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ABSTRAK 

Nama   : Annisya Fitriani Syam 

Nim   : 30400118028 

Judul   : Peralihan Mata Pencaharian Nelayan Paotere Ke Pedagang 

  Di Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar 
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang “Peralihan mata pencaharian 

nelayan Paotere ke pedagang di Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota 
Makassar”  

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive 
sampling sesuai kriteria informan yaitu nelayan tangkap dan punggawa/juragan. 
Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan pendekatan yang 
digunakan yaitu pendekatan sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan data 
primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi ekonomi masyarakat 
nelayan saat pergantian musim mereka mencari pekerjaan baru di daerah mereka 
tinggal sebagai pekerjaan sampingan selama cuaca buruk untuk memenuhi kebutuhan 
ekonomi rumah tangga mereka daripada hanya tinggal di rumah saja tidak bekerja, 
mereka memilih bekerja menjadi buruh tani, pengelolah ikan kering (asin) dan 
pedagang akan tetapi pekerjaan yang dilakukan ini bukan bersifat permanen tetapi 
hanya sementara selama cuaca buruk saja. Sistem peralihan terjadi karena adanya 
pancaroba yang pada alam saat pergantian musim mereka mengerjakan pekerjaan apa 
yang ada untuk menghidupkan keluarga mereka jika tidak pergi melaut maka 
masyarakat nelayan melakukan peralihan mata pencaharian menjadi buruh tani, 
pengelolah ikan asin dan pedagang. Kehidupan keagamaan atau keyakinan seseorang 
terhadap agama memanipustasikan berbeda-beda oleh setiap orang karena melihat 
dari segi kondisi, kebersihan, dan menentukan tempat saat berada di laut.  

Implikasi penelitian ini punggawa dan nelayan saling bekerjasama meskipun 
memiliki pekerjaan baru yang menghasilkan biaya tambahan kehidupan sehari-hari 
dan pemerintah harus memiliki peran besar dalam melakukan pengelolaan harga. 
Bagi para pembaca semoga apa yang dipaparkan dari hasil penelitian ini dapat 
menambah pengetahuan dan informasi mengenai Peralihan Mata Pencaharian nelayan 
Paotere di Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. 



 

1 
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia salah satu negara kepulauan sebagian besar wilayah yang terdiri 

dari wilayah perairan. Karena Indonesia disebut negara maritim. Indonesia juga 

terletak pada posisi antar dua benua yaitu Asia dan Austaralia dan antar dua samudra 

yaitu  Hindia dan Pasifik sehingga Indonesia pula diistilahkan sebagai nusantara yang 

sebagian besar wilayah dikelilingi oleh laut maka laut menjadi tumpuhan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sebagai penduduk Indonesia.1 

Nelayan merupakan masyarakat yang tinggal, tumbuh dan berkembang di 

daerah pesisir, masyarakat nelayan dapat didefinisikan menjadi kesatuan sosial secara 

bersamaan masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dengan menggunakan mata 

pencaharian sebagai nelayan dengan pola perilaku yang mempunyai prinsip budaya 

yang berlaku, mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sosial kesatuan yang terbatasi, 

susunan sosial yang bagus dan masyarakat dibentuk karena adanya sejarah sosial. 

Masyarakat pesisir dituntut mampu menyesuaikan sumber daya pesisir dan memiliki 

ciri khas di laut yaitu ikan mampu bermigrasi, pemanfaatan sumber daya pesisir oleh 

berbagai pihak, degradasi sumber daya pesisir dan kepemilikan sumber daya pesisir.2 

 
1Adiatma, I, “Peralihan Mata Pencaharian sebagai Bentuk Adaptasi (Studi kasus: Desa Batu 

Belubung, Bangka)” TEKNIK, vol.34, no.2 2013, h.124. 
2Siti Aminah, Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Komunitas Pesisir, CV. Citra Praya, 

Bandung, 2007, h.346. 
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Masyarakat yang berada di wilayah pesisir biasa memiliki pekerjaan sebagai 

nelayan. Adiatma mengemukakan nelayan diartikan sebagai perorangan masyarakat 

yang berada di Indonesia atau badan usaha yang memiliki mata pencaharian 

melakukan penangkapan ikan. Undang-undang nomor 45 tahun 2009 “nelayan 

artinya orang mata pencaharian melakukan penangkapan ikan”1. Masyarakat nelayan 

adalah masyarakat yang berada di kawasan pantai yang kehidupan mereka 

berpengaruh pada akibat laut yang di mana beliau tinggal. 

Masyarakat Sulawesi Selatan sudah terbiasa dengan yang namanya patron-

klien, karena memiliki kaitan dengan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat 

sekitar contohnya seorang karaeng yang memiliki kewajiban dalam memenuhi 

pengikutnya.2 

Nelayan merupakan masyarakat yang sering terdampak pada perubahan iklim 

seperti yang dikemukakan oleh Iwasaki bahwa…all dishing communities commonly 

identified disease issues affected by climate change… artinya konflik umumnya yang 

sering terjadi pada nelayan dapat diidentifikasi yaitu terkena akibat perubahan iklim.3 

Yang di maksud ialah wilayah pesisir berbatasan langsung dengan laut dikarenakan 

hal ini saat bagian atas air laut naik lebih tinggi dari daratan, maka air laut akan 

mengenai dataran. Daerah pesisir juga sering terjadi karena efek-pengaruh perubahan 

iklim lainnya seperti meningkat suhu lautan, terjadi cuaca ekstrim dan pergantian 

 
1Adiatma, I, Peralihan Mata Pencaharian sebagai Bentuk Adaptasi (Studi kasus: Desa Batu 

Belubung, Bangka), TEKNIK, vol.34, no.2.2013, h.124-133. 
2Heddy Shri Ahimsa Putra, Minawang: Hubungan Patron Klien di Sulawesi Selatan 

Yogyakarta: 1988, h.20. 
3Iwasaki, Bam Haja Nirina Razafindrabe, Miting Adapt Strateg Glob Change, 2009. h.339. 
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musim yang terlalu cepat. Pergantian musim yang kadang cepat dan tidak bisa di 

prediksi bagi nelayan yang sangat bergantung dengan keadaan cuaca yang 

menyebabkan kerentanan meningkat di laut.     

Kebudayaan masyarakat merupakan sistem gagasan yang menjadi pedoman 

kehidupan, pola tingkah masyarakat dengan menjadi tempat untuk memahami aneka 

macam peristiwa yang terjadi pada sekitaran laut, tiap-tiap aturan memiliki 

kebudayaan yang harus dilihat dari segi kehidupan masyarakat. Jika tidak, 

kebudayaan secara perlahan hilang pemanfaatan lingkungan pada laut merupakan 

rangkaian dilakukan oleh masing-masing orang atau perkelompok, masyarakat juga 

memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai nelayan.4 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ilmi jurnalnya yang berjudul “Dampak 

Peralihan Nelayan Tangkap menjadi Pembudidaya Rumput Laut di Kecamatan Ujung 

Bulu Kabupaten Bulukumba”5 hasil penelitian yang dilakukan bahwa faktor 

penyebab perubahan mata pencarian dari nelayan menjadi pembudidaya rumput laut 

dilihat dari tiga indikator yaitu penemuan-penemuan baru, adanya konflik atau 

pertentangan dan kondisi yang berada di lingkungan hidup. Faktor kondisi 

lingkungan berada pada posisi tertinggi dan faktor penemuan baru berada pada posisi 

yang sedang, sedangkan koflik atau pertentangan berada pada kategori rendah. Faktor 

 
4Hamka, Pemanfaatan Teknologi Bagan Rambo oleh Masyarakat Nelayan di Kabupaten Barru 

(studi Antropologi Maritim). Jurnal Walasuji Vol.II No.2 2007, h.2. 
5Nur Ilmi, Dampak Peralihan Nelayan Tangkap Menjadi Pembudidaya Rumput Laut di 

Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial: Sosial Lanscape 
Jurnal, 2020 h.10. 
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kondisi lingkungan menjadi faktor paling berpengaruh penyebab nelayan ingin 

beralih ke pekerjaan yang baru. 

Terkait dengan situasi alam yang terletak pada kawasan laut maka warga yang 

berada di Kelurahan Gusung pada umumnya bekerja di sektor perikanan dan mata 

pencaharian nelayan yang banyak menggantungkan hidup mengenai kondisi ekonomi 

yang berpengaruh dari sektor kelautan menjadi sumber kehidupan. Kehidupan 

masyarakat di Kelurahan Gusung mengenai ekonomi yang sering mengalami 

ketidakseimbangan karena tingkat penghasilan yang tidak menetap biasa murah 

ataupun harganya naik sehingga dapat berpengaruh dengan hasil yang diperolehnya 

dan daerah pesisir yang berada di pelabuhan Paotere kawasan Pelelangan ikan 

masyarakat sangat terikat oleh sektor perikanan.  

Lembaga organisasi hanya menampung hasil tangkapan yang sudah bekerja 

sama dengannya, jika nelayan yang tidak memiliki ikatan dengan lembaga tersebut 

maka nelayan akan kesulitan menjual hasil tangkapan yang diperolehnya. Pemerintah 

sudah melepas ketergantungan dari lembaga organisasi yang memiliki pokok usaha 

sehingga dapat terbentuk lembaga formal namun tidak sepenuhnya berhasil. Para 

nelayan cenderung menjual hasil tangkapannya ke tempat Pelelangan Ikan di mana 

orang yang memiliki modal yang berperan penting dalam menguasai pemasaran 

ikan.6 

 
6Irani, Aktivitas nelayan TPI di Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar 

Jurnal Walasuji volume 8 no.1, juni 2017, h.44-55. 
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Masyarakat nelayan pada suku Bugis Makassar yang tinggal daerah pantai 

dan pulau kecil, menangkap ikan dengan perahu-perahu layar sampai jauh di laut 

merupakan suatu sumber mata pencaharian hidup sebagai nelayan. Masyarakat 

nelayan suku Bugis-Makassar sudah berkembang dengan kemampuan yang dimiliki 

tersusun sistem sosial masyarakat dengan orientasi kebudayaan pada laut sebagai 

sarana aktivitas kehidupan dan mampu dalam pengolahan lingkungan laut. 

Kehidupan masyarakat yang mampu mengembangkan kemampuan di bidang 

pelayaran sebagai penangkap ikan, usaha perdagangan dan aturan aturan hukum di 

bidang perdagangan.7 

Sektor kelautan yang mampu membiayai sumber daya atau memberikan 

kontribusi yang melimpah bagi pertumbuhan dan sumber daya kelautan menjadi 

incaran bagi semua element masyarakat yang ingin merebut hasil kekayaan laut yang 

begitu melimpah maka sebagian besar berusaha memanfaatkan untuk kemaslahatan 

umat namun tidak sedikit menggunakan kekayaan tersebut untuk kepentingan diri 

sendiri. Jika hal ini dibiarkan maka akan menurunkan tingkat produktivitas sumber 

daya kelautan. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS An-Nahl/16: 14. 

 

  

 
7Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran (1510-1700) cet.I Bhakti Baru: Ujung Pandang 

Makassar Sejarah. 1982, h.44. 
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Terjemahnya: 
Dan Dia-lah Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat 
memakan daripadanya daging yang segar (ikan) dan kamu mengeluarkan dari 
lautan itu perhiasan yang kamu pakai dan kamu melihat bahtera berlayar 
padanya dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya agar kamu 
dapat bersyukur (Q.S. An-Nahl 16:14)8 
 
Sumber daya pesisir penting untuk dijaga kelestariannya karena di kawasan 

pantai banyak potensi yang menjadi sumber kehidupan bagi semua orang dan sumber 

daya kelautan salah satu yang disukai oleh perkumpulan yang berada di pinggir 

pantai yang disebut komunitas nelayan. 

Lembaga organisasi ekonomi yang terkenal di Sulawesi Selatan yaitu 

punggawa-sawi yang memiliki lembaga perekonomian tradisional Bugis Makassar 

yang sudah ada sejak ratusan tahun hingga sekarang dan lembaga organisasi yang 

berhubungan dengan sektor perikanan untuk memodali aktivitas nelayan. Punggawa 

memiliki berbagai hak kekuasaan dan keistimewaan sedangkan sawi tidak memiliki 

hak apa-apa kecuali mengandalkan tenaga. Lembaga perekonomian nelayan dan 

lembaga punggawa-sawi tidak lepas dari kesepakatan bersama yaitu nilai dan 

perilaku setiap anggota melalui hubungan kerja sama antar punggawa-sawi.9 

Lembaga perekonomian yang bergerak di bidang perdagangan kurang lebih 

30 tahun Lelong terkenal di Kota Makassar sebagai sumber daya kelautan dan 

perikanan. Lelong merupakan tempat yang penting bagi kelangsungan hidup 

masyarakat khususnya para nelayan, selain nelayan banyak masyarakat di Kota 

Makassar dan sekitarnya (Gowa, Takalar dan Jeneponto) juga menggantungkan 

 
8Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 268. 
9Raodah, Ponggawa- Sawi Lembaga Ekonomi Nelayan Tradisional Makassar. Makassar: De 

Lamacca, 2014, h.13. 
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hidupnya di Lelong di karenakan banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi 

antara lain nelayan menangkap ikan, nelayan pedagang, pengusaha rumah makan dan 

warga sekitar serta pihak pengelolaan Lelong sendiri. Nelayan dan pihak yang terkait 

dengan sistem perdagangan di Lelong merupakan satu kesatuan sosial ekonomi yang 

saling berhubungan.10 

Masyarakat nelayan paotere memiliki ketergantungan sangat tinggi oleh 

pemilik kapal dalam memenuhi kebutuhan keluarga terlebih dahulu meminjam modal 

atau berhutang kepada punggawa. Menjalankan aktivitas kehidupan ekonomi mereka 

yang tidak menentu menyebabkan penghasilan menurun saat pergantian musim atau 

pancaroba. Musim panceklik terjadi 3 sampai 4 bulan dalam setahun pada bulan 

Desember sampai Maret. Selama itu nelayan mencari pekerjaan lain untuk 

memperbaiki sosial ekonomi masyarakat nelayan misal Buruh tani, Pedagang, 

Pengolah ikan kering (asin). 

Sehingga berdasarkan dari latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui 

lebih lanjut terkait kapasitas mata pencaharian nelayan, sehingga peneliti ingin 

meneliti lebih jauh dan tertarik mengangkat judul Peralihan Mata Pencaharian 

Nelayan Paotere Ke Pedagang di Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah 

Kota Makassar 

  

 
10M.Sayful, “Interaksi Sosial dan Reproduksi Nilai Budaya Masyarakat Nelayan di Pelabuhan 

Paotere Kota Makassar”. Sosioreligius vol.2 no.4. 2019.  
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ialah batasan penulis agar jelas ruang lingkup yang diteliti 

olehnya itu peneliti memfokuskan penelitian mengenai Peralihan mata pencaharian 

nelayan Paotere ke pedagang di Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung tanah Kota 

Makassar.  

2. Deskripsi fokus  

Berdasarkan deskripsi fokus yang digunakan penulis untuk mempermudah 

pembaca memahami setiap pembahasan dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 

a. Peralihan adalah proses perpindahan mata pencaharian nelayan tangkap 

menjadi pedagang, buruh tani, dan pengolah ikan kering (asin). 

b. Mata pencaharian nelayan merupakan suatu pekerjaan pokok dari hasil yang 

didapatkan selama menjalankan pekerjaan tersebut agar mampu mengubah 

perekonomian hidupnya sebagai nelayan 

c. Paotere merupakan tempat mata pencaharian nelayan yang terdapat berjejeran 

perahu-perahu dan perlengkapan nelayan 

d. Pedagang adalah seseorang yang melakukan jual-beli sebagai keuntungan dari 

hasil yang diperoleh tersebut. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah diterangkan di atas maka 

permasalahan yang akan di analisis dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat nelayan Paotere saat pergantian 

musim di Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar? 

2. Bagaimana sistem peralihan mata pencaharian nelayan Paotere di Kelurahan 

Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar? 

3. Bagaimana kehidupan sosial keagamaan masyarakat nelayan Paotere di 

Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1) Adapun tujuan penelitian tersebut diantaranya: 

1. Untuk mengetahui kehidupan masyarakat nelayan Paotere saat pergantian 

musim di Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar 

2. Untuk mengetahui sistem peralihan mata pencaharian nelayan Paotere di 

Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar 

3. Untuk mengetahui kehidupan sosial keagamaan masyarakat nelayan Paotere 

di Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar 

2) Adapun manfaat penelitian tersebut diantaranya:  

a. Secara praktis, penelitian ini mampu mengambil pembelajaran dan 

pengalaman sebagai kontribusi yang akan mendatang bagi masyarakat di 

Kota Makassar khususnya Kelurahan Gusung bagi nelayan dapat dijadikan 

referensi untuk menyusun program peningkatan perekonomian.  

b. Secara teoritis hasil dari penelitian ini memberikan banyak manfaat untuk 

khususnya bidang sosiologi pada umumnya menjadi acuan untuk 
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melakukan penelitian selanjutnya dan bisa mensosialisasikan pada anak-

anak agar menjadi contoh etos kerja masyarakat nelayan. 

E. Kajian Pustaka 

Penyusunan penelitian ini, penulis membaca referensi yang berkaitan dengan 

judul yang akan diteliti. Adapun yang menjadi bahan rujukan penelitian ini diantara 

lain: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hasni, 2013 dalam skripsinya yang 

berjudul “Perubahan Mata Pencaharian nelayan Danau Limboto Desa Ilotidea 

kecamatan Tilango, Kab Gorontalo”11 Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif 

Kualitatif hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Perubahan Mata Pencaharian 

Nelayan Danau Limboto Desa Ilotidea, dimana mayoritas adalah nelayan, karena 

pendangkala danau, para nelayan melakukan perubahan mata pencaharian. Penelitian 

ini, perubahan mata pencaharian oleh para nelayan di dalamnya terdapat proses sosial 

dimana hubungan interaksi antar nelayan sebelum dan sesudah berubah pekerjaan. 

Penelitian ini sama-sama membahas mata pencaharian nelayan perbedaannya dalam 

penelitian tersebut membahas peralihan mata pencaharian nelayan Poetere sedangkan 

peneliti akan membahas peralihan mata pencaharian nelayan Paotere ke pedagang 

Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Gusung Kota Makassar. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Citra Tiaranita, 2019 dalam skripsinya 

berjudul “Faktor peralihan mata pencaharian nelayan tradisonal menjadi penyediaan 

 
11Hasni, Perubahan mata pencaharian nelayan Danau Limboto Desa Illotidea Kecamatan 

Tilango Kabupaten Gorontalo, Skripsi: 2013, h.1 
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Jasa Wisata Bahar Studi Sungai Pasang Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan 

Bungus Teluk Kabung Kota Padang”12 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor pendorong meliputi ingin 

memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga dan membuka usaha baru banyaknya 

hambatan struktural sebagai nelayan tradisional, pemasaran hasil tangkap yang terlalu 

jauh dan harga ikan yang murah. Penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-

sama menggunakan metode kualitatif dan penelitian juga sama-sama membahas Mata 

pencaharian nelayan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

memiliki peralihan nelayan menjadi penyediaan jasa wisata bahari sedangkan 

penelitian ini berfokus pada peralihan nelayan-pedagang. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Romi aqmal, Yoserizal Swis Tantoro, 

2020 dalam jurnalnya yang berjudul “Mobilitas mata pencaharian nelayan di desa 

Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga”13 penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif hasil penelitian ini menggambarkan sebuah sistem 

stratifikasi yang terbuka sehingga memberi peluang dan kesempatan masyarakat 

nelayan setempat untuk beraktifitas dalam pemenuhan perekonomian keluarga serta 

meningkatkan status sosial dilingkungan setempat. Penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini sama-sama membahas membentuk stratifikasi sosial atau kelas sosial 

yaitu masyarakat nelayan dan juragan atau bos pekerja sedangkan perbedaan 

 
12Citra Tiaranita, Faktor peralihan mata pencaharian nelayan tradisional menjadi penyediaan 

jasa wisata Bahar studi sungai Pasang Kelurahan Teluk kabung Selatan Kecamatan Bungus Teluk 
Kabung Kota Padang, Skirpsi: 2019. h.1. 

13Romi aqmal, Yoserizal Swis tantoro, Mobilitas mata pencaharian nelayan di desa 
Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, Jurnal: 2020. h.1. 
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memiliki perubahan pola pikir, kemampuan para nelayan dalam mengelola hasil dari 

tangkapan ikan tersebut dan lokasi penelitian yang berbeda.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Mobilitas Sosial 

a. Pengertian Mobilitas Sosial 

Mobilitas sosial ialah perpindahan seseorang dari satu kelas ke kelas sosial 

lain dan mobilitas juga melihat sebagai perubahan yang dimiliki baik dari segi posisi 

maupun status. Adapun istilah mobilitas sosial adalah gerakan seseorang ke orang 

lain yang memiliki kedudukan ekonomi berbeda. Jadi mobilitas merupakan 

perubahan, pergeseran, menurunkan atau peningkatan status. 

Menurut Paul B. Horton mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari 

satu kelas ke kelas sosial lain atau gerak pindah dari starta yang satu ke strata yang 

lain. Sementara menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack mobilitas sosial 

adalah suatu gerak dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur 

organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antara 

individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya.1 

Mobilitas sosial di era sekarang terus menerus peningkatan karena masyarakat 

yakin akan membuat orang lebih bahagia dan akan memungkinkan mereka 

menjalankan pekerjaan yang merasa paling cocok bagi setiap orang apabila tingkat 

mobilitas yang tinggi dengan latar belakang yang berbeda. Apabila mereka berada 

 
1Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, 

h.219.  
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di tingkat terendah maka kebanyakan orang akan merasa terkukung dalam status 

nenek moyang mereka karena mereka hidup dalam kelas sosial tertutup. 

Adapun dua faktor yang mempengaruhi tingkat mobilitas pada masyarakat 

modern yaitu: 

1. Faktor struktur yaitu jumlah relatif dari kedudukan yang tinggi dan 

kemudahan yang mempeolehnya. 

2. Faktor individu yaitu kualitas seseorang di tinjau dari segi tingkat 

pendidikan, penampilan, keterampilan seseorang dan termasuk faktor 

kesempatan yang menentukan siapa yang berhasil mencapai kedudukan 

tersebut. 

b. Bentuk-bentuk mobilitas sosial 

1. Mobilitas sosial Horizontal yaitu peralihan seseorang atau obyek-obyek 

sosial lain dari satu kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial 

lainnya yang sederajat. 

2. Mobilitas sosial Vertikal yaitu peralihan seseorang atau obyek-obyek 

sosial dari satu kedudukan sosial ke kedudukan lain yang tidak sederajat.1 

Mobilitas vertikal ke atas (Sosial climbing) dan mobilitas sosial vertikal 

kebawah (Sosial sinking). 

a. Mobilitas vertikal ke atas (social climbing) yaitu seseorang yang 

meningkatkan status sosialnya memiliki derajatnya yang lebih tinggi. 

 
1Kimball Young dan Raymond W. Mack, Sosiologi dan Kehidupan sosial, Amerika Book 

Company, New York, 1959, h.293. 
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b. Mobilitas vertikal ke bawah (social sinking) yaitu kedudukan seseorang 

yang memiliki derajatnya lebih rendah.2 

B. Peralihan mata pencaharian hidup masyarakat nelayan 

Unsur kebudayaan mata pencaharian nelayan merupakan salah satu bentuk 

kebudayaan terdiri dari tujuh unsur kebudayaan: 

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (alat-alat rumah tangga, alat 

produksi, pakaian, perumahan, transportasi dan sebagainya) 

2. Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi (perternakan, pertanian, 

sistem produksi dan sistem distribusi) 

3. Sistem kemasyarakatan (organisasi politik, perkawinan, sistem 

kekerabatan, sistem hukum) 

4. Bahasa (lisan maupun tulisan) 

5. Kesenian (seni rupa, seni gerak, seni suara dan lain-lain) 

6. Sistem pengetahuan 

7. Religi (sistem kepercayaan)3 

Mata pencaharian hidup merupakan pekerjaan yang pokok kehidupan atau 

sumber pencaharian pokok dari hasil yang diperoleh demi membiayai kehidupan 

sehari-hari contohnya sistem pencaharian nelayan adalah cara yang dilakukan oleh 

sekelompok individu sebagai kegiatan sehari-harinya untuk usaha memenuhi 

kehidupan dan menjadikan sumber pokok penghidupan dirinya  

 
2Kimball Young dan Raymond W. Mack, op.cit. h.214. 
  3Ralph Linton, A, Antropologi: Suatu penyelidikan tentang manusia, Appleton-Century-

Croftc. Inc., New York, 1936, h.397.   
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Kondisi sosial ekonomi masyarakat maritim secara umum, nelayan diberbagai 

daerah di Indonesia mengalami kondisi yang sama seperti yang dialami oleh para 

nelayan lain di tanah air Indonesia. Pendapatan masyarakat nelayan dianggap sangat 

tipis karena terlalu tergantung pada cuaca yang tidak memungkinkan. Pengetahuan 

yang rendah, sumber keuanganpun tidak ada (subsystem) untuk memnutupi 

kekurangan sehingga utangpun secara perlahan semakin banyak, oleh karena itu 

terkadang akhirnya perilaku penangkapan ikan deskruktif menjadi pilihan mereka 

ambil ditengah desakan tuntutan ekonomi.4 

C. Mayarakat Nelayan dan Mayarakat Maritim 

a. Masyarakat Nelayan 

Masyarakat nelayan secara geografis adalah masyarakat yang hidup, tumbuh 

di kawasan pesisir. Masayarakat nelayan membentuk kesatuan yang memiliki unsur 

nilai-budaya yang menjadi acuan pada diri mereka. Kebudayaan nelayan berbeda 

dengan sosial lain karena sebagian masyarakat pesisir bergantung pada sumber daya 

perikanan yang menjadi bagian dalam mengelola potensi masyarakat maritim 

Indonesia.5 

Masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan 

ekonomi yang kompleks seperti juga masyarakat lain. Masalah tersebut diantaranya 

ialah: 

1. Kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan ekonomi yang datang setiap saat. 

 
4Kusnadi, Konflik Sosial Nelayan: kemiskinan dan sumber daya perikanan 2002, h.34-35. 
5Kusnadi, Keberadaan nelayan dan dinamika ekonomi pesisir, 2009 h.27. 
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2. Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga mempengaruhi 

dinamika usaha 

3. Kelemahan fungsi lembaga sosial yang ada 

4. Penurunan sumber daya lingkungan di kawasan pesisir maupun pulau-pulau 

kecil. 

5. Kualitas sumber daya masyarakat yang masih rendah akibat keterbatasan 

akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik. 

6. Pilar utama pembangunan nasional yang berorientasi pada kemaritiman belum 

kuat.6 

Masalah di atas tidak berdiri sendiri tetapi satu sama lain saling terkait 

contohnya persoalan kemiskinan karena yang menyebabkan terjadi penurunan 

kualitas sumber daya masyarakat dan penurunan sumber daya lingkungan. 

b. Masyarakat maritim  

Masyarakat maritim terdiri dari dua buah kata yang memiliki makna tersendiri 

masyarakat adalah sekumpulan orang yang memiliki kebiasaan dan tradisi 

kebudayaan, terjalin erat karena adanya sistem tertentu. Istilah maritim secara umum 

dapat diartikan sebagai segala aktivitas pelayaran dan pernigaan/perdagangan yang 

berhubungan langsung dengan laut. 

Masyarakat maritim dapat diartikan sebagai suatu komunitas sosial yang 

bermukim di wilayah pesisir laut, memiliki mata pencaharian dari sumber daya alam 

dan jasa perdagangan hasil laut. Pengertian tersebut dapat dikembangkan menjadi 
 

6Kusnadi, Keberadaan nelayan dan dinamika ekonomi pesisir, 2009 h.29-30 
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orang-orang yang bergantung pada laut dalam hal pertembangan atau yang 

mempunyai usaha mengelola ikan di wilayah pesisir laut serta pemilik atau pekerja 

industri maritim, misalnya galangan kapal.7 

D. Kebudayaan patron-klien 

a. Pengertian kebudayaan 

Kata kebudayaan berasal dari (bahasa sansekerta) buddhayah yang merupakan 

jamak kata buddhi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai “hal-hal 

yang bersangkutan dengan budi dan akal” 

Adapun istilah culture yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya 

dengan kebudayaan berasal dari kata latin colore. Artinya mengolah atau 

mengerjakan, yaitu mengolah atau tanah atau bertani dari asal arti tersebut yaitu 

colore kemudian culture diartikan segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah 

dan mengubah alam.8 

b. Karakteristik sosial patron-klien 

Karakteristik kebudayaan masyarakat nelayan sangat penting dalam struktur 

masyarakat pesisir secara umum yang menjadi karakteristik sosial budaya. 

Masyarakat nelayan yakni memiliki struktur relasi patron-klien yang kuat, baik dari 

segi etos kerja, memiliki kepercayaan diri dan adaptasi yang tinggi dan apresiasi 

keahlian, kekuasaan, kesuksesan hidup dan solidaritas sosial yang tinggi.9  

 
7M. Syaiful, Sosiologi Maritim 2020, h.16. 
8Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, cetakan kedua. Penerbit Universitas, Jakarta, 1995 

h,77-78  
9Kusnadi, nelayan: Strategi adaptasi dan jaringan sosial, 2000, h,42. 
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Patron-klien merupakan dasar hubungan sosial masyarakat nelayan ataupun 

masyarakat pesisir. Hubungan dasar patron-klien terbentuk karena adanya 

karakteristik sebagai mata pencaharian hidup dan hubungan patron-klien tidak 

sebanding dengan kekuasaan dan penghasilan. Secara etimologi istilah “Patron” 

berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang berarti seseorang yang memiliki 

kedudukan yang lebih tinggi baik dari segi kekuasaan, wewenang dan penghasilan 

sedangkan klien merupakan orang yang diperintah atau disuruh karena klien yang 

tidak memiliki apa-apa selain tenaga sehingga memiliki kedudukan lebih rendah.10 

c. Strategi Pemahaman 

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi bahwa perubahan-

perubahan diluar bidang ekonomi tidak dapat dihindarkan oleh karena setiap 

perubahan dalam suatu lembaga kemasyarakatan yang akan mengakibatkan 

perubahan di dalam lembaga kemasyarakatan selalu ada proses saling mempengaruhi 

secara timbal balik.11 

Adapun prinsip yang harus diperhatikan oleh masyarakat nelayan dalam 

mewujudkan pendekatan sosial budaya adalah mengedepankan pikiran, tindakan dan 

sikap sebagai berikut: 

1. Mewujudkan rasa simpati, empati dan kepekaan terhadap kehidupan 

masyarakat. 

2. Menempatkan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan sosial ekonomi  

 
10James Scott, Moral Ekonomi Petani, 1983 h,14. 
11Wahyuni, Pengantar Sosiologi, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Rumah Buku 

Cara Baca Makassar, (cet: 1 Desember 2018), h.167. 
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3. Menghargai nilai budaya yang hidup dalam masyarakat  

4. Memperluas interaksi dan pergaulan sosial dengan semua pihak agar mudah 

mendapatkan informasi luas yang ada di masyarakat. 

5. Menjalani komunikasi yang terstruktur dengan tokoh-tokoh masyarakat. 

6. Menghindarkan diri dari konfik sosial yang menunjukkan sikap yang baik 

dengan masyarakat.12 

Mengidentifikasi aspek-aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat nelayan 

untuk memahami kehidupan mereka dengan startegi berikut ini: 

1. Melaksanakan kehidupan masyarakat dengan menyerap informasi 

sebanyak mungkin sebagai pihak. 

2. Mengidentifikasi modal sosial yang berfungsi dalam kehidupan 

masyarakat nelayan. 

3. Mengidentifikasi model pengelolaan sumber daya sosial ekonomi. 

4. Mengidentifikasi kelompok sosial yang menjadi referensi sosial budaya 

masyarakat pesisir 

5. Mengidentifikasi jenis konflik sosial yang terjadi pada masyarakat pesisir 

6. Mengidentifikasi kebijakan pembangunan pemerintah 

7. Menarik relasi fungsional unsur sosial budaya13 

 
12Kusnadi, Filosofis pemberdayaan masyarakat pesisir. Bandung: Humaniora, 2006 h.43. 
13Kusnadi, Filosofis pemberdayaan masyarakat pesisir. Bandung: Humaniora, 2006. h.42-43.  
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Berdasarkan hasil pemberdaya dan masukan berbagai pihak dalam masyarakat 

pesisir jenis modal sosial dan pihak yang berpengaruh yang diharapkan mampu 

kelancaran program pemberdayaan masyarakat pesisir. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif artinya peneliti yang 

berusaha mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan cara mengetahui dunia 

sosialnya berdasarkan perspektif ataupun pemahaman individual pada latar alamiah 

dan berusaha untuk menjelaskan bagaimana individual menggambarkan, melihat 

ataupun memaknai dunia sosial pemaknaan tersebut adalah hasil interaksi sosialnya.1 

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini, 

dengan alasan agar peneliti mampu berkomunikasi dan berinteraksi langsung dalam 

masyarakat terutama dengan masyarakat nelayan dan orang-orang yang akan 

menunjang pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti di Kelurahan 

Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dan dapat diuraikan sesuai apa yang 

terjadi di lapangan. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih penelitian ini terdapat di Kelurahan Gusung Kecamatan 

Ujung Tanah Kota Makassar. Alasan mengambil lokasi tersebut karena masyarakat 

nelayan sangat rentan yang namanya kemiskinan sehingga peneliti tertarik ingin 

melihat peralihan yang terjadi pada nelayan Paotere.  

 
1Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2015),h.212   
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B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologis. Hasan Shadily mengungkapkan bahwa pendekatan sosiologis merupakan 

suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam sebuah 

masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai 

kehidupannya.1 Tujuan peneliti menggunakan pendekatan sosiologi untuk melihat, 

mengetahui dan memahami permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 

terutama dalam peralihan mata pencaharian nelayan Paotere ke pedagang Kecamatan 

Ujung Tanah Kelurahan Gusung Kota Makassar. 

C. Jenis dan Sumber Data  

1. Data primer  

Data primer adalah data pokok yang diperoleh atau dikumpulkan dari 

penelitian langsung di lapangan dengan melakukan pengamatan dan 

wawancara dan data yang diolah sendiri dari hasil penelitian. 

2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang sudah ada 

seperti dari buku, hasil penelitian, jurnal, artikel dan juga bentuk lain yang 

berhubungan dan relevan dengan kebutuhan yang akan diteliti.2 Data yang 

diperoleh suatu organisasi dalam bentuk yang sudah jadi dari pihak lain. 

  

 
1Hasan Shadily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), h.1. 
2Maria Caroline Cindy Iskandar, “Analisis Penelitian Manajemen Kompensasi pada 

Karyawan Universitas Bunda Mulia” , Jurnal Bunda Mulia, Vol 8, No.2,2012, h.10. 



24 
 

 
 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi (observation) 

 Observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan 

pengamatan langsung terhadap fenomena yang berkaitan dengan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian.3 Pengamatan dilakukan dengan cara 

turun langsung ke lokasi Pelabuhan Paotere untuk melihat dan mengamati apa 

yang terjadi di lokasi tersebut. 

2. Wawancara (Interview)  

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara meneliti 

serta memberikan pertanyaan secara lisan kepada informan. Peneliti 

melakukan wawancara biasa dan mendalam terhadap subjek penelitian dengan 

alasan penelitian ingin memperoleh realitas senyatanya (emicfactors), karena 

itu peneliti harus memperoleh data langsung dari subjek penelitian agar 

diperoleh data yang benar dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.4 

Peneliti juga akan mewawancarai informan yang terlibat dalam penelitian 

tersebut mengenai permasalahan yang akan di teliti. 

3. Dokumentasi  

Menurut Sugiono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

 

3W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grasindo, 2002), h.116. 
4Tjipto Subadi, Metode Penelitian Kualitatif, (Sukarta: Muhammadiyah University Press, 

2006), h.64 
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monumental dari seseorang.5 Peneliti akan mengambil gambar atau sebagai 

bukti dokumentasi dalam kegiatan penelitian tersebut. 

E. Instrumen penelitian 

Instrument atau alat bantu yang digunakan peneliti dalam melakukan 

penelitian yaitu: 

1. Kendaraan yaitu sepeda motor sebagai alat transportasi untuk mencapai 

lokasi penelitian. 

2. Handphone sebagai alat perekam dan mengambil gambar saat 

mengadakan penelitian. 

3. Pedoman wawancara, peneliti mempersiapkan pedoman wawancara yang 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai denan kebutuhan agar 

memudahkan penelitian di lapangan. 

4. Alat tulis menulis untuk mencatat hasil wawacara6 

F. Teknik penentuan informan 

Informan adalah orang yang biasa memberikan informasi berbagai apapun 

yang melatarbelakangi masalah itu. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini 

dengan menggunakan purposive sampling yaitu teknik yang penggunaan sampel 

berdasarkan orang yang sudah dipilih dan sudah memiliki kriteria sampel. Penelitian 

ini akan memilih informan yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian seperti:  

 
5Hardiani dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV pustaka ilmu, 

2020), h.150. 
6Tjipto Subadi, Metode Penelitian Kualitatif, (Sukarta: Muhammadiyah Universitas Press, 

2006), h.64. 
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1. Masyarakat biasa ( Informan Kunci) 

2. Punggawa/juragan 

3. 4 orang pekerja nelayan 

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data merupakan tiga komponen 

yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yakni: 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah suatu data yang ditetapkan di lapangan yang 

dicatat dan digambarkan dalam bentuk berita ataupun penjelasan yang jelas 

setelah kemudian dipermuda serta diutamakan pada sesuatu yang penting 

dan dilakukan kategorisasi seperti dalam memfokuskan penelitian.7 

2. Penyajian data (Data Display)  

Setalah data tersebut telah di reduksi, maka langkah selanjutnya ialah 

dengan mendispalykan data dalam bentuk phie chard, table, pictogram, 

grafik dan sejenisnya, penyajian data tersebut dapat dilaksanakan seperti 

bagan, maupun secara ringkas, flowchart, keterkaitan serta sejenisnya8. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Awal dari kesimpulan yang dikemukakan sifatnya masih sementara sehingga 

bisa berubah jika bukti-bukti yang kuat itu tidak ditemukan, akan tetapi 

 
7Miles, Matthew B. dan A Michael Huberman, Analisis data Kualitatif, (Jakarta UI 

PRESS,2009) 
8Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2009, h.249. 
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apabila sebaliknya kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang 

kredibel.9 

 
9Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D h.252. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 
Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di 

Kawasan Timur Inonesia, sudah ada dua PPI yang beroperasi yaitu PPI Paotere dan 

PPI Rajawali, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere terletak di Kelurahan Gusung 

Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak yang akan 

ditempuh jika ingin ke lokasi tersebut dari ke Kecamatan ±290 M kawasan tersebut 

sangat lebih dekat jika menempunya naik kendaraan. 

Pangkalan Pendataran Ikan (PPI) Paotere Makassar merupakan salah satu 

pusat pendataran ikan yang cukup penting dalam peningkatan kegiatan produksi di 

daerah Sulawesi Selatan, karena didukung oleh berbagai macam fasilitas yang 

berfungsi dengan baik serta dapat dijangkau oleh kapal-kapal ikan (PPI) sebagai 

berikut: 

1. Tempat berlabuhnya kapal/perahu ikan 

2. Tempat pendataran ikan hasil tangkapan  

3. Tempat pengembangan masyarakat nelayan 

4. Tempat memuat pembekalan bagi nelayan 
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5. Tempat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan dan  

6. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pusat pengumpulan data. 

Sistem transaksi hasil tangkapan nelayan di TPI Paotere pada umumnya 

dilakukan dengan mekanisme transaksi yang hampir sama dengan wilayah pesisir 

yang ada di wilayah pesisir yang di Sulawesi Selatan. Dengan mekanisme transaksi 

yang berlaku secara umum bahwa nelayan yang memiliki kesepakatan/ikatan dengan 

punggawa maka hasil tangkapannya dipasarkan dengan punggawa tersebut, 

sedangkan bagi yang tidak memiliki hubungan bebas memasarkan hasil tangkapannya 

ke beberapa pedagang pengumpul maupun pedagang pendatang yang biasa ditemui di 

tengah laut.   

Pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di PPI Paotere 

Makassar dilakukan 2(dua) kali sehari yaitu pagi hari mulai jam 06.00-10.00 wita dan 

siang hari pukul 13.00-17.00 wita. Jika masih ikan yang tersisa (tidak habis terjual) 

pada sore hari maka dianjurkan pada keesokan harinya. Kapal yang digunakan oleh 

nelayan dapat menampung sekitar 100ekor ikan dan 10 buah es balok. Di mana es 

balok tersebut digunakan agar ikan tidak membusuk ketika ditempatkan di dalam box 

dan ketika sampai di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) masih dalam keadaan segar. 

Sedangkan ada juga kapal yang digunakan oleh nelayan dengan kapasitas yang cukup 

besar karena menampung sekitar 500-600 ekor ikan dan 100 buah es balok. 

Pangkalan Pendaratan Ikan Paotere merupakan salah satu pangkalan 

pendaratan ikan di Kota Makassar disamping TPI Rajawali. Pangkalan Pendaratan 

Ikan Paotere termasuk dalam Wilayah Kecamatan, Ujung Tanah Kota Makassar 
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dengan tipe pelabuhan D dalam klasifikasi Pelabuhan Perikanan. Pembangunan 

sarana perikanan adalah merupakan salah satu peningkatan produksi dan efisiensi 

usaha yang mana bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan 

nelayan.  

Usaha peningkatan produksi ini perlu ditunjang oleh pembangunan sarana dan 

prasarana perikanan dengan cara membangun pelabuhan perikanan atau pangkalan 

pendaratan yang dapat memberikan kemudahan bagi nelayan dalam kegiatan 

produksi pengolahan serta pemasaran Pangkalan Pendaratan ikan Paotere Makassar 

merupakan salah satu pusat pendaratan ikan di Daerah Sulawesi Selatan dengan 

fasilitas – fasilitas yang berfungsi dengan baik dan dapat dijangkau oleh kapal-kapal 

ikan dari berbgai tempat. Peranan pangkalan pendaratan ikan yang cukup penting 

dalam peningkatan kegiatan masyarakat nelayan dan peningkatan kegiatan produksi.  

PPI Paotere adalah pusat pendaratan ikan yang merupakan salah satu Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertanggung jawab langsung dengan Dinas 

Kelautan dan Ketahanan Pangan Kota Makassar UPTD. PPI Paotere yang berfungsi 

sebagai tempat berlabuhnya atau bertambatnya perahu/kapal perikanan untuk 

mendaratkan hasil tangkapannya, serta memuat perbekalan kapal dan awak kapal 

perikanan serta sebagai basis kegiatan peroduksi, pemasaran dan pengolahan hasil 

laut serta tempat pembinaan masyarakat nelayan. 

Kelurahan Gusung bagian Barat merupakan daerah pemukiman penduduk 

yang tata letak rumah sangat padat sedangkan bagian Timur sebagian besar 

merupakan laut yang potensi perikanan sangat besar. Kelurahan Gusung terletak di 
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Kecamatan Ujung Tanah ±0,3 km jarak ibu kota ke Kecamatan dan daerah yang 

memiliki dataran rendah dengan luas wilayah 10 ha/m2. 

Lokasi kelurahan Gusung terletak antara 5 derajat 25 495” LS sampai 7 119” 

25 derajat 114 BT dengan ketinggian 2 mdl di atas permukaan laut dengan jarak surut 

sekitar 8 ha/m2 meter dari tepi pantai. 

Adapun batas-batas wilayah yang ada di Kelurahan Gusung yaitu: 

▪ Sebelah Utara berbatasan dengan Pesisir Selat Makassar 

▪ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pattingalloang & 

Totaka  

▪ Sebelah Timur berbatasan dengan Cambayya 

▪ Sebelah Barat berbatasan Tamalabba 

Jumlah penduduk di Kelurahan Gusung pada tahun 2020 tercatat 3.171 jiwa 

yang terdiri atas 1.590 jiwa laki-laki dan 1.581 jiwa perempuan dan jumlah kepala 

keluarga 720 KK. 

 Tabel 4.1 Jumlah Jiwa Laki-laki dan Perempuan 

No Jenis kelamin  Jumlah jiwa 

 Laki-laki  Perempuan  

1 1.590 1.581 3.171 jiwa 
Sumber Data: Kantor Lurah Gusung 

Paotere adalah suatu pelabuhan perahu yang terletak di Kecamatan Ujung 

Tanah, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelabuhan yang berjarak ± 5 km (± 30 menit) 

dari pusat Kota Makassar ini merupakan salah satu pelabuhan rakyat warisan tempo 



32 
 

 

doeloe yang masih bertahan dan merupakan bukti peninggalan Kerajaan Gowa-Tallo 

sejak abad ke-14 sewaktu memberangkatkan sekitar 200 armada Perahu Phinisi ke 

Malaka. Pelabuhan Paotere berperan sebagai pintu gerbang ekspor, pengiriman 

beragam komoditi dari kawasan Timur Indonesia ke mancanegera. Pelabuhan 

tersebut memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

di Sulawesi Selatan, utamanya Makassar, karena adanya pelabuhan Paotere, 

Makassar mempunyai akses dengan daerah luar. Pelabuhan Paotere merupakan 

bagian dari pelabuhan Makassar yang secara keseluruhan sekitar 10 hektar. 

Adapun batas sebagai berikut: Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 

Pangkajene Kepulauan, di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dengan 

batas-batas sebagai berikut. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tallo. 

Secara Keseluruhan ada dua dermaga dan gudang penampungan di Paotere. Hampir 

sepanjang hari di pelabuhan ini terlihat kesibukan bongkar muat barang-barang dari 

dan ke dalam kapal yang berukuran antara 100- 200 ton. Kapal-kapal ini merupakan 

sarana yang menghubungkan daerah Sulawesi Selatan dengan daerah lainnya yang 

terletak di bagian timur, bahkan juga untuk menghubungkannya dengan kota-kota 

yang ada di Kalimantan dan Jawa Timur.  

Kemudian Pelabuhan Paotere sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal 

nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapannya. Kehadiran Tempat Pelelangan Ikan, 

yang ada sejak tahun 50-an. Sebelumnya lokasi Tempat Pelelangan Ikan berada di 

wilayah Cambaya, kemudian pindah ke kampung Gusung, Kecamatan Ujung Tanah. 

Kemudian setelah terjadi gejolak di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yakni antara 
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petugas koperasi dengan para nelayan, maka Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pindah ke 

wilayah Tallo, namun setelah situasi mulai redah, maka Tempat Pelelangan Ikan 

kembali ke Paotere tepatnya di Kampung Gusung yang saat ini telah menjadi 

Kelurahan Gusung. Secara administrasi Paotere berada di Kelurahan Gusung, 

Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Untuk sampai di tempat itu, kita bisa melalui 

beberapa jalan di Ibu kota Makassar diantaranya jalan Sabutung dan Jalan Barukang. 

Mungkin dibutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk sampai di tempat, jika berangkat 

dari Pasar Sentral Makassar. 

Selain melalui jalan tersebut kita bisa melewati Jalan Tinumbu , sekitar pasar 

Pannampu’ (daerah tol Kota Makassar). Masyarakat Bugis-Makassar menyebut 

tempat itu dengan sebutan Paotere. Paotere berasal dari Kata’otere’ yang berarti tarik 

tambang. Dulu, orang-orang Mandar menjadikan tempat ini sebagai tempat yang 

dikhususkan untuk membuat tali tambang. Pada umumnya orang Makassar lebih 

mengenal Paotere dibandingkan wilayah administratif lainnya di Kelurahan Gusung. 

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah pesisir di Indonesia. Terdapat 

banyak kelompok masyarakat di Sulawesi Selatan yang mata pencaharian utamanya 

adalah nelayan atau menggantungkan hidupnya pada laut. Salah satu daerah di 

Sulawesi Selatan yang menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai andalan 

pertumbuhan ekonomi masyarakatnya adalah Kota Makassar. Jadi di Sulawesi 

Selatan ini ada sebuah daerah yang mana penduduk kami ini mata pencaharian utama 

kami merupakan menjadi seorang nelayan. 

Masyarakat Kota Makassar memiliki sumber daya laut berupa ikan dan hasil 
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laut lainnya merupakan potensi ekonomi yang sangat penting bagi kehidupan mereka. 

Begitu pula yang tinggal dan beraktivitas di kawasan Tempat Pelelangan Ikan atau 

masyarakat Makassar lebih familiar dengan istilah “Lelong”. Sebagai contoh ini lebih 

dari 30 tahun Lelong di Kota Makassar eksis sebagai lembaga perekonomian yang 

bergerak di bidang perdagangan sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh karena 

itu, Lelong merupakan sarana yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat, 

khususnya bagi para nelayan. Selain nelayan, banyak masyarakat di Kota Makassar 

dan sekitarnya (Gowa, Takalar, dan Jeneponto) juga menggantungkan hidupnya di 

Lelong.  

Banyaknya pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, antara lain nelayan 

yang menangkap ikan, nelayan pedagang, pengusaha rumah makan, warga sekitar, 

serta pihak pengelola Lelong itu sendiri. Nelayan dan pihak-pihak terkait yang berada 

dalam sistem perdagangan di Lelong merupakan satu kesatuan sosial ekonomi yang 

saling berhubungan. Selain itu, kategori sosial inilah yang kemudian berperan penting 

dalam kegiatan perekonomian di Lelong, Kota Makassar.  

Salah satu pihak yang terus menggantungkan hidupnya di Lelong adalah 

mereka yang berprofesi sebagai nelayan pedagang. Sebagai nelayan pedagang, 

mereka dihadapkan pada situasi dan kondisi berupa tantangan yang relatif lebih besar. 

Apalagi bagi mereka yang tinggal di wilayah daratan kota Makassar, suka atau tidak 

suka harus beradaptasi dengan kondisi sosial budaya masyarakat perkotaan. Selain itu 

juga harus dilakukan penyesuaian berdasarkan konteks ekonomi masyarakat 

perkotaan yang berbeda dengan karakteristik ekonomi masyarakat pulau. Akibatnya, 
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banyak potensi kerentanan finansial yang akan mengganggu kehidupan sosial 

ekonomi mereka. 

Para nelayan harus mewaspadai dampak yang akan timbul akibat kerentanan 

tersebut. Mereka harus memikirkan dan melakukan serangkaian upaya untuk 

memperoleh ketahanan ekonomi di tengah potensi kerentanan finansial yang mereka 

hadapi. Kondisi inilah yang juga menciptakan dinamika sosial ekonomi bagi para 

nelayan pedagang di Lelong. 

Masyarakat Pesisir, khususnya nelayan menggunakan kebudayaannya untuk 

mengelola lingkungan yang ada disekitarnya. Kebudayaan tersebut berasal dari nilai-

nilai budaya mereka yang dipelajarinya secara turun temurun. Kebudayaan Setiap 

kebudayaan itu sebenarnya merupakan sebuah pedoman, atau patokan menyeluruh 

bagi kehidupan masyarakat yang mendukung kebudayaan yang bersangkutan, maka 

kebudayaan itu bersifat tradisional (cenderung menjadi tradisi-tradisi yang tidak dapat 

mudah berubah). Kecenderungan dari sifat tradisional kebudayaan tersebut 

disebabkan oleh kegunaannya sebagai pedoman kehidupan yang menyeluruh. 

Sebenarnya kehidupan mata pencaharian menjadi nelayan ini sudah menjadi sebuah 

kebudayaan bagi masyarakat kami disini. 

Tetapi lingkungan yang dihadapi oleh manusia dalam lingkup masyarakat 

mempunyai kecenderungan selalu berubah baik secara kualitas, dan maupun 

macamnya maka ini akan mempengaruhi kebudayaan sebagai pedoman dalam 

memahami lingkungan tersebut dan kebudayaan tersebut selalu bersifat adaptif. Jadi 

secara tidak langsung, kebudayaan dalam suatu masyarakat mempunyai 
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kecenderungan untuk berubah setiap saat dan bersifat dinamik. Dari kedua sifat ini, 

yaitu satu pihak kebudayaan akan selalu bersifat tradisi karena dipakai sebagai 

pedoman yang menyeluruh (bersifat tidak mau berubah), dan di pihak lain dituntut 

untuk bersifat adaptif (selalu berubah) karena lingkungannya berubah, maka sifat 

kebudayaan akan tergantung dengan lingkungannya dan juga tergantung dari kuatnya 

inti budaya yang ada. 

Lokasi penelitian merupakan salah satu tempat perusahaan CV. Resky Utama 

yang berada di kawasan Pelabuhan Paotere. Pimpinan perusahaan memiliki 

kedudukan tertinggi yang disebut punggawa memiliki banyak karyawan/buruh 

nelayan mereka saling berhubungan diantara keduanya, karena nelayan dapat juga 

menjual ikan dengan cara meminjam modal kepada punggawa tersebut.  

B. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Nelayan Paotere Saat Pergantian Musim 

Kehidupan masyarakat pesisir sangat bergantung pada kondisi cuaca ketika 

cuaca bagus dan memungkinkan melaut maka nelayan dapat menghasilkan tangkapan 

ikan yang banyak atau melimpah dan tentunya dapat berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat nelayan. Tetapi, jika kondisi cuaca kurang bagus dalam 

artiaan hujan deras atau angin kencang dan sebagainya maka dapat mempengaruhi 

kehidupan ekonomi masyarakat nelayan. Mereka hanya pendatang dari luar daerah 

yang bukan penduduk asli di Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah akan tetapi 

hanya sebagai pekerja nelayan menjadi sumber kehidupan sehari-hari mereka apabila 

mereka melaut dan memiliki pekerjaan yang berbeda-beda untuk memenuhi 

kehidupan ekonomi mereka. Sebagaimana pendapat Zul menyampaikan bahwa:  
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“Kalau saya musim hujan tidak pergi melaut saya biasanya menjadi buruh tani 
di daerah tempat tinggal saya takalar karena kalau saya tidak kerja anak-anak 
saya tidak bisa makan nantinya karena saya tidak ada uang apalagi untuk 
kebutuhan sehari-hari anak”1   
 
Adapun penuturan yang lain disampaikan oleh Sanuddin: 

“Kalau saya tidak pergi melaut biasanya saya cuma tinggal di rumah saya 
tinggal di gowa menunggu sampai bisa melaut lagi karena dari dulu ada istri 
saya menjadi pedagang membuka usaha kecil-kecilan dirumah selama melaut 
jadi ganti-gantian saja untuk menghidupkan perekonomian rumah tangga 
kami2” 

Sedangkan yang disampaikan menurut Ruppa bahwa: 
“Kalau saya tidak melaut saya mencari pekerjaan di gowa apapun yang bisa 
dikerjakan seperti menjadi pengolahan ikan kerin (asin) untuk mencukupi 
kehidupan ekonomi keluarga saya saat tidak berangkat ke laut”3 

 
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas dapat 

disimpulkan bahwa pendapatan ekonomi mereka tidak menentu apalagi ketika cuaca 

buruk membuat nelayan kesulitan menangkap ikan di laut dan pastinya berpengaruh 

dalam kehidupan ekonomi masyarakat nelayan. Mereka memiliki tempat tinggal yang 

berbeda dengan tempat pekerjaannya sebagai nelayan dan para nelayan hanya 

pendatang yang bekerja sebagai buruh nelayan bukan penduduk asli di Kelurahan 

Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, karena ketika cuaca buruk maka 

sebagian besar nelayan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dengan cara mereka 

mencari pekerjaan baru misalnya buruh tani, pedagang, pengolahan ikan kering 

(asin). 

Pekerjaan sebagai nelayan memiliki dua musim dalam lingkungan nelayan 

yaitu musim timur dan musim barat. Pendapatan nelayan pada musim barat rata-rata 

 
1Zul (35 tahun) Nelayan, wawancara, Pelabuhan Paotere 13 mei 2022 
2Sanuddin (37 tahun) Kapten nelayan, wawancara, Pelabuhan Paotere, 10 mei 2022 
3Ruppa (35 tahun) Nelayan, wawancara, Pelabuhan Paotere, 15 mei 2022 
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per bulan tergolong rendah bahkan minus karena pengeluaran dalam biaya 

operasional cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan nelayan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Oleh sebab itu, nelayan ketika tidak 

melaut mereka mencari pekerjaan lain hanya untuk memperbaiki ekonomi rumah 

tangga. 

Ketika cuaca baik nelayan tradisional dapat menangkap ikan, akan tetapi 

ketika cuaca kurang mendukung maka nelayan tidak dapat melaut untuk sementara 

waktu. Berbeda dengan nelayan ABK (Anak Buah Kapal) yang memiliki kapal laut 

besar mereka hanya melihat situasi atau kondisi, jika belum berangkat mereka akan 

menunggu sampai hujan redah dan apabila sudah terlanjur berada di tengah laut 

mereka tetap melanjutkan aktivitas sebagai nelayan. Sebagaimana yang dikatakan 

oleh Irfina Sari sebagai Punggawa: 

“Resiko di laut sangat besar misalkan saja apabila terjadi angin kencang dan 
musim hujan. Ikan yang datang juga musiman yaitu pada bulan Oktober 
sampai April. Oleh karena itu, selama bulan tersebut para nelayan pergi ke 
lautan meninggalkan keluarga mereka.”4 
 
Sedangkan menurut penuturan Ardi yang disampaikan: 

“Jika hujan deras sebelum berangkat di laut maka kami menunggu hingga 
berhenti dan apabila telah berhenti ditengah laut tiba-tiba hujan deras maka 
kami tetap melanjutkan perjalanan cuma berhenti sebentar berdiam ditengah-
tengah laut mempertaruhkan hidup dan mati risiko sebagai pelaut”5 

 
Menurut informan di atas mereka tetap berangkat ke laut dengan keberanian 

yang dia miliki dan memiliki perahu yang cukup besar dari juragan/punggawa tetapi 

pendapatan yang di hasilkan tidak sebanding jika cuaca bagus. Nelayan mendapatkan 

 
4Irfina sari (27 tahun) Punggawa, wawancara, Pelabuhan Paotere, 4 april 2022 
5Ardi (31 tahun) Nelayan, wawancara, Pelabuhan Paotere, 10 Mei 2022 
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penghasilan tergantung dari hasil tangkapan banyak atau tidaknya yang di dapatkan 

saat melaut karena bagi nelayan sendiri pekerjaan sebagai nelayan memiliki risiko 

yang cukup besar seperti angin kencang, ombak besar maka dari itu nelayan sudah 

mensyukuri berapapun hasil yang di dapatkan selama penangkapan ikan. 

Ketika musim cuaca tidak menentu dan penghasilan nelayan semakin 

berkurang, para istri sangat berperan penting menyelamatkan perekonomian keluarga 

dengan cara melakukan usaha-usaha lainnya karena nelayan melakukan pekerjaan 

sampingan sebagai buruh tani, istri nelayan biasanya ikut dengan suami melakukan 

pekerjaan yang sama agar menambah penghasilan keluarga. Sebagaimana yang 

disampaikan Bapak Zul bahwa: 

“Kalau musim panceklik (cuaca kurang baik) di laut, kadang istri saya ikut 
bekerja demi menghasilkan ekonomi yang baik selama tidak berangkat ke laut 
saya bekerja buruh tani sawah agar dapat menghidupkan anak saya yang 
sekolah daripada tidak melakukan apa-apa”6 
 
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa nelayan tidak hanya 

berfokus dengan pekerjaan sebagai nelayan karena sangat bergantung dengan cuaca, 

jika cuaca buruk mereka harus menghidupi keluarganya dengan cara mencari 

pekerjaan lain untuk menghidupi keluarga. Istri nelayan pun sangat berperan penting 

dalam kehidupan ekonomi mereka selama suami (nelayan) melaut maupun tidak demi 

menghidupi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga.  

Adapun salah satu informan yang disampaikan yaitu nelayan menunggu 

pembagian hasil dari perahu yang bekerja sama dengan juragan selama proses 

 
6Zul (35 tahun) Nelayan, wawancara, Pelabuhan Paotere, 13 mei 2022 
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penangkapan ikan dan saya melihat banyak atau sedikit yang di dapatkan selama 

melaut mereka tetap mensyukuri berapapun yang didapatkan demi menghidupi 

kebutuhan ekonomi keluarga. Seperti yang disampaikan oleh pak Arfa: 

“Pekerjaan saya ini sebagai ABK perahu juragan. Tugas saya hanya 
menangkap ikan di laut, penghasilan saya cukup untuk makan keluarga di 
rumah, kalau di hitung untuk pendapatan saya hanya 700.000 selama melaut 
kurang lebih 2-3 bulan di laut tidak sebanding dengan saya di laut lamanya 
tetapi saya bersyukur dengan yang saya dapat ini”7 
 
Perubahan iklim yang dihadapi oleh nelayan merupakan suatu pergeseran 

musim yang sangat mempengaruhi aspek ekonomi sehingga berkurangnya tingkat 

kesejahteraan nelayan. Nelayan berusaha menghadapi perubahan dengan melakukan 

strategi adaptasi yang bertujuan mereka tetap mempertahankan kehidupan sehari-

harinya. Strategi yang dilakukan oleh nelayan yaitu mencari pekerjaan selama tidak 

melaut agar bisa menghidupi keluarganya dengan menjadi buruh tani, pengolahan 

ikan kering (asin) dan membuka usaha-usaha kecil dari hasil tangkapan. 

Setiap perubahan yang terjadi di masyarakat nelayan pasti memberikan 

pengaruh atau dampak pada kehidupan mereka. Tidak terkecuali pada perubahan 

mata pencaharian yang terjadi masyarakat nelayan di Kelurahan Gusung. Hal terakhir 

yang menjadi pandangan masyarakat Kelurahan Gusung tentang pekerjaannya dulu 

dan sekarang adalah bagaimana dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. 

Seluruh deskripsi-deskripsi di atas mengenai perubahan orientasi nelayan di  

Kelurahan Gusung yang mendasari perubahan mata pencaharian mereka dikatakan 

perubahan orientasi atau pandangan mereka lebih banyak berkaitan dengan usaha 

 
7Arfa (32 tahun) nelayan, wawancara, Pelabuhan Paotere, 13 mei 2022 
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pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka. Baik itu kebutuhan hidup sehari-hari 

maupun kebutuhan lain yang hanya merupakan pelengkap hidup mereka. 

Terdapat faktor internal, faktor eksternal dan kombinasi dari kedua faktor 

tersebut yang mempengaruhi masyarakat nelayan Paotere di Kelurahan Gusung 

Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar merubah mata pencahariannnya untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari. Faktor internal disini diartikan 

sebagai pengaruh yang berasal dari setiap individu dalam masyarakat yang 

menyebabkan mereka merubah pekerjaannya. Sedangkan faktor eksternal adalah 

pengaruh dari luar seperti lingkungan sosial-ekologis yang menyebabkan individu 

dalam masyarakat merubah pekerjaanya. Adapun faktor internal dan faktor eksternal 

yang menyebabkan masyarakat merubah mata pencahariannnya akan dijelaskan 

seperti dibawah ini: 

a. Faktor internal 

Setiap perubahan yang terjadi di masyarakat pasti memberikan pengaruh atau 

dampak pada kehidupan mereka. Tidak terkecuali pada perubahan mata pencaharian 

yang terjadi masyarakat nelayan di Kelurahan Gusung. Hal terakhir yang menjadi 

pandangan masyarakat nelayan di Kelurahan Gusung tentang pekerjaannya dulu dan 

sekarang adalah bagaimana dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak zul mengatakan bahwa: 

“Kalau saya tidak melaut biasa saya mengerjakan pekerjaan lain seperti buruh 
tani sawah karena kalau saya tidak bekerja tinggal dirumah saya tidak bisa, 
makanya mencari kesibukan ditambah dengan penghasilan kehidupan 
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keluarga saya selama tidak melaut”8 
 
Berdasarkan ungkapan informan setiap individu dapat berpengaruh dalam 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka dari itu masyarakat nelayan 

merubah mata pencaharian agar bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.   

Seluruh deskripsi-deskripsi di atas mengenai perubahan orientasi masyarakat 

Kelurahan Gusung yang mendasari perubahan mata pencaharian mereka dikatakan 

perubahan orientasi atau pandangan mereka lebih banyak berkaitan dengan usaha 

pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka. Baik itu kebutuhan hidup sehari-hari 

maupun kebutuhan lain yang hanya merupakan pelengkap hidup mereka. 

Terdapat faktor internal, faktor eksternal dan kombinasi dari kedua faktor 

tersebut yang mempengaruhi masyarakat nelayan di Kelurahan Gusung Kecamatan 

Ujung Tanah Kota Makassar merubah mata pencahariannnya untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari. Faktor internal disini diartikan sebagai 

pengaruh yang berasal dari setiap individu dalam masyarakat yang menyebabkan 

mereka merubah pekerjaannya. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar 

seperti lingkungan sosial-ekologis yang menyebabkan individu dalam masyarakat 

merubah pekerjaanya. Adapun faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan 

masyarakat merubah mata pencahariannnya akan dijelaskan seperti dibawah ini: 

1. Keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 

2. Keinginan untuk memperbaiki taraf hidup keluarga. 

 
8Zul (35 tahun), nelayan, wawancara, Pelabuhan Paotere, 13 Mei 2022 
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3. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak mereka dengan 

harapan ada perbaikan taraf hidup pada generasi penerus mereka. 

b. Faktor Eksternal 

Adalah faktor atau pengaruh yang berasal dari luar seperti lingkungan sosial-

ekologis yang menyebabkan adanya perubahan mata pencaharian masyarakat. 

Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Ruppa: 

“Penghasilan yang diperoleh sebagai nelayan tidak seberapa jadi, adanya 
ajakan orang sekitar kita misal teman atau dari tetangga juga untuk menjadi 
pedagang juga sebagai pekerjaan sampingan saya dengan bekerja di orang 
lain”9 

 
Melihat penuturan informan diatas dapat kita ketahui bahwa lingkungan 

sosial-ekologis memberikan pengaruh pada perubahan mata pencaharian masyarakat 

Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Faktor lingkungan 

sosial disini dijelaskan dengan adanya pengaruh atau ajakan dari teman atau 

tetangga yang telah melakukan perubahan mata pencaharian. Mereka 

mengungkapkan bahwa dengan berdagang keuntungan yang diperoleh sangat cepat 

atau dengan kata lain keuntungan instan. Dorongan atau pengaruh yang diberikan 

dari perdagangan lebih diperkuat dengan adanya keberhasilan. 

Dari beberapa pernyataan-pernyataan informan di atas dapat dilihat beberapa 

faktor eksternal yang menyebabkan adanya perubahan mata pencaharian pada 

masyarakat di Kelurahan Gusung. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

1. Lingkungan sosial berupa pengaruh yang berbentuk ajakan dari orang sekitar 

 
9Ruppa (35 tahun) Nelayan-pedagang, wawancara, 15 Mei 2022 
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atau tetangga yang telah berhasil dalam melakukan perubahan mata 

pencaharian ke pedagang. 

2. Keuntungan instan yang didapatkan dari berdagang. 

Untuk lebih memudahkan melihat Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat 

Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar berdasarkan paparan di 

atas, maka disajikan matrik sebagai berikut: 

  



45 
 

 

Matrik 4.2 
Matrik Perubahan Mata Pencaharian  

Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar 

Sumber Data: Hasil Penelitian 

 

 
No 

 
Indikator  
 

 
Keterangan 

1. Proses perubahan 
mata pencaharian 

Tahap pertama, mata pencaharian pokok masyarakat  
Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota 
Makassar  adalah nelayan. 
Tahap kedua, Mereka merasa pendapatan yang 
dihasilkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup 
mereka dengan baik. Akibatnya mereka merubah mata 
pencaharian pokok mereka menjadi 

   Pedagang, buruh tani dan pengolah ikan kering (asin). 

2. Perubahan 
orientasi 
masyarakat 
tentang mata 
pencaharian 

Perubahan orientasi masyarakat terhadap tingkat 
kenyamanan pekerjaan, pendapatan yang diperoleh 
dan pandangan mereka terhadap pengaruh pada 
kehidupan mereka merupakan akibat dari pemikiran 
masyarakat dalam usaha usaha mereka memenuhi 
kebutuhan ekonomi mereka dan perbaikan taraf 
hidup untuk masa depan mereka ke arah yang lebih 
baik, dan mengindahkan pandangan mereka terhadap 
dampak sosial dan lingkungan mereka yang bersifat 
negatif. 

3. Faktor internal 
penyebab 
perubahan mata 
pencaharian 

Keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang 
lebih besar dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup 
sehari-hari. Keinginan untuk memperbaiki taraf 
hidup keluarga. Keinginan untuk memenuhi 
kebutuhan pendidikan anak mereka dengan harapan 
ada perbaikan taraf hidup pada generasi penerus 
mereka. 

4. Faktor eksternal 
penyebab 
perubahan mata 
pencaharian 

Lingkungan sosial berupa pengaruh dari orang 
sekitar atau tetangga yang berhasil, keuntungan 
instan yang didapatkan dari berdagang 
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Melihat pembahasan-pembahasan yang telah diutarakan di atas mengenai 

perubahan mata pencaharian dan nilai sosial budaya, sudah sesuai dengan 

paradigma yang dipakai penulis dalam karya tulis ini yaitu paradigama definisi sosial, 

paradigma dalam difinisi sosial ini tergambar dari tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh masyarakat dalam ruang lingkup perubahan mata pencaharian dan nilai sosial 

budaya yang berlaku dalam masyarakat, dimana tindakan-tindakan tersebut 

mempunyai makna, disertai dengan proses membatin (proses pemikiran yang 

panjang), tindakan diarahkan kepada seseorang atau masyarakat dan memperhatikan 

tindakan orang lain. 

C. Sistem Peralihan Mata Pencaharian Nelayan Paotere 

Masyarakat nelayan akan senantiasa mengalami perubahan dalam 

kehidupannya. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiap 

masyarakat akan senantiasa mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi secara 

lambat maupun cepat. Demikian juga peralihan pada masyarakat nelayan tentunya 

akan menimbulkan perubahan di dalam masyarakat nelayan. Perubahan sosial 

adakalanya hanya terjadi pada sebagian ruang lingkup, tanpa menimbulkan akibat 

besar terhadap unsur lain dari sistem tersebut. Namun perubahan mungkin juga 

mencakup keseluruhan atau sekurang-kurangnya mencakup inti aspek sistem dan 

menghasilkan perubahan secara menyeluruh dan menciptakan sistem yang secara 

mendasar berbeda dari sistem yang lama.  

Masyarakat nelayan melakukan peralihan mata pencaharian untuk memenuhi 

kehidupan sehari-hari pada saat cuaca buruk atau tidak melaut memiliki banyak 
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pertimbangan yang menjadi nelayan mencari pekerjaan baru mereka inisiatif dan 

mengantisipasi saat pergantian musim telah tiba. Adapun penuturan yang 

disampaikan oleh beberapa informan bahwa: 

1. Bapak Zul 

Bapak Zul adalah seorang nelayan tangkap berumur 35 tahun beliau tinggal di 

daerah borong jate-takalar ia memiliki tingkat pendidikan hanya sampai SD karena 

kemampuan ekonomi pada saat itu tidak mampu melanjutkan pendidikannya beliau 

masih sangat muda di umur segitu dan akhirnya memilih untuk menjadi nelayan 

menghidupi keluarga. Bapak zul adalah nelayan tangkap yang beralih menjadi buruh 

tani di dekat rumah pada saat tidak berangkat ke laut atau cuaca tidak mendukung. 

Beliau memiliki anak 3 perempuan dengan tingkat pendidikan berbeda-beda dan 

membiayai anak sekolah butuh biaya yang cukup, agar anak tidak mengikuti orang 

tua yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah maka dari itu beliau tidak berfokus 

hanya nelayan karena yang kita ketahui nelayan sangat bergantung pada musim dan 

penghasilan yang didapatkan tidak seberapa untuk kehidupan ekonomi, makanya 

beliau mencari pekerjaan sampingan untuk menghidupi keluarga setiap hari dengan 

cara menjadi buruh tani di lahan belakang rumah. Sebagaimana yang disampaikan 

Bapak Zul: 

“Saya melakukan pekerjaan lain untuk menghidupi kehidupan sehari-hari 
keluarga saya, agar mereka merasa cukup minimal anak-anak dan istri saya 
bisa makan dengan berapapun yang dihasilkan saat melaut maupun pekerjaan 
saya sekarang, istri saya memiliki peran untuk membantu sosial ekonomi 
selama tidak malaut dan melaut”10 

 
10Zul (35 tahun), wawancara, Pelabuhan Paotere, 13 Mei 2022. 
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Berdasarkan penuturan Bapak Zul tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

sistem peralihan yang terjadi pada Bapak Zul adalah Ketika tidak melaut Bapak Zul 

mencari pekerjaan sampingan untuk menghidupi keluarga. Pada masa peralihan 

tersebut dimanfaatkan waktunya Bapak Zul menjadi seorang buruh tani. Dia 

menggunakan lahan di belakang rumah sebagai tempat Bertani. Istri Bapak Zul juga 

ikut membantu dalam hal perekonomian mereka pada masa-masa ketika Bapak Zul 

tidak melaut. 

 
2. Bapak Sanuddin 

Bapak Sanuddin adalah seorang kapten nelayan tangkap berumur 37 tahun 

beliau tinggal di daerah pamang doang-gowa ia memiliki tingkat pendidikan hanya 

sampai SD karena kemampuan ekonomi pada saat itu tidak melanjutkan sekolah dan 

memilih menjadi nelayan. Pekerjaan sebagai penopang kebutuhan ekonomi dalam 

rumah tangga. Pendapatan yang dihasilkan selama melaut kurang mencukupi 

kebutuhan hidup mereka dengan tanggungan 5 orang dalam rumah tangga. Maka 

mereka beralih pekerjaan baru selama musim buruk, selama tidak melaut Bapak 

Sanuddin melakukan membuka usaha kecil-kecilan sebagai pedagang agar dapat 

menambah pendapatan rumah tangga beliau saat tidak melaut. Beliau juga meminjam 

modal ke punggawa selama tidak melaut, membayarnya pada saat cuaca baik agar 

dapat melakukan aktivitas kembali sebagai nelayan, karena selama tidak melaut 

bingung dengan pekerjaan dengan kondisi yang dialami sedangkan untuk memenuhi 

kehidupan keluarga membutuhkan biaya yang cukup besar agar anak dan isterinya 
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tidak merasa kurang agar bisa menghidupkan ekonomi rumah tangga dengan cara 

berdagang sebagai penghasilan tambahan. Sebagaimana yang disampaikan Bapak 

Sanuddin bahwa: 

“Untuk menghidupi keluarga saya melakukan pekerjaan yang bisa dikerjakan 
selama baik dan menguntungkan keluarga saya dengan cara berdagang 
membuka usaha kecil-kecilan di rumah, agar tidak berfokus ke nelayan saja 
karena jika kita berfokus pada nelayan saja maka kita akan kesulitan dalam 
perekonomian apalagi saya memiliki tanggungan yang cukup banyak untuk 
mereka. Jika hanya itu saja sebagai nelayan tidak cukup disebabkan selama 
tidak melaut sekitar 2-3bulan untuk makan saja harus bekerja”11 

 
Berbada dengan Bapak Zul, Bapak Sanuddin menjadi pedagang pada masa 

peralihan yaitu ketika masa-masa tidak melaut. Bapak Sanuddin membuka warung 

kecil di rumahnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bapak Sanuddin 

mendapatkan dana modal dari meminjam kepada punggawa tersebut. Dengan 

demikian maka sistem peralihan yang dilakukan Bapak Sanuddin Ketika tidak melaut 

adalah menjadi pedagang. 

3. Bapak Ruppa 

Bapak Ruppa adalah seorang nelayan tangkap yang berusia 35 tahun beliau 

tinggal di daerah pamang doang-gowa ia memiliki tingkat pendidikan sampai SMA 

beliau memilih bekerja menjadi nelayan diajak oleh teman dekat untuk ikut. Akan 

tetapi pekerjaan sebagai nelayan tergantung cuaca bagus yang menyebabkan tidak 

dapat melaut maka beliau mencari uang untuk menafkahi keluarganya dengan cara 

beralih menjadi pengolah ikan kering (asin) selama beliau tidak melaut. Hal tersebut 

tidaklah bersifat permanen dengan pekerjaan barunya karena pekerjaan baru yang 

 
11Sanuddin (37 tahun) kapten nelayan, wawancara, Pelabuhan Paotere, 10 Mei 2022 
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dilakukan hanya untuk menutupi kebutuhan ekonomi mereka sebagai nelayan, 

meskipun tidak seberapa dengan dihasilkan dengan pekerjaan baru ini dapat 

melakukan aktivitas di luar daripada Bapak Ruppa hanya berdiam di rumah tidak 

melakukan pekerjaan selama tidak melaut maka beliau beralih ke pengolah ikan 

kering (asin) bekerja dengan ajakan teman agar menambah penghasilan demi 

menghidupkan anak dan isterinya. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Ruppa 

bahwa: 

“Menjadi seorang nelayan memang memiliki risiko yang besar salah satunya 
cuaca, oleh karena itu saya beralih ke pengolah ikan kering (asin) hanya untuk 
menutupi ekonomi keluarga, menjadi pengolah ikan kering (asin) memang 
tidak seberapa yang didapatkan tetapi saya sebagai tulang punggung keluarga 
memiliki kewajiban melakukan pekerjaan dibandingkan tidak bekerja sama 
sekali”12 

 
Dapat disimpulkan bahwa Bapak Ruppa memiliki sistem peralihan yang 

berbeda dari informan lainnya. Bapak Ruppa beralih menjadi pengolah ikan kering 

(ikan asin) ketika tidak melaut. Sebenarnya pekerjaan ini tidak terlalu menghasilkan 

banyak pendapatan akan tetapi Bapak Ruppa merasa bahwa setidaknya pendapatan 

ini cukup pada masa-masa peralihan tersebut.  

4. Bapak Arfa 

Bapak Arfa seorang nelayan tangkap berusia 32 tahun beliau tinggal di daerah 

borong jate-takalar ia memiliki tingkat pendidikan terakhir SMP bapak ini memiliki 

profesi sebagai nelayan selama 5 tahun terakhir ini pergantian musim sangat tidak 

asin untuk di dengarkan karena musim hujan yang tidak dapat nelayan berangkat ke 

laut karena keadaan yang sulit untuk pergi. Maka beliau dapat beralih ke pekerjaan 
 

12Ruppa (35 tahun) nelayan, wawancara, pelabuhan Paotere, 15 Mei 2022 
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yang dapat menghasilkan uang untuk menghidupi anak dan isterinya dengan cara 

bekerja di pimpinan atau punggawa selama tidak melaut, membantu perusahaan 

CV.Resky Utama sementara waktu jika cuaca mendukung dan memungkinkan 

melaut. Usia yang cukup muda pekerjaan salah satu yang di tekuni untuk 

memperbaiki sosial-ekonomi nelayan. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Arfa 

bahwa: 

“Saya berkerja sebagai nelayan tangkap dan menjadi ABK (anak buah kapal) 
sangat bergantung juga dengan cuaca baik atau buruk tetapi selama tidak 
melaut saya beralih bekerja di punggawa/juragan demi menghidupi keluarga 
di rumah, saya membantu angkat-angkat barang yang masuk atau es balok 
agar dapat menghidupi anak dan istri berapun yang didapatkan”13 

 

Berbeda lagi dengan para informan lain, Bapak Arfa bekerja dengan pimpinan 

adau punggawa pada masa peralihan atau pada saat bukan musim melaut. Bapak Arfa 

menggunakan sistem peralihan pekerjaan yaitu dengan membantu pekerjaan di rumah 

punggawa tersebut. Melalui pekerjaan ini Bapak Arga dapat menghidupi keluarga 

ketika masa tidak melaut (cuaca buruk). 

Berdasarkan pemaparan mengenai sistem peralihan yang terjadi beberapa 

informan menunjukkan bahwa peralihan tersebut terjadi karena adanya pancaroba 

yang pada alam saat pergantian musim yang mengakibatkan nelayan tidak dapat 

melaut untuk sementara waktu. Pekerjaan yang dilakukan juga hanya selama cuaca 

kurang bagus bukan bersifat permanen. Oleh karena itu, mereka dapat mencari 

pekerjaan lain untuk memperbaiki kehidupan ekonomi selama tidak melaut.   

Sistem peralihan yang dilakukan oleh keempat informan masing-masing 

berbeda. Ada informan yang bekerja sebagai buruh tani, ada informan yang bekerja 

 
13Arfa (32 tahun) nelayan, wawancara, pelabuhan Paotere, 13 Mei 2022 
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sebagai pedagang, ada informan yang bekerja sebagai pengolah ikan kering (ikan 

asin) dan ada informan yang bekerja membantu di rumah punggawa (pimpinan). 

Sistem peralihan yang berbeda ini terjadi karena adanya perbedaan kemampuan, 

kecakapan dan hobi dari masing-masing informan.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Hasni 

Tahun 2013 yang berjudul “Perubahan Mata Pencaharian nelayan Danau Limboto 

Desa Ilotidea kecamatan Tilango, Kab Gorontalo”. Dalam penelitian ini diperoleh 

keterangan bahwa para nelayan melakukan perubahan mata pencaharian ketika masa 

mereka tidak melaut. 

Hasil penelitian ini juga berkaitan dengan teori Paul B. Horton mengenai 

mobilitas sosial yang berarti suatu gerak perpindahan dari satu kelas ke kelas sosial 

lain atau gerak pindah dari starta yang satu ke strata yang lain. Kemudian menurut 

teori Kimball Young dan Raymond W. Mack mobilitas sosial adalah suatu gerak 

dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu 

kelompok sosial. 

Hasil penelitian ini dihubungkan dengan teori mobilitas sosial Horizontal 

yaitu terjadinya perpindahan dalam bentuk peralihan mata pencaharian pada 

masyarakat nelayan di masa tidak melaut (cuaca buruk). Adapun seperti yang dibahas 

pada teori mobilitas sosial tersebut bahwa peralihan ini terjadi diatur oleh sebuah 

keadaan dimana kebutuhan keluarga harus terpenuhi pada masa-masa sulit. Selain itu 

mereka hanya pendatang dari luar daerah yang bekerja sebagai buruh nelayan oleh 

karena itu banyak masyarakat nelayan yang berpindah pekerjaan untuk sementara 

waktu demi memenuhi kebutuhan keluarga. Masyarakat nelayan disini diatur oleh 
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seorang pimpinan atau punggawa dalam hal melaut sehingga Ketika diketahui bahwa 

cuaca tidak memungkinkan untuk melaut maka mereka beralih pekerjaan. 

Segi sosial ketika mereka merubah mata pencaharian mereka maka mereka 

menemukan hal yang baru. Dengan kata lain mereka menemukan dan ada 

pembelajaran terhadap suatu mata pencaharian yang baru yang sebelumnya belum 

pernah mereka lakukan dan sangat bertolak belakang dengan mata pencaharian 

mereka sebelumnya. Kemudian sikap tolong menolong dan rasa kepedulian pada 

masyarakat juga ada dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan 

kata lain dalam kondisi apapun sikap tolong menolong dan kepedulian sosial 

masyarakat memang ada dan mengakar dengan kuat pada setiap individu masyarakat. 

Hal tersebut dilihat dari pengamatan penulis yang melihat pola tingkah laku 

masyarakat desa yang melakukan pekerjaan sehari-hari yang merupakan penopang 

kebutuhan ekonomi mereka atau mata pencaharian utama. Selain itu dalam peralihan 

mata pencaharian ini seperti misalnya informan ada yang meminjam uang kepada 

punggawa untuk modal berdagang. 

Nelayan adalah masyarakat yang hidup tumbuh dan berkembang di kawasan 

pesisir laut, dalam konteks ini masyarakat nelayan didefinisikan sebagai kesatuan 

kolektif masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dengan mata pencaharian sebagai 

penangkap ikan, yang pola perilaku nya diikat oleh sistem nilai budaya yang berlaku, 

memilki identitas bersama dan batas batas kesatuan sosial, strukutur sosial dengan 

masyarakt yang terbentuk dengan sejarah sosial yang sama.  

Masyarakat nelayan menghadapi banyak permasalahan dalam sendi 

kehidupan nya seperti hal nya dengan masyarakat lainya seperti politik , sosial 

ekonomi yang kompleks, ragam masalah tersebut seperti (1) kemiskinan, kesenjangan 
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sosial dan tekanan tekanan ekonomi yang datang setiap saat, (2) keterbatasan akses 

modal, teknologi pasar sehinga mempengaruhi dinamika usaha, (3) kelemahan fungsi 

kelembagaan sosial ekonomi yang ada, (4)sumber daya manusia yang rendah akibat 

kurangnya pendidikan, kesehatan publik, (5)degradasi sumber daya lingkungan baik 

di kawasan pesisir maupun di pulau pulau kecil, (6) belum kuatnya kebijakan yang 

berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar pembangunan nasional.  

Aktifitas nelayan muncul disebabkan oleh sumber daya alam yang ada di 

lingkungan fisiknya, banyak penduduk yang menguntungkan kehidupan mereka di 

laut atau sungai. Ketergantungan masyarakat nelayan tentunya menimbulkan 

kekhawatiran seperti kerusakan ekosistem lingkungan fisik sungai, ketergantungan 

ini di picu oleh rusaknya lingkungan pesisir sungai akibat dari adanya pembangunan 

yang mengakibatkan mereka dipindahkan dan mencari mata pencaharian yang baru. 

Kondisi ini tentunya membuat para nelayan harus melakukan usaha usaha atau 

tindakan yang dapat merubah nasib mereka. Karena secara hirarki dalam konteks 

manusia, berbagai upaya yang dilakukan agar bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari 

hari yaitu salah satu nya melakan mobilitas mata pencaharian untuk memperoleh 

pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Dimana secara mobilitas sosial dapat di 

artikan sebagai perpindahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 

dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya atau upaya perpindahan dari kelas yang 

satu kekelas yang lainnya.  

Dengan perkembangan zaman serta kemajuan dalam berbagai bidang seperti 

pembangunan sarana dan prasarana serta kualaitas sumber daya manusia, 

mengakibatkan terjadinya mobilitas masyarakat dalam mencari nafkah untuk 

keluarganya. Selain itu menurunnya kualitas perairan juga berdampak pada hasil 
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tangkapan yang kurang baik apalagi pada saat cuaca sedang memburuk, sehingga 

nelayan memikirkan untuk mengusahakan untuk menncari mata pencaharian yang 

lain.  

Permasalahan inilah yang menjadi keluhan keluhan para nelayan sehingga 

tidak mengherankan jika terjadi alih fungsi mata penacharian masyarakat nelayan 

kesektor sektor yang lebih menjanjikan dan mendapatkan penghasilan yang tetap, 

seperti bekerja sebagi sektor pertanian, perkebunan, penambangan, tenaga buruh, 

berwirausaha bagi yang memiliki modal. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka proses dan bentuk-bentuk mobilisasi mata 

pencaharian masyarakat adalah sebagai berikut:  

1. Mobilisasi dari nelayan beralih buruh tani 

Masyarakat beralih profesi sebagai nelayan menjadi buruh tani, 

merupakan hal yang harus dilakukan untuk mencapai kebutuhan yang 

harus dipenuhi dalam kesehariannya. Masyarakat setempat beralih 

pekerjaan karena mendapatkan hambatan atau mempunyai tujuan yang 

lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun alasan masyarakat 

mengapa beralih pekerjaan dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain, 

karena stamina berkurang, kapal rusak, muatan kapal tidak lancar, 

penghasilan kurang, musim paceklik, modal tidak ada, penghasilan tidak 

pasti, dan kebutuhan dalam keluarga. 

2. Mobilisasi dari nelayan menjadi pedagang 

Maka mereka beralih pekerjaan baru selama musim buruk, selama tidak 

melaut Bapak Sanuddin melakukan membuka usaha kecil-kecilan sebagai 

pedagang agar dapat menambah pendapatan rumah tangga beliau saat 
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tidak melaut. Beliau juga meminjam modal ke punggawa selama tidak 

melaut, membayarnya pada saat cuaca baik agar dapat melakukan aktivitas 

kembali sebagai nelayan, karena selama tidak melaut bingung dengan 

pekerjaan dengan kondisi yang dialami sedangkan untuk memenuhi 

kehidupan keluarga membutuhkan biaya yang cukup besar agar anak dan 

isterinya tidak merasa kurang agar bisa menghidupkan ekonomi rumah 

tangga dengan cara berdagang sebagai penghasilan tambahan. 

3. Mobilisasi Nelayan beralih menjadi pembantu di punggawa 

Masyarakat dapat beralih ke pekerjaan yang dapat menghasilkan uang 

untuk menghidupi anak dan isterinya dengan cara bekerja di pimpinan 

atau punggawa selama tidak melaut, membantu perusahaan CV.Resky 

Utama sementara waktu jika cuaca mendukung dan memungkinkan 

melaut. Usia yang cukup muda pekerjaan salah satu yang di tekuni untuk 

memperbaiki sosial-ekonomi nelayan. 

4. Mobilisasi nelayan menjadi pengolah ikan kering 

Untuk menutupi kebutuhan ekonomi mereka sebagai nelayan, meskipun 

tidak seberapa dengan dihasilkan dengan pekerjaan baru ini dapat 

melakukan aktivitas di luar daripada Bapak Ruppa hanya berdiam di 

rumah tidak melakukan pekerjaan selama tidak melaut maka beliau 

beralih ke pengolah ikan kering (asin) bekerja dengan ajakan teman agar 

menambah penghasilan demi menghidupkan anak dan isterinya. 

 
D. Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Nelayan Paotere 

Kehidupan keagamaan atau keyakinan seseorang memanispustasikan berbeda-



57 
 

 

beda oleh setiap orang mengenai persoalan keagamaan baik dari segi ibadah, puasa 

dan lainnya apalagi seseorang yang bekerja sebagai nelayan mereka di tengah-tengah 

laut mereka sangat sulit melakukan sosial keagamaan berbeda dengan mereka jika 

sudah berada di darat. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ardi: 

“Seseorang yang bekerja sebagai nelayan sangat sulit menentukan arah 
kiblatnya saat di laut jadi itu biasanya saya tidak shalat kalau sementara 
menangkap ikan kalau sampai di darat (rumah) saya baru shalat.”14 

Berbeda pendapat dengan bapak Arfa: 
“Kalau saya bawah perlengkapan untuk shalat maka saya kerjakan, jika di 
perahu di tengah-tengah laut tidak dapat masjid maka saya biasanya shalat di 
perahu tapi saya juga kadang-kadang”15 
 
Kehidupan sosial keagamaan di Kota Makassar di Kelurahan Gusung 

Kecamatan Ujung Tanah salah satu kota ini menjadi sumber kehidupan bagi 

masyarakat pesisir, karena pelabuhan Paotere salah satu tempat yang di datangi oleh 

orang daerah (Gowa, Takalar, dan Jeneponto) yang sudah di kenal lama oleh 

masyarakat yang bermata pencaharian nelayan. 

Masyarakat yang berada Pelabuhan Paotere di Kelurahan Gusung Kecamatan 

Ujung Tanah memiliki tempat beribadah di dalam lokasi tersebut maka dari itu nilai 

keagamaannya mempermudah masyarakat yang berada di Pelabuhan bisa melakukan 

shalat, baik bagi pendatang dari daerah, pekerja maupun warga yang berada di 

sekitaran tersebut untuk beribadah .  

Berbeda kondisi dengan nelayan tangkap yang sedang beraktivitas di laut, 

mereka sulit berhenti saat melaut karena faktor sebab akibat berada di atas perahu. 

 
14Ardi (31 tahun) Nelayan, wawancara, Pelabuhan Paotere pada 10 mei 2022 
15Arfa (32 tahun) Nelayan, wawancara, Pelabuhan Paaotere pada 13 mei 2022 
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Menyesuaikan tempat dan kondisi Baik dari segi kebersihan, pakaian atau 

menentukan arah kiblat di atas perahu tetapi ada beberapa yang tetap melakukan 

shalat di atas perahu sekalipun tidak semua, karena setiap orang memandang nilai 

keagamaan atau memiliki keyakinan seseorang mengenai agama berbeda-beda. 

Sebagaimana yang disampaikan bapak Sanuddin: 

“Tidak semua yang melakukan shalat karena yang diketahui saat sudah berada 
di kapal kami semua kesulitan apalagi ketika sudah ada hasil tangkapan 
meninggalkannya sangat sulit, berbeda dengan ketika di darat bisa dilakukan 
kegiatan keagamaan, kalau dilaut susah.”16 

Adapun penuturan yang disampaikan bapak Ruppa: 
“Mereka yang sudah berumur dia yang selalu menjaga 5 waktunya, ketika 
waktu shalatpun mereka akan singgah saat melewati masjid dan ada juga 
shalat di atas kapal sampai menjaga shalat 5 waktunya. Meskipun tidak semua 
yang melakukan hal tersebut masih ada yang bolong-bolong ketika sudah di 
laut”17 
 
Ketika tiba bulan ramadhan masyarakat nelayan tangkap libur karena sudah 

berangkat di laut sebelum masuk bulan ramadhan mereka pulang ke rumah untuk 

menemui istri dan anaknya untuk melakukan shalat tarwih, puasa bareng, sahur 

bareng keluarga karena waktu-waktu itu jarang ditemui oleh nelayan. Oleh karena itu, 

memanfaatkan waktu luang bersama keluarganya ketika tidak melaut. Sebagaimana 

yang disampaikan bapak Sanuddin: 

“Kalau bulan puasa saya tidak berangkat melaut istirahat dulu biasanya 
sampai setelah lebaran 1-2 hari setelah lebaran kami melanjutkan, karena itu 
waktu bertemu anak dan istri di rumah setelah berbulan-bulan di tinggal”18 
 
Zakat dan sedekah adalah hal yang tidak bisa dilupakan oleh masyarakat 

nelayan Paotere di Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah pada bulan 

 
16Ardi (31 tahun), nelayan, wawancara, Pelabuhan Paotere15 Mei 2022 
17Ruppa (35 tahun), nelayan, wawancara, Pelabuhan Paotere 15 Mei 2022 
18Sanuddin (37 tahun) Kapten nelayan, wawancara, Pelabuhan Paotere 10 Mei 2022 
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Ramadhan umat memiliki kewajiban membayar zakat, masyarakat juga sadar akan 

hal itu sebagaimana yang disampaikan Ibu Irfina Sari sebagai Anak Juragan: 

“Saya memiliki kewajiban memberikan zakat atau sedekah kepada orang tidak 
mampu apalagi biasanya juga saya memberikan sedikit tambahan kepada 
nelayan pekerja saya untuk membahagiakan mereka sebagai bentuk kerja 
sama yang baik dengan kami.”19  
 
Masyarakat nelayan di Kelurahan Gusung selain shalatnya, rajin berpuasa 

baik puasa wajib maupun puasa Sunnah yang kadang-kadang dikerjakan. Hal tersebut 

di lakukan sebagai wujud rasa syukur masyarakat kepada Allah. Kemudian 

masyarakat Kelurahan Gusung tidak melupakan tugas sebagai Muslim untuk 

bersedekah. Mereka memanfaatkan satu hari untuk melakukan sumbangan dan 

sedekah kepada masyarakat yang kurang mampu baik dari dalam maupun diluar 

daerah mereka. 

Nilai agama yang ditunjukkan pada setiap kegiatan yang dilakukan 

masyarakat nelayan di Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar 

yang selalu melihat, menyesuaikan, dan menghargai waktu untuk beribadah masih 

dijalankan. Ritual keagamaan yang menyangkut siklus hidup mulai dari kelahiran 

sampai dengan kematian masih ada dan harus dijalankan. Kelurahan Gusung 

Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar tidak memberikan dampak yang cukup besar 

pada nilai agama yang mereka anut. 

Sebagian besar masyarakat dari segi nilai agama melakukan upacara adat 

yang bertujuan memanjatkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa namun 

 
19Irfina Sari (27 tahun) Punggawa, wawancara, Pelabuhan Paotere 4 april 2022 
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agak bergeser. Hal ini dapat dilihat ketika upacara adat yang biasanya berlangsung 

seminggu penuh. Terjadi pergeseran nilai-nilai positif dari nilai agama yang dianut 

masyarakat. Selain itu adanya nilai agama pada masyarakat juga dilihat dari pola 

tingkah laku masyarakat dalam waktu mengadakan pertemuan yang melibatkan 

anggota masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Jamaluddin berikut ini:  

“Kalau untuk acara perkumpulan RT atau perkumpulan agama biasanya ada 
kalau ada urusan RT yang melibatkan orang banyak, yang pasti acaranya 
harus diadakan setelah sholat isya”20  
 
Melihat dari penjelasan informan di atas, kebiasaan masyarakat dalam 

mengadakan pertemuan warga selalu disesuaikan dengan waktu sholat yang 

diwajibkan oleh agamanya. Ketika masyarakat hendak mengadakan pertemuan warga 

yang waktunya di malam hari, masyarakat selalu mengadakannnya setelah waktu 

sholat isya atau waktu sholat yang terakhir pada umat islam. Selain menganggap pada 

saat itu warga masyarakat pasti sudah tidak melakukan kegiatan lagi, masyarakat 

sangat menghargai dan menganggap sholat itu merupakan suatu yang sakral dalam 

agama mereka dan tidak bisa diganggu oleh hal yang lainnya. Sholat yang merupakan 

kewajiban yang harus dilakukan oleh ajaran agama Islam, melaksanakan sholat 

merupakan hal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang mayoritas beragama 

Islam. Melihat hal tersebut, pengamatan penulis tidak hanya tertuju pada pola 

pertemuan warga yang disesuaikan dengan waktu sholat. Penulis juga mengamati 

pada pola bekerja masyarakat. Mereka akan menghentikan semua kegiatannya jika 

mendengar panggilan untuk sholat atau adzan. Selain menghormati dan menghargai 

 
20H.Jamaladdin (53tahun), Punggawa, Wawancara, Pelabuhan Paotere 4 April 2022 
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waktu untuk sholat, mereka beranggapan bahwa jika melakukan kegiatan sewaktu 

adzan merupakan hal yang sangat tidak sopan dan tabu. Mereka berpendapat kegiatan 

yang mereka lakukan tidak akan mendapatkan perlindungan dan tidak akan diberkahi 

dari Tuhan Yang Maha Esa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 
Setelah peneliti menyajikan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Nelayan Paotere saat pergantian musim 

di Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar: Segi 

ekonomi saat pergantian musim atau cuaca kurang bagus, mereka 

mengerjakan pekerjaan sampingan selama cuaca buruk demi mencukupi 

kebutuhan rumah tangga dengan menjadi buruh tani, pengolah ikan 

kering, dan pedagang disekitaran tempat tinggal mereka. Jika cuaca bagus 

saat melaut maka mendapatkan ikan yang banyak tentunya berdampak 

pada kesejahteraan masyarakat nelayan, karena masyarakat nelayan juga 

sangat bergantung pada musim hasil tangkapan mereka juga kurang 

karena ikan kadang mahal dan murah. 

2. Sistem Peralihan Mata Pencaharian Nelayan Paotere saat pergantian 

musim di Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar: 

Peralihan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan sangat mengantisipasi 

saat pergantian musim yang tidak menentu, maka mereka inisiatif sendiri 

mencari pekerja lain selain nelayan seperti: buruh tani, membuka usaha-



63 
 

 

3. usaha, pengolah ikan kering (asin). Agar pada saat cuaca buruk yang 

menyebabkan tidak melaut masyarakat nelayan tidak lagi merasa 

penurunan baik dari segi sosial dan ekonomi.   

4. Kehidupan Sosial keagamaan Masyarakat Nelayan Paotere saat pergantian 

musim: kehidupan keagamaan di nilai setiap orang berbeda-beda apalagi 

pada saat melaut ada beberapa yang tidak melakukan jika berada di perahu 

karena merasa kesulitan dan ada juga tetap melakukannya. Dilihat dari 

segi kebersihan, pakaian atau menentukan arah kiblat pada saat di atas 

kapal meskipun tidak semua yang melakukan hal tersebut masih ada yang 

bolong-bolong ketika sudah di laut berbeda dengan di darat rumah 

masing-masing tetap mengerjakan shalat, puasa dan bersedekah. 

B. Implikasi Penelitian   

Berdasarkan hasil penelitian ini berikut beberapa saran yang terkait dengan 

realitas nelayan Paotere: 

1. Sebagai punggawa dan nelayan saling mengerti dengan keadaan situasi 

yang terjadi, saling menjaga silaturahmi yang baik agar sama-sama 

mengerjakan pekerjaan yang baik dengan cara amanah (jujur) dan 

tanggung jawab. Sebagai nelayan pun meskipun memiliki pekerjaan baru 

menghasilkan biaya tambahan kehidupan sehari-hari dan tetap melakukan 

pekerjaannya sebagai nelayan dan pemerintah harus memiliki peran besar 

dalam melakukan pengelolaan harga. 
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2. Bagi para pembaca semoga apa yang dipaparkan dari hasil penelitian ini 

dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai peralihan mata 

pencaharian nelayan Paotere di Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung 

Tanah Kota Makassar 
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Gambar 2: Ruangan Pimpinan CV.Rezky Utama (4 April 2022)  



 
 

 

 

Gambar 3: Berfoto dengan Bapak Pimpinan C.V Rezky Utama (H.Jamaluddin) 
pada tanggal 4 April 2022 

 

Gambar 4 : Berfoto dengan Ibu Irfina Sari Wakil Pimpinan (Punggawa) pada 
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Gambar 5: Wawancara dengan Ibu Irfina Sari selaku wakil di CV. Rezky 
Utama pada tanggal 4 April 2022

 

Gambar 6: Setalah wawancara dengan Bapak Ruppa Sebagai Nelayan 
Tangkap di Pelabuhan Paotere pada tanggal 15 Mei 2022   



 
 

 

 

Gambar 7: Wawancara dengan Bapak Sanuddin Sebagai Kapten Nelayan di 
Pelabuhan Paotere pada tanggal 10 Mei 2022 

 

Gambar 8: Berfoto setelah wawancara dengan Bapak Arfa Sebagai nelayan di 
Pelabuhan Paotere pada tanggal 13 Mei 2022 



 
 

 

 

Gambar 9: Berfoto bersama Bapak Zul sebagai Nelayan di Pelabuhan Paotere 
pada tanggal 13 Mei 2022

 
Gambar 10: Kapal atau perahu yang memiliki jaring-jaring untuk para nelayan 

tangkap ikan di pelabuhan paotere pada tanggal 13 Mei 2022 



 
 

 

 

Gambar 11: Kapal atau Perahu-perahu para Nelayan pada tanggal 13 Mei 2022  

 

Gambar 12: Aktivitas pengecek gurita yang masuk ke gudang di Pelabuhan 
Paotere pada tanggal 13 Mei 2022 



 
 

 

 

Gambar 13: Proses pengerjaan barang Stok yang masuk di gudang untuk di 
jual pada tanggal 13 Mei 2022 

 

Gambar 14: Situasi gudang CV.Rezky Utama stok ikan yang masuk pada 
tanggal 13 Mei 2022 



 
 

 

 

Gambar 15-16: Proses Pengambilan Barang untuk di jual kembali di punggawa 
pada tanggal 13 Mei 2022 

 

  



 
 

 

 

Gambar 17: Masjid Nurul Bahri Paotere semua kegiatan keagamaan dilakukan 
para nelayan atau pengunjung yang masuk di area Pelabuhan Paotere tanggal 

13 Mei 2022 

 

Gambar 18: Suasana Pangkalan Pendataran Ikan (PPI) Paotere Jam 06.00 wita 
tanggal 20 Agustus 2022     

  



 
 

 

 

Gambar 19:  Suasana Pangkalan Pendataran Ikan (PPI) Paotere tanggal 20 
Agustus 2022 

Gambar 20:  Proses Pengangkatan hasil tangkapan ikan di Pangkalan 
Pendataran Ikan (PPI) Paotere tanggal 20 Agustus 2022 

  



 
 

 

 Gambar 20:  Proses Pengangkatan hasil tangkapan ikan di Pangkalan 
Pendataran Ikan (PPI) Paotere tanggal 20 Agustus 2022 

Gambar 21: Suasana Pangkalan Pendataran Ikan (PPI) Paotere tanggal 20 
Agustus 2022 

  



 
 

 

 

Gambar 22: Suasana Pasar Lelong jalan raya tanggal 21 Agustus 2022 

 

Gambar 23: Suasana Pasar Lelong jalan raya tanggal 21 Agustus 2022 
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