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ABSTRAK 

Nama  : Isdaini 

Nim   : 30400118144 

Jurusan : Sosiologi Agama 

Judul  : Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Desa Kembangragi 
Kecamatan Pasimasunggu 

  
Penelitian ini membahas tentang Pengentasan Kemiskinan Masyarakat 

Nelayan di Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan 
Selayar. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui: 1) faktor-faktor 
apa yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat nelayan di Desa 
Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, dan 2) 
Bagaimana cara untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat nelayan di Desa 
Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar. 
 Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
sosiologi. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisi data melalui tiga data yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) faktor yang menjadi penyebab 
kemiskinan pada masyarakat pesisir di Desa Kembangragi Kecamatan 
Pasimasunggu yaitu kondisi alam yang membuat pendapatan nelayan tidak 
menentu dikarenakan cuaca yang berubah-ubah. Wilayah tangkap yang terbatas 
karena nelayan masih menggunakan sampan kecil dan lokasinya hanya disekitar 
pulau. Alat tangkap yang terbatas sehingga nelayan tidak bisa menyesuaikan 
dengan keadaan musim. 2) Cara untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat 
nelayan di Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan 
Selayar adalah dengan memberikan bantuan berupa PKH, BLT maupun modal 
usaha. Pendidikan perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pengetahuan dan 
skil supaya masyarakat menjadi lebih sejahtera. 

Implikasi dari penelitian ini: 1) Perlu adanya peran pemerintah dalam 
memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan berupa alat tangkap yang sesuai 
dengan kebutuhan. 2) perlu diadakan pelatihan dan penyuluhan tentang tatacara 
penangkapan ikan agar para nelayan bisa menjadi sejahtera khususnya para 
nelayan di Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan 
Selayar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara maritim yang luasnya sekitar 70% dari total 

luas wilayah Indonesia. Potensi sumber daya mineral yang melimpah memberikan 

kontribusi bagi negara kelautan Indonesia. Dibalik nama besar ini, banyak orang 

yang tidak ingin merasakan pembangunan yang selalu dimotori oleh negara. Kata 

pembangunan terutama dalam bidang ekonomi merupakan kata asing yang tidak 

disadari oleh masyarakatnya yang hanya berjuang dengan alam setiap hari untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal dengan pola kerja dan peralatan yang minim. 

Indonesia memiliki 17.508 pulau dan merupakan pulau terbesar dimulai 

dari Aceh bagian barat hingga Papua, dan selatan dari Jawa, hingga Nusa 

Tenggara Timur. Kepulauan Filipina  Utara dengan total  garis pantai sepanjang 

80.791 Kilometer. Sebagai negara maritim, luas wilayahnya lebih dari 7,7 juta km 

terhitung 25% dari area 1,9 juta km yang dikutip dari kompas, pada tanggal 31 

Januari 2004. Daerah tidak hanya merupakan sumber asing yang sangat penting, 

tetapi juga mengandung sumber daya alam. Bukan hanya pertukaran dengan 

negara, tetapi juga sumber kehidupan bagi negara. Orang-orang yang tinggal di 

sepanjang  pantai. Menurut fisheries dalam Sumintarsih, memperkirakan bahwa 

ada sekitar 2,7 juta nelayan menjajaki potensi stop ikan dengan berbagai cara, dan 

jumlah itu akan terus bertambah. Pemburuan sumber daya laut terjadi di wilayah 

pesisir dan laut.1 
Sumber daya laut Indonesia diperkirakan terdiri dari 8.500 jenis ikan, 555 

jenis rumput laut, dan 950 jenis karang. Ironisnya, kontribusi Korea Selatan 

terhadap  total nilai bisnis online dan produksi kosmetik Bisnis Daring dan 

                                                           
1Sumintarsih, Salamun, Dkk, Kearifan Lokal Dilingkungan Masyarakat Nelayan Madura, 

Kementrian Kebudayaan Pariwisata (Yogyakarta, 2005), h. 1. 
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Pemasaran (BDP) hanya sekitar 2%, sedangkan Korea Selatan yang hanya 

memiliki 2.713 km, garis pantai meningkat dari 4.444 menjadi 37% dari Produk 

Domestik Bruto (PDB), sedangkan Jepang berkontribusi 54% terhadap PDB. Data 

ini menunjukkan bahwa aset kelautan Indonesia kurang dimanfaatkan. Di sisi lain, 

sumber daya perikanan Indonesia yang melimpah menjadi sasaran penangkapan 

ikan di negara lain.2 

Kategori sosial budaya nelayan Indonesia sebagian besar adalah nelayan 

tradisional dan nelayan komersial. Mereka memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap kualitas produksi perikanan tangkap nasional. Namun, dalam proses 

transaksi ekonomi yang timpang dan eksploratif, status sosial mereka hanya 

sebatas nelayan tangkap.3 

Masyarakat pesisir, utamanya nelayan tradisional merupakan kelompok 

yang paling menderita, miskin dan sering terpinggirkan akibat kebijakan 

modernisasi perikanan. Secara umum yang disebut nelayan tradisional adalah 

nelayan yang menggunakan sumber daya penangkapan ikan dengan alat tangkap 

tradisional, modal usaha kecil dan organisasi penangkapan ikan yang relatif 

sederhana. 

Kehidupan nelayan yang sangat bergantung pada sumber daya laut telah 

menjadi ciri masyarakat sendiri. Ciri dan aktivitas sehari-harinya adalah terus-

menerus mengarungi lautan luas, menandakan bahwa kecepatan kerjanya berisiko 

tinggi. Kondisi seperti ini, kehidupan keluarga nelayan akan selalu menghadapi 

tiga masalah yang sangat kritis, yaitu sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

kebutuhan pendidikan anak yang tertinggal, dan perlindungan kesehatan yang 

terbatas.4 Masyarakat pesisir adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di 

wilayah pesisir, hidup bersama dari sumber daya wilayah pesisir dan memenuhi 

                                                           
2Santri Inriani, Akses Nelayan Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan, (Yogyakarta, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020), h. 2. 
3Kusnadi, Jaminan Sosial Nelayan (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 1. 
4Kusnadi, Jaminan Sosial Nelayan, h. 2. 
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kebutuhannya. Begitu  pula dengan jenis mata pencaharian yang memanfaatkan 

sumber daya alam atau jasa lingkungan di wilayah pesisir seperti nelayan, 

budidaya perikanan, pemilik atau pekerja industri maritim.5 

Masyarakat pesisir sama halnya dengan orang yang tinggal di wilayah 

pesisir, dapat terlupakan oleh pembangunan ekonomi karena kebijakan 

pemerintah fokus pada pertanian dan pengembangan lahan. Secara khusus, 

Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau 

dengan panjang pantai 81.000 km pantai, memiliki sumber daya pesisir dan laut 

yang luas, termasuk 5,8 juta km perairan Indonesia. Pemberdayaan ekonomi di 

kawasan perkotaan dalam masyarakat  juga dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Ar-

Ra’d ayat 11 sebagai berikut: 

                                

                                     

          

Terjemahannya:  

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya 
bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah 
Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

6 

 Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Iskandar yang 

berjudul Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan, jurnal tersebut memperoleh dan 

menjelaskan alasan bahwa kondisi kemiskinan selalu dikaitkan dengan pandangan 

serba kekurangan. Namun pandangan mengenai kondisi kemiskinan dapat kita 

                                                           
5Michele Sipahelut, Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tabelo 

Kabupaten Halmaheru Utara.( Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian, 2010), h.22. 
6Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Penerbit Al-Qur’an, 

2009), h. 249.  
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tinjau dari sisi objektif, subjektif, ataupun relatif tergantung perbandingan dengan 

orang lain. 

Penelitian tersebut sejalan dengan realitas yang terjadi pada masyarakat 

pesisir di Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan 

Selayar yang dimana masyarakatnya masih berada pada garis kemiskinan. Mereka 

tidak mempunyai pilihan mata pencaharian, karena tingkat pendidikan yang 

rendah, tidak mengetahui dan menyadari kelestarian sumber daya alam dan 

lingkungan. Meskipun pemerintah telah melakukan beberapa upaya seperti 

program pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan nelayan, namun hasil dari 

program ini nyatanya belum bisa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, 

maka dari itu perlu diadakannya sebuah alternatif untuk bagaimana 

memberdayakan nelayan agar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat 

secara mandiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneniti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengentasan Kemiskinan Masyarakat 

Nelayan di Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten  

Kepulauan Selayar”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian  

Penelitian ini berfokus pada pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan 

yang dilakukan oleh pemerintah di Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Deskripsi fokus 

Penulisan ini dibatasi pada pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir. 

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penafsiran yang lebih luas, maka 

penulis memberikan penjelasan yang berfokus sebagai berikut: 
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a. Pengentasan kemiskinan 

Pengentasan kemiskinan merupakan seperangkat tindakan baik ekonomi 

maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari 

kemiskinan. Pengentasan kemiskinan dilakukan secara menyeluruh, sesuai dengan 

kondisi dan wilayah lokal. 

b. Masyarakat Nelayan 

Masyarakat nelayan adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah 

pesisir yang hidup bersama dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber daya 

di wilayah pesisir. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang hidup, tumbuh 

dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah 

pesisir dan laut. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang  telah dikemukakan  di atas maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat nelayan di 

Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan 

Selayar ? 

2. Bagaimana cara untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat nelayan di 

Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan 

Selayar? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini bertujuan sebagai referensi untuk menambah wawasan 

peneliti. Penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap kajian terdahulu 

yang pernah dilakukan. Selanjutnya, hasil penelusuran akan dijadikan acuan bagi 

penulis untuk tidak mengangkat objek penelitian yang sama, sehingga hasil 
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penelitian yang ditulis berbeda dengan kajian yang telah diteliti sebelumnya atau 

tidak berkesan plagiat. 

Beberapa karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan yang penulis 

garap, yang dapat membantu penulis jadikan sebagai sumber sekunder dari 

peneliti ini yaitu: 

1. Skripsi Dias Nilasari, 2017 yang berjudul Analisis Peran Pemerintah Daerah 

dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Wewangriu Kecamatan 

Malili Kabupaten Luwu Timur,7 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan pemerintah dapat dilihat dari 

upaya peningkatan pengembangan hasil laut dalam rangka peningkatan 

produksi dan pendapatan masyarakat dari potensi pengembangan perikanan 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur melalui 

pelayanan kelautan dan perikanan. Pelatihan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah Kabupaten Luwu Timur merupakan sebuah upaya dalam rangka 

penyadaran atas potensi masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian 

ini keseluruhan adalah pemerintah Daerah yang dipandu langsung oleh Dinas 

Kelautan dan perikanan Kabupaten Luwu Timur. Dinas pemberdayaan 

masyarakat dan bantuan usaha modal  yang bekerja sama secara langsung 

dengan PT.Vale memberikan bantuan berupa dana yang diberikan secara 

bertahap serta dana Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat (PTPM). 

Pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur merupakan 

upaya untuk meningkatkan kesadaran akan potensi masyarakat. Semua pihak 

yang terlibat dalam pelatihan ini adalah pemerintah daerah melalui TNI AL 

dan dinas perikanan. Layanan pemberdayaan masyarakat dan bantuan 

permodalan kepada badan usaha, pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur 

                                                           
7Dias Nilasari, “Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Pesisir”, Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019 ), h. 27. 
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bekerjasama dengan PT.Vale, dana bergulir dan Program Terpadu 

Pemberdayaan Masyarakat (PTPM) yang dirancang untuk mendukung 

masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dias Nilasari mempunyai persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu terletak pada problem yang 

dihadapi oleh masyarakat pesisir. Adapun yang menjadi perbedaan yaitu 

terletak pada analisis peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat 

pesisir. 

2. Skripsi Rizki Lestari, 2016 yang berjudul Program Pemberdayaan Masyarakat 

Pesisir dalam Peningkatan Pendapatan Nelayan di Kecamatan Sragi 

Kabupaten Lampung Selatan,8 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

masyarakat pesisir memang mayoritas bekerja sebagai seorang nelayan, yang 

aktifitasnya sama seperti nelayan pada umumnya yaitu melakukan 

penangkapan ikan, budidaya, namun unsur garis komando masih terus terikat 

dalam hal ini baik itu pada individu ataupun kelompok masyarakat. Hal ini 

terjadi karena masyrakat yang hanya memfokuskan diri pada kegiatan 

eksploitasi tanpa memikirkan hal-hal yang bisa terjadi di masa yang akan 

datang, dan masyarakat yang terus berasumsi bahwa hal ini dapat memenuhi 

kebutuhan hidup, sehingga pola pikir berpegang pada sosial ekonomi 

tradisionanya yang tentunya tidak terlepas dari budaya terdahulu. 

Jika ditinjau dari penelitian yang telah dilakukan oleh Rizki Lestari dengan 

penelitian yang akan penulis garap terdapat persamaan yaitu, sama-sama 

membahas tentang bagaimana cara menaggulangi kemiskinan pada masyarakat 

pesisir. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan dengan penelitian yang akan 

                                                           
8Rizki Lestari, “Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Nelayan”, Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), h. 28. 
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dilakukan oleh penulis yaitu tentang cara peningkatan pendapatan masyarakat 

nelayan yang melakukan penangkapa ikan. 

3. Jurnal Iskandar yang berjudul Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan 9 dalam 

jurnal penelitian ini menunjukkan bahwa kehidupan para nelayan didefinisikan 

dengan dimensi sudut pandang kemiskinan yang dianggap sebagai kondisi 

serba kekurangan. Dimana kondisi ini dapat dipandang baik secara obyektif, 

subyektif, maupun secara relatif yang didasarkan pada perbandingan dengan 

orang lain, kemudian kondisi serba kekurangan ini juga dapat dilihat dari 

berbagai sektor baik itu sektor ekonomi, sosial, budaya dan juga politik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar ini mempunyai persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu, sama-sama membahas 

tentang kemiskian pada masyarakat nelayan. Adapun yang menjadi perbedaan 

yaitu terletak pada kondisi alam yang dialami oleh masyarakat  nelayan untuk 

mememnuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang 

ingin dicapai oleh peneliti adalah: 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan pada  

msyarakat pesisir di Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

b. Untuk mengetahui cara pengentasan kemiskinan masyarakat pesisisr di Desa 

Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar. 

 

                                                           
9Iskandar, “Kemiskinan dalam Masyarakat”,(Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam,2019), h. 

29 



9 
 

 
 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan 

sebagai sumber kajian bagi pembaca dan menjadi inspirasi bagi penelitian yang 

sejenis, khususnya untuk mengetahui bagaimana cara pengentasan kemiskinan 

masyarakat pesisisr. 

b. Secara Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

penanggulangan kemiskinan pada masyarakat pesisir dan digunakan sebagai 

penilaian pemerintah baik di tingkat desa maupun nasional tentang 

pemerataan dan batasan masyarakat dalam program penanggulangan 

kemiskinan. 

2.  Penelitian ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial 

(S.Sos) pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Filsafat 

dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

3. Penelitian ini pun diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan dan 

menjadi salah satu studi banding untuk penelitian selanjutnya. 

4. Peneliti ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah setempat dalam 

mengambil kebijakan terkait dengan kemiskinan yang terjadi di Kecamatan 

Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar. 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengentasan Kemiskinan 

1. Pengertian kemiskinan 

Menurut Sar A. Lavitan dalam Bagong Suyanto, mendefinisikan 

kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan yang memadai 

untuk mencapai standar hidup yang layak. Dalam Bagong Suyanto, kemiskinan 

adalah ketidak sanggupan untuk mendapatkan barang dan pelayanan yang 

memadai untuk memenuhi  kebutuhan sosial yang terbatas.1 

Kemiskinan selalu hadir dan merupakan masalah sosial di mana-mana 

yang sulit untuk dipecahkan. Kemiskinan adalah fenomena sosial, yaitu tentang 

upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan bagaimana mereka dapat 

mencapai apa yang diharapkan. Akibat dari kemiskinan yaitu dapat mempersulit 

kehidupan masyarakat, karena tidak hanya menyengsarakan masyarakat, tetapi 

juga dapat menimbulkan akibat lain dari kemiskinan seperti pengangguran, 

kelaparan dan kebodohan. 

Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan akan kesulitan mengakses 

berbagai sumber daya yang nantinya dapat digunakan untuk keluar dari rana 

kemiskinan, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya ini hanya dapat 

diperoleh jika garis kemiskinan dapat diputus. Hal ini terjadi karena akses ilmu 

pengetahuan dan teknologi membutuhkan banyak modal dan tidak mungkin lagi 

masyarakat miskin untuk mendapatkannya. 

Kekurangan modal yang besar, membut masyarakat miskin sulit untuk 

melakukan kegiatan agar bisa keluar dari kemiskinan, dan sulit untuk menabung 

                                                           
1Bagong Suyanto, Perangkap Kemiskinan,Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam 

Pembangunan Desa (Yogyakarta: Aditya Media, 1996) , h. 1. 
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serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pun sangat sulit. Orang yang bekerja 

pada sektor yang berpenghasilan rendah biasanya miskin, sehingga keuntungan 

sangat rendah dan sulit untuk meningkatkan perekonomiannya. 

Kemiskinan diklasifikasikan menjadi masalah sosial waktu perdagangan 

berkembang pesat dan nilai-nilai sosial ada yang memungkinkan situasi yang dulu 

kaya dan miskin dapat hidup berdampingan. Timbulnya perbedaan kedudukan 

pada rakyat sebenarnya merupakan kasus sosial, khususnya pada bidang ekonomi 

yang menjadi tolak ukur kemiskinan. Beberapa orang tidak menyadari bahwa 

mereka tergolong miskin, artinya mereka baru menyadarinya setelah 

membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain sejak awal.2  

Menurut standar yang ditetapkan atau diterima dalam masyarakat, orang 

dianggap miskin jika hidup mereka lebih rendah dari yang lain. Seseorang secara 

finansial miskin dan tidak produktif jika dia tidak memiliki sumber daya untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemiskinan didefinisikan sebagai 

ketidakmampuan anggota masyarakat, baik individu maupun keluarga, tidak dapat 

memenuhi kebutuhannya yang biasa seperti orang lain dengan standar tertentu.3 

Kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan material standar yang 

terjadi pada individu atau kelompok dibandingkan dengan orang lain dan 

mempengaruhi tingkat kesehatan mereka, memahami kemiskinan dari perspektif 

ilmu sosial, didefinisikan oleh Parsudi Suparlan bagi mereka yang tergolong 

miskin. 

Kita bisa melihat orang kaya dan orang miskin dengan kemampuan 

individu atau seseorang untuk memiliki nilai ekonomi. Kemiskinan merupakan 

kombinasi dari kesulitan dan kekurangan alat untuk memenuhi kebutuhan dasar 

                                                           
2Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 

h. 406-407. 
3Zaini Rohmad, Sosiologi Pembangunan (Yogyakarta: Ombak Tiga, 2016), h. 269-270. 
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dan sulitnya mencari pekerjaan yang layak dengan pendapatan yang memadai 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan dapat diibaratkan sebagai linkaran 

yang tak terbatas, ketika seseorang terjebak dalam lingkaran kemiskinan, maka 

orang miskin hanya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yang begitu sulit 

sehingga tidak mudah untuk keluar dari garis kemiskinan. 

Orang miskin hanya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga 

mereka sulit untuk keluar dari kemiskinan, mereka sulit keluar dari kemiskinan 

karena pendidikan merupakan salah satu cara untuk menghindari kemiskinan. 

namun masalah yang dihadapi masyarakat miskin relatif tinggi, yang biasanya 

tidak dijangkau oleh masyarakat miskin.4 

Kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial karena masyarakat modern 

membenci kemiskinan. Seseorang tidak merasa miskin karena kekurangan 

pangan, sandang dan papan tetapi merasa bahwa kekayaannya tidak mencukupi 

untuk taraf hidup yang ada. Hal ini terlihat di kota-kota besar Indonesia seperti 

Jakarta. Di Jakarta, orang dianggap miskin karena tidak mempunyai Radio, 

Televisi dan Mobil, sehingga benda-benda sekunder ini digunakan sebagai 

indikator situasi sosial seseorang dari waktu ke waktu, situasi ekonomi apakah dia 

miskin atau kaya.5 

Konsep kemiskinan oleh Effandi dapat dibagi menjadi tiga aspek yaitu 

dimensi ekonomi, sosial, dan polotik. Kekuranga sumber daya dapat diartikan 

sebagai aspek ekonomi yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidup jika perekonomian membaik. Konsep kemiskinan secara 

sosial dapat diartikan sebagai kekurangan orang yang memiliki kesempatan untuk 

meningkatkan produktivitas, dan hambatan yang muncul di masyarakat untuk 

                                                           
4Parsudi Suparlan, Kemiskinan di Perkotaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995),  h. 

55. 
5Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar ( Jakarta: Rajawali Pers, 2012 ), h. 320. 
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memanfaatkan peluang yang ada. Disisi lain, kemiskinan secara politis dapat 

didefinisikan sebagai seseorang yang tidak mampu membuat keputusan sendiri 

terkait dengan kepemilikan publik, seperti tidak terlibat dalam keputusan untuk 

membuat suatu program.6 

Aspek-aspek kemiskinan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai 

berikut: 

1. Orang miskin umumnya tidak memiliki wadah untuk menyalurkan aspirasi 

mereka di arena politik. Pengambilan keputusan mempengaruhi kepentingan 

mereka, yang merupakan manifestasi dari dimensi politik. 

2. Orang miskin tidak dapat berpartisipasi dalam sistem sosial yang ada dalam 

masyarakat, dan budaya kemiskinan yang mengakar, yang merupakan 

ekspresi dari aspek sosial kualitas manusia dan semangat kerja orang 

miskin. 

3. Masyarakat dengan sikap yang belum mendukung proses pembangunan 

cenderung tidak mampu menjaga lingkungan. Artinya masih ada tindakan  

yang mengarah pada kegiatan yang tidak mendukung pelestarain dan 

perlindungan lingkungan, yang merupakan wujud dari dimensi lngkungan. 

4. Masyarakat miskin berpenghasilan rendah sehingga tidak mampu memenuhi 

kebutuhan sehari-hari secara penuh yang merupakan manifestasi dari 

dimensi ekonomi. 

5. Pendapatan orang miskin yang tidak mencukupi, merupakan manifestasi 

dari aspek kekayaan.7 

Menurut Ali Yafie sebagaimana yang dikutip oleh Wildana Wargadinata,8 

kemiskinan dan kesengsaraan dapat disebabkan oleh sebab-sebab berikut: 

                                                           
6Neor Tadjuddin Effandi, Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja  dan Kemiskinan 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), h. 72. 
7Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan 

Problematikanya (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 232. 
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Pertama, kelemahan. Apakah itu kelemahan hati, semangat, pengetahuan, fikiran 

atau kelemahan tubuh ? ini dapat menegakkan kebutuhan normal mereka dan 

membatasi pilihan serta kegiatan mereka yang tidak dapat dipenuhinya. Kedua, 

kemalasan. Orang malas merasa sangat sulit untuk keluar dari kemiskinan karena 

mereka sendiri tidak memiliki usaha untuk keluar dari rana kemiskinan. Ketiga, 

ketakutan. Orang-orang yang tidak berani mencoba, mereka selalu takut akan 

kegagalan dan tidak berani menentang sehingga akan sulit untuk keluar dari 

kemiskinan. Keempat, pelit. Orang yang pelit tidak membantu orang miskin untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dirancang untuk keluar dari kemiskinan, 

sehingga menghalangi seseorang untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kelima, 

terlilit hutang. Orang yang terus-menerus bergantung pada utang dalam hidupnya 

akan sulit keluar dari kemiskinan. Ajaran islam tidak hanya mempengaruhi dunia 

ini tetapi juga di akhirat kelak, jadi harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam 

hutang. Bahkan dalam ajaran islam almarhum juga wajib membayar hutang ahli 

warisnya. Keenam, terancam atau dikendalikan oleh sesama manusia. 

2. Jenis-jenis kemiskinan 

Menurut jenisnya kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kategori pertama, 

kemiskinan relatif, kemiskinan relatif dinyatakan sebagai beberapa persen dari 

pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas 

pendapatan tertentu dibandingkan dengan pekerjaan dan pendapatan nasional dari 

kelompok populasi lain dalam kelas. Menurut standar Bank Dunia; (1) jika 40% 

jumlah populasi berpenghasilan rendah, 20% pendapatan nasional berarti hasil 

distribusi tidak merata. (2) jika 40% dari populasi berpenghasilan terendah 

menerima 12-17% dari pendapatan nasional maka disebut ketimpangan sedang. 

(3) penduduk berpenghasilan terendah menerima 17 atau lebih pendapatan 

                                                                                                                                                                
8Wildana Wargadinata, Islam dan Pengentasan Kemiskinan (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), h. 18. 
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nasional, yang disebut ketimpangan rendah.9 Kedua, kemiskinan absolut adalah 

kemiskinan ketika masyarakat miskin berada di bawah garis kemiskinan, atau 

ketika tingkat pendapatannya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup 

minimum. Kebutuhan hidup minimum meliputi kebutuhan pangan, sandang, 

kesehatan, perumahan, pendidikan, dan pengeluaran konsumsi.10 

3. Penyebab kemiskinan 

Hingga saat ini perdebatan tentang apa yang menjadi penyebab 

kemiskinan bagi seseorang atau sekelompok orang belum mencapai kata sepakat. 

Hanya dari beberapa pendapat jika disimpulkan. Ada tiga faktor yang 

menyebabkan kemiskinan. 

a. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang 

miskin. Kelompok mesyarakat ini menjadi miskin karena tidak memiliki 

sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, manusia, maupun  

pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. 

Menurut Baswir dalam Elly M.Setiadi11 kemiskinan natural ialah kemiskinan 

yang disebabkan oleh faktor alam seperti kecacatan, penyakit, usia tua, dan 

bencana alam. Menurut Kartasasmita, situasi kemiskinan ini disebut sebagai 

kemiskinan permanen, kemiskinan kronis atau genetik. Daerah-daerah tersebut 

umumnya merupakan daerah yang krisis sumber daya alam atau daerah 

terpencil. 

b. Kemiskinan kultural adalah mengacu pada sikap kehidupan individu atau 

kelompok masyarakat yang dikondisikan oleh gaya hidup, adat istiadat, 

budaya, masyarakat yang makmur dan tidak tertinggal. Kelompok masyarakat 

                                                           
9Bagong Suyanto, Perangkap Kemiskinan: Program dan Strategi Pengentasannya dalam 

Pembangunan Desa, h. 2. 
10Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Prenadamedia, 2011 ), 

h. 796. 
11Elly M.Setiadi, Baswir, Anatomi Kemiskinan (Malang: In Trans Publishing, 2015), h. 

20. 
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seperti itu tidak mudah diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan 

tidak mau meningkatkan atau mengubah taraf hidupnya. Akibatnya tingkat 

pendapatan mereka rendah menurut standar yang diterima secara umum. Hal 

ini sesuai dengan apa yang dikatakan Baswir bahwa ia miskin karena faktor 

budaya seperti kemalasan, tidak disiplin, dan kemewahan. 

c. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor buatan 

manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi kekayaan 

produktif yang tidak merata, korupsi dan kolusi, serta tatanan ekonomi global 

kepada kelompok orang tertentu cenderung mencari keuntungan. Selanjutnya 

Sumodiningrat mengatakan bahwa munculnya kemiskinan struktural 

dipengaruhi oleh upaya penanggulangan kemiskinan natural, yaitu dengan 

merencanakan berbagai program dan kebijakan. Namun karena implementasi 

yang tidak seimbang, kepemilikan sumber daya tidak merata, peluang yang 

tidak merata menyebakan partisipasi masyarakat menjadi tidak merata pula, 

sehingga mengakibatkan struktur masyarakat yang tidak seimbang.12 

4. Penanggulangan kemiskinan  

Diperlukan empat upaya prioritas untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat miskin. Pertama, kita akan memperkuat posisi tawar kita dengan 

meningkatkan peluang deversifikasi usaha dan mengurangi ketergantungan 

masyarakat miskin pada kelas sosial. Kedua, memberikan bantuan modal kepada 

masyarakat miskin dengan bunga rendah dan berkelanjutan. Ketiga,  memberikan 

peluang bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pengembangan 

kebijakan yang adil. Keempat, memungkinkan orang miskin memiliki 

keterampilan dan keahlian untuk menambah “niali” pada produk dan hasil bisnis 

mereka .13 

                                                           
12Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, h. 797. 
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Pengentasan kemiskinan yang direkomendasikan dalam kebijakan 

pemberdayaan masyarakat mendorong tumbuhnya keterampilan dan peluang 

kelompok dan merupakan ruang gerak, fasilitas publik yang sebenarnya tidak 

ramai dan tidak dihargai atau bergantung padanya, hanya kebijakan yang 

memberikaan peluang. 

Periode pemerintahan yang berlangsung di Indonesia, memiliki program 

pengentasan kemiskinan yang berjalan dengan baik. Seperti pemerintahan 

sebelumnya, ada beberapa program pengentasan kemiskinan pada era periode 

Jokowi, termasuk progra perlindungan sosial. Program perlindungan sosial ini 

merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan antara pemerintahan 

Jokowi dan Yusuf Kalla. Salah satu program perlindungan sosial yang ada saat ini 

adalah Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai langkah pemerintah bagi 

seluruh warga negara sejak lahir hingga meninggal. PKH diselenggarakan oleh 

negara sebagai hak sipil dan memberikan hak kepada warga negara untuk 

menuntut dan menahan penyelenggaraan negara dalam hal haknya tidak 

terpenuhi. Warga dapat melihatnya sebagai pendekatan utama dari tiga aspek 

yaitu kualitas dan kuantitas dalam berbagai aspek akses, layanan medis, 

pendidikan, dan perlindungan anak. PKH merupakan kekuatan utama pemerintah 

untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan penduduk di Indonesia. Sasaran 

4.444 PKH adalah anggota keluarga atau seseorang yang miskin dan beresiko, 

terdaftar dalam program pendataan terpadu untuk menangani masyarakat miskin, 

dan memiliki unsur kesehatan, pendidikan dan kepedulian sosial.14 

Kementrian kelautan dan perikanan juga memiliki program khusus untuk 

nelayan di Indonesia. Seperti halnya PKH, PNPM mandiri juga merupakan 

program pengentasan kemiskinan yang akan berlangsung setidaknya hingga tahun 

                                                           
14Permensos No 1 Tahun 2018, “Program Keluarga Harapan”, Pasal 4 ayat (1). 
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2015. PNPM mandiri merupakan program nasional yang berupa kerangka 

kebijakan sebagai landasan dan acuan program penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM KP bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat miskin di sektor 

kelautan dan perikanan. Secara khusus, PNPM mandiri-KP bertujuan untuk: (1) 

peningkatkan kesejahteraan kegiatan masyarakat, (2) memperkuat sistem 

kemasyarakatan untuk pengembangan kegiatan usaha, (3) peningkatan kapasitas 

usaha kelompok masyarakat, (4) peningkatan produksi kelautan dan perikanan, (5) 

perbaikan infrastruktur lingkungan, pemulihan ekosistem pesisir dan pulau-pulau 

kecil, (6) permodalan, pemasaran dan informasi untuk memperkuat kemitraan 

kelembagaan masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.15 

B. Masyarakat Pesisir 

1. Pengertian masyarakat pesisir  

Menurut Arif Satria “masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat 

yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki 

kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungan pada pemanfaatan 

sumber daya pesisir”.
16  

 Masyarakat pesisir bukan hanya para nelayan, tetapi juga para 

pembudidaya ikan, pengelola ikan, bahkan pedagang ikan, dan juga semua orang 

yang hidup dan menetap di wilayah pesisir pantai yang bergantung pada sumber 

daya laut dan wilayah pesisir. 

Masyarakat di kawasan pesisir sebagian besar berprofesi sebagai nelayan 

yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang mereka.17 Pengembangan 

                                                           
15Patopo Kasuma Dewi, “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri Kelautan Perikanan”, (Jurnal Disprotek, 2015), h. 17. 
16Arif Satria, Pesisir dan Laut untuk Rakyat (Bogor: IPBB Press, Mei 2009), h. 30.  
17Mintareom K, Farisi MF, Aspek Sosial Budaya Pada Kehidupan Ekonomi Masyarakat 

Nelayan Tradisional (Universitas Terbuka, 2008), h. 67. 
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masyarakat nelayan adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang 

mandiri, sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri.18 

Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang 

dikawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah dan laut. 

Menurut Undang-Undang perikanan No.45 Tahun 2009, nelayan adalah 

orang yang hidup dalam industri perikanan dan terdiri dari tiga komponen utama, 

yaitu: sumber daya manusia, unit perikanan, dan sumber daya ikan. Potret umum 

kehidupan seseorang nelayan di Indonesia, seorang nelayan kecil dengan tenaga 

kerja dan alat tangkap yang sederhana, pendidikan yang rendah, serta minimnya 

pengetahuan dan informasi yang minim, menjadi perasan tengkulak yang cukup 

besar dalam kehidupan sosial ekonomi mereka, baik dalam kegiatan produksi, 

pemasaran, bahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Masyarakat pesisir Indonesia, khususnya nelayan kecil dan nelayan buruh 

memiliki tantangan hidup dan ritme hidup yang unik. Masyarakat pesisir tidak 

hanya dihadapkan pada kondisi alam yang keras, tetapi umumnya didominasi oleh 

kelompok masyarakat nelayan yang masih berada dalam permasalahan di bidang 

ekonomi. Program pembangunan belum menjangkau daerah-daerah tersebut, 

karena banyak desa pesisir yang terpencil.  

Ketergantungan musim sangat tinggi, nelayan hanya mendapat sedikit 

keuntungan dan pendapatan bulanan rata-rata rendah. Komunitas nelayan 

memiliki kelemahan struktural, kapasitas permodalan yang lemah, permainan 

harga jual ikan yang mahal, jeratan utang ke tengkulak dan terbatasnya daya serap 

industri perikanan masih menjadi masalah keterpurukan klasik yang 

menghinggapinya.19 

                                                           
18Kusnadi, Nelayan Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial (Bandung: Usin S.Artyas, 

2000), h. 23. 
19Zakaria Anwar dan Wahyuni, “Miskin di Laut Yang Kaya:Nelayan Indonesia dan 

Kemiskinan”, SosioReligius 1,  no. 4 (1 Juni 2019): h.56-57. 
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2. Karakter masyarakat pesisir 

Sifat dan karakteristik masyarakat pesisir ditentukan oleh interaksinya 

dengan faktor sosial, ekonomi dan lingkungan. Ciri yang menonjol dari komunitas 

nelayan adalah ketergantungan musim, dan komunitas pesisir sangat bergantung 

pada kondisi lingkungan dan rentang terhadap degradasi lingkungan. Masyarakat 

pesisir memiliki ciri khas masyarakat adat, lokal, dan masyarakat tradisional serta 

masih mewarisi budaya dan adat istiadat setempat.  

Aspek penting lainnya dari wilayah pesisir adalah aktifitas perempuan dan 

anak-anak yang ikut bekerja mencari nafkah, mereka bekerja sebagai pedagang 

ikan (pengecer), dalam rangka membantu kebutuhan ekonomi mereka. 

keluarga pada masyaraka pesisir baik seorang isteri maupun anak, 

berusaha keras untuk membantu kepala keluarga mereka dalam mencari nafkah 

dengan mengelolah dan menjual hasil laut berupa ikan, karang di toko-toko ikan, 

hal ini yang menjadi salah satu masalah mengapa tingkat pendidikan masyakat 

pesisir sangat rendah karena anak-anak diusia sekolah lebih memilih untuk 

bekerja langsung sebagai penjual ikan daripada mengenyam pendidikan formal. 

Menurut Fachrudin dalam Burhanuddin Safari, perbedaan antara 

masyarakat pesisir dengan masyarakat lainnya adalah karakteristik kegiatan 

ekonomi masyarakat pesisir dari latar belakang budayanya yang unik, yang 

tergolong lebih berorientasi pada alam, dimana kehidupan masyarakat pesisir 

sangat bergantung pada lingkungan, musim dan pasar serta membuat kehidupan 

mereka menjadi tidak stabil.20 

Masyarakat pesisir sangat bergantung pada sumber daya alam berupa hasil 

laut, dan bekerja di dunia bahari kelautan telah menciptakan salah satu ciri 

masyarakat pesisir, termasuk masyarakat pesisir yang disebut nelayan. Imron 

                                                           
20Burhanuddin Safari, Dkk, Kewirausahaan Pemuda Betawi (Jakarta: Deputi Bidang 

Kewirausahaan Pemudadan Industri Olahraga Repoblik Indonesia, 2006), h. 14-16. 
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menyatakan bahwa nelayan adalah sekelompok orang yang mata pencahariannya 

secara langsung bergantung pada hasil laut, baik dari hasil tangkapan maupun 

dengan budi daya. Mereka biasanya tinggal di pinggir pantai, sebuah kawasan 

pemukiman yang dekat dengan tempat mereka bekerja.21 

Masyarakat pesisir adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal atau 

bermukim di wilayah pesisir atau sepanjang garis pantai yang memiliki 

kepribadian dan karakteristik yang berbeda-beda dan hidup  dalam suatu struktur 

sosial yang bergantung pada sumber daya laut dan pesisir selama sisa hidupnya 

memperkenalkan kebiasaan budaya terkemuka. Masyarakat pesisir yang juga 

termasuk dalam masyarakat laut, memiliki segala sifat serta norma dan nilai yang 

terkandung didalamnya, dan merupakan masyarakat yang dilatih untuk hidup 

bersama alam. Persepsi dan pandangan kedepan dalam hidupnya dalam 

menghadapi berbagai situasi sosial baru, termasuk tantangan dan masalah hidup di 

berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan.22 

C. Kemiskinan dalam Pandangan Struktural Fungsional 

Diagram struktural fungsional mengasumsikan bahwa masyarakat 

merupakan suatu sistem berdasarkan bagian-bagian yang saling berhubungan. 

Apabila bagian itu rusak atau tidak berfungsi dengan baik, maka akan 

mempengaruhi seluruh struktur. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi 

laten, fungsi manifes dan keseimbangan. 

 Prinsip-prinsip utama teori struktural fungsional adalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling 

terkait dan saling bergantungan, yang masing-masing mempengaruhi unsur 

lainnya. 

2. Setiap elemen dalam masyarakat tetap eksis karena memegang peranan 

penting dalam menjaga eksistensi dan keadaan masyarakat. 

                                                           
21Imron, Strategi Hidup Masyarakat Nelayan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 42. 
22Mulyadi, Ekonomi Kelautan (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), h. 7 
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3. Setiap masyarakat memiliki mekanisme yang terintegrasi ke dalam 

komitmen terhadap keyakinan dan nilai yang sama. 

4. Masyarakat cenderung berada dalam keseimbangan. 

5. Perubahan sosial adalah peristiwa yang jarang terjadi di masyarakat, tetapi 

jika hal tersebut terjadi, itu juga dapat bermanfaat bagi masyarakat. 

 Menurut teori ini, masyarakat adalah suatu sistem sosial yang tersusun dari 

unur-unsur dan bagaian-bagian yang saling berhubungan dan seimbang. 

Perubahan yang terjadi pada satu bagian menyebabkan perubahan di bagian lain. 

Jika tidak bekerja, struktur tidak ada atau menghilang secara spontan.23 

 Parsons juga berasumsi bahwa fungsi struktural yaitu sebagai berikut: 

1. Setiap bagian dari sistem yang saling bergantungan dan memiliki sifat 

normal. 

2. Orientasi sistemnya teratur dan seimbang. 

3. Perilaku sistemnya teratur dan agak statis. 

4. Setiap bagian dari sistem dipengaruhi oleh bagian lainnya. 

5. Batas lingkungan dilindungi secara ketat oleh sistem. 

6. Pemetaan dan integrasi adalah dua proses dasar yang diperlukan untuk 

menjaga keseimbangan sistem.  

7. Sistem cenderung menjaga keseimbangan diri, memelihara hubungan antara 

bagian-bagian sistem dan sistem secara keseluruhan, mengendalikan 

berbagai  lingkungan yang berbeda, dan mengendalikan kecenderungan 

untuk mengubah sistem secara eksternal. 

Teori struktural fungsional menjelaskan keteraturan dan mengabaikan 

konflik. Jika suatu sub sistem tidak berfungsi dengan baik, maka secara otomatis 

akan hilang dan digantikan oleh sub sistem yang lain. Para pendukung teori fungsi 

                                                           
23George Ritzen, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Jakarta: Rajawali, 

1985), h. 25. 



23 
 

 
 

struktural sering dituduh mengabaikan variabel konflik dan perubahan sosial 

dalam masyarakat. 

 Ahli teori fungsi struktural menerima dan tidak perlu menjelaskan 

perubahan secara konstanta. Perubahan dianggap sebagai gangguan keseimbangan 

sosial. Proses destruktif ini berhenti segera setelah perubahan diintegrasikan 

kedalam budaya. Perubahan yang terbukti berguna (fungsional) diterima, dan 

perubahan lain yang terbukti tidak berguna (disfungsioanl) ditolak. 

Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem di mana setiap subsistem 

saling bergantungan dan memiliki fungsinya sendiri. Teori ini memandang 

kemiskinan sebagai disfungsi ekonomi. Kemajuan industrialisasi telah 

menghancurkan sistem ekonomi, dan kemiskinan telah muncul dari sistem 

penerima manfaat dan orang-orang yang kurang beruntung.24 

 Pendekatan fungsi struktural awalnya lahir dari perspektif masyarakat 

sebagai mahluk hidup, Parsons adalah tokoh struktural funsional modern terbaik 

saat itu. Pendekatan fungsionalis struktural fungsional yang telah dikembangkan 

oleh Parsons dan pengikutnya, dapat diuji dengan asumsi dasar sebagai berikut: 

a. Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling 

berkaitan. 

b. Oleh karena itu, hubungan pengaruh antara bagian-bagian tersebut saling 

berkaitan. 

c. Sistem sosial selalu cenderung ke arah keseimbangan dinamis, bahkan jka 

integrasi sosial tidak dapat dicapai sepenuhnya. 

d. Terlepas dari ketegangan, gejolak dan penyimpangan, sistem sosial terus 

bergerak menuju integrasi. 

                                                           
24Paul Button, Sosiologi Edisi Keenam (Jakarta: Erlangga, 1984), h. 211. 
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e. Perubahan dalam sistem sosial tidak revolusioner, tetapi bertahap dengan 

pengaturan. 

f. Elemen terpenting dari integrasi sistem sosial adalah konsensus atau mufakat 

diantara anggota masyarakat tentang nilai sosial tertentu. 

Para pendukung teori struktur fungsional melihat semua institusi sosial 

yang ada dalam masyarakat yang berfungsi penuh baik dari perspektif positif 

maupun negatif, termasuk kemskinan. 

 Penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa kemiskinan diperlukan untuk 

mengatasi kemiskinan yang terjadi di masyarakat, dan itu tidak dapat dihilangkan 

atau setidaknya diminimalkan. Kemiskinan akan menghilang ketika kemiskinan 

tidak lagi mengarah pada kekayaan, dan ketika orang miskin melakukan yang 

terbaik untuk mengubah sistem umum stratifikasi sosial. Ketika pekerjaan ornag 

miskin diganti dengan kekuatan mekanis maka kondisi masyarakat menjadi lebih 

baik dan lebih adil, sehingga situasi dalam masyarakat akan tetap stabil tanpa 

kemiskinan. 

Kemiskinan selalu hadir dalam masyarakat baru, kehidupan masyarakat 

perkotaan, bahkan masyarakat baru yang sederhana atau penduduk pedesaan. 

Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan dengan berbagai cara, baik 

top-down maupun botton-up, meskipun jauh dari harapan, upaya penanggulangan 

kemiskinan perlu segerah dilakukan. Kerjasama antara pemerintah dan 

masyarakat sangat diperlukan untuk meminimalisir kemiskinan.  

 Masyarakat pesisir dalam tinjauan teori struktural fungsional dipandang 

sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas berbagai subsistem atau elemen yang 

saling berkaitan dalam menciptakan keseimbangan, di mana setiap subsistem 

dalam sistem sosial ini bekerjasama antara satu sama lain dalam menciptakan 

keseimbangan dan apabila terjadi perubahan pada subsistem maka akan membawa 
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perubahan terhadap subsistem yang lainnya juga. Oleh karena itu kemiskinan 

menurut para penganut teori struktural fungsional memandang bahwa kemiskinan 

ini juga fungsional atau mempunyai fungsi dalam sistem sosial, fungsinya bisa 

berupa bagaimana kemudian pemerintah melakukan pemberdayaan kepada 

masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Dari fungsi 

kemiskinan masyarakat dalam sistem sosial bisa juga muncul dana-dana sosial 

dari pemerintah dan juga bisa menghadirkan sistem sosial sebagai forum bagi 

orang-orang kaya untuk mendistribusikan materi kepada orang miskin. 

Pemerintah merupakan bagian dari sistem dan memiliki fungsinya tersendiri, 

fungsi pemerintah di sini salah satunya adalah membantu memberdayakan 

masyarakat miskin agar kesejahteraannya bisa meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif atau 

penelitian lapangan, namun pengumpulan datanya menggunakan metode 

deskriptif dan pendekatan analisis induktif. Jenis penelitian ini secara kontekstual 

berhubungan dengan manusia dan merupakan jenis penelitian yang menggunakan 

pengumpulan data yang sinkron dengan menggunakan penelitian yang bersifat 

kualitatif.1 

Penelitian deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial 

ditinjau dari variabel pengamatan tertentu yang ditentukan secara sistematis, 

faktual, akurat dan kongkrit. Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan 

pada keaslian tidak bertolak berdasarkan teori, tetapi berdasarkan kabar yang 

sebagaimana adanya di lapangan atau menggunakan istilah lain yang menekankan 

pada fenomena sahih yang efektif yang terjadi di lokasi atau komunitas tertentu.2 

2. Lokasi Penelitian 

Ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika 

menyelidiki dan mengidentifikasi lokasi survei. Yaitu tempat, pelaku dan  

kegiatan.3 Penelitian ini berlokasi di Desa Kembangragi Kecamatan 

Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar. 

                                                           
1Lexy, “Metodologi Penelitian Kualitatif”(Bandung Rosdakarya, 2001), h. 3. 
2Sugiyono, Metodologi Penelitian Administrasi (Cet. XIV; Jakarta: Alfabeta, 2006), h. 

16. 
3S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsinto, 1996), h. 43. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

memahami hubungan antar manusia dan proses sebab akibat yang timbul sebagai 

akibat dari hubungan antar manusia. Peneliti melihat Pengentasan Kemiskinan 

Masyarakat Pesisir di Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten 

Kepulauan Selayar dengan menggunakan pendekatan sosiologis guna menganalisa 

dan memahami Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir. 

Pendekatan sosiologis adalah suatu cara atau metode dalam memahami 

dan memaknai kehidupan masyarakat sekitar. Penjelasan tersebut dapat 

mengantarkan kepada kesimpulan bahwa sosiologi adalah jenis pendekatan yang 

digunakan dalam memahami kehidupan individu maupun kelompok dalam 

masyarakat. Pendekatan ini bersifat empiris yang didasarkan pada pengamatan 

pancaindera dan penalaran manusia terhadap kondisi yang dialaminya dalam 

kehidupan sosial. 4 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh ecara langsung dari informan di 

lapangan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian 

ini data primer merupakan output wawancara dengan informan berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah Pengentasan Kemiskinan 

Masyarakat Pesisir di Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

                                                           
4M. Nippi Tambe dan Abdul Hakim Landoho, Pengantar Sosiologi suatu Pendekatan 

Praktis (Cet. I; Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2010), h. 9-10. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data kepustakaan yang terkait dan dapat mendukung 

penelitian ini dan disediakan dalam bentuk buku, jurnal, majalah, surat kabar, 

internet dan sumber data lain yang dapat digunakan sebagai data tambahan . 

D. Metode Pengumpulan Data 

Kita membutuhkan metode yang tepat untuk mendapatkan data yang 

diharapkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan data 

sebagai berikut : 

1. Observasi 

Metode observasi adalah suatu metode pengumpulan, pengamatan secara 

sistematis dan pengumpulan data terhadap gejala-gejala yang diteliti yang muncul 

pada subjek penelitian, yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung di lokasi 

yang diteliti.5 Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila 

sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan, dan dicatat secara sistematis, dapat 

dikontrol keandalan (reabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).6 Observasi yang 

digunakan oleh peneliti adalah jenis observasi partisipatif aktif yakni dengan 

melihat bagaimana carara mengentaskan kemiskinan masyarakat nelayan di Desa 

Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Wawancara   

Metode wawancara adalah suatu metode yang digunakan dalam suatu 

penelitian untuk mengumpulkan informasi yang bersifat variabel secara tatap 

muka dengan informan atau orang yang diwawancarai guna menemukan 

informasi dari sumber yang sesuai dengan fokus penelitian yang akan diteliti. 

                                                           
5Cholil Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Cet. VIII; Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2007), h. 70. 
6Husaini Usman dan Purmono Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. I; 

Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 52. 
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Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur dengan responden untuk memperoleh data yang lengkap dan rinci. 

3. Dokumentasi  

  Dokumentasi tersebut selanjutnya mendukung data melalui dokumen 

penting seperti dokumen lembaga yang diteliti, foto, audio dan sumber tertulis 

lainnya yang juga mendukung dalam kegiatan penelitian. Proses pengambilan 

dokumentasi akan dilakukan saat penelitian sedang berlangsung dengan 

menggunakan media seperti handphone untuk mengambil gambar dengan para 

informan, adapun penggunaan alat tulis menulis digunakan untuk mencatat data-

data penting yang disampaikan narasumber, semua hal ini diperlukan untuk 

menunjang kelengkapan data. 

     4. Teknik Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling. Istilah purposive sampling disebut 

sebagai teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

yang dimaksud, misalnya orang tersebut paling paham tentang apa yang kita 

butuhkan, atau mungkin dia sebagai pemimpin sehingga dapat memudahkan 

peneliti menemukan fakta-fakta yang terkait dan menjelajahi objek atau situasi 

sosial yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian yaitu: 

a. 5 orang masyarakat nelayan. 

b. 5 orang masyarakat pesisir. 

c. Kepala Desa Kembangri Kecamatan Pasimasunggu. 

d. 3 orang staf Kantor Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian diartikan sebagai media atau alat bantu yang 

digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian 
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dapat  membantu peneliti menyederhanakan dalam proses pengumpulan data dan 

memastikan bahwa hasil berbasis lapangan lebih maksimal, optimal, lengkap dan 

sistematis.7 Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, 

sedangkan instrumen penunjang lainnya berupa kamera, alat tulis dan alat perekan 

suara handphone. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data adalah teknik pengolahan yang diperoleh dengan 

cara mengumpulkan, mengolah dan menyusun hasil pengolahan data dengan 

menggunakan metode deskriptif. Data yang disajikan berupa bentuk narasi 

kualitatif, diungkapkan dalam bentuk verbal, kemudian diolah secara jelas, 

sistematis dan akurat.8 Adapun yang penulis lakukan yaitu mencatat untuk 

mengumpulkan informasi tentang fenomena atau gejala yang telah terjadi dan 

terkait penelitian yang dilakukan. 

a) Prosedur analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: reduksi data, yaitu proses pemilihan dan pemusatan perhatian 

dalam konteks yang sederhana dan transformasi data yang tidak ilmiah untuk 

dituturkan dari literatur dan memo. Hasil catatan atau opini dari sumber 

lapangan. Berkenaan dengan reduksi data ini, pembaca dapat dengan mudah 

menyelesaikan isi penelitian tanpa kesulitan dan tidak ada kesalahpahaman 

dengan penulis. 

b) Penyajian data adalah penjelasan tentang berbagai informasi terstruktur yang 

memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan, saran dan tindakan yang 

bersifat kualitatif, serta sengaja disajikan dan ditempatkan dalam format teks 
                                                           

7Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktik (Edisi revisi IV; 
Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 68. 

8Neon Muhajirin, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Reka Surasin, 1998), h. 108. 
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cerita yang dirancang untuk memadukan struktur informasi sedemikian rupa 

sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Selanjutnya, jika 

menyajikan data, peneliti mengatur setiap masalah hasil penelitian, membahas 

penelitian menggunakan metode paparan umum, dan menjelaskan secara rinci. 

c) Pengambilan kesimpulan, atau terkait dengan validasi, adalah kegiatan terakhir 

dari analisis data kualitatif, dan peneliti perlu mencapai kesimpulan sebelum 

memvalidasinya. Kesimpulan yang sebenarnya di sini adalah bagaian dari 

kesatuan yang utuh. 

2. Analisis Data  

Analisis data adalah suatu usaha untuk mencapai dan mengorganisasikan 

suatu sistem yang sistematis dari hasil observasi dan dokumentasi wawancara, 

dalam rangka meningkatkan pemahaman penelitian terhadap masalah yang diteliti 

dan untuk melakukan observasi atau wawancara sebagai hasil dari informan. 

Analisis data bertujuan untuk menyerderhanakan data ke dalam format 

yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Karena metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, maka data yang 

dikumpulkan bersifat non-agresif dan tentunya dapat dijelaskan sesuai dengan 

judul pokok penelitian. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah proses menjelaskan 

suatu keadaan sesuai dengan tujuan penelitian yang sebenarnya, penelitian yang 

bersfat apa adanya yaitu seberapa dalam penulis mempelajari dan mengamati 

fakta-fakta yang ada di lapangan, wawancara dan juga berupa dokumentasi.9 

  

 

 

                                                           
9Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI Press, 1992), h. 15. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Kabupaten Kepulauan Selayar 

1. Sejarah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Kabupaten Kepulauan Selayar di masa lalu pernah menjadi rute dagang 

menuju pusat rempah-rempah di Maluku, di Pulau Selayar, para pedagang singgah 

untuk mengambil bahan bakar dan bahan makanan sembari menunggu musim 

yang baik untuk berlayar. Berdasarkan aktifitas pelayaran ini muncullah nama 

Selayar. Nama Selayar berasal dari istilah Cedaya dalam Bahasa Sanskerta yang 

berarti satu layar, karena konon banyak perahu satu layar yang singgah di pulau 

ini. Kata Cedaya pernah diabadikan namanya dalam kitab Negarakartagama 

karangan karangan Empu Prapanca pada abad ke-14. Ditulis bahwa pada 

pertengahan abad ke-14, ketika Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk 

yang bergelar Rajasanegara, Selayar digolongkan dalam Kepulauan Nusantara, 

yaitu pulau-pulau lain di luar Jawa yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. 

Ini berarti bahwa armada Gjah Madatau Laksmanan Nala pernah singgah di pulau 

ini. 

Belanda mulai memerintah Selayar pada tahun 1739, pada saat itu Selayar 

ditetapkan sebagai sebuah daerah keresidenan di mana residen pertamanya adalah 

W.Coutsier  yang menjabat dari tahun 1739-1743, kemudian Selayar diperintah 

oleh orang Belanda sebanyak 87 residen atau setara dengan residen seperti 

Asistent Resident, Gesagherber, WD Resident atau Controleur, barulah kepala 

pemerintahan ke 88 dijabat oleh orang Selayar, yakni Moehammad Oepoe 

Boendoe. Pada saat penjajah Jepang masuk, terjadi perubahan pada sistem residen 

di mana jabatan residen telah diganti menjadi Guntjo Sodai, pada tahun 1942, di 

zaman kolonial Belanda, jabatan pemerintahan dibawah keresidenan adalah 

Reganschappen, Reganschappen saat ini adalah wilayah setingkat kecamatan yang 

dikepalai oleh pribumi bergelar “Opu”. 

Hari jadi Kabupaten Kepulauan Selayar diambil dari tahun masuknya agama 

islam di Kabupaten Kepulauan Selayar yang di bawah oleh Datuk Ribandang, 
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yang ditandai dengan masuk islamnya Raja Gantarang, Pengali Patta Radja, yang 

kemudian bernama Sultan Alauddin, pemberian Datuk Ribandang. Peristiwa itu 

terjadi pada tahun 1605, sehingga ditetapkan hari jadi Kabupaten Kepulauan 

Selayar adalah 29 November 1605. 

Bahasa yang digunakan oleh Masyarakat Selayar baik di Selayar daratan 

maupun kepulauan sebanyak enam jenis bahasa, yakni Bahasa Selayar umum 

yang merupakan rumpun bahasa Makassar yang berdialek konjo; Bahasa Bugis 

yang digunakan oleh sebagian masyarakat di Pulau Jampea, Pulau Rajuni, Pulau 

Lambego dan Pulau Pasi Tallu; Bahasa Bajo yang digunakan oleh para penghuni 

pesisir dan ujung pulau-pulau di Pasimasunggu atau Benteng Jampea; Bahasa 

Laiyolo digunakan oleh sebagian penduduk Laiyolo; Bahasa Barang-Barang yang 

digunakan oleh penduduk Desa Lowa; bahasa Bonerate yang digunakan oleh 

sebagian besar penduduk Pasimarannu seperti: Pulau Karumpa, Pulau Kalahu 

Toa, dan bahkan hingga Pulau Madu yang berdekatan dengan Maumere. 

Beberapa bahasa yang digunakan secara sendiri-sendiri pada masing-masing 

tempat tersebut, bukan berarti bahwa mereka tidak menguasai bahasa Selayar. 

Sebaliknya kedudukan bahasa Selayar merupakan bahasa persatuan bagi 

penduduk yang berdomisili di Bumi Tanadoang maupun yang berada di 

perantauan. Selain dari penggunaan bahasa, kesenian juga merupakan hal yang 

penting dikemukakan, mengingat bahwa ia adalah warisan budaya bangsa atau 

lebih spesifik adalah produk budaya lokal milik masyarakat tertentu, yang 

merupakan bagian integral dari perjalanan sejarah masyarakat bersangkutan. Oleh 

karena itu, upaya mengenal lebih jauh mengenai karakteristik masyarakat, maka 

perlu juga diungkap beberapa warisan kesenian yang dimiliki yaitu sebagai 

berikut: 

1. Batti-batti yakni kesenian daerah yang biasanya digelar oleh kaum 

muda-mudi tak terkecuali kaum tua, dengan cara berpantun dan 

berbalasan. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi, yakni Rebana 

dan Gambus. Pagelaran kesenian ini, biasanya ditemukan pada saat 

acara perkawinan atau acara rakyat. 
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2. Pa’palari atau abbaiang yakni sejenis permainan rakyat yang dilakukan 

seorang pria dengan menunggangi Kuda dan membonceng seorang 

gadis. 

3. Rambang-rambang yakni kesenian tradisional daerah Selayar yang 

sering dipertunjukkan pada pesta dan acara adat lainnya, serta untuk 

mnyambut tamu yang berkunjung ke daerah ini. Alat musik yang 

digunakan untuk mngiringi kesenian ini adalah Viol, Rebana, dan 

Botol, yang dimainkan oleh beberapa orang seta penyanyi yang terdiri 

dari pria dan wanita. Syair yang dinyanyikan berupa syair percintaan 

dan kebersamaan dalam masyarakat, dilantunkan dalam bahasa Selayar. 

4. Tari Pahruppai yakni tarian yang dibawakan untuk menyambut dan 

menghormati tamu-tamu agung yang datang ke Daerah Selayar. Tarian 

yang dimainkan oleh tujuh orang ini melukiskan kerendahan hati dan 

kesederhanaan masyarakat Selayar dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Tari Pakarena Balla Bulo yakni tarian yang dimainkan sebagai hiburan 

dan penghormatan kepada pemerintah. Biasnya dipertunjukkan dalam 

pesta atau upacara adat. Penarinya terdiri dari lima orang wanita yang 

memegang kipas dan tiga orang pria sebagai pengiring yang 

memainkan alat musik Gendang dan Gong. 

6. Tari Pangaru yakni salah satu tarian tradisional Selayar yang berasal 

dari Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu. 

7. Tarian Pattoja yakni tarian yang menggambarkan aktifitas petani di 

ladang atau di sawah. Gerakan dalam tarian pattoja berturut-turut 

adalah gerakan seperti membersihkan sampah-sampah yang bertebaran 

di ladang dan gerakan seperti menggarap tanah dengan alat pertanian 

sederhana. Semua pekerjaan digambarkan berjalan dengan lancar berkat 

gotong royong seluruh masyarakat sebagai suatu kebiasaan yang turun-

temurun (a’rera). Laki-laki bertugas membuat lubang menggunakan 

alat pattoja diikuti oleh kaum wanita yang bekerja menaburkan benih. 

Tarian ini dibawakan oleh empat orang pria dan empat orang wanita 

dengan iringan musik dan lagu khas Selayar. 
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Selain itu masyarakat Selayar juga mengenal beberapa jenis kesenian 

lainnya yang termasuk kategori jenis nyanyian sebagai berikut: 

1. Didek, yakni sejenis lagu yang syairnya menyerupai pantun dengan 

ragam makna yang dimiliki. Tidak banyak berbeda dengan batti-batti 

yang digunakan sebagai media untuk berkenalan bagi muda-mudi, 

didek juga biasanya dipakai untuk kata pembuka sebuah proses 

perkenalan dengan kategori syair lagu  yang mnyindir untuk mendapat 

simpati atau perhatian yang umumnya dimulai oleh kaum laki-laki.  

2. Pua-pua Dede, yakni sejenis lagu yang biasanya dipertuturkan sebagai 

alat untuk menghibur bayi atau bocah dengan cara menaikkan si bocah 

ke atas kedua kaki kita dengan posisi tubuh berbaring sehingga kedua 

ujung kaki menyangga pantat si bocah yang duduk dengan gaya 

menunggang. Adapun syairnya: 

Pua-pua dede 

Ante’e mae ando 

Mange ngalle je’ne’ 

La paasa berang 

Berang lalakura 

Lapata’bang bulo 

Bulo lalakura 

Lapasuppi’ taju’ 

Taju’ lalakura 

Lalaerang naik ri sapo lohe 

Tanpa donti-donti 

Tanpa kio-kioe 

Nyanyian ini biasanya dinyanyikan oleh ayah atau kakek sang bayi, yang 

biasanya rewel menunggu ibunya yang sedang bepergian atau sibuk di dapur.  

Pua-pua dede = nenek, kakek, buyut 

Ando = nenek 

Je’ne = air 

Berang = parang 
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Bulo = bambu 

Taju’ = bunga, kembang 

Sapo = rumah 

Lohe = banyak 

3. Bulang-bulang keke’, yakni jenis nyanyian yang juga sering digunakan 

untuk menghibur bocah. Selain itu syair lagu yang dipenghujungnya 

banyak menggunakan huruf “R” berfungsi sebagai media untuk melatih 

penyebutan huruf. Adapun syairnya sebagai berikut: 

Bulang-bulang keke 

Aki sampa anrai 

Surampako kassi 

Kassi manompi  

Tali-tali jaha 

Karata utang 

Lappa-lappa biadang 

Biadang boddang 

Bo’dong kasusu 

Kasusu parring 

Parring ma’rate-rate 

Syair lagu ini memuat cerita tentang seseorang yang berharap pada 

rembulan agar tetap memancarkan sinarnya di ufuk barat. Barulah kemudian 

bulan diharapkan memancar di ufuk timur saat burung bernama Kassi berkicau. 

Bulang = bulan 

Kassi = sejenis burung 

Bo’dong = bundar, purnama 

Kasusu = ujung 

Parring = bambu 

Selain itu ada pula ungkapan atau kalimat yang pengucapannya banyak 

menggunakan huruf “R” sehingga dianggap sebagai latihan dari latihan 

pengucapan terutama bagi anak-anak yang baru mulai belajar berbicara. Adapun 

ungkapan yang dimaksud adalah pararang anrenreng tulu, ranrang lampanrai, ri 
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tamparang timoro’na, artinya seekor biawak berjalan sambil menarik seutas tali 

menuju ke pantai atau laut timur Selayar. 

Pararang = biawak 

Anrenreng =menarik 

Tulu’ ranrang = sejenis tali 

Lampa anrai’ = pergi ke arah timur  

Tamparan = laut 

Timoro = timur  

 Masyarakat Selayar juga mengenal beberapa jenis karya dalam bidang 

sastra ataralain sebagai berikut: 

1. Habaru, sejenis karya sastra berbahasa Makassar yang menggunakan 

huruf Arab. Naskah yang kerap dibaca menyerupai orang mengaji ini, 

berisi tentang kejadian asal-usul kejadian manusia, kehidupan di 

permukaan bumi, kehidupan di alam kubur, hidup sesudah mati 

termasuk jenis-jenis siksaan di hari kemudian dan lain-lain. Karena itu, 

dahulu naskah Habaru ini dibaca oleh beberapa orang saat ada musibah 

kematian, sehingga penghayatan atas isi naskah berfungsi menjadi 

nasihat atau peringatan kepada manusia. Untuk membaca naskah, 

dituntut keahlian tersendiri sehingga pelantun  yang profesional mampu 

membuat orang betah mendengarkannya. 

2. Sinrilik, yakni karya sastra yang bercerita tentang sepak terjang seorang 

tokoh. Khusus di Selayar, masyarakat mengenal sinrilik yang bercerita 

tentang kisah karaeng di Tanete. Ia memiliki beberapa gelar antara lain: 

Bulaenna Parangia, Parammatana Muntea, Intanna Tonjo, Jammarokna 

Kasabumbung, Cindena Rakra, Pattolana Tanatowa, Saulu’na 

Bonelohe, Manikanna Butta Barro, Tokeng leppana Tokeng Sibatuna 

Barro, Pujina Barang-baranna Tanete, Palecena Kompania, 

Tunirannuanga ri Gowa, Nipatappaka ri Luhu, saat berperangnya raja 

Seram Racunna Puapuaya Panglima Tubelo. 

3. Lontara Gantarang, yakni karya sastra bertuliskan huruf Arab yang 

memuat tentang riwayat pengislaman di Gantarang. Selain itu, dalam 
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naskah ini juga diceritakan mengenai petualangan Datu Ri Bandang 

yang telah mengislamkan Buton, Selayar, Tallo, dan Gowa. Bahkan 

naskah lontara ini menjelaskan bahwa Selayar lebih awal islam dari 

pada Gowa dan Tallo. 

2.  Letak Geografis 

Selayar sebagai salah satu kabupaten maritim di Sulawesi Selatan, secara 

geografis dikelilingi oleh lautan yang merupakan simpul lalu lintas perhubungan 

laut antara Selat Makassar, di sebelah barat Teluk Bone di sebelah utara serta laut 

Flores di sebelah timur dan selatan. Selayar adalah wilayah kepulauan dengan 

panjang garis pantai 670 km serta pulau besar dan pulau kecil sekitar 126 pulau. 

Perairan Selayar juga tergolong daerah up willing. Sebagai ciri khas wilayah 

pesisir pantai, terdapat berbagai jenis ekosistem penting seperti Ikan, Udang, 

Teripang dan Rumput Laut. 

Sumber lainnya menjelaskan bahwa Selayar adalah salah satu dari pulau-pulau 

kecil yang berdekatan dengan Sulawesi, yang merupakan pulau terbesar keempat 

di Indonesia. Tanjung utara Selayar yang dipisahkan atau dihubungkan dalam 

paradigma maritim oleh semenanjung selatan-barat Sulaewsi, oleh selat Selayar 

yang luasnya kurang lebih sekitar 16 km. Selayar sendiri membentang ke arah 

selatan dengan panjang lebih dari 80,4 km, lebar maksimum hanya 13,2 km. 

Keanekaragaman hayati dan ekosistem pesisir pantai yang dimiliki dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat di pulau ini untuk meningkatkan kesejahteraan 

hidup, baik yang digunakan sebagai sumber bahan makanan, bahan baku industri, 

maupun berbagai keperluan hidup lainnya. Namun, realitas yang terjadi 

menunjukkan bahwa potensi sumber daya laut Selayar yang diperkirakan seitar 

168.780 ton per tahun belum dapat dikelolah secara optimal. 

Kabupaten Kepulaauan Selayar terletak di sebelah selatan dari Provinsi 

Sulawesi Selatan. Ibu kota Kbupaten Kepulauan Selayar adalah kota Benteng 

yang terletak di ujung Pulau Selayar yang memanjang dari Utara ke Selatan. 

Daerah ini merupakan satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh 

wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi. Daerah yang terdiri dari guguan 

beberapa pulau sehingga membentuk suatu wilayah Kepulauan. Wilayah 
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Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas 130 pulau baik pulau besar maupun 

pulau kacil. Gugusan kepulauan tersebut sebagian dihuni penduduk, sebagian 

adalah pulau yang tidak berpenghuni. Pulau-pulau berpenghuni tersebut antaralain 

Pulau Pasi Tanete, Pulau Psi Gusung, Bahuluang, Tambolongang, Polassi, Pulau 

Jampea, Lambego, Pulau Bonerate, Pulau Pasitallu, Pulau Kakabia, Pulau Jinato, 

Pulau Kayuadi, Pulau Rajuni, Pulau Rajuni Bakka, Pulau Rajuni Ki’di, Pulau 

Kalautoa, Pulau Latondu, Pulau Madu, dan lain-lain. Jumlah keseluruhan pulau 

yang berpenghuni sebanyak 26 pulau. 

Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara 5042’-

7035’ Lintang Selatan dan 120015’-122030’ Bujur Timur. Kabupaten Kepulauan 

Selayar merupakan salah satu kabupaten di Profinsi Sulawesi Selatan, dan satu-

satunya Kabupaten yang terpisah dari pulau Sulawesi, dengan batas-batas wilayah 

sebagai berikut: 

1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukkumba 

2) Sebelah timur berbatasa dengan Perairan Teluk Bone 

3) Sebelah barat berbatasan dengan Perairan selat Makassar  

4) Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flore. 

Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 

km2 dimana luas daratan 1.357,03 km2, sedangkan luas laut 9.146,66 km2, 

sdengan panjang garis pantai yaitu 670 km. Secara administratif Kabupaten 

Kepulauan Selayar terbagi atas 11 kecamatan, 81 desa dan 7 kelurahan. Sebanyak 

5 (lima) kecamatan berada di kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu 

dengan ibu kota Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan Ibu kotan Benteng 

Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur ibu kota Ujung Jampea, Kecamatan 

Taka Bonerate ibu kota Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena ibu Kota Kalautoa. 

Adapun 6 (enam) kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar, masing-

masing Kecamatan Benteng ibu Kota Benteng, Kecamatan Bontoharu ibu Kota 

Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu ibu Kota Pariangan, Kecamatan Bontomanai 

ibu Kota Palebungimg, Kecamatan Buki ibu Kota Buki, dan Kecamatan 

Bontomatene ibu Kota Batangmata. 
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2. Keadaan Penduduk 

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2019 tercatat 

sebanyak 124.553 jiwa yang terdiri dari laki-laki 59.800 jiwa dan perempuan 

64.753 jiwa. Sedangkan jumlah Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar 

sebanyak 11 kecamatan dan memiliki 7 kelurahan, 81 desa, 63 RW, 567 RT, 

terdiri dari 2 sub area wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi 

Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan 

Buki, Kecamatan Bontomatene, dan Kecamatan Bontosikuyu. Sedangkan wilayah 

kepulauan yaitu Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan 

Pasimasunggu Timur, Kecamatan Takabonerate, dan Kecamatan Pasilambena 

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Selayar 2020). 

Penyebaran penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar terstruktur menurut 

kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih berfokus pada wilayah 

Kecamatan Benteng, yaitu berjumlah 22.412 jiwa, disusul Kecamatan Bonosikuyu 

sebanyak 14.506 jiwa, Kecamatan Bontoharu Sebanyak 12.704 jiwa, sedangkan 

jumlah penduduk paling rendah yaitu Kecamatan Buki sebanyak 6.180 jiwa, 

kemudian diurutan 5, 5 dan 6, Kecamatan Bontomatene sebanyak 12.673 jiwa, 

Kecamatan Taka Bonerate sebanyak 12.673 jiwa, dan Kecamatan Bontomanai 

diposisi ke 6 sebanyak 12.326 jiwa, disusul posisi 7 Kecamatan Pasimarannu 

9.011 jiwa, sedangkan diposisi 9 dan 10, Kecamatan Pasimasunggu Timur 

sebanyak 7.333 jiwa dan Kecamatan Pasilambena sebanyak 6.985 jiwa. 

3. Keadaan Pendidikan  

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik, efektif dan bermutu 

merupakan hak dari setiap warga negara. Meningkatnya jumlah partisipasi 

pendidikan dari setiap penduduk merupakan salah satu indikator penting penilaian 

keberhasilan pembangunan suatu bangsa atau daerah. Dalam beberapa tahun 

terakhir ini, hasi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya dalam 

bidang pendidikan, masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Dengan 

demikian, masalah utama pada bidang Pendidikan berada pada pelayanan khusus 

dalam penyelesaian wajib belajar 9 tahun menuju penyelesaian pendidikan selama 

12 tahun pada tingkat pendidikan menengah. Hal ini terkait pada mutu pendidikan 
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yang jika dihubunkan dengan standar 35 nasional pendidikan belum sepenuhnya 

memadai dan terjamin dengan baik. 

Terkait dengan pendukungan kehidupan sosial, pendidikan merupakan salah 

satu faktor penting untuk menjamin mutu sumber daya manusia (SDM). Tingkat 

pendidikan akan mempengaruhi pola pikir, pola tingkah laku dan interaksi sosial 

seseorang sebagai bagian dari anggota masyarakat dalam melakukan aktifitas 

untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Pendidikan akan secara langsung memberi 

sumbangan terhadap keterampilan dan strategi kelangsungan hidup pada 

seseorang.   

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis akan  

memberikan gambaran umum daerah penelitian, di mana gambaran ini akan 

memberikan informasi dan untuk menentukan teknik pengambilan data yang 

dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari 

segi kondisi wilayah, jarak dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.  

1. Gambaran Umum Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu 

 

Desa Massungke 

Desa Bontosaile 

Desa Labuan 
Pamajang  

Desa Kembangragi 
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Pulau Jampea (biasa disebut juga Pulau Jampea) adalah pulau yang 

terletak di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan Indonesia. Pulau ini 

berada dibagian selatan Pulau Selayar tepatnya diantara Pulau Kayuadi 

Kecamatan Taka Bonerate dan Pulau Kalao Kecamatan Pasimarannu. Pulau 

Jampea memiliki 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Pasimasunggu dan 

Kecamatan Pasimasunggu Timur, serta 10 (sepuluh) Desa antara lain; Desa Bonto 

Saile, Desa Maminasa, Desa Labuang Pamajang, Desa Kembangragi, Desa 

Labuang Baji, Desa Masungke, Desa Tanamalala, Desa Bontomalling, Desa 

Bontobulaeng dan Desa Bonto baru. 

Pulau Jampea merupakan pulau terbesar kedua di Kepulauan Selayar 

setelah Pulau Selayar dan merupakan satu satunya pulau penghasil beras di 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Penduduk dipulau Jampea menguasai 3 (tiga) 

bahasa yakni bahasa Indonesia, bahasa Bugis dan bahasa Selayar. 

Kabupaten ini memiliki bahasa yang berbeda dengan kabupaten lain yang 

ada di Sulawesi Selatan. Bahasa Selayar adalah sebuah bahasa Austronesia yang 

dipertuturkan di Pulau Selayar dan beberapa Pulau lain di Kabupaten Kepulauan 

Selayar, Sulawesi Selatan Indonesia sebagai bahasa Ibu. Bahasa Selayar termasuk 

dalam daftar bahasa dominan di Indonesia. Bahasa Selayar merupakan anak 

cabang bahasa yang berkembang dari bahasa Melayu asal bahasa ini berada di 

Kabupaten Kepulauan Selayar yang terbagi atas Silajara Palemba, Tanete dan 

lain-lain. Bahasa Selayar dihipotesiskan sebagai bahasa melayik seperti halnya 

bahasa Minagkabau, bahasa Betawi dan bahasa Iban. 

Bahasa Selayar banyak dipengaruhi oleh bahasa Melayu, Makassar dan 

bahasa Bugis. Bahasa Selayar mempunyai hubungan dengan bahasa konjo pesisir 

yang banyak dipakai di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukkumba, Provinsi 

Sulawesi Selatan. Bahasa Selayar berada dalam kategori cukup aman dari 

kepunahan karena digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh masyarakat Selayar 

maupun oleh para pendatang. Saat ini bahasa Selayar sudah mulai diajarkan di 

sekolah-sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai muatan lokal dan 

bahasa Selayar juga memiliki sejumlah peri bahasa. 
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Menurut perkiraan, waktu tempuh melalui jalur laut dengan menggunakan 

Kapal Feri dari pelabuhan penyebrangan Pattumbukang di Desa Lantibongang 

Kecamatan Bonto Sikuyu ke pelabuhan penyebrangan Pulau Benteng Jampea di 

Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu memakan waktu sekitar 4 samapi 

dengan 5 jam, sementara dari Desa Lantibongang ke Kota Benteng ditempuh 

sekitar 1 sampai 2 jam perjalanan darat. Berarti lama perjalanan dari Ibu Kota 

Kabupaten Kepulauan Selayar ke Pulau Jampea sekitar 5 sampai 6 jam perjalanan 

laut.  

Selain daripada itu kebanyakan orang yang melakukan penyebrangan dari 

Pelabuhan penyebrangan Bira langsung ke Pelabuhan Benteng Jampea tanpa 

melalui transit Kapal, dan jarak tempuh selama 12 jam perjalanan laut dengan 

menggunakan Kapal Feri Sangke Palangga. 

Desa Kembangragi terdiri dari 6 Dusun yaitu: 

1. Dusun Karama 

2. Dusun Benteng Barat 

3. Dusun Benteng Timur  

4. Dusun Benteng Selatan 

5. Dusun Bonelambere 

6. Dusun Lajongko 

Batas wilayah Desa Kembangragi yaitu: 

1. Sebelah Utara Desa Masungke 

2. Sebelah Selatan Desa Labuang Pamajang 

3. Sebelah Barat Desa Tanamalala 

4. Sebelah Timur Desa Batumalling 

2. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal pada 

suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daearah itu 

serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut, 

jumlah penduduk di Desa Kembangragi apabila dilihat dari pembagian penduduk 

berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2020 yaitu sebagai berikut: 

 



44 
 

 
 

Tabel 4.1 

 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  

No      Kelurahan/Desa     laki-laki  Perempuan      jumlah 

1. Tanamalala         390       428       818 

2. Kembangragi        1142      1333      2475 

3. Labuang pamajang         582       646      1228 

4. Maminasa        507       527      1034 

5. Bontosaile         416       478       894 

6. Massungke         491       538      1029 

7. Telukkampe         493       512      1005 

 Pasimasunggu       4021      4462      8483 

Sumber Data: Prifil Desa Kembangragi 2022 

Berdasarkan jumlah penduduk pada tabel di atas, masih ada kemungkinan 

akan bertambah atau berkurang karena adanya angka angka kematian dan angka 

kelahiran. 

Tabel 4.2 
 Data Kelembagaan Desa Kembangragi 

No.            Kelembagaan Desa/Kelurahan            Jumlah  

1. Pengurus LKMD               3 

2. Kader pembangunan Desa               2 

3. Penggerak PKK              28 

4. Kader PKK              40 

Sumber Data: Profil Desa Kembangragi 2022 
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Tabel 4.3 
Data Bidang Olahraga  

Kemasyarakatan Desa Kembangragi 

No.            Bidang Olahraga            Jumlah  

1. Sepakbola 4 perkumpulan 

2. Volly Ball 8 perkumpulan 

3. Bulu Tangkis  2 perkumpulan 

4. Tenis Meja 2 perkumpulan 

5 Pencak Silat  1 perkumpulan 

Sumber Data: Profil Desa Kembangragi 2022 

3. Keadaan Iklim   

Secara topografis fisiografis Kabupaten Kepulauan Selayar bervariasi, 

terbagi menjadi tiga satuan morfologi, yaitu berupa satuan morfologi daratan 

ulufial pantai, satuan morfologi perbukitan dan bergelombang, dan satuan 

morfologi perbukitan dengan lereng terjal, dengan ketinggian 356-657 meter 

diantara puncank gunung Bontoharu (435 m) dan gunung Bontosikuyu (607 m). 

Satuan morfologi ini ditempati oleh endapan hasil gunung api berupa breksi, 

larva, konglomerak, tuva dengan selingan batuan sedimen laut. Sementara itu tipe 

iklim di wilayah ini yaitu musim hujan terjadi pada bulan November hingga Juni 

dan sebaliknya musim kemarau pada bulan Agustus hingga September. Secara 

umum curah hujan terjadi cukup tinggi dan sangat dipengaruhi oleh angin 

musiman. 

4. Keadaan Keagamaan  

Berdasarkan data yang terkumpul didalam penelitian ini, secara umum dapat 

digambarkan keadaan keagamaan di Desa Kembangragi Kecamatan 

Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Masyarakat di Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten 

Kepulauan Selayar adalah mayoritas penganut agama Islam (Muslim). Kondisi 

keagamaan di Desa Kembangragi dapat digambarkan berdasarkan sarana 

peribadatan yang ada. Pelaksanana aktivitas keagamaan berjalan dengan baik, 

tenang dan damai baik itu pelaksanaan kegiatan perayaan keagamaan seperti hari 
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Raya Idul Fitri, Idul Adha dan peringatan hari-hari besar agama islam, seperti 

Maulid Nabi Muhammad Saw, Isra Mi’raj, serta ibadah pada bulan Ramadhan 

semuanya berjalan dengan baik,  Hal ini adalah sebagai bentuk kerjasama yang 

baik antara masyarakat dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Desa 

Kembangragi. 

Adapun jumlah tempat ibadah di Desa Kembangragi sebanyak 5 mesjid 

diantaranya: 

    Tabel 4.2 

 Jumlah Tempat Ibadah Desa Kembangragi 

No  Dusun  Masjid  Musholla  Jumlah  

1.  Benteng 

timur  

1 1 2 

2.  Benteng 

barat  

1 - 1 

3.  Karama  1 - 1 

4.  Lajongko  2 1 3 

 Jumlah    7 

      Sumber data: profil Desa Kembangragi 2022  

5. Keadaan Pendidikan 

Keadaan pendidikan di Desa Kmebangragi dapat kita lihat pada tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 4.3  
Jumlah fasilitas pendidikan 

No Bangunan Jumlah bangunan 

1.  TK 2 

2.  SD 2 

3.  SMP 1 

4.  SMK 1 

 Jumlah 6 

      Sumber data: Desa Kembangragi 2022  

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa sarana pendidikan mulai 

pada tingkat TK Sampai dengan tingkat SMK yang berjumlah 6 (enam) bangunan. 

Keadaan pendidikan di Desa Kembangragi bisa dikatakan lengkap sebagaimana 

disebutkan pada tabel di atas. 

6. Keadaan Ekonomi 

Berdasarkan penelitian membuktikan bahwa mata pencaharian di Desa 

Kembangragi adalah sebagai Nelayan dan petani tambak, selain itu juga sebagai 

petani penghasil beras dan petani kopra, keadaan ekonomi msyarakat ditopang 

oleh sumber penghasilan lainnya seperti Buruh, Pedagang, Pegawai Negeri, 

Peternak, Wiraswasta dan sebagainya. Hai ini menunjukkan bahwa masyarakat 

Desa Kembangragi masih tergolong ekonomi sedang sampai menengah, walaupun 

tidak dikatakan makmur karena masih ada sebagian penduduk yang termasuk 

dalam golongan miskin. Pemerintah setempat sampai sekarang masih berusaha 

keras untuk memutuskan garis kemiskinan dengan memberikan bantuan berupa 

sandang, pangan dan papan. 
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Tabel 4.4 
   Lingkungan Hidup  

 

No.                       Peternakan             Jumlah  

1. Ayam kampung              247 

2. Ayam ras              120 

3. Itik               238 

4. Kambing               324 

5. Sapi               839 

6. Kerbau               427 

Sumber Data: Profil Desa Kembangragi 2022 

 

7. Struktur Organisasi  

Struktur pemerintahan Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu yaitu 

dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahannya  

dibantu oleh Sekretaris Desa dan para Kaur (kepala urusan). Berikut merupakan 

susunan pemerintahan Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunngu tahun 2021-

2022: 

Tabel 4.5 

Struktur Organisasi Masyarakat Desa Kembangragi 

No                             Jabatan               Nama  

1. Kepala Desa Ikbal  

2. Sekretaris Desa Kamarul Huda S.Pd.i 

3. Kaur Keuangan  Muh. Ardan Saputra 

4. Kaur Kepemerintahan Sandi S.Pd 

5. Kaur Pembangunan Hasman  

6.  Kaur Perencanaan Milyanti  

 Sumber Data: Profil Desa Kembangragi 2022 

8. Visi dan Misi Lokasi Penelitian 

a.   Visi Desa Kembangragi 
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Terwujudnya kemandirian masyarakat makmur dan sejahtera 

dibawah ridho ilahi dan didukung oleh sumber daya manusia 

yang mapan. 

a. Misi Desa Kembangragi 

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah secara berdaya 

dan berhasil, guna pemerintah yang aman dan evisien 

berbasis pelayanan prima. 

2. Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat  

3. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) dan lingkungan 

hidup secara lestari. 

C. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan masyarakat pesisir  

Masalah kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan khususnya di Desa 

Kembangragi merupakan masalah yang sulit untuk diselesaikan. Setiap keadaan 

dan kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mendiami suatu 

komunitas mempunyai asal-usul tertentu, dan kebiasaan tersebut yang pada 

akhirnya akan membentuk suatu keadaan yang menandai dari komunitas 

masyarakat tersebut, hal ini juga yang terjadi di kalangan masyarakat nelayan di 

Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu. 

1. kondisi alam  

Masyarakat nelayan di daerah pesisir dibentuk oleh kelompok-kelompok 

sosial yang beragam. Seperti halnya dengan masyarakat pesisir di pulau Jampea 

yang bermata pencaharian sebagai nelayan di mana masyarakat nelayan di sana 

menggantungkan hidupnya pada seberapa besar hasil tangkap yang mereka 

peroleh setiap harinya. Pendapatan yang mereka peroleh setiap harinya tidak 

menentu karena dipengaruhi oleh faktor cuaca dan musim. Hal ini berdasarkan 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu informan yang 

bernama Bapak Muhtadi (40 Tahun) yang mengatakan bahwa: 

“Pekerjaanku saya nak itu nelayan, hampirma mungkin 10 tahun jadi 
nelayan. Kalau masalah pendapatan itu tidak menentu ki nak kadang 
banyak kadang juga sedikit, terus itu toh hasil tangkapanku biasanya dijual 
ki terus sisanya itu dibawa pulang mi dimakan ki di rumah. Biasanya juga 
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itu ikan yang kudapat ada yang saya keringkan baru dijual ki nak. 
Begitumi itu kerjaanku sebagai nelayan nak hidup pas-pasan makan 
seadanya jaki nak”.

1 

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu informan yang bernama 

Bapak Burhanuddin (39 Tahun) yang mengatakan bahwa: 

“Kalau saya nak kerjaanku itu jadi nelayan sudah hampir 5 tahun kalau 
tidak salah ingat ka. Begitumi pendapatanku sehari itu tidak menentuki 
kadang banyak kadang juga tidak kabiasa cuaca buruk ki jadi kurangki 
ikan di laut biasa juga ndk pergika itu melaut nak. Kalau hasil 
pendapatanku itu biasa kalo banyakki kujual sisanya itu dibawami pulng 
dimakan. Bukanji juga ikan basah kujual biasa juga kasi keringka ikan 
baru dijual nak. Saya juga nak biasaka bertani, tapi yang paling utama itu 
nelayan nak, pergi terus ja itu melaut juga kalau masuk lagi musim panen 
pergima lagi di sawah nak. Biasa itu kan tidak menentuki cuaca to, ada 
juga itu musimnya cari ikan. Sama mi juga seperti padi nak ada juga 
musimnya. Begitumi itu kerjaku nak jadi bergantungka sama pendapatan 
melaut sama hasil panen padi juga”.2 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan 

yang diperoleh oleh nelayan tidak menentu. Hasil tangkapan yang mereka dapat 

selain bisa dijual biasa juga dibawa pulang ke rumah untuk dimakan bersama 

keluarganya dan juga selain menjual ikan basah mereka juga mengeringkan ikan 

untuk dijual. Selain itu mereka juga bergantung pada hasil panen padi di sawah. 

Masyarakat pesisir di Pulau Jampea selain bermata pencaharian sebagai 

nelayan mereka juga bermata pencaharian sebagai petani, adapun lahan pertanian 

yang digunakan selain untuk menanam padi, mereka juga menanam berbagai jenis 

tanaman lainnya di lahan tersebut seperti jagung, ubi dan juga lombok. Apabila 

masuk musim padi, lahan tersebut ditanami padi, begitu pula seterusnya apabila 

memasuki musim jagung ditanami jagung, ubi dan juga lombok. Musim padi di 

Pulau Jampea terjadi dua kali dalam setahun, kemudian dilanjutkan dengan musim 

jagung dan saat ini masyarakat di sana juga memanen lombok dilahan mereka 

masing-masing. Hal tersebut berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan 

                                                           
1 Muhtadi (38 Tahun) Seorang Nelayan, Wawancara di Desa Kembangragi Kecamatan 

Pasimasunggu, 02 Februari 2022. 
2Burhanuddin (39 Tahun) Seorang Nelayan, Wawancara di Desa Kembangragi 

Kecamatan Pasimasunggu, 02 Februari 2022. 
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peneliti dengan salah satu informan yang bernama Ibu Sultia (40 tahun) yang 

mengatakan bahwa: 

“Iyek nak jadi saya pekerjaanku selain jadi ibu rumah tangga saya juga pergi 
ka berkebun nak sama tanam padika juga di sawah. biasa juga saya pergika 
bantu-bantu orang menjemur ikan di pinggir pantai nak. Tapi memang 
pekerjaan utamaku itu ibu rumah tanggaji sama pergika tanam padi di sawah. 
Jadi itu biasa kalau bukan mi musim padi masuk mi lagi musim jagung, saya 
tanami lagi jagung karna musim padi itu di sini cuma dua kali ji dalam setahun 
nak, makanya biasa itu lahan kupergunakan juga untuk ku tanami sama 
tanaman lain kayak jagung sama kacang juga, sekarang ini musim lombok 
juga nak. Bagus sekali lahannya di sini untuk ditanami nak dan alhamdulillah 
lumayan tommi ini hasil yang ku dapat nak”.

3 

Masyarakat di Pulau Jampea dalam melakukan aktifitas sehari-hari selalu 

bekerja sama dalam proses penangkapan ikan, mereka berangkat ke laut secara 

bersama-sama, biasanya dalam satu perahu ada 2 sampai 3 orang yang ikut. 

Bentuk kerjasama tersebut bisa terlihat dari pembagian tugas yang dilakukan saat 

proses penangkapan ikan. 

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang 

bernama Bapak Datuara (51 tahun) mengatakan bahwa: 

“Kalau saya nak alhamdulillah baik ji hubunganku sama yang lain, seperti 
maki saudara tidak baku iri jaki, seringki juga ngumpul sama-sama, cerita-
cerita, minum kopi sama-sama, bahkan to nak kita berangkat cari ikan 
biasa ada 2 atau 3 orang dalam satu perahu nak, terus itu nanti hasilnya to 
kita bagimi sama-sama nak. Bagus juga kalau banyak ki satu perahu ramai 
ki’”.

4 

Hal serupa juga yang diungkapkan oleh informan yang bernama Bapak 

Bahar (45 Tahun) yaitu: 

“Iyek nak kalau dibilang hubungan bagus ji nak, ndk ada ji hubungan baku 
musuhan begitu, kita seringki ngumpul sama-sama kalau malam, saling 
membantuki juga kalau ada teman yang membutuhkan bantuan nak, terus 
itu biasa dalam satu perahu ada 2 sampai 3 orang ki jadi nanti hasil 
tangkapan ta yang didapat itu dibagi mi sama-sama,begitu nak”.

5 
                                                           
3 Sultia (40 Tahun) Masyarakat Pesisir, Wawancara di Desa Kembangragi Kecamatan 
Pasimasunggu, 02 Februari 2022. 

4Datuara (51 Tahun) Seorang Nelayan, Wawancara di Desa Kembangragi Kecamatan 
Pasimasunggu, 03 Februri 2022. 

5Bahar (45 Tahun) Seorang Nelayan, Wawancara di Desa Kembangragi Kecamatan 
Pasimasunggu, 04 Februari 2022. 
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2. Terbatasnya wilayah tangkap 

Potensi hayati yang dikandung oleh laut disekitar tempat tinggal nelayan di 

Desa Kembangragi seharusnya dapat menjadi suatu aset besar bagi nelayan 

setempat dalam upaya memperbaiki taraf hidup mereka secara ekonomis, namun 

kenyataannya sampai saat ini kehidupan masyarakat nelayan di Desa 

Kembangragi Kecamatan Psimasunggu tetap saja berada di dalam 

ketidakmampuan dan belum sejahtera. Seperti halnya yang dikatakan oleh Daeng 

Amir seorang nelayan (30 tahun) saat wawancara yaitu: 

“Pertama, kaasiasi nasaba’ geleki sipole pagguppaang hassele 
tamparang, nakke gele rie' nasurang pole penduduk kaasiasi nasaba’ 

panggupaanna ta’batasi jumallana. Maka rua, kaasiasi injo rie’ nasaba’ 

passisalaang lalang kaballoanna hassele sumberdaya manusia, 
pengaruna sumber daya manusia rendah nasaba’ gele langkasa sikolaku, 
passareangku tongi gele lassikola nasaba’ gelei lakulle tutoaku riolo la 

pasikolaa, makatallu kaasiasi injo rie’ nahadere nasaba’ passisalaang 

modala, parrallui pole nupiisseki kambe inni tide jama jamaang maraeng 
taisse. Tampa pa boja bojaang injo gelekki kulle dere, geleki kulle 
sulukang pulo rinjo pulijaki minro-minro saia ianaja tampa ri mangei ka 
lepa-lepa surang jarangka injo gelei kulle rierang lampa dere boja juku”.

6 

Artinya:  

“Pertama, kemiskinan muncul karena adanya perbedaan pola kepemilikan 
sumber daya modal, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam 
jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat 
perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan produktifitasnya 
rendah serta upahnya juga rendah. Rendahnya kualitas sumber daya 
manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, 
ketiga  kemiskinan muncul akibat terbatasnya wilayah yang akan ditempati 
untuk mencari Ikan karena kebanyakan dari mereka hanya menggunakan 
sampan-sampan kecil yang tidak memungkinkan untuk dibawa keluar 
pulau. Oleh karena itu mereka hanya bisa mencari Ikan disekitar 
wilayahnya saja atau di pulau-pulau kecil terdekat yang ada disekitarnya.” 

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

Keterbatasan sumber daya manusia ini menyangkut sumber daya manusia nelayan 

                                                           
6Amir (30 tahun), Seorang nelayan, wawancara kediamannya di Desa Kembangragi, 04 

Februari 2022. 
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itu sendiri serta modal keuangan yang tidak ada serta tidak memadai untuk tidak 

melakukan usaha penangkapan ataupun usaha lain yang lebih menguntungkan.  

3. Terbatasnya keterampilan 

Wawasan dan keterampilan nelayan kecil ini relatif terbatas, hanya sekitar 

dunia melaut saja, hal-hal diluar pekerjaan sehari-hari tidak mereka ketahui, hal 

ini tidak terlepas dari tingkat pendidikan mereka yang relatif rendah, dimana 

sebagian besar hanya sampai sekolah dasar saja bahkan tidak lulus. Sama halnya 

dengan yang dikatakan oleh Bapak Junaling seorang nelayan ( 28 tahun ) saat 

wawancara yaitu: 

“Jamaang allo-allo tide maraeng passangalinna lampaki ri tamparang 
boja juku maenginjo muliangki ngassi hattu istirahat injo untuk pakabaji 
pakakasa  panra’, tinro banggi ampamu lampaakisse ri tamparang. Tide 
usaha maraeng selain pammekang jari injo usahata sanna terbatasna, 
modala’na papekang inni sangga sangganna”.

7 

Artinya:  

“Pekerjaan sehari-hari tidak ada lain selain menangkap ikan di laut, 
pekerjaan lain tidak mereka kuasai. Rutinitas sehari-hari nelayan tersebut 
umumnya hanya pergi melaut, dan setelah pulang mengisi waktu istirahat 
mereka dengan memperbaiki alat tangkap yang rusak, tidur malam hari 
terus melaut lagi. Tidak mempunyai usaha lain selain melaut, oleh karena 
itu usaha sangat terbatas, modal yang mereka milikipun sangat terbatas.” 

Terkait dengan pernyataan yang diungkapkan di atas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa Terbatasnya keterampilan yang dimiliki oleh nelayan 

membuat usaha perikanan dikalangan nelayan tidak mudah berjalan. Dalam hal 

kepemilikan modal keuangan yang dimiliki masyarakat nelayan kecil juga 

terbatas, bahkan sebagian dari mereka tidak punya modal. Keterbatasan 

kepemilikan aset merupakan ciri umum masyarakat miskin, dapat kita lihat dari 

kondisi rumah, peralatan rumah tangga yang sederhana, lingkungan tempat tinggal 

yang kumuh dan terlilit utang. 

 

 4. Keterbatasan alat tangkap 

                                                           
7Junaling (61 tahun), Selaku nelayan, Wawancara di Desa Kembangragi, 07 Februari 

2022. 
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Berbagai program perikanan yang disalurkan oleh pemerintah selama ini 

dirasa tidak menguntunggkan masyarakat nelayan kecil, program yang disedorkan 

oleh pemerintah dirasa lebih menguntungkan masyarakat nelayan besar serta 

kurang memperihatinkan dan merugikan nelayan kecil. Modernisasi peralatan 

tangkap hanya bisa dinikmati oleh nelayan besar yang memiliki modal kuat dan 

akses ke pemegang kekuasaan. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh 

Bapak Ahmad Yani ( 26 tahun) selaku nelayan pada saat wawancara yaitu: 

“Kalo’morang battu ripamarentanjo hadere untuk ripidatali surang lari 
panai’ produktifitas ijnjo biasana gassingi gele laperhatikang 
kaparalluang masyarakat papekang biasanjo”.8 

Artinya:  

“Sementara kebijakan yang diberikan pemerintah untuk mengejar dan 
meningkatkan produktifitas itu biasanya sering mengabaikan kepentingan 
masyarakat nelayan kecil”. 

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa hal inilah yang menjadikan 

kehidupan masyarakat nelayan semakin terpinggirkan dan hidup dalam 

kemiskinan. Faktor peneyebab kemiskinan pada masyarakat seperti yang 

dikatakan oleh Bapak Daeng Masallo (46 tahun) seorang nelayan pada saat 

wawancara yaitu: 

“Kambe papekan innikang pakakasa nuripake sainjo injonajua gele riek 
maraeng, ampa Pukat ripake injopulimu gele minang risambei selama 
sitaung sallona injopulija ripake. Jari ampa hattu juku mareng gelemu 
sesuai surang pakakasa anu ripake nu seharusna injo pakakasa harusi 
situru surang hattu, allo-allo sanging injo pulija ripake katide pakakasa 
maraeng laripake”.

9 

Artinya:  

“Kami para nelayan tidak memiliki berbagai jenis alat tangkap, jika kami 
menggunakan jaring maka sepanjang tahun kami tetap menggunakan 
Jaring tersebut tidak diganti-ganti. Jadi jika musim ikan lain kami tidak 
mampu menyesuaikan dengan alat tangkap yang kami miliki, setiap hari  
hanya menggunakan alat tangkap yang sama tanpa diganti-ganti.” 

                                                           
8Ahmad Yani (26 tahun), Selaku  nelayan, Wawancara di Desa Kembangragi, 09 Februari  

2022. 
9Daeng Masallo (46 tahun), Seorang Nelayan,  Wawancara di Desa Kembangragi, 10 

Februari 2022. 
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Pekerjaan penangkapan Ikan sangat sulit dilakukan dan beresiko tinggi 

karena setiap keahlian saing-masing membutuhkan proses yang lama. Misalnya, 

seorang nelayan yang menggunakan pancing ketika sedang tidak musim ikan 

besar dan jenis ikan lainnya, maka ia tidak akan mudah mengalihkan 

pekerjaannya untuk menjadi nelayan udang. Baik metode penagkapan maupun 

fasilitas yang digunakan untuk menangkap jenis Ikan yang berbeda-beda itu  tidak 

sama. 

Wawancara dengan Bapak Abdul Karim (40 tahun) seorang nelayan 

terkait dengan faktor peneyebab kemiskinan  masyarakat nelayan, beliau 

mengatakan: 

“Katallasang allo-alloku rilino keadaanna biasa-biasa saja injo sannamu 
rikasukkuri, geleja parallu ripikkiri katerasaana maadaimu ampa ripikkiri 
na sitaba-tabana jua harus risukkuri apa-apa rie,ditte geleja parallu 
pikkiri langkasa, kambe papekang innikang geleja parallu tapikkiri patena 
katallasang injo nasaba ampa pakonni katallasang injo ganna’tongimu 

rikasia”.
10 

Artinya:  

 “Kehidupan sehari-hari di dunia yang sifatnya biasa-biasa saja itun sudah 
lebih dari cukup dan patut disyukuri, tidak perlu difikirkan kekerasan 
hidup karena hidup sederhana itu sudah lebih dari cukup dan patut 
disyukuri apa adanya. Kami para nelayan tidak memikirkan untuk hidup 
kaya di dinia, karena keadaan ini sudah cukup kami rasakan.” 

Berdasarkan dari penjelasan di atas peneliti dapa menyimpulkan bahwa 

Faktor pandangan hidup yang ada pada masyarakat nelayan adalah suatu 

pandangan yang lebih berorientasi pada kehidupan diakhirat nanti, sedangkan 

keseharian di dunia biarlah berjalan apa adanya, tidak perlu terlalu difikirkan 

santai saja dengan menikmati apa yang ada, karena menurut mereka persoalan 

kaya dan miskin itu adalah berasal dari Tuhan. 

D. Cara untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir 

Paket program pengentasan kemiskinan yang sudah diupayakan 

pemerintah sejak dahulu sampai saat ini sudah banyak dilakukan, namun program 

                                                           
10Abdul Karim (40 tahun), Seorang Nelayan, Wawancaea di Desa Kembangragi, 12 

Februari 2022. 
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tersebut masih bersifat umum, program yang bersifat umum antara lain yaitu: 

program keluarga sejahtera, program pengembangan kecamatan dan bantuan 

langsung tunai. Sedangkan program yang secara khusus ditujukan untuk 

kelompok sasaran masyarakat antaralain program pemberdayaan masyarakat 

pesisir, namun program-program yang dilakukan pemerintah tidaklah membuat 

nasib nelayan menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Salah satu penyebab 

kurang berhasilnya program-program pemerintah dalam mengentaskan 

kemiskinan nelayan adalah formulasi nelayan yang bersifat top down. Sama 

halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Rapiuddin (35 tahun) seorang 

masyarakat pesisir saat wawancara yaitu: 

“Konni-konni parallui ripa,rie sikura kaparalluanna  mayarakat nelayan 
nasaba kaparalluang injo gelei kulle latanagani pamarenta. Jari inni 
parallui rihadirkan supaya kullei ripalesang tulla pikkiri kale-kale ri 
kedudukanna.”11 

Artinya: 

“Saat ini perlu diadakan penanganan kemiskinan nelayan seperti 
kebutuhan yang kita perlukan sebagai masyarakat neleyan dan harus 
didukung oleh kebijakan yang dikeluarkan pihak pemerintah supaya bisa 
menghilangkan keegoan dari pemangku kepentingan.” 

Wawancara dengan Bapak Nur Mawing,Sos.,M.Si Camat Pasimasunggu 

(53 tahun) mengatakan bahwa: 

Bulan lalu kami kedatangan tamu dari Dinas Sosial untuk melakukan 
sosialisasi terkait dengan masyarakat nelayan di Desa ini. Mereka 
megundang para nelayan yang mau menyempatkan waktunya untuk 
mengikuti sosialisasi di kantor camat. Dalam sosialisasi tersebut mereka 
membawa berbagai jenis alat tangkap kemudian alat itu diperkenalkan satu 
persatu kepada para nelayan, lalu dijelaskan apa fungsinya sekaligus 
dipraktekkan cara penggunaannya. Setelah itu tim dari Dinas Sosial ini 
telah membentuk organisasi nelayan di Desa Kembangragi yang bernama 
”Habituasi”, nah setelah itu rencananya organisasi inilah yang nantinya 

akan aktif dan terus diberikan bimbingan dari Dinas Sosial untuk 
bagaimana mereka mengembangkan kemampua mereka yang dulunya 

                                                           
11Rapiuddin (35 tahun), Masyarakat Pesisir, Wawancara di Desa Kembangragi, 15 

Februari  2022. 
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mereka tidak tahu menjadi tahu, setelah itu mereka melakukan kerjasama 
bagaimana cara untuk mengaplikasikannya.12 

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang 

bernama Bapak Abbas pegawai kantor camat (35 tahun) mengatakan bahwa: 

Ada itu bantua untuk nelayan dari pemerintah dek, namanya program 
bantuan langsung tunai sama ada juga dari program keluarga harapan. 
Supaya masyarakat nelayan itu kebutuhannya bisa terpenuhi. Dari tahun 
lalu sampai tahun ini biasa juga ada bantuan beras, telur, mie dan buah-
buahan. Bantuan itu dikasimi ke warga yang tidak dapat bantuan langsung 
tunai, sama tidak dikasimi juga itu yang sudah dapat PKH, tapi bantuan ini 
dibagikan mi ke masyarakat yang belum dapat BLT dan PKH.13 

Terkait dengan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa perlu diterbitkannya sebuah kebijakan sosial yang berisikan tentang 

penanganan kemiskinan masyarakat nelayan sebagaimana yang mereka butuhkan, 

kebijakan tersebut juga perlu dukungan dari pemerintah baik di kota maupun Desa 

dimana terdapat masyarakat miskin khususnya yang berprofesi sebagai 

masyarakat nelayan. 

Upaya pengentasan kemiskinan bisa memiliki hasil yang optimal apabila 

dilakukan dengan cara melakukan perbaikan secara langsung terhadap sumber-

sumber terjadinya kemiskinan. Hal ini berarti bahwa selain mengenal penyebab 

kemiskinan yang dialami oleh masyarakat, masyarakat juga harus terlibat dalam 

hal penegntasan kemiskinan. Ini karena merekalah yang mengetahui persis 

bagaimana permasalahan yang ia dihadapi. Sejalan dengan yang dikatakan oleh 

Bapak Iskandar (50 tahun) seorang masyarakat pesisir pada saat wawancara yaitu: 

“Lohe nulalakukang patekamua cara injo nakkullei masyarakat lapajari 
sasaranna. Injo misalna lasareki bantuan injo sebenarna inrang nuharus 
labajara papekang, pakakasa nugelenjo riparallukang papekang, lapaka 
seragami surang ngasek daerah maraeng, nasaba bantuan  injo nagelemu 
kulle rikua baji.14 

Artinya:  
                                                           

12 Nur Mawing (53 tahun), Camat Pasimasunggu, Wawancara di Kantor Camat 
Pasimasunggu, 04 Februari 2022. 

13 Abbas (35 tahun), Pegawai Kantor Camat, Wawancara di Kantor Camat Pasimasunggu, 
04 Februari 2022. 

14Iskandar (50 tahun), Masyarakat Pesisir, Wawancara di Desa Kembangragi, 17 Februari 
2022. 
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“Banyak kasus pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan 
menjadikan masyarakat nelayan sebagai objek. Ini dilakukan misalnya 
dalam bentuk pemberian bantuan, yang sebenarnya adalah pinjaman yang 
harus dibayar oleh nelayan, alat tangkap yang tidak mengacu pada 
kebutuhan nelayan semua itu cenderung seragam dengan daerah lain yang 
mengakibatkan alat bantuan menjadi tidak efektif.” 

Pernyataan yang diungkapkan Bapak di atas peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan paket-paket bantuan yang 

diberikan. Akan tetapi, mestinya harus didasarkan atas dialong dengan masyarakat 

setempat, dengan demikian masyarakat nelayan bisa diposisikan sebagai subjek 

dalam perikanan, sehingga jenis bantuan yang diberikan akan betul-betul sesuai 

dengan yang dibutuhkan oleh nelayan. 

    Terkait dengan pengentasan kemiskinan, masyarakat nelayan di sini belum 

mendapatkan perhatian pendidikan yang memadai. kadaan yang seperti ini tentu 

menuntut adanya pembenahan dan pengembangan yang lebih jauh yang 

mmjajikan masa depan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kamarul Huda 

S.Pd.i (30 tahun) selaku sekretaris Desa Kembangragi Pada saat wawancara yaitu: 

 “Battu risikonni lohena, sikolanjo untuk papekang parallui ripaka baji 
supaya kulleki lasare harapang surang panggisse solasolanna rie gunana, 
gunana injo supaya kambe inni rie tongi pakkulle taisse surang rie dayata. 
Memang gele gampang passikolanni ka parallui ri rencanakang  
iyangase,na. nasaba mintarang kullei situru surang nurikuangang injo. 
Bisannaja nakkulle ngesi riuppa sikurana hattu nakkullei ri jama surang 
sikurana hattu nakkullei riuppa nurikuangang injo.”15 

Artinya: 

“Berangkat dari ini semua, maka pendidikan bagi masyarakat nelayan 
kedepan hendaknya perlu dikembangkan supaya dapat memeberikan 
pengetahuan dan skil supaya masyarakat menjadi lebih berdaya. Memang 
pendidikan bukanlah pekerjaan yang sederhana karena memerlukan 
perencanaan secara menyeluruh. Dengan adanya penddikan maka kita akan 
fokus pada apa yang ingin kita capai, bagaimana mencapainya, dan kapan 
pelaksanaannya. Disini kita akan melihat kejelasan terhadap masa depan 
yang akan dicapai.” 

  Pernyataan yang diberikan oleh bapak di atas dapat peneliti simpulkan 

bahwa dengan adanya pendidikan perikanan yang bermutu, maka masyarakat 

                                                           
15Kamarul Huda S.Pd.i (30 tahun), Selaku Sekretris Desa, Wawancara di Desa 

Kembangragi, 19 Februari  2022. 
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nelayan dapat meningkatkan pengetahuan dan keahliannya dalam mengelola 

potensi kelautan. Dengan peningkatan pengetahuan dan potensi keahliannya, para 

nelayan segera beranjak dari kemiskinannya menuju masyarakat nelayan yang 

lebih berdaya dan lebih sejahtera secara ekonomi.  

Berdasarkan teori struktural fungsional bahwa fungsi kemiskinan 

masyarakat dalam sistem sosial ini dapat memunculkan dana-dana sosial dari 

pemerintah seperti BLT dan PKH, dengan kondisi seperti ini pemerintah juga 

memberikan bantuan berupa alat tangkap secara berkelanjutan serta pelatihan 

bagaimana cara pengolahan ikan yang baik. Pemerintah merupakan bagian dari 

sistem dan memiliki fungsinya tersendiri. fungsi pemerintah di sini salah satunya 

adalah membantu memberdayakan masyarakat miskin agar kesejahteraannya bisa 

meningkat. 

Secara spesifik, sasaran program ini adalah peningkatan sosial-ekonomi 

masyarakat miskin melalui upaya peningkatan permodalan, pengembangan usaha 

dan penetapan kelembagaan usaha bersama kelompok miskin tersebut. Namun 

demikian upaya-upaya menanggulangi kemiskinan masyarakat nelayan tersebut 

sampai saat ini, masih dinilai belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Kemiskinan belum berkurang dan isu-isu ketimpangan masalah semakin besar. 

Dalam kenyataannya jumlah golongan orang miskin semakin banyak. 

Mengapa demikian? Mengapa berbagai program pengembangan 

masyarakat nelayan yang selama ini dicanangkan pemerintah tidak efektif? 

Mengapa bermaca-macam bantuan yang diluncurkan pemerintah tidak menyentuh 

kelompok nelayan pesisir miskin? Persoalan ini membuat kita untuk lebih 

menelaah kembali dimensi struktural kemiskinan masyarakat nelayan itu sendiri. 

Menurut penuturan dari semua informan di atas beserta hasil observasi 

yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, maka kita dapat melihat secara 

sosiologis apabila ditinjau dari teori struktural fungsional. Dimensi kemiskinan 

struktural disini dapat kitalihat melalui pola hidup dan berkembang dalam 

masyarakat nelayan pesisir. Asumsi dasarnya adalah kemiskinan masyarakat 

pesisir tidak semata-mata berada pada “kelemahan diri” melainkan terletak pada 

terbatasnya kemampuan masyarakat akan pengetahuan tentang cara pengolahan 
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hail laut serta kurangnya kinerja untuk menegmbangkan usaha sendiri untuk bisa 

keluar dari jeratan kemiskinan. Rendahnya kualitas sumber daya menusia yang 

terdapat pada masyarakat pesisir, sedikit tidak memberikan kontribusi terhadap 

kemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan di pesisir. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa: 

1. Penyebab kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Desa 

Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu dikarenakan berbagai faktor yaitu 

kondisi alam, yang di mana pada saat cuaca buruk para nelayan kecil memilih 

untuk tidak melaut karena beresiko sangat tinggi dan keuntungan yang mereka 

dapatkan saat melaut tidak sebanding dengan modal yang mereka keluarkan. 

Nelayan memiliki keterbatasan alat tangkap, dan hanya menggunakan alat 

tradisional, terbatasnya keterampilan yang dimiliki membuat usaha perikanan 

tidak mudah berjalan, terbatasnya wilayah penangkapan, dikarenakan 

kebanyakan dari nelayan masih mengunakan sistem perahu dayung dan 

sampan-sampan kecil shingga wilayah penangkapan hanya dilakukan pada 

pulau-pulau kecil yang ada disekitarnya, serta kurangnya tingkat pendidikan 

yang dimiliki. 

2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengentaskan 

kemiskinan masyarakat nelayan di Desa Kembangragi Kecamatan 

Pasimasunggu adalah dengan memberikan bantuan berupa PKH, BLT dan lain 

sebagainya, serta berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal 

ini dari dinas sosial. 

B. Implikasi Penelitian 
 Setelah meneliti dan menganalisa hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi pada 

masyarakat nelayan di Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu, maka perlu 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Perlu adanya campur tangan Pemerintah Daerah untuk memberikan 

bantuan kepada masyarakat nelayan berupa alat tangkap yang 
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dibutuhkan, kapal penangkap ikan, cara berwira usaha, serta pelatihan 

tentang tata cara pengolahan ikan. 

2. Untuk mengatasi kemiskinan para nelayan harus meningkatkan skil dan 

kemampuan untuk bersaing dengan nelayan dari luar. 

3. Meningkatkan tingkat dan mutu pendidikan guna mencerdaskan 

kehidupan masyarakat, perlu diadakan pelatihan dan penyuluhan 

tentamg tata cara penangkapan ikan agar para nelayan menjadi 

sejahtera. 
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Gambar 1 : peneliti berada di kantor camat Pasimasunggu, 04 Februari 2022. 

 

 

Gambar 2 : Foto setelah wawancara bersama Camat Pasimasunggu beserta 
jajarannya, 04 Februari 2022. 



 

 
 

 

Gambar 3 : Wawancara dengan Ibu Sultia Bapak Muhtadi dan Bapak 
Burhanuddin selaku masyarakat nelayan Desa Kembangragi, 02 Februari 2022. 

 

Gambar 3 : wawancara dengan Bapak Kamarul Huda S.Pd.i selaku sekretaris 
Desa Kembangragi, 07 Februari 2022. 



 

 
 

 

Gambar 4 : wawancara dengan Bapak Junaling selaku masyarakat nelayan, 09 
Februari 2022. 

 

Gambar 5 : wawancara dengan Bapak Daeng Masallo selaku staf  Desa 
Kembangragi, 10 Februari 2022. 



 

 
 

 

Gambar 6 : wawancara dengan Bapak Ahmad Yani selaku staf  Desa 
Kembangragi, 12 Februari 2022. 

 

Gambar 7 : wawancara dengan Bapak Abdul Karim selaku masyaraat nelayan, 12 
Februari 2022. 



 

 
 

 

Gambar 8 : wawancara dengan Bapak Rapiuddin selaku masyarakat nelayan, 15 
februari 2022. 

 

Gambar 9 : foto setelah wawancara dengan Bapak Rapiuddin, 15 Februari 2022. 



 

 
 

 

Gambar 10 : foto setelah wawancara bersama Bapak Iskandar bersama Iatrinya, 
17 Februari 2022. 

 

Gambar 11 : wawancara dengan Ibu Maniati selaku istri nelayan, 17 Februari 
2022. 



 

 
 

 

Gambar 12 : Wawancara dengan Bapak Iskandar selaku masyarakat Pesisir, 17 
Februari 2022. 

 

Gambar 13 : wawancara dengan Bapak Sandi selaku masyarakat pesisir, 19 
februari 2022. 



 

 
 

 

Gambar 14 : wawancara dengan Bapak Sakkir selaku masyarakat nelayan, 20 
Februari 2022. 

 

Gambar 15 : foto setelah wawancara dengan Bapak Sakkir, 20 Februari 2022. 



 

 
 

 

Gambar 16 : foto setelah wawancara bersama Bapak Datuara dan kerabat, 20 
Februari 2022. 

 

Gambar 18 : Foto beberapa perahu yang digunakan oleh masyarakat nelayan di 
Desa Kembangragi. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gambar 19 : Foto Pelabuhan Desa Kembangragi Kecamatan Paismasunggu 
Kabupaten Kepulauan Selayar, 20 Februari 2022. 

Gambar 20 : Foto kondisi perahu di pelabuhan yang digunakan masyarakat 
nelayan di Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu, 21 Februari 2022. 



 

 
 

DAFTAR INFORMAN 

No.                  Nama          Usia                Jabatan  

 1. Junaling  61 Tahun Nelayan  
 2. Amir  30 Tahun Nelayan 

 3. Ahmad Yani 26 Tahun Staf Desa  

 4. Daeng Masallo 46 Tahun Staf Desa 
 5. Abdul Karim 40 Tahun Nelayan  

 6. Rapiuddin  35 Tahun Nelayan  
 7. Iskandar  50 Tahun Masyarakat pesisir 
 8. Kamarul Huda 30 Tahun Sekretaris Desa  
 9. Sandi  27 Tahun Masyarakat pesisir 
10. Muhtadi  38 Tahun Nelayan 
11. Burhanuddin  40 Tahun Nelayan  
12. Datuara  51 Tahun Nelayan  
13. Bahar  45 Tahun Nelayan 
14. Nur Mawing, S.Sos.,M.si 53 Tahun Camat Pasimasunggu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Berapa lama anda bekerja sebagai nelayan? 

2. Berapa lama waktu yang anda butuhkan pada saat anda pergi melaut? 

3. Bagaimana jika anda dalam sehari tidak mendapatkan penghasilan? 

4. Bagaimana usaha anda supaya mendapatkan hasil tangkap lebih banyak?  
5. Apakah nelayan adalah pekerjaan utama anda dan apakah anda memiliki 

pekerjaan lain selain nelayan? 

6. Bagaimana jika ada faktor yang menghambat dalam mencukupi kebutuhan 
sehari-hari? 

7. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat nelayan? 

8. Bagaimana usaha pemerintah desa melihat para nelayan yang kurang akan 
peralatan? 
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