzah , Apostop ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. 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 tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah A A 

 Kasrah I I 

 Damma

h 

U U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 



 

 

xi 

 

 

 

 

 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

  

fathah dan ya 

 

Ai 

 

a dan i 

 

  

fathah dan 

wau 

 

Au 

 

a dan u 

 

 

3. Maddah 

Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

 

Harkat dan Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

 

  

fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

 

a dan garis di 

atas 

  

kasrah dan ya 

 

i 

 

i dan garis di 

atas 

 

 

 

 

 

dammah dan 

wau 

 

U 

 

u dan garis di 

atas 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
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menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah  atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

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

kasrah(ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop 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. 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur‟an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
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9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-

ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul 

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

maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

1. swt.   = subhanahu wa ta‟ala 

2. saw.    = sallallahu „alaihi wa sallam 

3. a.s. = „alaihi al-salam 

4. H   = Hijrah 

5. M   = Masehi 

6. SM    = Sebelum Masehi 
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7. 1.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

8. w.   = Wafat tahun 

9. QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali „Imran/3: 4 

10. HR   = Hadis Riwayat  
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ABSTRAK 

Nama    : Muh. Taufik Said 

Nim    : 50300116128 

Program Studi   :PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial 

Judul :Pemberdayaan Masyarakat Melalui PendampinganSosial 

Pada Kelompok NelayanDiDesa SampulunganKecamatan 

Galesong Utara Kabupaten Takalar 

 Dalam skripsi ini membahas mengenaiPemberdayaan Masyarakat 

MelaluiPendampingan Sosial Pada Kelompok NelayanDiDesa 

SampulunganKecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Pokok 

permasalahan penelitian ini adalah : (1)Bagaimana upaya pendampingan sosial 

terhadap pemberdayaan kelompok nelayan. (2)Bagaimana Dampak Sosial 

terhadap Upaya Pemberdayaan Kelompok Nelayan. (3)Apa Kendala dalam 

Penerapan Proses Pemberdayaan Kelompok Nelayan di Desa Sampulungan, 

Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif bersifat 

dekskriptif dengan pendekatan sosiologi. Adapun sumber data dari penelitian ini 

adalah Kelompok Nelayan Desa Sampulungan dan Beberapa Tokoh Masyarakat. 

Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.Upaya pendampingansosial 

terhadap pemberdayaan Kelompoknelayan diterapkan dalam bentuk pemberian 

perlengkapan nelayan seperti mesin kapal, alat tangkap (Jaring ikan), alat 

navigasi, dan baju pelampung,  penambahan wawasan kelompok nelayanmelalui 

sosialisasi tata cara penangkapan ikan dan izin berlayar, dan pelatihan 

menggunakan alat navigasi nelayan (Gps). 2. Dampak sosial dalam melaksanakan 

pemberdayaan masyarakat nelayan dapat dilihat dari Peningkatkan sistem 

informasi nelayan mengenai daerah yang potensial, tumbuh kembali semangat 

jiwa forza (gotong royong), dan kerukunan keluarga nelayan. 3. Kendala dalam 

penerapan proses pemberdayaan sebagian nelayan sulit memahami sosialisasi 

yang dilakukan pemerintah dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah, 

pemasaran yang masih tradisional dan sistem bagi hasil yang kurang tepat atau 

merata. 

Implikasi dari penelitian ini adalah Kepada lembaga pemerintah atau 

lembaga yang bersangkutan agar mendapat solusi dengan pemasaran ikan dengan 

harga yang sesuai dan pasar pelelangan yang mudah di akses pembeli, Kepada 

pemerintah Desa Sampulungan dapat mengevaluasi apa yang menjadi perspektif 

kelompok nelayan dalam upaya pemberdayaan yang telah di aplikasikan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial 

dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat 

perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau 

memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang 

dimilikinya. Dalam kenyataannya, seringkali proses ini tidak muncul secara 

otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat 

setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan 

dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Para pekerja sosial ini berperan 

sebagai pendamping sosial.
1
 

 Pendampingan sosial merupakan suatu strategi yang sangat menentukan 

keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan 

sosial, yakni “membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri”, 

pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik 

yang kuat. Dalam konteks ini, peranan seorang pekerja sosial seringkali 

diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh 

atau pemecah msalah (problem solver) secara langsung. Membangun dan 

memberdayakan masyarakat melibatkan proses dan tindakan sosial dimana 

penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan 

dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi 

                                                 
 

1
http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm28 Diakses pada tanggal 25 juni 

2020  

http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm
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kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. 

Proses tersebut tidak muncul secara langsung, melainkan tumbuh dan berkembang 

berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja 

sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif 

professional
2
. 

 Masyarakat nelayan adalah kelompok masyarakat yang kehidupannya 

tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan 

ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah 

lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.
3
 

 Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat 

daerah pesisir Khususnya Nelayan yang berada di Desa Sampulungan Galesong 

Utara, bukan hanya memberikan bantuan berupa modal dan alat yang dibutuhkan 

untuk menangkap ikan, akan tetapi sosialisai ataupun pelatihan khusus dalam 

bentuk penambahan wawasan agar para nelayan dapat befikir lebih kreatif dan 

dapat mengoptimalkan hasil tangkapan, hasil pengamat atau peneliti melihat 

masih kurang atau minimya masyarakat nelayan yang dapat menggunakan 

bantuan dengan efektif dan ada beberapa bantuan yang kurang tepat sasaran.

 Pemerintah sebagai regulator memiliki peran untuk memberikan acuan 

dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan 

pelaksanaan pemberdayaan. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 
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Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dimana dalam pasal 63 yang 

berbunyi “ Pemerintah dan Pemerintahan Daerah berkewajiban mendorong 

kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui 

peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, 

infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya. Dari Undang- 

Undang di atas menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang dalam 

memantau secara berkala, kualitas lingkungan pesisir, baik wilayah darat, payau 

dan laut/pantai, di tempat-tempat masyarakat melakukan aktivitas budaya. Dengan 

demikian pemerintah punya data untuk kualitas wilayah pesisir, untuk mengetahui 

arah pola perkembangannya
4
. Namun proses pemberdayaan masyarakat nelayan 

di Desa Sampulungan Galesong Utara masih belum efektif dan tepat Sasaran. 

 Umumnya masyarakat Nelayan Desa Sampulungan Galesong utara 

dikenal dengan sebutan Nelayan Pajolloro. Nelayan pajolloro adalah nelayan yang 

menggunakan kapal dengan ukuran sedang dengan kapasitas jarak yang ditempuh 

sejauh 300 km, dan berlayar untuk menangkap ikan dengan waktu kurang lebih 2 

minggu lalu pulang kembali dengan membawa hasil yang ia tangkap. Nelayan 

Desa Sampulungan Galesong Utara tidak hanya masyarakat lokal atau asli dari 

desa tersebut, banyak juga perantau yang datang dari kampung yang berbeda-

beda. 
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Desa Sampulungan Galesong Utara, di dalam habitat pesisir terdapat 

beberapa kelompok kehidupan masyarakat atau kelompok nelayan diantaranya:  

1. Nelayan Papalele, adalah seseorang yang memiliki kapal atau juragan kapal, 

yang dimana nelayan tersebut memiliki modal utama atau yang memodali  

Nelayan Punggawa dan Nelayan Sawi untuk berlayaratau menangkap ikan 

kelaut ` 

2. Nelayan Punggawa dan Sawi. Nelayan Punggawa merupakan kapten dan juru 

mudi, sedangkan sawi menjadi pengatur arah layar dan keseimbangan perahu. 

Di atas laut dalam melakukan penangkapan ikan punggawa dan sawi 

merupakan kelompok kerja yang kompak. Pada hakikatnya, punggawa adalah 

pemimpin atas para sawi. Karena itu, ia bukan orang sembarang di dalam 

timnya. Seseorang dijadikan punggawa, karena ia dianggap mempunyai 

keahlian dalam hal keterampilan melaut pengetahuan berlayar, pengetahuan 

keperahuan, dan kemampuan supranatural punggawa bukanlah orang yang 

dipilih karena kedekatannya dengan pemilik perahu atau kepala desa. Tapi, ia 

memang memiliki bekal keterampilan yang lebih dibandingkan para sawinya. 

Dalam sehari-hari seorang punggawa beraktivitas sebagaimana masyarakat 

nelayan biasa, mencari bahan baku yang akan dibawa untuk menangkap ikan 

dan memperbaiki bagian kapal yang rusak agar dapat menunjang dalam 

kegiatan penangkapan ikan nantinya.
5
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 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah 

menginisiasi kegiatan yang diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi 

kemajuan desa-desa pesisir di Indonesia, salah satunya yaitu Program Pengelolaan 

Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Kegiatan Pengelolaan Desa Pesisir Tangguh ini 

merupakan salah satu bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dengan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di bawah koordinasi Kementerian 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dimana tujuan kegiatan ini adalah 

Meningkatkan kesiap siagaan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim 

di desa pesisir dan pulau-pulau kecil, Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di 

desa pesisir dan pulau-pulau kecil, Meningkatkan kapasitas kelembagaan 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif di desa pesisir 

dan pulau-pulau kecil, danMemfasilitasi kegiatan pembangunan dan/atau 

Pengelolaan sarana dan/atau prasaransa pesisir dan pulau-pulau kecil.  

 Sesuai dengan pemahaman bahwa nelayan tradisional dalam kehidupan 

sehari kalau hanya mengandalkan kegiatan menangkap ikan saja bisa dipastikan 

mereka tidak akan mendapatkan ekonomi yang cukup baik, apalagi dalam 

undang-undang perikanan lama (Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004) 

sesungguhnya mengandung beberapa masalah, diantaranya adalah persoalan 

kepentingan nasional, sistem teritorial dan hak asasi nelayan, serta kesejahteraan 

nelayan dan masyarakat pesisir. Namun, masalah-masalah tersebut tidak 

terselesaikan di dalam Undang-undang perikanan paska revisi.Terbukti, persoalan 

perlindungan nelayan kecil tidak diatur dalam kebijakan perikanan yang baru 
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ini.Terkait dengan nelayan kecil Undang-undang ini hanya mendefinisikan tanpa 

mencantumkan bagaimana mereka mesti dilindungi dan diberdayakan.Padahal 

nelayan kecil seharusnya dilindungi dan dipenuhi haknya, baik sebagai produsen 

pangan maupun sebagai kelompok masyarakat rentan.
6
 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya pendampingan sosial terhadap pemberdayaan kelompok 

nelayan di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten 

Takalar? 

2. Bagaimana dampak sosial terhadapupaya pemberdayaan kelompok 

nelayan di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara kabupaten 

Takalar? 

3. Bagaiana kendala dalam penerapan proses pemberdayaan masyarakat atau 

kelompok nelayan Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara 

kabupaten Takalar? 

C. Fokus Penelitian dan DeskripsiFokus 

1. Fokus Penelitian 

 Penelitian ini difokuskan pada Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

Pendampingan Sosial Pada Kelompok Nelayandi Galesong Utara di Desa 

Sampulungan Kabupaten Takalar.  

 Dari beberapa tingkatan kelompok nelayan antara lain: Nelayan Papalele, 

Nelayan Punggawa, dan Nelayan Sawi, Fokus Informan Peneliti adalah ke 3 

Nelayan tersebut dengan jumlah informan sebanyak 6 0rang, tokoh Masyarakat 
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dan 1 Pemerintah Daerah sebagai pertimbangan untuk memperkuat hasil 

penelitian. 

2. DeskripsiFokus 

 Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dapat di deskripskan beberapa 

hal yang menjadi bagian-bagian penting dalam memahami fokus penelitian. 

a. Pemberdayaan masyarakat 

Pemberdayaan masyarakatadalah upaya untuk memberikan daya 

(empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang 

bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat 

yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif 

baru dalam pembangunan masyarakat.
7
 

 Dilihat dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa pemberdayaan 

merupkan usaha atau upaya dalam mengembangkan kemampuan baik individu 

maupun kelompok. 

b. Pendamping Sosial 

 Pendampinga Sosial memiliki posisi penting dan menentukan dalam 

penyelanggaraan kesejahteraan sosial dan karena itu kerja pendamping sosial 

merupakan unsur yang fundamental. Sedangkan menurut Sekretaris Ditjen 

penanganan fakir miskin pendamping sosial adalah sesorang yang diberi tugas 

fungsi dan kewenangan oleh Kementrian Sosial dan/ Dinas Sosial di Provisnsi 

atau kabupaten kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan 
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pendampingan pelaksanaan program bantuan. 

 Pengertian pendamping sosial pada setiap program dalam rumusan yang 

sedikit berbeda. Meskipuin demikian, secara umum pendamping sosial adalah 

seseorang yang memenuhi kualifikasi dan memiliki kapasitas tertentu, serta 

menerima tugas untuk melakukan pendampingan sosial pada program-program 

Kementrian sosial. 

Pendamping sosial yang memiliki kompetensi yang baik, maka kinerjanya 

akan tinggi, atau sebaliknya. Pendamping sosial dapat melaksanakan perannya 

dengan baik. Pada kerangka ini maka kompetensi pendamping sosial merupakan 

faktor penting dan menentukan pelaksaan tugas mereka, dan hasil yang akan 

dicapai pada program kesejahteraan sosial. 

Pendampingan sosial sangat menentukan keberhasilan penyelanggaran 

kesejahteraan sosial. Peran pendamping sosial umumnya bisa mengadopsi peran 

community worker yang mencakup  4 peran utama, yaitu: Fasilitator, Pendidik, 

Perwakilan masyarakat dan peran-peran teknis.
8
 

D. Kajian Pustaka/Penelitian terdahulu 

 Dari hasil penelusuran kepustakaan peneliti juga menambah wawasan 

dalam mengkaji beberapa penelitian ataupun literaratur lainnya yang isinya 

relavan denga penelitian yang sedang peneliti lakukan.Tetapi penekanannya lebih 

ditekankan sebagai pembanding. Yang digunakan sebagi pembanding adalah 

sebagai berikut:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
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Habibullah Dkk. Pemetaan Pendamping dan Relawan Sosial, (Jakarta: Puslitbangkesos 

Kementerian Sosial RI 2020 ) h.19-21 
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Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2016. Dengan judul 

skripsi“Pemberdayaan Keluarga Nelayan Melalui Program KUBE di 

Kampung Maccini BajiKelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang 

Kabupaten Pangkep”
9
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatulliza, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan judul 

skripsi “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Pelabuhan Kuala Stabas di 

Kecamatan Pesisir tengah Krui Kabupaten Pesisir Barat”
10

 

 Dari kedua penelitian terdahulu masing-masing mempunyai objek yang 

penelitian yang berbeda namun memiliki sedikit persamaan objek pada judul yaitu 

hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan Masyarakat Nelayan atau Pesisir, 

namun yang dilakukan peneliti yaitu pemberdayaa masyarakat melalui 

pendampingan sosial pada kelompok Nelayan 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang akan di dapatkan dalam penelitian ini yaitu memahami dan 

mendeskripsikan hasil dari judul yang di ambil, berdasarkan sub masalah yang 

diambil dari latar belakang yang bekaitan dengan judul maka penulis akan 

meneliti: 

a. Untuk mengatahui upaya pendampingan sosial terhadap Pemberdayaan 
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kelompok Nelayandi Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara 

Kabupaten Takalar. 

b. Untuk mengetahui dampak Sosial terhadap upaya pemberdayaan kelompok 

nelayan di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar 

c. Mengatahui kendala dalam penerapan proses pemberdayaan masyarakat 

nelayan di desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar 

2. Manfaat Penelitian  

 Manfaat penelitian mencakup manfaat teoritis dan praktis. Manfaat 

penelitian dengan contoh untuk memperdalam pengatahuan tentang masalah yang 

diteliti, untuk menyusun kerangka teoritis yang menjadi landasan pemikiran, 

untuk mempertajam konsep yang dugunakan sehingga memudahkan perumusan 

hipotesa, untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian. Jadi manfaat 

penelitian sebaiknya mengacu pada permasalahan yang diteliti.
11

 

a. Manfaat Teoritis 

1) Diharapkan bisa menjadi bahan referensi  

2) Untuk menambah ilmu pengatahuan dalam bidang sosial serta penelitian 

ini juga bisa dijadikan bahan rujukan untuk melakukan penelitian 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini di harapkan mampu menambah wawasan dan pengatahuan 

kepada pembaca. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pemberdayaan MasyarakatNelayan 

1.  Pengertian Pemberdayaan  

 Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empoworment) 

berasal kata “Power” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama 

pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan
1
. Kekuasaan 

seringkali dikaitkan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa 

yang kita inginkan, terlepas dengan keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial 

tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. 

Pengertian ini mengansumsikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak 

berubah atau tidak dapat berubah. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks 

relasi sosial antar manusia. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, 

pemberdayaaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep 

yang bermakna. Dengan kata lain kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan 

sangat tergantung pada dua hal: 

a. Bahwa kekuasaan daat berubah, jika kekuasaan tidak dapat berubah, 

pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. 

b.  Bahwa kekuasaan dapat diperluas, konsep ini menekankan pada pengertian 

yang tidak statis, melainkan dinamis. Menurut Suharto yang dikutip oleh Agus 

Salim pemberdayaan adalah: 

1. Pemberdayaan bertujuan untuk ingkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah 
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atau tidak beruntung. 

2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cuku kuat 

untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrol atas, dan mempengaruhi 

orang terhadap kejadian, serta lembagalembaga yang mempengaruhi 

kehidupannya. 

3. Pemberdayaan menunjuk kepada usaha pengalokasian kembali kekuasaan 

melalui perubahan struktur sosial. 

4. Pemerdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas 

diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehudupannya
2
. 

Istilah “Pemberdayaan” adalah terjemah dari istilah asing “Empowerment”. 

Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah 

pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah 

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

interchangeable atau dapat dipertukarkan.
3
 

2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan 

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perlu 

diperhatikn prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai 

kesuksesan program pemberdayaan masyarakat itu, menurut beberapa ahli 

terdapat empat prinsip, yaitu: 

1. Prinsip Kesetaraan 

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses 
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pemberdayaanmasyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan 

antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program 

pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang 

dibangun ialah hubungan hubungan kesetaraan dengan mengembangkan 

mekanisme berbagai pengatahuan, pengalaman serta keahlian satu sama lain. 

Masing-masing individu saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga 

terjadi proses saling belajar, saling membantu, saling tukar pengalaman dan saling 

memberikan dukungan. Pada akhirnya seluruh individu yang terlibat dalam 

kegiatan pemberdayaan itu mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup 

bagi dirinya sendiri dan keluarganya. 

2. Prinsip Partisipasi 

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat 

ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan dilaksanakan, diawasi dan 

di evaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk sampai pada tingkat tersesbut perlu 

waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen 

tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat yang terlibat 

dalam kegiatan pemberdayaan itu mendapatkan arahan yang jelas dari 

pendamping, sehingga mampu memotivasi dirinya untuk mengembangkan dirinya 

sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing individu. Pada akhirnya 

masing-masing individu masyarakat tersebut mampu mandiri dalam memenuhi 

kebutuhan hidup dirinya dan keluarga secara layak. 

 

 



 

 

 

3. Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian 

Prinsip keswadayaan ialah lebih menghargai dan mengedepankan 

kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak 

memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan “the have 

not” melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit “the have 

little". 

Mereka memiliki kemampuan untuk menabung pengatahuan yang 

mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengatahui kondisi lingkungannya, 

memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma-norma bermasyarakat 

yang sudah lama di patuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasarbagi 

proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat material harus 

dipandang sebagai penunjang sehingga pemberian bantuan tidak justru 

melemahkan tingat keswadayaannya. 

Dalam kaitan ini diharapkan pihak pendamping melakukian apa yang 

digambarkan dalam peribahasa sebagai berikut: “Pihak yang melakukan upaya 

pemberdayaan tidak memberikan ikan, tetapi memberikan kail dan memberikan 

pengatahuan bagaimana caranya memancing”. Dengan demikian, individu dari 

masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan tersebut mampu 

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan mampu memecahkan masalah 

hidupnya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan 

keluarganya dan tidak tergantung kepada pihak manapun. 

 

 



 

 

 

4. Prinsip Berkelanjutan 

Program pemberdayaan perlu dirancang supaya bisa berkelanjutan, 

sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan 

masyarakat sendiri. Secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin 

berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengolah 

kegiatannya sendiri. Artinya program kegiatan pemberdayaan ini dirancang 

sedemikian rupa. Secara bertahap program itu mampu memberikan pemahaman, 

pengatahuan, pengalaman, dan keterampilan pada setiap individu yang terlibat 

dalam program kegiatan pemberdayaan tersebut. Kemudian, masing-masing 

individu mampu menggali dan mengembangkan potensi mereka untuk melakukan 

aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. 

3. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang 

dilakukan. Berikut adalah ketujuh tahapan atau langkah tersebut: 

a. Tahapan Persiapan 

Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu pertama, 

penyiapan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh 

community worker dan kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan 

ssecara nondirektif. Penyiapan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat 

sangat penting supaya efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan dapat 

tercapai dengan baik. 

 

 



 

 

 

b. Tahap Pengkajian “Assessment” 

Tahapan ini merupakan proses pengkajian, yaitu dapat dilakukan secara 

individuaal melaluikelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas 

harus berusaha mengindentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan “Feel 

needs” dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Dengan demikian program 

yang dilakukan program yang dilakukan tidak salah sasaran, artinya sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat  yang mengikuti kegiatan 

pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana tahap persiapan, tahap pengkajian juga 

sangat penting supaya efesiensi program dalam kegiatan dalam program 

pemberdayaan dapat terwujud. 

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program dan Kegiatan 

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan “change agent” secara 

partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang 

mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat 

diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang 

dapat dilakukan. Beberapa alternatif itu harus dapat menggambarkan kelebihan 

dak kekurangannya, sehingga alternatif program yang dipilih nanti dapat 

menunjukkan program atau kegiatan yang saling efektif dan efisien untuk 

tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat. 

d. Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi 

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok 

untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan 

lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas 



 

 

 

membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis terutama 

bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Dengan 

demikian penyandang dana akan paham terhadap tujuan dan sasaran 

pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan tersebut. 

e. Tahap “Implementasi” Program atau Kegiatan 

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran 

masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program 

yang telah dikembangkan. Kerja sama antarpetugas dan masyarakat merupakan 

hal penting dalam tahapan ini karena kadang sesuatu yang sudah direncanakan 

dengan baik melenceng saat dilapangan. Pada tahap ini supaya seluruh peserta 

program dapat memahami secara jelas akan maksud tujuan dan sasarannya, maka 

program ini terlebih dahulu perlu disosialisasikan, sehingga dalam 

implementasinya tidak menghadapi kendala yang berarti. 

f. Tahap Evaluasi 

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program 

pemberdayaan masyarakat yang sedng berjalan sebaiknya dilakukan dengan 

melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam waktu 

jangka pendek terbentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara 

internal. Untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang 

lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada tahap evaluasi 

ini diharapkan dapat diketahui secara jelas dan terukur seberapa besar 

keberhasilan program ini dapat dicapai, sehingga diketahui kendala-kendala yang 

ada pada priode berikutnya bisa di antisipasi untuk pemecahan permasalahan atau 



 

 

 

kendala yang dihadapi itu. 

g. Tahap Terminasi 

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal 

dan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. 

Artinya masyarakat diberdayakan telah mampu mengatur dirinya untuk bisa hidup 

lebih baik dengan mengubah situasi kondisi sebelumnya yang kurang bisa 

menjamin kelayakan hidup bagi dirinya dan keluarganya.
4
 

4. Tujuan Pemberdayaan  

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, sebagai proses, 

berperdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan untuk 

atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu 

yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan,maka perberdayaan menuju 

pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu 

masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, 

maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, 

mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri 

dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.
5
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QS. Ar-Ra‟d / 13:11 

إِفَّ اللَّهَ لَا يػُغَيػِّرُ مَا بقَِوٍْـ  ۗ  لهَُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بػَيِْْ يدََيْهِ كَمِنْ خَلْفِهِ يََْفَظوُنهَُ مِنْ أمَْرِ اللَّهِ 
كَمَا لَذمُْ مِنْ دُكنهِِ مِنْ  ۗ  كَإِذَا أرَاَدَ اللَّهُ بِقَوٍْـ سُوءاً فَلَا مَرَدَّ لهَُ  ۗ  مَا بأِنَػْفُسِهِمْ حَتََّّٰ يػُغَيػِّرُكا 

 كَاؿٍ 
Terjemahnya 

  “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 

 dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah, 

 sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

 mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dan apabila 

 Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang 

 dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain 
 Allah."

6
 

Allah memiliki maliakat yang datang secara bergantian kepada manusia, 

baik dari depan maupun dari belakangnya, yang menjaganya dari perintah Allah 

dan menghitung apa-apa yang berasal darinya kebaiakn maupun 

keburukan.Sesungguhnya Allah tidak merubah nikmat yang telah Dia berikan 

kepada suatu kaum, kecuali apabila mereka sendiri yang merubah apa yang Dia 

perintahkan kepada mereka, lalu mereka berbuat maksiaat kepadaNya. Dan 

apabila Allah ingin menimpakan malapetaka kepada suatu kelompok, maka tidak 

jalan untuk menghindarinya, dan tidak ada penolong bagi mereka selain Allah 

yang akan menangani urusan mereka, yang akan mendatangkan apa-apa yang 

mereka cintai dan menolak Dari mereka apa-apa yang tidak mereka sukai. 

5. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan 

 Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat nelayan bertujuan untuk 

mencapai kesejahteraan sosial-budaya dan hal ini menjadi basis membangun 
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fondasi civil society di kawasan pesisir. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan 

dukungan kualitas sumberdaya manusia, kapasitas, dan fungsi kelembagaan social 

ekonomi yang optimal dalam kehidupan warga, serta tingkat partisipasi politik 

warga yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang komprehensif 

dan tujuan yang terukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap, dengan 

memperhatikan kemampuan sumberdaya pembangunan yang dimiliki oleh 

masyarakat lokal.
7
 

 Tujuan pemberdayaan di atas dapat tercapai dengan baik jika terjadi 

interaksi dialektika yang konstruktif antara negara, masyarakat, dan kebijakan 

atau strategi pengelolaan sumberdaya sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa 

dasar pemikiran filosofis yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut:
8
 

a. Potensi sumberdaya alam yang ada di kawasan pesisir adalah karunia Allah 

SWT yang harus dijaga kelestariannya oleh semua,pihak serta dikelola secara 

optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan sosial-budaya dan 

kemakmuran ekonomi masyarakat nelayan.  

b.  Pengelolaan potensi sumberdaya alam pesisir dan laut harus dilaksanakan 

oleh masyarakat pengguna berdasarkan sikap hatihati, berorientasi pada 

kepentingan masa depan, serta dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap 

Allah SWT dan generasi penerus mereka. 

c. Negara bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan warganya dan 

menjamin perwujudan hak-hak warga terhadap akses sumberdaya ekonomi 
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dan lingkungan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat di 

kawasan pesisir.  

d. Negara, masyarakat, dan pihak lain bertanggung jawab untuk melindungi 

kelestarian sumberdaya alam dari berbagai ancaman. 

e. Kawasan pesisir merupakan “halaman depan” negara kepulauan Republik 

Indonesia sehingga pembangunan kawasan pesisir harus ditujukan untuk 

memperkuat ketahanan bangsa (masyarakat nelayan) menghadapi berbagai 

ancaman yang dating dari arah laut. Kerapuhan sosial ekonomi masyarakat 

nelayan berpotensi menjadi sumber ketidakstabilan politik kawasan. 

B. Pendampingan Sosial 

1. Pengertian Pendampingan Sosial 

 Pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses 

pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam 

mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong 

tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan kepuutusan, sehinggan 

kemandirian dapat diwujudkan
9
. Pendampingan sosial dapat diartikan sebagai 

interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara 

bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti: merancang program 

perbaikan kehidupan sosial ekonomi,memobilisasi sumber daya setempat, 

memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi 

pemenuhan kebutuhan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang 

relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. 
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2. Peran Pendampingan Sosial 

Pendampingan sosial sangat menentukan kerberhasilan program 

penanggulangan kemiskinan, peran pendamping umumnya mencakup tiga 

peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-

peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.  

a. Fasilitator  merupakan  peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, 

kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan 

dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, 

memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan 

pengorganisasian dan pemanfaatan sumber. 

b. Pendidik, pendamping  berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan 

positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta 

bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang 

didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan 

informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi 

masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik. 

c. Perwakilan masyarakat, peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi 

antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi 

kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari 

sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan 

hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. 

  

 



 

 

 

Peran-peran teknis, mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis. 

Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi „manajer perubahan” yang 

mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas 

teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti; melakukan analisis 

sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, 

berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana
10

. 

C. Tujuan Pendampingan 

 Memastikan bahwa perubahan yang konkret terjadi dilingkungan tersebut. 

Memungkinkan orang-orang yang diajak bekerja untuk menggabungkan 

kepercayaan dan kemampuan dalam menangani masalah Sebuah kelompok perlu 

didampingi karena mereka merasa tidak mampu mengatasi permasalahan secara 

sendirian dan pendamping adalah mendampingi kelompok. Dikatakan 

mendampingi karena yang melakukan kegaiatan pemecahan masalah itu bukan 

pendamping.  

Pendamping hanya berperan untuk memfasilitasi bagaimana memecahkan 

masalah secara bersama-sama dengan masyarakat, mulai dari tahap 

mengidentifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah sampai 

pada implementasinya. Dalam upaya pemecahan masalah, peran pendampingan 

hanya sebatas pada memberikan alternatif-alternatif yang dapat 

diimplementasikan. Dan kelompok pendamping dapat memilih alternatif mana 

yang sesuai untuk diambil. Pendamping perannya hanya sebatas memberikan 

pencerahan berfikir berdasarkan hubungan sebab akibat yang logis, artinya 
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kelompok pendampingan disadarkan bahwa setiap altenatif yang diambil 

senantiasa ada konsekuensinya. Diharapkan konsekuensi tersebut positif terhadap 

kelompoknya.
11

 

D. Masyarakat Nelayan 

 Masyarakat nelayan merupakan paduan dari dua kata masyarakat dan 

nelayan, agar lebih jelas penulis akan memberikan pengertian dari masing-masing 

kata tersebut kemudian arti secara keseluruhan. 

1. Pengertian Masyarakat 

  Pengertian masyarakat yang dalam istilah bahasa Inggris disebut Society 

(berasal dari kata latin, socius yang berarti ”kawan”). Masyarakat sendiri berasal 

dari akar kata Arab syaraka yang artinya ikut serta atau berperanserta. Jadi 

masyarakat adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama 

lainnya.
12

 

 Menurut Hasan Sadly dalam bukunya yang berjudul ”sosiologi untuk 

masyarakat Indonesia” masyarakat adalah suatu golongan besar atau kecil yang 

terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara 

golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.
13

 

 Sejalan dengan pendapat diatas menurut Koentjaraningrat dalam ”Ilmu 

sosial Dasar” masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berinteraksi yang 

memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya saling keterikatan untuk 

mencapai tujuan bersama. Masyarakat adalah tempat kita bisa melihat dengan 
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jelas proyeksi individu sebagai (input) bagi keluarga, keluarga sebagai tempat 

prosesnya, danmasyarakat adalah tempat kita melihat hasil (output) dari proyeksi 

tersebut.
14

 

2. Pengertian Nelayan 

 Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja 

menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun 

permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat 

merupakan perairan tawar, payau maupun laut. Di negara-negara berkembang 

seperti di Asia Tenggara atau di Afrika, masih banyak nelayan yang menggunakan 

peralatan yang sederhana dalam menangkap ikan. Nelayan di negara-negara maju 

biasanya menggunakan peralatan modern dan kapal yang besar yang dilengkapi 

teknologi canggih.
15

 

 Dari beberapa definisi masyarakat dan definisi nelayan yang telah 

disebutkan diatas dapat di tarik suatu pengertian bahwa:  

a. Masyarakat nelayan adalah kelompok manusia yang mempunyai mata 

pencaharian menangkap ikan di laut. 

b.  Masyarakat nelayan bukan hanya mereka yang mengatur kehidupannya hanya 

bekerja dan mencari di laut, melainkan mereka yang juga tinggal disekitar 

pantai walaupun mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam dan 

berdagang. Jadi pengertian masyarakat nelayan secara luas adalah sekelompok 

manusia yang mempunyai mata pencaharian pokok mencari ikan dilaut dan 

hidup di daerah pantai, bukan mereka yang bertempat tinggal di pedalaman, 
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walaupun tidak menutup kemungkinan mereka juga mencari ikan di laut 

karena mereka bukan termasuk komunitas orang yang memiliki ikatan budaya 

masyarakat pantai. 

 Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat nelayan bertujuan untuk 

mencapai kesejahteraan sosial-budaya dan hal ini menjadi basis membangun 

fondasi civil society di kawasan pesisir. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan 

dukungan kualitas sumberdaya manusia, kapasitas, dan fungsi kelembagaan social 

ekonomi yang optimal dalam kehidupan warga, serta tingkat partisipasi politik 

warga yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang komprehensif 

dan tujuan yang terukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap, dengan 

memperhatikan kemampuan sumberdaya pembangunan yang dimiliki oleh 

masyarakat lokal.
16

 

 Tujuan pemberdayaan di atas dapat tercapai dengan baik jika terjadi 

interaksi dialektika yang konstruktif antara negara, masyarakat, dan kebijakan 

atau strategi pengelolaan sumberdaya sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa 

dasar pemikiran filosofis yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan 

pemberdayaan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut:
17

 

a. Potensi sumberdaya alam yang ada di kawasan pesisir adalah karunia Allah 

SWT yang harus dijaga kelestariannya oleh semua,pihak serta dikelola secara 

optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan sosial-budaya dan 

kemakmuran ekonomi masyarakat nelayan.  

b. Pengelolaan potensi sumberdaya alam pesisir dan laut harus dilaksanakan oleh 
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masyarakat pengguna berdasarkan sikap hatihati, berorientasi pada 

kepentingan masa depan, serta dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap 

Allah SWT dan generasi penerus mereka. 

c. Negara bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan warganya dan 

menjamin perwujudan hak-hak warga terhadap akses sumberdaya ekonomi 

dan lingkungan sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup masyarakat di 

kawasan pesisir. 

d. Negara, masyarakat, dan pihak lain bertanggung jawab untuk melindungi 

kelestarian sumberdaya alam dari berbagai ancaman. 

e. Kawasan pesisir merupakan “halaman depan” negara kepulauan Republik 

Indonesia sehingga pembangunan kawasan pesisir harus ditujukan untuk 

memperkuat ketahanan bangsa (masyarakat nelayan) menghadapi berbagai 

ancaman yang dating dari arah laut. Kerapuhan sosial ekonomi masyarakat 

nelayan berpotensi menjadi sumber ketidakstabilan politik kawasan. 

 



 

 

28 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penilitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kulitatif, penelitian ini merupakan 

usaha mencari hubungan antar variabel untuk menjelaskan suatu fenomena sosial. 

Dalam penelitian ini ada 3 variabel yang berhubungan sesuai dengan judul 

penulisan skripsi ini antara lain : Pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan 

Sosial dan Kelompok Nelayan. Didalam menjelaskan fenomena tersebut, 

penelitian kualitatif selalu menekankan pada tiga aspek penting. Pertama, pada 

unit analisis mikro dimana satuan yang diteliti sedemikian rupa sehingga lebih 

dapat dijelaskan secara terperinci. 

Adapun analisis yang didapatkan  peneliti dari hasil observasi atau turun 

langsung kelapangan adalah kelempok nelayan Desa Sampulungan merupakan 

kelompok nelayan yang hidup didaerah pesisir yang menjadikan hasil kekayaan 

alam yaitu laut sebagai mata pencaharianuntuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

sehari-hari dan menafkahi keluarga. Kedua, penelitian bersifat holistik dalam arti 

melihat objek yang diteliti secara menyeluruh didalam satu kesatuan. Suatu 

phenomena disini dilihat sebagai satu keseluruhan dari suatu proses sosial budaya. 

Kelompok Nelayan Desa Sampulungan merupakan kelompok masyarakat yang 

memegang nilai budaya  sesuai dengan budaya turun temurun yang ada pada 

lingkungannya. Ketiga, penelitian kualitatif cenderung menekankan perbandingan 

sebagai salah satu kekuatan karena perbandingan ini juga yang dapat membuat 
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penelitian kulitatif dapat menekankan proses dan dapat menekankan konteks 

sosial dimana suatu gejala itu muncul.
1
 Penelitian  kualitatif  memudahkan dalam 

pengumpulan data dari informan. 

Dalam Penelitian ini peneliti memiliki beberapa informan yang dijadikan 

sebagai pembanding untuk menekankan konteks sosial dalam Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pendampingan Sosial yang diterapkan Pemerintah, antara lain 

kelompok nelayan itu sendiri yaitu Nelayan Papaplele, Nelayan Punggawa, 

Nelayan Sawi dan beberapa Tokoh Masyarakat. 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara 

Kabupaten Takalar. Penulis memilih lokasi tersebut karena memiliki akses dan 

jaringan untuk memudahkan dalam mengambil data pada informan, dan juga 

tertarik dengan kehidupan kelompok nelayan yang ada pada desa Sampulungan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan cara yang dilakukan penulis untuk menguasai dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang paling tinggi validasi dan ketepatannya 

sebagai acuan dalam penelitian. Pendekatan juga dapat mengarahkan penelitian 

tersebut menjadi lebih dalam.  

Mengutip pandangan Soerjono Soekanto tentang pendekatan sosiologis 

terhadap kelompok-kelompok sosial.“ Manusia mempunyai naluri untuk 

senantiasa berhubungan dengan sesamanya”. Hubungan sinambung tersebut 

menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Pergaulan 

                                                 
1
Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Teori Penlitian Sosial, (Jawa Timur:Wade Group, 

2017),h.30. 
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tersebut menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan 

keburukan.Pandangan-pandangan tersebut merupakan nilai-nilai manusia, yang 

kemudian sangat berpengaruh terhadap cara-cara dan pola berpikirannya. Pola 

pikir tertentu sudah melembaga dan membudaya, maka gejala itu menjadi patokan 

sikap yang pantas. Patokan sikap yang pantas tersebut biasanya disebut norma 

atau kaidah. Perangkat kaidah-kaidah tertentu yang terdiri dari kaidah-kaidah 

kepercayaan, kesusilaan, kesopanan dan hukum, kemudian menjadi patokan 

dalam interaksi. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologi, Pendekatan sosiologi adalah ilmu yang menerangkan suatu keadaan 

masyarakat yang dilengkapi dengan struktur ataupun gambaran gejala sosial yang 

saling berhubungan
2
, pendekatan tersebut digunakan sebagai acuan dalam suatu 

proses pengumpulandata atau interaksi sosial kepada informan yaitu Kelompok 

Nelayan Galesong Utara dan beberapa Tokoh Masyarakat. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data merupakan bahan baku informasi yang sangat penting dalam 

melakukan penelitian, oleh karenanya dalam melakukan pengumpulan data, riset 

harus menggunakan yang tepat. Sebab jika pengumpulan data dilakukan dengan 

cara yang salah maka akan mendapatkan informasi menjadi salah sehingga hasil 

penelitianpun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data dikumpulkan, 

selanjutnya data diolah sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih mudah 

                                                 
2
https://www.kompasiana.com/sitinuruljennah/5df783b6097f362ff5468502/pendekatan-

sosiologi-historis-dan-antropologi Diakses pada tanggal 3 Februari 2021 
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untuk diinterpretasikan dan dianalisis lebih lanjut.
3
 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama atau biasa 

dikatakan informan kunci, data diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti, data 

primer ini diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui tatap muka dan 

wawancara bersama informan yang telah dipilih.
4
Sehingga dalam penelitian ini 

yang menjadi data primer adalah informan yang terlibat dalam pemberdayaan 

masyarakat melalui pendampingan sosisal kelompok nelayan diDesa 

Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar diantaranya: 

Masyarakat Nelayan, Tokoh Masyarakat danPemerintah Desa.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara atau dapat juga disebut sebagai sumber-sumber 

yang telah ada.
5
 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder 

di Perpustakaan, laporan-laporan Penelitian, media cetak maupun elektronik, 

skripsi, jurnal, buku, peraturan peraturan tertulis (UUD 1945, UU, Perda, dan 

Surat Edaran) dan dapat juga disebut sebagai data yang tersedia. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik tentang 

gejala-gejala yang diamati. Obsevasi sebagai teknik menghimpun data, sangat 

                                                 
3
Syamsuddin AB, Dasar-dasar teori metode penelitian.(Jawa Timur: Wade Group) h.101 

4
Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi(Mixed methods) h.225 

5
Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi(Mixed methods) h.308 
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efektif digunakan dalam memahami pola hubungan sosial.
6
Observasi digunakan 

peneliti untuk mendapatkan data-data atau permasalahan yang berkaitan dengan 

peran pemerintah dalam pemberdayaan melalui pendampingan sosial pada 

kelempok nelayan Desa Sampulungan.  

Observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, observasi 

partisipan adalah metode yang dimana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati (Informan), atau yang digunakan sebagai sumber data. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung atau pengamatan ke 

tempat yang dijadikan sebagai obyek penelitian yaitu Desa Sampulungan 

Galesong Utara Kabupaten Taklar. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung kepada informan dan jawaban-jawaban informan dicatat atau 

direkam oleh alat perekam. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya, teknik wawancara yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam adalah prosese 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian denagan cara Tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai dengan atau tampa menggunakan pedoman wawancara, dimana 

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.
7
 

 

                                                 
6
Sudharto p. Hadi, Aspek sosial amdal Sejarah, Teori dan Metode, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 1995),h. 77. 
7
Syamsuddin AB,Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian (Jawa Timur: Wade Group, 

2017), h .103 
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Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai informan  menggunakan 

proses assessment atau tanya jawab kepada Kelompok Nelayan, Masyarakat, dan 

Pemerintah Daerah Galesong Utara, dengan menggunakan pedoman 

wawancarayang disiapkan peneliti atau point-point pertanyaan untuk menjawab 

permasalahan yang diangkat sebagai judul peneliti. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan agar penulis memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil 

observasi dan wawancara dan juga memperoleh data melalui peninggalan tertulis 

seperti arsip-arsip dan termaksud juga buku-buku tentang pendapat,teori, dalil 

atau hukum-hukum dan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, 

catatan harian dan cendera mata,laporan,foto dan sebagainya. Sifat utama data ini 

terbatas pada ruang dan waktu sehingga member peluang kepada peneliti untuk 

mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Secara detail bahan 

documenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku 

dan catatan harian, memorial klipping, dokumen pemerintah atau swata di server 

dan diflasdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain. Dukumen dapat berbentuk 

tulisan,gambar atau karya karya monumental yang lain. 
8
 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti mengumpulkan dokumentasi sebagai 

bukti nyata yang mendukung bahwa penulisan skripsi ini benar-benar dilakukan 

                                                 
8
Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial (Jawa Timur: Wade 

Group 2017),h.106 
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oleh peneliti, dengan cara mencantumkan beberapa gambar mulai dari izin 

meneliti sampai bukti pada saat melakukan penelitian atau proses wawancara 

kepada informan. 

E. Instrumen Penelitian 

 Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang 

bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang 

sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja 

dikaji dan dikumpulkan guna mendeskrifsikan suatu peristiwa atau kegiatan 

lainnya.Oleh karena itu, dalam mengumpulkan data dibutuhkan beberapa 

instrumen sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat 

dalam suatu penelitian. 

Instrumen penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting 

dalam pengumpulan data. Dalam rencana penelitian ini yang akan menjadi 

instrumen adalah penulis sendiri karena jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Setelah masalah dilapangan terlihat jelas, maka instrumen didukung 

dengan pedoman wawancara, pedoman observasi alat-alat dokumentasi, setelah 

alat tulis dan lain sebagainya. 

Dalam penelitian ini Peneliti sebagai instrumen utama, peneliti 

menggunakan instrumen tambahan seperti pedoman wawancara dan pedoman 

observasi, peneliti juga menggunakan instrumen penelitian seperti: Buku Catatan, 

Pulpen, dan Handphone yang digunakan untuk mengambil gambar  
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses pengklasifikasikan, pengkategorian, 

penyusunan, dan elaborasi, sehingga data yang telah terkumpul dapat di berikan 

makna untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk 

mencapai tujuan penelitian. Analisis data bertujuan untuk mencari data dan 

menata data secara sistematis dari hasil rekaman atau catatan wawancara, 

observasi dan dokumen yang telah dilakukan. 

1. Reduksi data (Data Reducation) 

Analisis data dimulai beriringan dengan proses pengumpulan data 

dilanjutkan dengan pengkajian dan penilaian data dengan tetap memperhatikan 

prinsip keabsahan data, dalam rangka memperoleh data yang benar-benar berguna 

bagi penelitian. Disini data yang telah dikumpulkan direduksi dengan melakukan 

penyederhanaan, penganstrakan, pemilihan dan pemetaan (Persamaan dan 

perbedaan) sesuai dengan fokus penelitian secara sistematis dan intrergral, reduksi 

data ini berlangsung terus- menerus selama penelitian berlangsung hingga sampai 

pada penarikan kesimpulan. 

Pada penelitian ini cara peneiliti mereduksi data atau menyaring data yang 

didapatkan dari sumber informan pada saat wawancara dengan membaca ulang 

atau mengevaluasi hasil wawancara yang telah ditulis oleh peneliti melalui 

pedoman wawancara dan point-point pertanyaan yang telah disiapkan peneliti 

dengan mengambil hal yang akan menjadi bahan penulisan skripsi yang sesuai 

dengan permasalahan atau judul yang akan diteliti oleh peneliti dan membuang 

hal yang tidak perlu dimasukkan dalam penulisan skripsi ini apa bila hasil 
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wawancara tidak sesuai dengan judul atau permasalahan yang akan diteliti oleh 

peneliti. 

2. Penyajian data (Data display)  

 Penyajian data yang dimaksud menampilkan berbagai data yang telah 

diperoleh sebagai sebuah informasi yang lebih sederhana, selektif dan 

memudahkan untuk memaknainya. 

Penyajian data dalam penelitian ini adalah proses memiih data yang 

disesuaikan dengan fokus permasalahan dan tujuan penelitian. Dengan adanya 

penyajian data kita dapat lebih mudah memahami apa yang sudah terjadi dan apa 

yang harus dilakukan, bagaimana kita harus bertindak berdasarkan pemahaman 

dari hasil penyajian. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verfication) 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Setiap kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan 

secara terus menerus selama berada di lapangan.Setelah pengumpulan data, 

penulis mulai mencari arti penjelasan-penjelasan. Kesimpulan-kesimpulan itu 

kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang 

dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan 

kesimpulan.
9
Jadi, Kesimpulan dibuat setelah menganalisis data yang kemudian 

memverifikasi kesimpulan dari hasil analisis data kualitatif. 

                                                 
9
Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial, (Jawa Timur: Wade 

Group 2017),h.111-112 
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Penarikan kesimpulan pada skripsi ini adalah bagaimana menyimpulkan 

hasil yang diteliti, penjelasan secara keseluruhan tentang hasil data yang telah 

peroleh. Pada tahap ini keseluruhan permasalahan terjawab, permasalahan yang 

telah diteliti dan menunjukkan kesimpulan yang konferensi dari data yang 

diperoleh.
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BAB IV 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDAMPINGAN SOSIAL 

PADA KELOMPOK NELAYAN DI DESA  

SAMPULUNGAN KECAMATAN GALESONG  

UTARA KABUPATEN TAKALAR 

 

A. Gamabaran Umum Lokasi Penelitian 

Kondisi Geografis Desa Sampulungan yang berada pada Kecamatan 

Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan sebagian wilayah berada di pantai Barat 

Selat Makassar dengan memiliki luas wilayah -+0,92 km2 dengan garis keliling 

sepanjang 4705 meter, dan secara administratif memiliki sebanyak 4 (Empat) 

wilayah Dusun yakni : Dusun Sampulungan Lompo, Dusun Sampulungan Caddi, 

Dusun sampulungan Beru dan Dusun Sampulungan. serta memiliki batas – batas 

wilayah sebagai berikut : 

Table : 1 

Sumber: Portal Sistem Informasi Desa Sampulungan Tahun 2020 

Batas Wilayah Desa/Kelurahan 

Sebelah Utaras DesaAeng Batu – Batu 

Sebelah Timur Kelurahan Bonto Lebang 

Sebelah Selatan Desa Tamalate 

Sebelah Barat selat Makassar 

 

Dengan kondisi sebagai Desa pantai di wilayah selat Makassar, maka 

keadaan topografi Desa Sampulungan yang merupakan dataran dengan ketinggian 

0 - 0,25 meter dari permukaan laut, dan secara geologis wilayahnya memiliki jenis 

tanah hitam dan berpasir. Di samping itu wilayah Desa Sampulungan berada 
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persis di garis pantai selat makassar memiliki 2 (dua) iklim tropis dengan suhu 

rata –rata mencapai 20 - 34 C dengan curah hujan 241 mm/tahun serta memiliki 

dua tipe musin kemarau dan musin hujan, dimana musin hujan terjadi mulai bulan 

Desember sampai April sementara musim kemarau terjadi pada bulan mei sampai 

Nopember yang berputar setiap tahunnya. Disamping memiliki jumlah curah 

hujan rata – rata setiap tahun di Desa Sampulungan mencapai 2.000 mm sampai 

30 mm.  

Adapun Jumalah Penduduk keseluruhan dari 4 (empat) dusun yang berada 

di Desa Sampulungan berdasarkan dari sumber data portal digital di Desa 

sampulungan sebagai berikut: 

Tabel : 2 

 Sumber: Portal Sistem Informasi Desa sampulungan tahun 2020
1
 

No Nama Dusun NamaKepala 

Dusun 

Jumlah 

RT 

Jumlah 

KK 

Jiwa Lk Pr 

1 Sampulungan Muh Naris Dg. Nai 2 176 674 333 341 

2 Sampulungan 

Beru 

Sangkala Dg Sikki 3 193 733 379 354 

3 Sampulungan 

Caddi 

Abdul Rauf Dg. 

Bombong 

2 145 542 294 491 

4 Sampulungan 

Lompo 

Ahmad Dg. Naba 5 250 955 464 491 

 

5 Total  ______ 12 764 2904 1470 1434 

 

Adapun Data pekerjaan atau profesi masyarakat yang tinggal di Desa 

Sampulungan yang dapat di lihat melalui portal digital Desa Sampulungan 

Kecamatan Galesong utara Kabupaten Takalar sebagai berikut : 

                                                 
1
https://www.desasampulungan.web.id/Diakses pada tanggal 2 Desember 2020 

https://www.desasampulungan.web.id/
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Tabel 3 

 

Sumber: Portal Sistem Informasi desa sampulungan tahun 2020 

 

No Kelompok Jumlah 

N % 

1 Belum atau Tidak Bekerja 653 22.49% 

2 Mengurus Rumah Tangga 701 24.14% 

3  Pelajar/Mahasiswa 655 22.56% 

4 Pegawai Negri Sipil ( PNS ) 28 0.69% 

5 Petani/Pekebun  55 1,76% 

6 Nelayan/Perikanan 307 10.50% 

7 Peternak  1 0,3% 

8 Tukang 69 2.20% 

9 Wiraswasta 187 6.16% 

10 Karyawan Swasta 47 1,62% 

11 Karyawan Honorer 27 0.93% 

12 Buruh Harian Lepas 111 3,82% 

13 Pedagang  15 0.4% 

14 Kesehatan 12 0.10% 

15 Imam Masjid 1 0.3% 

16 Guru 3 0.10% 

17 Pelayaran 26 0.90% 

18 Perangkat Desa 8 0.10% 

19 Lainnya 2 0,7% 

 Jumlah 2903 100.00% 

 Belum Mengisi Data K 0 0.00% 

 Total 2903 100% 
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B. Upaya Pendampingan sosial terhadap Pemberdayaan  Kelompok Nelayan di 

Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar 

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat 

masyarakat berinisiatif untuk melalui proses kegiatan sosial dalam memperbaiki 

situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi 

apabila masyarakat itu sendiri ikut serta berpartisipasi. Jadi pada intinya kata 

kunci dari pemberdayaan adalah meliputi: proses pembangunan, masyarakat 

berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. 

Keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak 

hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh 

aktifnya pihak yang diberdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi 

lebih baik dari sebelumnya
2
. 

Dalam kehidupan masyarakat nelayan, ada beberapa upaya pendampingan 

sosial terhadap pemberdayaan  masyarakat nelayan untuk memperbaiki situasi dan 

kondisi masyarakat nelayan sesuai masalah yang dialami, berikut adalah beberapa 

upaya yang diterapkan pemerintah dalam menjalankan proses Pemberdayaan: 

1. Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan 

 Dengan adanya pemberdayaan melalui pendampingan sosial, sangat 

diperlukan yang namanya partisipasi, atau biasa disebut hubungan timbal balik 

antara pihak yang memberdayakan dan di berdayakan, agar program 

pemberdayaan berjalan dengan baik dan lancar. 

                                                 
2
Dedeh Maryani, Ruth Roselin E Nainggolan Pemberdayaan Masyarakat,,(Deepublish 

Publisher:2019), h.111-112 
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Peningkatan kapasitas nelayan merupakan suatu usaha yang dilakukan 

pemerintah untuk meberdayakan masyarakat nelayan  agar potensi sumber daya 

manusia atau potensi yang dimiliki nelayan dapat dimanfaatkan atau di 

aplikasikan dengan baik sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. 

Nelayan desa Sampulungan adalah nelayan yang pada umumnya dikenal 

dengan sebutan nelayan pajolloro, nelayan yang menggunakan kapal berukuran 

sedang atau disebut kapal jolloro yang dimana kapal tersebut adalah kapal dengan 

kapasitas yang mampu menempuh jarak 300 Km.  

a. Pemberian  Perlengkapan 

Perlengkapan nelayan adalah alat yang digunakan nelayan untuk 

menangkap ikan di laut. Pemerintah berupaya memberdayakan masyarakat 

nelayan dengan menggunakan sebagian dana desa untuk memenuhi perlengkapan 

nelayan agar memiliki hasil tangkapan yang lebih banyak dari biasanya. Berikut 

beberapa alat yang di berikan pemerintah kepada kelompk Nelayan desa 

Sampulungan 

1. MesinKapal 

Pemberian mesin pada kelompok nelayan sangat membantu nelayan 

terutama nelayan yang masih menggunakan mesin tua, meskipun pemebrian 

tersebut tidak banyak akan tetapi bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh 

kelompok nelayan. 

Baharuddin dg Nojeng adalah seseorang nelayan yang mendapatkan 

bantuan berupa mesin, dg nojeng salah satu nelayan yang masuk dari daftar 

nelayan yang membutuhkan mesin karena menggunakan mesin yang sudah tua 
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dan tidak bisa menempuh jarak yang jauh. 

Berikut  pernyataan informan atas nama Baharuddin dg Nojeng: 

 “Alhamdulillah saya dapat bantuan dari pemerintah berupa mesin, 

 meskipun belum rata pembagiannya tapi saya sangat berterimakasih 

 karena menurut saya ini sangat berguna karena intinya kapal ini, kebetulan 

 juga mesin kapalku sudah sering macet-macet, dengan adanya bantuan 

 semoga bisa menangkap ikan lebih banyak” 
3
 

 

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa mesin adalah bagian 

penting yang dibutuhkan seorang nalayan dalam menangkap ikan, bagian inti dari 

perahu yang juga dapat menentukan sedikit banyaknya hasil yang di dapatkan 

karena semakin jauh jarak yang ditempuh maka semakin besar peluang untuk 

menangkap ikan yang banyak. 

Selain dari Informan di atas Siama‟ juga salah satu nelayan yang 

mendapatkan bantuan mesin dari daftar nelayan yang membutuhkan bantuan 

berupa alat penangkapan. 

Dari beberapa nelayan hanya yang masuk di daftar atau pendataan kategori 

yang membutuhkan bantuan perlengkapan atau alat nelayan yang berhak dan 

mendapatkan bantuan, meskipun pendataan tersebut berjalan tapi pembagiannya 

tidak menyeluruh dikarenakan dana yang di dapatkan dari pusat terbagi dengan 

perlengkapan alat tangkap lainnya. 

Berikut pernyataan Informan atas nama Siama: 

 “Dari beberapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang masuk daftar 

 penerima bantuan alhamdulilah saya dapat mesin baru, meskipun kita 

 sebagai nelayan tidak dapat pembagian secara menyeluruh tapi dengan 

 adanya ini bantuan sangat membantu dan berpengaruh pada hasil 

 penangkapan ikan dilaut”
4
 

                                                 
3
Baharuddin Dg. Nojeng, wawancaradi sampulungan, tanggal 25 oktober 2020 

4
Siama, wawancara, di sampulungan, tanggal 25 oktober 2020.‟ 
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Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya 

pemberdayaan dalam konteks pemberian perlengkapan nelayan berupa mesin 

sangat membantu masyarakat atau kelompok nelayan, dengan adanya mesin yang 

diberikan oleh pemerintah dapat mempengaruhi jumlah atau hasil penangkapan, 

karena semakin jauh jarak yang ditempuh atau wilayah yang ditempuh makan 

semakin besar peluang untuk mendapatkan hasil atau ikan yang lebih banyak. 

2. Alat tangkap (jaring ikan) 

Jaring ikan atau jala adalah alat yang digunakan untuk menangkap Ikan. 

Jaring ikan yang jerat biasanya dibentuk oleh benang jahitan yang relatif tipis 

mengikat. Jaring modern biasanya terbuat dari poliamida buatan seperti nilon, 

meskipun jaring poliamida organik seperti sutra atau wol atau benang sutra umum 

sampai baru-baru ini masih digunakan
5
. 

Masyarakat nelayan Desa Sampulungan atau yang biasa di sebut nelayan 

pajolloro adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap jarring (jala) untuk 

penangkapan ikan, adanya pembagian jala kepada nelayan merupakan suatu 

bantuan yang tepat yang diterapkan oleh pemerintah. 

Pembagian alat tangkap ikan atau (jala) juga dibagikan sesuai pada 

nelayan yang masuk dalam pendataan penerima bantuan, jala juga merupakan 

bagian terpenting dalam penangkapan, jadi masyarakat atau kelompok nelayan 

sangat antusias dengan adanya pemberian atau pembagian jala pada kelompok 

nelayan Desa Sampulungan. 

Berikut pernyataan Informan atas nama Dg. Sarro: 

                                                 
5
https://id.wikipedia.org/wiki/Jaring_ikan Diakses pada tanggal 12 November 2020 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Nilon
https://id.wikipedia.org/wiki/Sutra
https://id.wikipedia.org/wiki/Wol
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 “kebetulan memang nelayan di sini sangat membutuhkan jala yang baru 

 karena beberapa nelayan banyak yang kerusakan jala atau alat tangkap 

 karena kadang banyak yang tersangkut dibatu karang atau ada kapal lain 

 yang tidak lihat kalau jalan malam, jadi bantuan jala juga ini cukup 

 penting bagi kita nelayan desa sampulungan”
6
 

 

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa alat tangkap ikan nelayan 

Galesong utara kebanyakan menggunakan jala, dan ada beberapa nelayan yang 

mengeluh karena alat tangkapmya di rusak oleh perahu nelayan lainnya yang jalan 

malam,  dengan adanya bantuan tersebut tentu tumbuh semangat para masyarakat 

atau nelayan pajolloro desa sampulungan untuk menangkap ikan, alat tersebut 

sangat membantu kelompok nelayan dalam penangkapan ikan. 

3. GPS(Global Positioning System) 

GPS merupakan sebuah alat, sistem serta navigasi berbasis satelit yang 

dapat digunakan untuk menginformasikan lokasi penggunanya di permukaan 

bumi. GPS adalah satu-satunya sistem satelit navigasi global untuk penentuan 

lokasi, kecepatan, arah, dan waktu yang telah beroperasi secara penuh didunia saat 

ini. 

Dengan adanya GPS yang diberikan oleh pemerintah sangat membantu 

nelayan terutama dalam system informasi wilayah yang memiliki potensi besar 

untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak. 

Meskipun dengan adanya pembagian GPS tetapi pada umumnya nelayan 

masih kurang paham dalam penggunaan alat tersebut, hanya beberapa nelayan 

yang menggunakan system tersebut dalam penangkapan ikan. 

Berikut pernyataan Informan atas nama Haris Dg Mangung 

                                                 
6
Dg. Sarro,wawancara, di sampulungan, tanggal 25 oktober 2020. 
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 “GPS ini berupa semacam alat navigasi untuk mengathui dimana lokasi 

 yang banyak ikan, dengan adanya ini alat Alhamdulillah kita sebagai 

 nelayan pasti bersyukur karena tidak takutmi orang keluar agak jauh 

 karena ada ini gps”
7
 

 

Selain dari Haris Dg. Mangung, Paharuddin juga Informan atau nelayan 

yang menggunakan alat tersebut dalam penangkapan ikan dan penentu wilayah 

tangkapan. 

Berikut pernyataan informan atas nama Paharuddin : 

 “Dengan adanya bantuan pemerintah memberikan GPS pada nelayan, 

 sangat mempengaruhi hasil penangkapan ikan, tidak takutmi juga jauh-

 jauh dari daerah yang biasa ditempati karena adami maps dilihat, 

 istilahnya tidak buta-butami orang tangkap karena ditaumi mana banyak 

 ikan mana tidak
8
” 

 

Dari kedua pernyataan tersebut GPS adalah navigasi seorang nelayan yang 

membantu nelayan untuk mengatahui daerah atau wilayah yang memiliki potensi 

besar untuk mendapatkan Ikan, dengan adanya GPS nelayan juga mulai berani 

untuk keluar dari daerah yang pada umumnya ia tempati untuk menangkap ikan, 

GPS sangat memudahkan nelayan terutama dalam system informasi wilayah yang 

berpotensi dan sebagai alat penunjuk jala atau biasa disebut maps atau peta. 

4. Baju Pelampung 

Baju pelampung merupakan perangkat yang dirancang untuk membantu 

pemakai, baik secara sadar atau di bawah sadar, untuk tetap mengapung dengan 

mulut dan hidung berada di atas permukaan air atau pada saat berada dalam air.
9
 

Dalam penangkapan ikan seorang nelayan harus mempersiapkan alat bantu 

atau siap siaga dari hal-hal yang tidak diharapkan, terutama nelayan yang 

                                                 
7
 Dg. Mangung, wawancara, di sampulungan, tanggal 25 oktober 2020. 

8
 Paharuddin, wawancara, di sampulungan, tanggal 29 oktober 2020 

9
https://id.wikipedia.org/wiki/Baju_pelampung Diakses pada tanggal 15 Desember 2020 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sadar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Mulut
https://id.wikipedia.org/wiki/Hidung
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
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menggunakan kapal berukuran sedang atau kapal jolloro dalam penangkapan ikan. 

Berikut adalah pernyataan informan atas nama Jaelani salah satu nelayan yang 

mendapatkan pembagian baju pelampung: 

 “sebagai nelayan kita juga harus mengutamakan keselamatan, meskipun 

 dilaut adalah tempat kita mencari nafkah tapi haruski juga siap siaga, saya 

 rasa dengan adanya pembagian pelampung sangat membantu kelompok 

 nelayan terutama dalam keselamatan berlayar”
10

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara, perlengkapan yang diberikan oleh 

pemerintah berupa, 2 Mesin Kapal, 1 alat tangkap ikan, 2 GPS, dan 1 baju 

pelampung dengan menggunakan dana Desa dan ditujukan kepada kelompok 

nelayan Desa Sampulungan.Alat tersebut merupakan bagian terpenting seorang 

nelayan dalam penangkapan ikan, hanya saja beberapa alat atau perlengkapan 

nelayan tidak terbagi secara menyeluruh, karena dana yang terbatas dan data yang 

kurang lengkap. Terutama dalam penggunaan GPS hanya ada beberapa 

Papapalele nelayan yang menggunakan alat tersebut. 

 Tentu dalam penggunaan alat diatas sangat membantu masyarakat nelayan 

Desa Sampulungan, akan tetapi data yang tepat sasaran atau nelayan yang 

mendapatkan bantuan harus sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang 

dialami, karena hanya ada beberapa nelayan yang mendapatkan pemberdayaan 

dalam hal pemberian perlengkapan atau alat nelayan. Perlengkapan yang harus 

diprioritaskan adalah GPS agar dapat mengatahui daerah yang berpotensi dan juga 

baju pelampung untuk menjamin keselamatan kelompok nelayan desa 

Sampulungan. 

 Meskipun pemberian perlengkapan nelayan lebih menguntungkan pada 

                                                 
10

Jaelani, wawancara, di sampulungan, tanggal 29 oktober 2020. 
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Nelayan Papalele atau juragan nelayan, akan tetapi ada juga keuntungan terhadap 

Nelayan Punggawa dan Sawi karena menambah potensi untuk mendapatkan hasil 

tangkapan yang lebih banyak dan menjamin keselamatan Nelayan Punggawa dan 

Nelayan Sawi. 

 Adapun jumlah kapal yang dimiliki kelompok nelayan Desa Sampulungan 

berjumlah 12 kapal dari nelayan papalele atau juragan nelayan yang berbeda dan 

hanya setengah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah Desa Sampulungan. 

b. Penambahan Wawasan  

Upaya pemerintah dalam meningkatkanwawasan atau pengatahuan 

masyarakat Nelayan, dengan melaksanakan sosialisasi dan beberapa pelatihan 

yang di bantu dengan Kementrian Kelautan dan Perikan sebagai pemateri dan 

pemandu. 

1. Sosisalisasi Penagkapan Ikan dan Izin Berlayar 

 Dalam sosialisasi tersebut pemerintah melaksanakan kerja sama dengan 

Kementrian Kelautan dan Perikanan daerah setempat sebagai pemateri dalam 

sosialisasi yang bertujuan menambah wawasan masyarakat nelayan desa 

Sampulungan. 

 Penerapan program tersebut berisi tentang bagaimana masyarakat nelayan 

bisa menangkap ikan diluar dari wilayah desa, dan bagaimana memiliki izin 

penangkapan. 

“Alahamdulillah dengan adanya sosialisasi kita lebih tahu bagaiamana jalur yang 

ditempuh untuk keluar dari wilayah desa dengan tujuan menangkap ikan, dengan 

begitu kita tidak merasa khawatir sebagai nelayan yang daerah tangkapan sampai 

keluar dari daerah desa”
11

 

                                                 
11

 Siama, wawancara, di sampulungan, tanggal  25 oktober 2020 
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Dalam pernyataan Informan diatas yang bekerja sebagai nelayan di Desa 

Sampulungan atas nama Siama‟ dapat disimpulkan dengan adanya sosialisasi 

tersebut dapat menambah wawasan atau pengatahun masyarakat nelayan tentang 

bagaimana aturan yang berlaku jika penangkapan berwilayah diluar dari desa, 

diluar dari desa dalam artian masih wilayah Indonesia. 

Selain menambah wawasan atau pengatahuan masyarakat nelayan 

sosialisasi tersebut juga mengurangi rasa ke khawatiran nelayan tentang daerah 

tangkapan atau aturan yang berada di daerah tersebut. 

2. Pelatihan Menggunakan Alat Navigasi Nelayan (GPS) 

Dalam pelatihan ini pemerintah juga melakukan sosialisasi sebelum 

pelatihan, yang dimana bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang 

bagaimana menggunakan alat navigator dengan benar selain itu sosialisasi juga ini 

bertujuan agar masyarakat nelayan lebih tahu atau paham tentang daerah yang 

berpotensi hasil tangkapan yang lebih dari sebelumnya dan juga tahu tentang 

wilayah tangkapan yang dilalui nelayan dalam menggunakan GPS. Sosialisasi ini 

dipimpin Pemerintah  Desa dan satu perwakilan dari Kementrian Kelautan dan 

Perikanan sebagai pemateri. 

Selain sebagai pemateri perwakilan dari Kementrian Kelautan dan 

Perikanan, sekaligus menjadi pemandu pelatihan dalam menggunakan alat 

navigasi nelayan. 

Pelatihan ini juga bertujuan agar masyarakat nelayan lebih paham 

menggunakan alat navigasi (GPS) setelah pemberian dan penambahan wawasan 

dengan cara sosialisasi, terutama tahu betul dalam menggunakan alat untuk 



50 

 

 

 

apabila wilayah tangkapan diluar dari wilayah desa. Selain itu nelayan juga dilatih 

bagaimana mendeteksi wilayah yang berpotensi hasil tangkapan yang banyak. 

 “Dalam sosialisasi dan pelatihan ini kita sebagai wakil masyarakat atau 

 pemerintah desa melaksanakan kegiatan ini, agar masyarakat nelayan atau 

 nelayan yang ada didesa Sampulungan bisa memanfaatkan potensi sumber 

 daya alam dengan lebih baik”
12

 

 

Dari pernyataan diatas yang dilakukan peneliti dengan melakukan 

wawancara oleh Sekretaris Desa atas Nama Kaswandi S.IP dapat dipahami bahwa 

Pemerintah Desa Sampulungan melakukan sosialisasi dan beberapa pelatihan 

dalam upaya meningkatkan kapaitas nelayan, menambah wawasan atau 

pemahaman dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut 

dan demi kesejahteraan masyarakat nelayan. 

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu perwakilan masyarakat 

Desa atau pemerintah desa dengan tujuan ingin mengatahui lebih jauh usaha atau 

pendampingan sosial yang dilakukan pemerintah dalam konteks pemberdayaan 

masyarakat nelayan  dan tujuan pemerintah menerapkan program tersebut dalam 

mensejahterakan masyarakat nelayan Desa Sampulungun khususnya nelayan 

dalam tingkatan akhir (Nelayan Sawi). 

2. Meningkatkan akses kelompok nelayan  

Dalam bidang ini masyarakat nelayan atau kelompok nelayan saling 

berbagi informasi terkait dengan lokasi penangkapan ikan yang potensial untuk 

mendapatkan hasil yang lebih banyak. 

Hal ini terjalin dan teraplikasikan setelah beberapa nelayan telah 

menggunakan GPS atau alat navigator nelayan untuk mengatahui lokasi yang 

                                                 
12

Kaswandi, wawancara, di sampulungan, tanggal 29 oktober2020 
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potensial, karena tidak semua nelayan menggunakan alat tersebut, jadi informasi 

tersebut sangat penting bagi nelayan yang belum menggunakan alat tersebut untuk 

mengatahui daerah yang potensial. 

Dalam beberapa kelompok nelayan Haris Dg. Mangung salah satu nelayan 

yang menggunakan alat tersebut dan membagikan informasi kepada nelayan 

lainnya yang belum menggunakan alat tersebut untuk mengatahui daerah 

potensial dan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. 

Berikut pernyataan Haris Dg, Mangung dari hasil wawancara peneliti: 

 “Alhamdulillah saya salah satu pengguna alat navigator (GPS) yang 

 diberikan pemerintah setelah sosialisasi dan pelatihan, dengan adanya ini 

 alat sangat membantu dan menambah hasil tangkapan, tidak hanya itu kita 

 juga sebagai nelayan harus memberikan informasi daerah yang potensial 

 sama kelompok nelayan lain yang belum menggunakan itu alat, supaya 

 bisa juga mendapatkan hasil tangkapan yang lebih dari sebelumnya”
13

 

 

Selain Haris Dg. Mangung, Jaelani juga salah satu nelayan yang 

menggunakan alat tersebut dan membantu kelompok nelayan lain yang belum 

menggunakan navigator atau GPS dengan memberikan informasi tentang daerah 

yang berpotensial. 

Berikut hasil wawancara atas nama Jaelani: 

 “Selain Dg. Mangung alhamdulillah saya salah satu nelayan yang bisa dan 

 paham pakai alat navigasi, alhamdulillah juga denganini alat bisa bantu 

 teman berikan informasi daerah yang banyak ikannya, karena ini alat bisa 

 mendektesi.”
14

 

 

Dalam hasil wawancara kedua Informan di atas dapat dipahami bahwa 

beberapa nelayan yang menggunakan alat navigator atau GPS juga membagikan 

informasi terkait daerah yang memiliki potensi yntuk mendapatkan hasil 

                                                 
13

Dg. Mangung, wawancara, di sampulungan, tanggal 1 Novemer 2020 
14

Jaelani, wawancara, di sampulunganl, tanggal 1 November 2020 
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tangkapan yang lebih banyak, dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa dampak 

sosial yang terjadi pada saat pembagian alat navigator salah satunya adalah dalam 

bidang informasi terutama informasi dalam bidang daerah atau wilayah yang 

potensial. 

C. Dampak Sosial Terhadap Upaya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa 

Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar 

 

Dalam pembahasan ini peneliti membahas tentang bagaimana dampak 

sosial yang didapatkan oleh masyarakat nelayan atau kelompok nelayan Desa 

Sampulungan Galesong Utara. Sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa 

Informan dan berdasarkan penerapan dalam upaya pemberdayaan masyarakat 

melalui pendampingan sosial. 

Dampak sosial merupakan adanya perubahan terhadap suatu kondisi 

masyarakat mengenai masalah yang menyangkut masyarakat itu sendiri dan 

penelitian ini fokus pada dampak sosial dalam pemberdayaan masyarakat nelayan 

di Desa Sampulungan. 

Berikut beberapa dampak yang didapatkan Masyarakat atau Kelompok 

Nelayan dalam Upaya pemeberdayaan melalui pendampingan Sosial: 

1. Tumbuh Kembali Semangat Jiwa Forza (Gotong-Royong) 

Gotong royong adalah bekerja sama-sama, tolong-menolong, bantu-

membantu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu .
15

Masyarakat nelayan 

Desa Sampulungan Galesong Utara sangat menjunjung tinggi nilai gotong-royong 

yaitu kerja sama dalam bentuk memecahkan suatu permasalahan saling membantu 

satu dengan yang lain. Misalnya dalam pengecetan kapal mereka bekerja bersama 

                                                 
15

Sri Widyawati Gotong royong ALPRIN hal. 1 
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dan saling tolong menolong, demi hasil yang lebih baik. 

Dalam pembahasan ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu 

tokoh masyarakat yang hidup daerah pesisir atau lingkungan masyarakat nelayan 

untuk melakukan observasi lapangan atau mengatahui bagaimana masyarakat atau 

kelompok nelayan menjunjung nilai gotong royong dan rasa saling tolong-

menolong. 

Berikut pernyataan dari hasil wawancara atas nama Drs. Saming M.Pd.I 

 “Dengan dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan bersama oleh pemerintah 

 meningkatkan jiwa forza atau semangat gotong royong kelompok nelayan 

 untuk saling membantu satu dengan yang lainnya”
16

 

 

 

Selain dari tokoh masyarakat peneliti juga mewawancarai Sekretaris Desa 

atas nama Kaswandi S.IP dalam bentuk memperkuat gagasan tentang nilai gotong 

royong yang di pegang oleh masyarakat atau kelompok nelayan Desa 

Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. 

Berikut hasil wawancara oleh Sekretaris Desa Sampulungan atas nama Kaswandi 

S.IP: 

 “Alhamdulillah selama penerapan proses pemberdayaan masyarakat 

 antusias dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lain seperti 

 dalam hal pengecetan perahu jolloro atau perahu nelayan”
17

 

 

Dari hasil wawancara oleh salah satu tokoh masyarakat yang hidup dalam 

ruang lingkup sosial kelompok Nelayan dan Sekretaris Desa Sampulungan untuk 

memperkuat gagasan mengenai sifat gotong-royong kelompok nelayan dapat 

dipahami bahwa kelompok nelayan Desa Sampulungan memiliki semangat jiwa 

                                                 
16

Saming, wawancara,di sampulungan, tanggal 1 November 2020 
17

Kaswandi, wawancara, di sampulungan, tanggal 29 oktober 2020 
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forza atau gotong royong dalam bentuk kerja sama atau tolong-menolong dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. Kebersamaan tentu membentuk semangat dan 

antusias, kebersamaan ini juga semakin terbentuk dalam proses pemberdayaan 

masyarakat nelayan dengan cara sosialisasi dan pelatihan bersama. 

2. Kerukunan/Kekeluargaan Keluarga Nelayan 

Dalam bidang ini kerukunan yang dimaksud adalah bagaimana 

pemahaman keluarga nelayan khususnya isteri dan anak nelayan mengenali dan 

memahami pekerjaan sebagai seorang nelayan. 

Dari beberapa sosialisasi ada juga penambahan wawasan untuk isteri 

nelayan untuk memahami lebih dalam pekerjaan seorang nelayan untuk 

meningkatkan rasa kerukunan dan kekeluargaan masyarakat nelayan. 

Rosmiati Dg. Sanging adalah isteri dari Sawi nelayan yang sering ikut 

dengan suami berjualan di pelelangan ikan Beba. Berikut pernyataan isteri 

nelayan atas nama Rosmiati Dg. Sanging: 

 “Selain sebagai Ibu rumah tangga saya juga membantu suami saya untuk 

 berjualan ikan di pelelangan ikan, karena saya sangat tahu bagaimana 

 suami saya bekerja dilaut untuk menangkap ikan sebagai sawi nelayan”
18

 

 

Dalam hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah 

memberikan sosialisasi untuk menambah wawasan isteri nelayan untuk tahu lebih 

dalam mengenai pekerjaan seorang nelayan untuk memperkuat hubungan 

kekeluargaan seorang nelayan, karena perselingkuhan rentan terjadi dikalangan 

masyarakat nelayan apabila sang suami pergi berlayar menangkap ikan beberapa 

minggu dan meninggalkan rumah. 

                                                 
18

 Rosmiati Dg. Sanging,wawancara, di sampulungan, tanggal 3 November 2020 
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Wawancara ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh hasil dari 

sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan pengatahuan terhadap isteri nelayan.  

Hal tersebut ternyata berdampak positif terhadap masyarakat nelayan Desa 

Sampulungan Galesong Utara Kabupaten Takalar 

D. Kendala dalam PenerapanProses Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di 

Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar 

 

Pendekatan pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kemampuan 

masyarakat untuk menemukenali masalah dan kebutuhan mereka, mencari solusi 

dan merancang kegiatan yang tepat untuk mengatasi masalah dan kebutuhan ini. 

Pendekatan ini akan mempererat antara anggota masyarakat itu sendiri dan 

masyarakat lain, serta lembaga-lembaga pendukung. Namun, dilapangan sering 

muncul kendala dalam pelaksanaan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Disisi 

lain pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses bagi masyarakat, terutama 

mereka yang miskin sember daya, kaum perempuan dan kelompok yang 

terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara 

mandiri. 

Dalam proses ini, lembaga berperan sebagai fasilitator yang mendampingi 

proses pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya masyarakatlah yang menjadi 

aktor dan penentu pembangunan, sekaligus menjadi “programmer” bagi dirinya 

sendiri maupun lingkungannya. 

Aspek penting dalam program pemberdayaan masyarakat adalah program yang 

disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat serta 

mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan dan kelompok terabaikan 

lainnya. Selanjutnya program dibangun dari sumber daya lokal dan sesnsitif 
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terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak 

menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait selalu terlibat serta 

berkelanjutan.
19

 

Kelompok nelayan Desa Sampulungan adalah kelompok masyarakat yang 

memegang nilai budaya sesuai dengan budaya turun temurun yang ada pada 

lingkungannya (Gotong Royong), seiring berjalannya waktu dan pekembangan 

zaman maka nilai gotong royong mulai memudar, namun dalam penerapan 

program atau proses pemberdayaan tidak menutup kemungkinan bisa merubah 

pola fikir atau pandangan kelompok nelayan secara umum untuk kembali 

mempertahankan nilai leluhur atau orang terdahulunya dalam semangat bekerja 

sama atau gotong royong, dalam pelaksanaan tersebut berikut adalah kendala 

yang dialami: 

1.  Minimnya Tingkat Pemahaman 

  Dikarenakan tingkat pemahaman yang kurang atau minim beberapa 

kelompok nelayan Desa Sampulungan, belum dapat menerapkan hasil sosialisasi 

atau pelatihan yang diberikan pemerintah, tentu ini menjadi kendala suatu tatanan 

masyarakat yang hidup di daerah pesisir untuk memanfaatkan perkembangan era 

globalisasi atau tepatnya perkembangan teknologi, misalnya alat navigasi atau 

GPS masih kurang kelompok nelayan yang paham dalam menggunakan alat 

tersebut. 
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Dalam hal tersebut berikut data yang didapatkan dari salah satu informan yaitu 

tokoh masyarakat yang tentunya banyak paham tentang ruang lingkup 

kehidpannya. Berikut pernyataan dari informan atas nama Drs. Saming M.Pd.I: 

“Rendahnya tingkat Pendidikan kelompok nelayan yang ada di desa 

sampulungan menjadi sebuah kendala dalam penerapan hasil sosialisasi 

 dan pelatihan yang di lakukan pemerintah, bisaji kita lihat sendiri masih 

banyak nelayan yang belum bisa pakai GPS”
20

 

 

  Dalam uraian diatas yang didapatkan dari hasil wawancara oleh salah satu 

tokoh masyarakat yang memiliki peran penting sebagai mantan ketua BPD dapat 

dipahami bahwa Pendidikan akan berpengaruh penting dalam melibatkan 

pemberdayaan atau kesejahteraan nelayan, agar dapat memanfaatkan teknologi 

ataupun globalisasi yang berdampak untuk mengembangkan potensi masyarakat 

atau kelompok Nelayan untuk kehidupan yang lebih maju atau lebih baik. 

2. Sistem Bagi Hasil Kelompok Nelayan  

  Dari perspektif ekonomi dengan spirit kapitalisme dan modernisasi 

teknologi pada umumnya, aplikasi pola bagi hasil dalam perikanan laut dipahami 

sebagai strategi menghindari ancaman kerugian ekonomi, terutama dalam musim 

paceklik dan melipatgandakan keuntungan di musim subur. Pandangan nelayan 

akan kondisi ketidakmenentuan (uncertainty) dan kondisi kelimpahan sumber 

daya perikanan (affluent) yang muncul silih berganti menjadi pertimbangan 

untung-rugi (cost-benefit consideration) bagi aplikasi dan pembentukan pola 

aturan bagi hasil dalam perikanan laut (modern, semi modern-tradisional) pada 

umumnya di dunia, termasuk di Indonesia. Relasi bagi hasil, oleh karena itu, tidak 

hanya mengarah dan berujung pada pemenuhan berbagai kebutuhan konsumsi, 

                                                 
20

 Saming, wawancara, di sampulungan, tanggal, 25 oktober 2020 
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tetapi juga pada gilirannya menopang pada keberlangsungan relasi-relasi kerja 

sama dan kepemilikan dan sistem produksi melalui pengembangan investasi 

modal usaha itu sendiri.
21

 

  Seperti yang diketahui dalam kehidupan sosial kelompok nelayan Desa 

Sampulungan terdiri dari 3 tingkatan yang dimana Papalele sebagai juragan kapal, 

Punggawa sebagai Kapten kapal dan Sawi sebagai buruh nelayan. Dalam hal 

tersebut tentu dalam pembagian hasil lebih cenderung diutamankan oleh pemilik 

kapal, kapten kapal lalu terakhir kepada buruh kapal atau biasa disebut sawi 

nelayan adanya tingkatan ini membuat sistem bagi hasil yang tidak merata dan 

sangat merugikan oleh sawi nelayan, karena selain dia yang berada di tingkatan 

akhir dia juga yang memiliki pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan dengan 

nelayan papalele dan nelayan Punggawa. Permasalahan tersebut permasalahan 

yang belum terselesaikan, karena permasalahan ini menyangkut anatara mereka 

sesama kelompok nelayan dan individu ke individu itu sendiri. 

Berikut pernyataan dari hasil wawancara dari informan atas nama Dg, Sarro yang 

berada di tingkatan akhir atau Sawi nelayan: 

“kita sebagai sawi nelayan juga kadang merasa jenuh dan merasa tidak adil 

dengan sistem bagi hasil antara Papalele,Punggawa dan kita sebagai sawi, 

tapi yahh maumi di apa daripada tidak kerja, jadi jalani saja”
22

 

 

  Dari pernyataan diatas Dg. Sarro yang bekerja sebagai Sawi Nelayan atau 

buruh Nelayan dapat disimpulkan bahwa Sawi Nelayan merasa sistem bagi hasil 

dalam 3 tingkatan kelompok nelayan maka nelayan sawilah yang memiliki hasil 

lebih sedikit padahal dalam hal pekerjaan bisa dikatakan Nelayan sawi memiliki 
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http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection.pdfDiakses pada 

tanggal 12 Desember 2020  
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 Dg. Sarro,wawancara, di Sampulungan Tanggal 25 Oktober 2020 

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection.pdf
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pekerjaan yang berat. 

 

  Hal ini juga membuat Sawi nelayan beranggapan bahwa dia jauh dari kata 

sejahtera, permasalahan ini adalah permasalahan yang serius karena anggapan 

tersebut dapat membuat perselisihan antara 3 tingkatan kelompok nelayan 

tersebut. Padahal pemerintah telah melakukan upaya dengan mempersiapkan 

anggaran untuk pemberdayaan kelompok nelayan, namun sampai saat ini nelayan 

Sawi masih menganggap dirinya belum berdaya dikarenakan perbedaan tingkatan 

kelompok tersebut. 

Berikut pernyataan Sekretaris Desa atau Informan atas nama Kaswandi S.IP: 

“sebenarnya kita sudah mengupayakan untuk pemberdayaan kelompok 

nelayan dengan mengutamakan anggaran dan melakukan sosialisasi, tapi 

adanya tingkatan itu membuat nelayan sawi beranggapan mereka belum 

berdaya dan tentu juga masalah ini karena minimnya pengatahun nelayan 

dalam menanggapi pemberdayaan tersebut”
23

 

 

  Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu nelayan dan salah satu 

perwakilan Desa Sampulungan maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi 

kompleks permaslahan dalam sistem bagi hasil adalah adanya tingkatan kelompok 

nelayan dan pengatahuan yang minim dalam menanggapi proses pemberdayaan 

yang diterapkan pemerintah seperti Pelatihan dan Sosialisasi.
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 Kaswandi, wawancaradi Sampulungan pada Tanggal 26 Oktober 2020 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian 

skripsi ini dan kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti dengan judul Pemberdayan Masyarakat Melalui Pendampingan Sosial 

Kelompok Nelayan di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten 

Takalar, maka peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian 

yaitu: 

1. Upaya pemberdayaan kelompok nelayan di Desa Sampulungan Kecamatan 

Galesong Utara Kabupaten Takalar yaitu: peningkatan kapasitas nelayan 

dalam bentuk pemberian perlengkapan nelayan seperti mesin kapal, alat 

tangkap (Jaring ikan), alat navigasi, dan baju pelampung,  penambahan 

wawasan kelompok nelayan dengan sosialisasi penangkapan ikan dan izin 

berlayar, dan pelatihan menggunakan alat navigasi nelayan (Gps), 

meningkatkan sistem informasi nelayan mengenai daerah yang potensial 

2. Dampak sosial dalam upaya kelompok nelayan di Desa Sampulungan 

Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar yaitu : Tumbuh semangat jiwa 

forza (gotong royong), dan kerukunan keluarga nelayan 

3. Yang menjadi kendala dalam penerapan proses pemberdayaan masyarakat 

atau kelompok nelayan di Desa sampulungan Kecamatan Galesong Utara 

Kabupaten Takalar yaitu : tingkat pendidikan yang rendah, dan sistem bagi 

hasil yang kurang tepat atau merata. 



 

 

 

B. Implikasi Penelitian 

1. Kepada lembaga pemerintah atau lembaga yang bersangkutan agar mendapat 

solusi dengan menerapkan upaya pemberdayaan sesuai dengan permasalahan 

yang dialami agar keberfungsian sosialnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

2. Pemerintah harus menindak lanjuti dan mengevaluasi proses pemberdayaan 

yang telah diterapkan agar dapat lebih memahami konteks permasalahan 

kelompok nelayan dan dampak sosial yang didapatkan. 

3. Kepada pemerintah Desa Sampulungan dapat mengevaluasi apa yang menjadi 

perspektif kelompok nelayan dalam upaya pemberdayaan yang telah di 

aplikasikan. 
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Gambar 1 Proses Wawancara Informan Nelayan Sawi (Buruh Nelayan) 
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Gambar 2 Proses Wawancara Informan Nelayan Sawi (Buruh Nelayan) 

 

Gambar 3 Proses Wawancara salah satu Kelompok Nelayan 

 

Gambar 4 Proses Wawancara salah satu Isteri Nelayan 
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Gambar 5 Proses Wawancara Nelayan Papalele (Nelayan Pemilik Kapal) 

 

Gambar 6 Proses Wawancara salah satu Nelayan Punggawa (Kapten Nelayan) 
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Gambar 7 Proses Wawanca Salah satu Sawi Nelayan (Buruh Nelayan) 

 

Gambar 8 Wawancara Salah satu Tokoh Masyarakat Nelayan Desa Sampulungan 
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Gambar 9 Proses Wawancara dengan Sekretaris Desa Sampulungan Galesong 

Utara 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 Dalam pengamatan (Observasi) yang dilakukan adalah mengamati 

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Sosial Kelompok Nelayan di 

Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar meliputi: 

A. Tujuan: 

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai pemberdayaan masyarakat 

nelayan melalui pendampingan sosial di Desa Sampulungan 

B. Aspek yang diamati: 

1. Alamat/lokasi Penelitian 

2. Lingkungan dan fisik lokasi penelitian 

3. Suasana/iklim kehidupana sehari-hari baik secara akademik maupun 

sosial 

4. Upaya Pemberdayaan kelompok nelayan melalui pendampingan sosial 

5. Dampak sosial dalam penerapan proses pemberdayaan  

6. Kendala yang dialami nelayan dalam proses pemberdayaan 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Judul: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Sosial Pada 

Kelompok Nelayan di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara 

Kabupaten Takalar. 

1. Identitas Subyek (Informan) Penelitian 

a. Nama     : 

b. Umur     :       Tahun 

c. Pendidikan Terakhir   : 

d. Alamat    : 

e. Lama Bekerja Sebagai Nelayan  : 

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Sudah berapa lama menjadi seorang Nelayan? 

b. Bagaimana menurut anda menjadi seorang Nelayan? 

c. Selain menjadi seorang Nelayan apakah ada pekerjaan lain atau 

tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup? 

d. Bagaimana menurut anda dengan terbentuknya kelompok 

Nelayan? 

3. Bentuk Upaya Pemberdayaan Kelompok Nelayan 

a. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam pemberdayaan kelompok 

Nelayan? 

b. Apa saja pendampingan sosial yang dilakukan pemerintah dalam 

pemberdayaan kelompol Nelayan? 
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c. Bagaimana harapan anda dalam menghdapai hal tersebut? 

4. Dampak Sosial dan Kendala dalam Pemberdayaan Kelompok Nelayan 

a. Apa saja dampak Sosial yang didapatkan dalam proses 

pemberdayaan kelompok Nelayan? 

b. Apa yang menjadi kendala dalam proses penerapan pemberdayaan 

kelompok Nelayan? 
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