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ABSTRAK 

Nama          : Risma R  

Nim         : 30400118224 

Judul   :  Sistem Dagang Para Istri Nelayan Realitas Kohesi Sosial di 

Pulau Kodingareng Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar 

 

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui, 1) pandangan 

masyarakat terhadap praktik utang piutang dalam perdagangan para istri nelayan, 

2) pengaruh pola dagang terhadap ekonomi keluarga nelayan, 3) Realitas kohesi 

sosial pada masyarakat saat terjadinya proses perdagangan. 

Jenis penelitian ini adalah jenis pengumpulan dan pengelolaan data 

kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian adalah menggunakan pendekatan 

sosiologis. Data primer di peroleh melalui observasi dan wawancara (turun 

langsung ke lokasi penelitian). Data sekunder melalui data dokumentasi (data 

kepustakaan untuk melengkapi data primer). Terkait instrumen penelitian 

diantaranya pedoman wawancara, alat tulis, dan HP untuk mengambil gambar. 

Adapun pengelolaan data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

dan analisis data. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa, 1) Pandangan masyarakat terkait 

praktik utang piutang sebagai berikut: a) Berhutang kebiasaan yang melekat pada 

masyarakat, b) Hutang kewajiban untuk dibayarkan dan dianggap beban, c) 

Praktik utang piutang model tolong menolong. 2) Pengaruh pola dagang terhadap 

ekonomi keluarga nelayan tidak begitu memberikan perubahan kenaikan keadaan 

ekonomi keluarga namun tidak juga memberikan kerugian. Masyarakat mampu 

mencukupi kebutuhan sehari-hari tetapi pas-pasan sehingga istri nelayan perlu 

berperan ganda dengan bekerja berjualan keliling untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhan anak yang palig utama. 3) Konsep kohesi sosial, merupakan kondisi 

dimana setiap elemen sosial dalam masyarakat berfungsi memberikan standar 

norma bagi hidup bersama. Adapun kohesi yang peneliti maksudkan yakni 

masyarakat bekerjasama dalam hal persamaan nilai dan rasa memiliki, persamaan 

tantangan ekonomi dan kesempatan untuk berjualan yang setara kemudian 

didasari oleh harapan dan kepercayaan. Kemampuan masyarakat untuk 

bekerjasama inilah yang akan menghasilkan suatu kohesi sosial.  

Implikasinya diharapkan kepada pihak pemerintah untuk memberikan 

perhatian lebih kepada kesejahteraan para keluarga nelayan khususnya 

memberikan fasilitas berupa pelatihan, serta edukasi UMKM yang cocok dengan 

lingkungan masyarakat pesisir sehingga tersedia lapangan kerja baru serta 

diharapkan mampu meningkatkan budidaya dan sumber daya laut untuk 

menambah penghasilan yang maksimal terhadap kesejahteraan keluarga nelayan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah merekam bahwa masyarakat Indonesia dikenal sebagai pelayar. 

Terdapat rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan 

berbagai daratan di Asia Tenggara. Hasil bumi dari kepulauan Indonesia juga 

menjadi faktor datangnya para pelayar untuk singgah di kepulauan Indonesia. 

Perdagangan sudah dikenal umat manusia sejak dahulu kala, saat manusia 

memerlukan kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Setiap kelompok 

masyarakat berinteraksi untuk menukarkan barang yang dibutuhkan, seperti 

kebutuhan pangan, sandang, dan papan. 

Pertukaran barang untuk kebutuhan belum memakai alat tukar uang. 

Skema pertukaran kebutuhan dilakukan secara langsung antara barang yang satu 

dengan barang lain yang ditaksir seimbang nilainya. Pertukaran tersebut disebut 

barter. Ukuran nilai saat itu belum punya standar yang tetap (pasti), tapi berdasar 

pada interpretasi para pihak. Skema barter mulai meredup dan hilang sejak 

hadirnya uang sebagai pertukaran atau alat jual beli yang sah di masyarakat.1 Nilai 

tukar barang mesti seimbang dengan jumlah uang yang sudah disepakati dalam 

mewujudkan kebutuhan. Perdagangan merupakan jalan manusia untuk melakukan 

perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban.  

Berdasarkan konsep Islam hal itu disebut bermuamalah yang diantaranya 

adalah jual-beli, sewa-menyewa dan hutang piutang. Utang piutang merupakan 

kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan 

 

1Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, dan Ardha Utama, “Perdagangan Internasional”, Ed. Sri 

Budi Hastuti, (Cet.I; Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 1-2 
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(debitur) dengan orang memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan 

(kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan 

dengan jumlah atau barang yang sama. 2 Kegiatan utang piutang ini merupakan 

tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong-menolong antar sesama 

manusia. Kegiatan utang piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, 

sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi yang 

bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah tepat melakukannya atau belum. 

Memberikan hutang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan 

salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama 

manusia sebagai makhluk sosial. Unsur tolong menolong seseorang hendaknya di 

perhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan tetapi hanya 

sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang sedang 

seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan dengan cara yang batil dalam 

melakukan perniagaan.3 Apabila waktu yang telah disepakati telah tiba dan orang 

yang berutang telah merasa mampu melunasi hutang, maka orang yang berutang 

wajib segera melunasi utangnya dan tidak boleh menunda-nunda sebagaimana 

dalam QS Al Baqarah/2: 283. 

قْبوُْضَةٌ فۗاَِنْ امَِنَ بعَْضُكُمْ بَعْضًا  لمَْ تجَِدوُْا كَاتبِاً فرَِهٰنٌ مَّ وَانِْ كُنْتمُْ عَلٰى سَفرٍَ وَّ

ٓٗ اٰثمٌِ   َ رَبَّه  ۗ وَلََ تكَْتمُُوا الشَّهَادةََۗ وَمَنْ  يَّكْتمُْهَا فاَِنَّه  فَلْيؤَُد ِ الَّذِى اؤْتمُِنَ امََ انَتهَ  وَلْيتََّقِ اللّٰه

ُ بِمَا تعَْمَلوُْنَ عَلِيْمٌࣖ   قَلْبهُ  ۗ وَاللّٰه

Terjemahnya: 

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika 

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang 

 

2Chairuman P. Dan Suhrawadi KL, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1994), h.136 

3Hamzah Yaqub, “Kode Etik Dagang Menurut Islam”, (Bandung : Dipenegoro 1995),  

h.242 
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dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

Menyembunyikan persaksian dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, 

Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 4 

Terkait ayat diatas, KH. Ahmad Sunarto dalam Tri Nadhirotur Rofi’ah 

berpendapat bahwa diperbolehkan adanya perilaku utang piutang itu. Jika telah 

saling percaya maka penerima hutang yang telah dipercayai tersebut mesti 

melunasi utangnya, tidak mengkhianati amanat, dan tidak berpaling dari 

kebenaran sedikit pun. Jika ada saksi maka tidak boleh menyembunyikan ataupun 

berbohong, sebab jika menyembunyikan persaksian berarti hatinya kotor dan akan 

dianggap sebagai pelaku maksiat. Allah swt telah memberikan peringatan 

terhadap utang piutang itu maka manusia tidak boleh mengabaikannya karena 

Allah swt akan menghukumnya. 5 

 Ayat al-Qur’an diatas, dapat digambarkan bahwasanya utang piutang itu 

diperbolehkan, dan Allah swt pasti akan memberikan balasan berlipat-lipat bagi 

seseorang yang berkenaan memberikan hutang kepada saudaranya yang 

membutuhkan dan untuk orang yang berhutang dengan niat yang baik maka Allah 

swt pun akan menolongnya sampai utang tersebut terbayarkan maka janganlah 

menunda-nunda membayar utang. 

Praktik utang piutang ini mengandung unsur saling percaya dan tolong 

menolong kepada sesama manusia. Tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat 

masalah yang timbul seperti halnya pihak yang berhutang tidak membayarkan 

hutangnya sesuai dengan perjanjian di awal dengan alasan uang yang terkumpul 

belum mencukupi untuk membayar hutang dan dengan alasan ini penjual masih 

 

4Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015), 

h.49 
5Tri Nadhirator Rofi’ah dan Nurul Fadila, “Utang Piutang dalam Perspektif Ekonomi 

Islam”, Ar-Ribhu, Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, Vol. 02, No. I, (April-Desember 

2021, Probolinggo), h.104 
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memberi kesempatan kepada mereka tetapi ketika diberikan kesempatan mereka 

menambah utang mereka hingga bertumpuk dan pada akhirnya tidak 

membayarkan utang itu atau dengan alasan lupa. 

Masyarakat daerah pesisir pantai pada umumnya bergantung dari sumber 

daya laut atau pantai. Indonesia punya potensi perikanan yang tinggi untuk 

menunjang perekonomian. Potensi yang nampak beririsan dengan kelangsungan 

hidup masyarakat. Masyarakat laut atau penduduk sebagai nelayan acapkali 

tergolong dalam kondisi ekonomi yang lemah. Masyarakat nelayan kaya (juragan) 

yang melakukan gaya hidup konsumtif, dengan penghasilan diatas rata-rata 

nelayan tradisional mereka dapat membelanjakan apa yang mereka anggap perlu 

meskipun terkadang bukan berupa kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini menjadi 

tidak wajar ketika para nelayan biasa atau tradisional yang memiliki penghasilan 

rendah juga melakukan gaya hidup para nelayan kaya (juragan) tersebut.  

Hal tersebut menjadi ironis karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

atau kebutuhan yang memerlukan biaya besar, tidak jarang para nelayan 

tradisional ini meminjam uang kepada para keluarga dekat dan terkadang mereka 

juga meminjam kepada rentenir. Pinjaman kepada para rentenir ini biasanya 

dialokasikan oleh para nelayan untuk biaya tak terduga seperti kebutuhan untuk 

biaya kesehatan yang datang tiba-tiba atau bahkan kecelakaan serta kebutuhan 

lain yang memaksa anggota keluarga (istri dan anak) disaat kerabat atau tetangga 

mempunyai hajatan seperti pernikahan, kematian dan kelahiran. 6 Maka praktik 

utang piutang dalam kehidupan masyarakat nelayan telah lumrah dilakukan.  

Minimnya pendapatan nelayan yang bias, yakni terbatas dalam menangkap 

ikan dan rendahnya pendapatan melaut, sehingga perlunya peran anggota 

keluarga, utamanya istri nelayan untuk menopang pendapatan di luar pendapatan 

 
6Haris Hamdani, “Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional”, Artikel Ilmiah,  

(Jember : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  Politik, 2013), h.3 
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nelayan. Dengan peran dari istri nelayan, bisa menutupi pendapatan nelayan yang 

semakin lesu. Situasi demikian menstimulasi istri nelayan untuk membantu 

perekonomian keluarga. Sejumlah penelitian menerangkan bahwa partisipasi istri 

nelayan memberi kontribusi yang signifikan bagi perekonomian rumah tangga 

nelayan.7 

Peran transisi yakni peran perempuan yang lazim bekerja di samping 

mengurus anak dan rumah tangga. Istri nelayan di Pulau Kodingareng punya 

peran transisi dalam berdagang. Tantangan fundamental yang kerap dirasakan 

oleh pranata terkecil (keluarga) yakni bagaimana individu didalamnya bisa 

bersinergi untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, sehingga kelangsungan hidup 

tetap terjaga. Masyarakat Pulau Kodingareng Makassar sebagai daerah kepulauan 

yang aktivitas nelayannya terbilang aktif. Minimnya pendapatan suami sehingga 

mengharuskan istri nelayan terlibat dalam membantu perekonomian keluarga. 

Keterlibatan istri nelayan tersebut berada di sektor perdagangan dan jasa.8 

Observasi awal peneliti, sebagian besar istri nelayan di Pulau Kodingareng 

berdagang di luar sektor perikanan. Berdagang sebagai strategi yang dipilih istri 

nelayan untuk mereduksi kesulitan ekonomi yang berfungsi menjaga 

kelangsungan hidup keluarga. 

Aktivitas dagang lazimnya digiatkan untuk mendapat penghasilan lebih 

dari jumlah modal yang dikeluarkan. Tetapi, berbeda dengan pola dagang di Pulau 

Kodingareng, hal mana istri nelayan melakukan praktik utang piutang saat 

berdagang mereka walaupun harga jual yang terbilang murah, sehingga 

 

7Andi Bau Kasturi Lestari, “Peran Ganda Istri Nelayan Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”. 

Skripsi. (Gowa : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020), h.8 

8Syarif Husni, “Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Buruh Dan Strategi Adaptasi Yang 

Dilakukan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Pada Saat Musim Barat (Studi Kasus Di Desa 

Sekotong Barat Kabupaten Lombok Barat)”, Jurnal, Vol.20, No. II, (Fakultas Pertanian Unram: 

2014), h.41 
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berdampak bagi pendapatan yang didapat. Dengan adanya fenomena tersebut, 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Sistem Dagang Para Istri 

Nelayan Realitas Kohesi Sosial di Pulau Kodingareng Kecamatan 

Sangkarrang. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Topik penelitian ini difokuskan pada sistem dagang para istri nelayan 

realitas kohesi sosial di Pulau Kodingareng Kecamatan Sangkarrang. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian, peneliti akan mendeskripsikan beberapa 

variabel guna menghindari kesalahpahaman dalam perumusan pokok 

pembahasan, antara lain: 

a. Sistem Dagang 

Sistem dagang merupakan metode produksi, pengolahan, dan penjualan 

untuk mendapatkan keuntungan. Sistem dagang yang dimaksud peneliti adalah 

proses jual beli atau pola dagang para istri nelayan dengan jenis dagangan berupa 

makanan dan minuman sehari-hari yang terdiri dari kue tradisional, gorengan, 

minuman-minuman dingin, buah-buahan, sayuran, keripik dan makanan olahan 

sederhana lainnya dibawa keliling oleh istri nelayan untuk dijual di Pulau 

Kodingareng Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar menggunakan transportasi 

maupun dengan jalan kaki.  

b. Istri Nelayan  

Istri nelayan yang dimaksudkan oleh peneliti yakni perempuan yang 

suaminya bekerja sebagai nelayan, yang mengurus rumah tangga, anak, atau 

sebagai pengolah ikan hasil tangkapan untuk dikonsumsi, serta yang berdagang 
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untuk membantu ekonomi keluarga di Pulau Kodingareng Kecamatan 

Sangkarrang Kota Makassar. 

c. Praktik Utang Piutang 

Utang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan setelah melakukan 

akad dalam proses jual beli sedangkan piutang adalah hak yang harus diterima 

oleh penjual sesuai dengan perjanjian nilai dan waktu yang disepakati. Utang 

piutang yang dimaksud peneliti yakni praktik utang piutang yang dilakukan istri 

nelayan saat berdagang di Pulau Kodingareng Kecamatan Sangkarrang Kota 

Makassar yang ditulis dalam buku catatan utang tanpa memberikan bunga dan 

jangka waktu tertentu. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan didapatkan masalah 

utama yakni bagaimana pola dagang para istri nelayan dalam memenuhi 

kebutuhan pokok di Pulau Kodingareng Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar? 

dari masalah tersebut didapatkan tiga sub masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik utang piutang dalam 

perdagangan para istri nelayan? 

2. Bagaimana pengaruh pola dagang terhadap ekonomi keluarga nelayan?  

3. Bagaimana realitas kohesi sosial pada masyarakat kodingareng saat terjadinya 

proses perdagangan tersebut? 
 

D. Kajian Pustaka 

Adapun karya ilmiah yang terkait dengan topik penelitian, yakni: 

 Pertama, skripsi Maulana Firdaus dan Rikrik Rahardian yang berjudul, 

“Peran Istri Nelayan Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga.”. Hasil 

penelitian bahwa sebagian besar istri nelayan di Desa Penjajab bekerja sebagai 
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pengolah produk perikanan (kerupuk ikan dan terasi). Persentase pendapatan istri 

nelayan terhadap total pendapatan rumah tangga yakni 24,04%. Pekerjaan istri 

dan kepala keluarga nelayan punya ciri yang sama yakni bergantung pada musim. 

Menumbuhkan peran istri dan anggota keluarga dalam bekerja menjadi upaya 

strategis dewasa ini untuk menunjang rumah tangga. Penelitian ini relevan dengan 

penelitian penulis, yakni terkait upaya istri nelayan. Perbedaan dari penelitian ini, 

penulis berfokus pada sistem dagang dan realitas kohesi sosial di Pulau 

Kodingareng Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar. 

 Kedua, skripsi Siti Nur Cahyati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Hutang Piutang dan Pelaksanaannya di Desa Tlogorejo Kecamatan 

Togowanu Kabupaten Grobogan” 9 dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pelaksanaan utang piutang diawali adanya perjanjian yakni tambahan saat 

pengembalian uang dan pada saat itu kesepakatan ia harus wujudkan. Adapun 

persaman dalam penelitian yang akan dilakukan yakni akad utang piutang dalam 

transaksi pembelian di desa tersebut dan perbedaannya terletak pada praktik utang 

piutang dalam perdagangan yang dilakukan oleh para istri nelayan di Pulau 

Kodingareng Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar tanpa adanya perjanjian 

bunga dan jangka waktu pembayaran.  

 Ketiga, skripsi dari Andi Bau Kasturi Lestari yang berjudul “Peran Ganda 

Istri Nelayan dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kelurahan Tanah Jaya, 

Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba”. Pendekatan yang digunakan pada 

skripsi tersebut yakni metode kualitatif deskriptif menggunakan kuisioner dalam 

pengumpulan data dan menggunakan pendekatan sosiologis dengan data primer 

 

9Siti Nur Cahyati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang dan 

Pelaksanaannya di Desa Tlogorejo Kecamatan Togowanu Kabupaten Grobogan”, Skripsi, 

(Semarang : Fakultas Syariah, 2010)  
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dan sekunder.10 Adapun hasil penelitian oleh Andi Bau Kasturi Lestari 

menyatakan bahwa aktivitas istri nelayan dalam meningkatkan ekonomi 

keluarganya dengan wirausaha memiliki peran yang penting oleh karena itu istri 

nelayan dinyatakan memiliki peran ganda dalam rumah tangga nelayan. 

Kesamaan dari hasil skripsi Andi Bau Kasturi Lestari dengan yang penulis akan 

teliti yakni pada usaha istri nelayan dalam perekonomian keluarga nelayan. 

Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian yang diteliti yaitu pola 

dagang para istri nelayan yang menggunakan praktek utang piutang dalam 

usahanya memenuhi keinginan dan kebutuhan pangan di Pulau Kodingareng 

Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengidentifikasi pandangan masyarakat terhadap praktik utang 

piutang dalam perdagangan istri nelayan. 

b) Untuk menelaah pengaruh pola dagang terhadap ekonomi keluarga 

nelayan. 

c) Untuk mengetahui realitas kohesi sosial pada masyarakat kodingareng 

saat terjadinya proses perdagangan tersebut. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara teoritis penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan 

pengetahuan sebagai sumber penelitian bagi pembaca, khususnya 

untuk mengetahui bagaimana pola dagang para istri nelayan 

 

10Andi Bau Kasturi Lestari, “Peran Ganda Istri Nelayan dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan di Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba”, h.69 
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merupakan realitas kohesi sosial di Pulau Kodingareng Kecamatan 

Sangkarrang Kota Makassar. 

b. Secara Praktis 

1. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memperkaya basis 

pengetahuan tentang pola dagang para istri nelayan di Pulau 

Kodingareng Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan fenomena 

praktik utang piutang dalam perdagangan para istri nelayan dalam 

usaha memenuhi keinginan dan kebutuhan pangan di Pulau 

Kodingareng Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar.  

3. Penelitian ini sangat diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Sosial (S.Sos) pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. 

4. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi literatur dalam 

menambah arsip kepustakaan dan menjadi salah satu studi banding 

untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Perdagangan 

Perdagangan berasal dari kata “dagang” artinya berniaga. Niaga atau 

dagang yakni aktivitas manusia dalam menukarkan barang dengan barang lain 

dari individu atau unit usaha ke individu atau unit usaha lainnya. Perdagangan 

dikenal secara baik oleh masyarakat, sejak usia dini hingga dewasa, dengan 

konsep yang berbeda. 1  

Perdagangan berarti pergerakan dan peredaran barang-barang melalui 

pasar dalam arti tempat atau mekanisme. Seluruh komoditas atau semua barang 

hasil produksi yang memiliki nilai jual adalah objek potensial untuk 

diperjualbelikan, yang di dalamnya seluruh komoditas bergerak dari dua arah dan 

dikontrol melalui mekanisme harga. Perdagangan dan pasar bersifat koterminus, 

dalam artian bahwa semua bentuk perdagangan adalah pasar, demikian pula 

sebaliknya semua bentuk pasar adalah perdagangan (market-trade). 2 

Perdagangan sebagai medium bagi seseorang dalam memenuhi kebutuhan 

hidup. Perdagangan sebagai upaya seseorang dalam menukarkan barang atau jasa 

ditawarkan dengan kesepakatan bersama dengan pihak terkait. Bagi kaum muslim, 

aktivitas berdagang hakikatnya mendapat derajat yang mulia, yakni untuk 

beribadah kepada Allah swt. Berdagang ialah separuh dari hidup kita yang mesti 

diperuntukkan untuk ibadah kepada-Nya dan sebagai medium untuk berbuat baik 

dengan sesama.3  

 

1Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, dan Ardha Utama, “Perdagangan Internasional”, h.3 

2Pheni Chalid, “Sosiologi Ekonomi”, (Cet.II; Jakarta: Center For Social Economic Studies 

(CSES) Press, 2009), h. 70-71 

3Rafik Issa Beekun, “Etika Bisnis Islam”, 1997, h. 7-14 
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Berdasarkan definisi tersebut, bahwa sistem dagang berarti segala hal yang 

berhubungan dengan metode produksi, pengolahan, dan penjualan. Ada sejumlah 

faktor yang melahirkan aktivitas perdagangan, yakni adanya keinginan setiap 

pihak yang terlibat untuk mendapat manfaat atau penghasilan tambahan lewat 

aktivitas perdagangan. Olehnya itu, motivasi manusia berdagang yakni mendapat 

manfaat atau keuntungan dari aktivitas perdagangan tersebut. Hal ini pula yang 

dilakukan oleh istri nelayan di Pulau Kodingareng Kecamatan Sangkarrang Kota 

Makassar yakni dengan berdagang untuk mendapat pendapatan lebih. Salah satu 

bentuk perdagangan yakni perdagangan dosmestik. 

Perdagangan domestik yakni perdagangan yang terjadi di dalam wilayah 

suatu negara dan tidak melibatkan wilayah di luar batas negara tersebut. 

Perdagangan domestik dibagi menjadi perdagangan nasional dan perdagangan 

lokal. Perdagangan nasional yakni hubungan perdagangan antara pedagang atau 

pelaku usaha dari suatu kota ke kota lain dalam wilayah suatu negara. 

Perdagangan lokal yakni hubungan dagang atau hubungan dagang antar pedagang 

yang berlangsung dalam suatu wilayah atau kota, provinsi atau kabupaten. Ciri-

ciri umum perdagangan domestik, yakni: 

1. Para pihak atau pedagang saling bertemu dan mudah dihubungi; 

2. Menggunakan mata uang lokal, baik kartal yang menjadi legal tender atau 

mata uang giral; 

3. Harga ditentukan dari kekuatan tawar-menawar; 

4. Objek yang diperdagangkan untuk perniagaan atau keperluan konsumsi; 

5. Negara tidak terlalu jauh ikut campur, sepanjang transaksi sudah memenuhi 

peraturan yang ditetapkan; 
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6. Jika terjadi perselisihan lazim dilakukan secara musyawarah atau lewat 

peradilan umum (Pengadilan Negeri). 4 

B. Masyarakat Nelayan 

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mendefinisikan 

nelayan sebagai setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan 

ikan.5 Nelayan yakni kelompok masyarakat yang hidup bergantung langsung pada 

hasil laut, baik dengan metode penangkapan atau budidaya. Lazimnya, mereka 

tinggal di pinggir pantai, pemukiman yang berdekatan dengan aktivitas kerja. 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau besar 

dan kecil serta sebagian besar wilayahnya terdiri dari pesisir.6 Secara geografis, 

masyarakat nelayan yakni masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di 

wilayah pesisir, wilayah peralihan antara darat dan laut. Nelayan yakni orang yang 

mencari nafkah dari hasil laut. Nelayan di Indonesia lazimnya tinggal di daerah 

pesisir atau pinggir laut. Komunitas nelayan yakni sekelompok orang yang tinggal 

di desa atau daerah pesisir yang mencari nafkah dari hasil laut.7 Komunitas 

nelayan ini biasanya dipimpin oleh seorang punggawa yang bertanggung jawab 

kepada setiap nelayan buruhnya sehingga terdapat beberapa kelompok nelayan 

dengan jumlah yang beragam.  

Teknologi peralatan tangkap yang dipakai mencakup 2 kategori, yakni 

nelayan modern dan nelayan tradisional.8 Nelayan modern memakai teknologi 

 

4Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, dan Ardha Utama, “Perdagangan Internasional”, h. 3-4 

5Refky Fielnanda dan Nur Sahara, “Pola Konsumsi Rumah Tangga Nelayan di Desa 

Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, h. 89 

6Wahyono S.K, Indonesia Negara Maritim, (Cet. II; Jakarta Selatan : Teraju, 2009), h.1-2 

7Fanesa Fargomel, “Interaksi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di 

Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten MABA”, Journal “Acta Diurna, Vol. 3, No. III, (t.t : 

2014) 

8Fanesa Fargomel, “Interaksi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di 

Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten MABA” 
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penangkapan yang lebih canggih dibanding nelayan tradisional. Indikator 

modernitas tidak hanya berdasar pada pemakaian motor untuk menjalankan 

perahu, tapi juga ukuran motor yang dipakai serta tingkat eksploitasi dari alat 

tangkap yang dipakai. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga 

berpengaruh bagi ketangguhan jelajah operasional sebagai nelayan. Organisasi 

nelayan Bugis-Makassar dikenal dengan sebutan Punggawa Sawi. Punggawa 

yakni mereka yang punya modal (perahu dan alat tangkap), wawasan, dan punya 

kewenangan. Punggawa dan Sawi biasanya diikat oleh hubungan kekerabatan, 

sekampung ataupun searifin sedarah. sawi yakni mereka (nelayan) yang tidak 

punya apa-apa, kecuali tenaga dan wawasan. Sesuai statusnya, punggawa 

mencakup punggawa posasi (pemimpin di laut) dan punggawa pottana 

(pemimpin di darat) atau disebut pappalele. 9 Secara umum sawi menggantungkan 

hidupnya pada punggawa (juragan), tidak sedikit sawi (nelayan) meminjam modal 

untuk berlayar atau sekedar memenuhi kebutuhan rumah tangganya.  

Potensi sumber daya alam di laut begitu kaya yang seyogianya sebanding 

dengan pemanfaatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, artinya nelayan 

bisa mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan jauh dari taraf kemiskinan. 

Kemiskinan yang menghantui nelayan diakibatkan oleh modal yang lemah, harga 

jual ikan yang diakali, dan minimnya volume industri manajemen ikan, 

kecanggihan armada tangkap nelayan asing yang illegal, dan minimnya wawasan 

dan teknologi hasil tangkap, serta kebijakan pemerintah yang belum 

 

9Muhammad Zainuddin Badollahi, "Punggawa-Sawi, Organisasi Nelayan Bugis 

(Kearifan 

Lokal)",https://www.kompasiana.com/mzainuddinbadollahi/5c7deb7912ae945d840878b2/pungga

wa-sawi-organisasi-nelayan-bugis-kearifan-lokal (2019), (diakses pada 22 September 2021) 

https://www.kompasiana.com/mzainuddinbadollahi/5c7deb7912ae945d840878b2/punggawa-sawi-organisasi-nelayan-bugis-kearifan-lokal
https://www.kompasiana.com/mzainuddinbadollahi/5c7deb7912ae945d840878b2/punggawa-sawi-organisasi-nelayan-bugis-kearifan-lokal
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menguntungkan nelayan dalam berdaya saing antara nelayan kecil dan 

tradisional.10 

Kesejahteraan para nelayan di Indonesia masih di bawah para petani padi 

yang juga masih relatif rendah. Hal ini diakibatkan oleh 2 faktor, yakni:11 

a) Para nelayan mesti menghadapi musim yang tidak menentu; 

b) Sebagian besar nelayan masih memakai alat tangkap yang sederhana, hal 

mana mereka juga menghadapi dengan pemilik modal besar dan nelayan asing 

yang memakai alat tangkap yang canggih. 

1. Karakteristik Sosial Masyarakat Nelayan 

Perspektif stratifikasi sosial ekonomi, masyarakat pesisir bukanlah 

masyarakat yang homogen, melainkan terbentuk dari kelompok sosial yang 

majemuk. Dari sisi interaksi masyarakat dengan sumber daya ekonomi yang ada 

di kawasan pesisir, masyarakat pesisir diklasifikasikan sebagai berikut: (1) 

pemanfaat langsung sumber daya manusia, seperti nelayan (yang pokok), pemudi 

daya perairan ikan di perairan pantai, pemudi daya rumput laut atau mutiara, dan 

petembak; (2) pengolah hasil ikan jatah hasil laut lainnya, seperti pemindang, 

pengering ikan, pengasap, pengusaha terasi/kerupuk, dan sebagainya; dan (3) 

penunjang kegiatan ekonomi perikanan, seperti pemilik toko warung, pemilik 

bengkel (montir dan las), pengusaha angkutan, tukang perahu, dan buruh kasar 

(manol). 

Sosial ekonomi yakni kedudukan individu dalam masyarakat dalam 

korelasinya dengan orang lain seperti lingkungan sosialnya, prestasinya, serta hak 

dan kewajibannya dalam kaitannya dengan sumber daya. Sejumlah faktor yang 

 

10Zakaria Anwar dan Wahyuni, “Miskin di Laut yang Kaya : Nelayan Indonesia dan 

Kemiskinan”, Jurnal Sosioreligious, Vol.IV, No. 1, (2019), h.59 

11Lisda Rahmasari, “Analisis Pola Konsumsi, Kewirausahaan dan Pengaruhnya 

Terhadap Kesejahteraan Nelaya”, Jurnal Saintek Maritim, h. 68 
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bisa menentukan tingkat sosial ekonomi individu dalam masyarakat, di antaranya 

tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, situasi lingkungan, 

kepemilikan harta benda dan partisipasi dalam aktivitas sosial kelompok 

masyarakat. Situasi ekonomi yang semakin genting, sulitnya mencari pekerjaan, 

kesempatan kerja yang semakin terbatas akibat persaingan yang semakin ketat, 

harga barang kebutuhan pokok yang tinggi, pendapatan keluarga yang cenderung 

tidak meningkat tentunya mengganggu stabilitas ekonomi keluarga.12 

Karakteristik yang menjadi entitas sosial budaya masyarakat nelayan 

yakni: punya relasi patron-klien yang kuat, etos kerja yang tinggi, mengandalkan 

kemampuan diri dan penyesuaian secara optimal, kompetitif dan termovitasi 

untuk berprestasi, apresiatif terhadap keahlian, kekayaan, terbuka dan ekspresif, 

solidaritas yang tinggi, dan pemerataan kerja berbasis gender (laut bagian laki-

laki, dan darat bagian perempuan).13 Hal mana pada realitas dan solidaritas yang 

tinggi inilah yang membuat masyarakat kodingareng dapat saling mendukung 

persoalan perut sehingga urusan pangan dapat terus terpenuhi walaupun nelayan 

sedang tidak mendapatkan penghasilan sebagimana disebut juga suatu koherensi 

atau kohesi sosial.  

2. Istri Nelayan 

Wanita nelayan yakni wanita pesisir yang hidup dalam keluarga nelayan, 

baik istri maupun anak perempuannya ikut serta dalam aktivitas untuk 

menghidupi keluarga. Selain bekerja di sektor domestik (rumah tangga), ia juga 

bergerak dalam mencari nafkah yakni melakukan sejumlah aktivitas di bidang 

perikanan, mulai dari pembelian kerang, pengolahan ikan, grosir hingga eceran 

 

12Andi Bau Kasturi Lestari, “Peran Ganda Istri Nelayan dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan di Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba”, h.25 

13Kusnadi, “Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir”, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz, 2009), h. 38-39 
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serta menjadi pedagang perantara. Pekerjaan wanita ini dilakukan untuk mencari 

nafkah sebab penghasilan suaminya dari melaut tidak cukup. Aktivitas mata 

pencaharian ini dianggap sebagai upaya bersama suami untuk meningkatkan taraf 

hidupnya. 14 Diterangkan pula bahwa peran perempuan nelayan sangat esensial 

sebab adanya pembagian kerja sesuai gender.15 Hal mana perempuan acapkali 

masih dinilai secara hakiki sebagai makhluk yang lemah sehingga muncul 

pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan.  

Istri nelayan yakni mereka yang mengurus rumah tangga dan mengasuh 

anak sembari menunggu kepulangan suami dari melaut, lalu menghidangkan 

makanan untuk suaminya, lalu melakukan aktivitas mengolah ikan hasil 

tangkapan atau pasca produksi penangkapan ikan.16 

Istri nelayan sebagai seorang ibu dari anak yang punya Ayah yang 

profesinya bergantung di laut dan daerah pinggir pantai (perikanan). Oleh 

Holleman,17 “kedudukan wanita/ibu dalam rumah tangga dianggap sebagai 

belahan yang satu menentukan yang lainnya sebagai komplemen, untuk bersama-

sama mewujudkan suatu keseluruhan yang organis dan harmonis yaitu keluarga.” 

Dalam keluarga nelayan, bila pendapatan suami sebagai nelayan rendah, 

kemungkinan besar peluang istri nelayan dalam menambah pendapatan 

keluarganya semakin besar. 

 

14Raodah, “Hubungan antara Karakteristik dan Peran Kerja Istri Nelayan dengan 

Kontribusinya dalam Pendapatan Rumah Tangga”, Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan, 

Vol.2,No.V, (2013), h. 654-655 

15Handayani, “Karakteristik Istri Nelayan Dalam Upaya Meningkatkan Pen-dapatan 

Keluarga Pesisir Pantura Di Desa King-King Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban”. Jurnal Ilmiah 

Perikanan dan Kelautan, Vol. 11, No.I, (2009), h.71 

16Kusnadi, “Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir”, h.152 

17Holleman, “Peran Wanita dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga 

Petani Tradisioanal untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat”, 

Jurnal Holistik, (1971), h.3 
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Berdasarkan aspek ekonomi, peran istri nelayan mencakup 2 bagian, 

yakni: a) peran domestik, hal mana seluruh aktivitias rumah tangga dilakukan oleh 

istri nelayan, seperti memasak, mencuci, menyetrika, belanja kebutuhan pokok 

dan mengasuh anak yang tidak ternilai dengan uang. Peran ini dilakukan setiap 

hari dan penuh tanggung jawab, seolah tidak ada waktu untuk bersantai sebab 

tanpa bantuan suami yang pergi melaut; b) Peran publik, hal mana aktivitas istri 

nelayan yang pendapatannya ada di luar rumah. Istri nelayan berperan dalam 

mencari penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Sehingga, mereka 

tidak hanya diam di rumah menanti penghasilan dari suami, tapi juga ikut serta 

mencari nafkah. Pekerjaan tersebut bisa berupa pembuatan garam, kerupuk ikan, 

bertani, dan berdagang.  

C. Utang Piutang 

1. Pengertian Utang Piutang 

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak 

yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, 

kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang 

pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan 

dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya. 18 

Dalam bahasa Arab, hutang (al-Dayn) merupakan sesuatu yang berada 

dalam tanggung jawab orang lain. Dayn disebut juga dengan wasfu al-Dzimmah 

(sesuatu yang mesti dilunasi atau diselesaikan). Selain itu, utang (al-Dayn) secara 

bahasa juga dapat bermakna mengutangi atau memberikan pinjaman. Al-dayn 

mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang, hal ini 

membedakan dari al-Qardh yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam 

 

18Gatot Supramono, “Perjanjian Utang Piutang”, (Jakarta: Kencana, 2013), h.9 
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pengembalian utangnya. Qard ialah suatu akad antara dua pihak,dimana pihak 

pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua kemudian 

dimanfaatkan oleh pihak kedua dengan ketentuan bahwa hutang piutang atau 

barang tersebut dikembalikan sama seperti yang diterima dari pihak pertama. 19 

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan qardh secara bahasa sebagai potongan, 

maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. 

Al-qardh disyariatkan dalam Islam untuk mendatangkan kemaslahatan. Seseorang 

yang kelebihan harta dapat membantu yang membutuhkan, sehingga dapat 

mengurangi kesulitan yang dihadapi orang lain. 20 Utang juga diartikan sebagai 

kewajiban baik dalam sistem perbankan maupun diluar sistem perbankan yang 

dimiliki oleh yang bersangkutan kepada pihak lain. 21 

Secara terminologi syara’, ulama fiqh berbeda pendapat dalam 

mendefinisikannya, antara lain: 22 

a. Menurut Hanafiyah, utang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-

cuma.  

b. Menurut Malikiyah, utang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu 

tertentu dengan tanpa imbalan.  

c. Menurut Syafi’iyah, utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari 

seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta 

tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. 

 

19Nurul Huda, dkk, “Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah”, (Jakarta: 

Kencana, 2016), h. 239 

20Rozalinda, “Fikih Ekonomi Syariah”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.232 

21Ahmad Ilham Sholihin, “Pintar Ekonomi Syariah”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2010), h.320. 

22Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), h.91-92 
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d. Menurut Hanabilah, utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu 

zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.  

e. Menurut Ibnu Rif’ah, utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat 

suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.  

f. Menurut Al-Mawardi, utang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.  

Maka dapat disimpulkan utang piutang adalah akad saling membantu 

dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan dimana ia 

berusaha untuk mengembalikan sesuai apa yang diberikan tersebut dengan niat 

tolong menolong sesama manusia. 

2. Ketentuan Utang Piutang 

a) Faktor Terjadinya Utang Piutang 

Menurut H.A Khumedi Ja’far dalam bukunya Hukum Perdata Islam di 

Indonesia dijelaskan bahwa faktor yang mendorong seseorang berhutang, antara 

lain: 23 

1) Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntunan kebutuhan ekonomi. 

2) Kebiasaan berhutang sehingga jika hutangnya sudah lunas menimbulkan 

perasaan ingin berhutang lagi. 

3) Karena kalah judi sehingga ia berhutang untuk membayar kekalahannya. 

4) Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya. 

5) Untuk dipuji orang lain sehingga berhutang demi memenuhi yang 

diinginkannya (gengsi). 

b) Adab dan Etika Utang Piutang 

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam ‘ariyah tentang 

nilai dan sopan santun yang terkait di dalamnya, ialah: 24 

 

23Khumedi Ja’far, “Hukum Perdata Islam di Indonesia”, (Bandar Lampung: IAIN Raden 

Intan Lampung, 2015), h.172.  
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1) Utang piutang dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan 

disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki 

dengan dua orang saksi perempuan. Tulisan tersebut dibuat di atas kertas 

bersegel atau bermaterai.  

2) Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak 

disertai niat dalam hati akan membayarnya /mengembalikannya.  

3) Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak 

berhutang. 

4) Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya 

dipercepat pembayaran hutangnya. Lalai dalam pembayaran pinjaman berarti 

berbuat zalim.  

Solusi untuk orang yang tidak mampu membayar utang adalah sebagai 

berikut: 25 

1. Mengambil utang pokoknya saja (kapital). Mengambil hutang pokok tidak 

akan mendzalimi orang yang berhutang dengan mengambil laba dari utang 

pokok.  

2. Menambah penangguhan waktu pembayaran utang. 

3. Membebaskan utang. 

c) Rukun dan Syarat Utang Piutang 

Secara umum, kebanyakan golongan ulama fiqih menyatakan bahwa 

rukun ‘ariyah (utang piutang) ada empat yaitu: 26 

1. Mu”ir (peminjam) 

Syarat-syarat bagi mu”ir adalah: 

 

24Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah”, h. 98 

25Arif Munandar Riswanto,“Pintar Islam”, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2010), h.98. 

26Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, “Hukum Perjanjian Dalam Islam”, 

(Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h.136 
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a. Baligh 

b. Berakal 

c. Orang tersebut tidak dimahjur 

2. Musta”ir (yang meminjamkan) 

Syarat-syarat bagi musta”ir adalah: 

a. Baligh 

b. Berakal 

c. Orang tersebut tidak dimahjur 

3. Mu”ar (barang yang dipinjamkan) 

Syarat-syarat bagi benda yang dihutangkan: 

a. Materi yang dipinjam dapat dimanfaatkan, maka tidak sah ‘ariyah yang 

materinya tidak dapat digunakan. 

b. Pemanfaatan itu diperbolehkan, maka batal ‘ariyah yang pengambilan 

manfaat materinya dibatalkan oleh syara‟ seperti meminjam benda-benda 

najis. 

4. Sighat (yakni sesuatu yang menunjukan kebolehan untuk mengambil manfaat, 

baik dengan ucapan maupun perbuatan). Kalimat mengutangkan (lafazh), 

seperti orang berkata “saya hutangkan benda ini kepada kamu” dan yang 

menerima berkata “saya mengaku berhutang”. 

D. Kohesi Sosial 

Masyarakat dan budaya merupakan fenomena yang tidak terpisahkan. 

Unsur-unsur budaya adalah agama, teknologi, ekonomi, bahasa, organisasi sosial, 

kesenian, dan ilmu pengetahuan. Antara unsur-unsur tersebut terjalin satu sama 

lain dan saling berpengaruh. Perubahan pada salah satu unsur saja akan 

menyebabkan perubahan pada unsur-unsur lainnya. Setiap unsur kebudayaan 

memiliki tiga wujud, yakni ide, aktivitas dan benda.  
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Masyarakat terdiri dari sekumpulan manusia yang terikat oleh sistem nilai 

tertentu. Antara manusia atau anggota masyarakat terjalin kohesi sosial yang 

ditandai dengan adanya kerekatan sosial. Setiap manusia memiliki unsur-unsur 

budaya tersebut. Oleh karena itu adanya perubahan dalam salah satu unsur dapat 

mempengaruhi kohesi sosialnya. 27 

Kohesi sosial terdiri dari kekuatan yang berlaku pada anggota suatu 

masyarakat atau kelompok untuk tinggal di dalamnya, dan dengan aktif berperan 

untuk kelompok serta ingin menjadi bagian dari kelompok, mereka biasanya suka 

satu sama lain dan hidup rukun serta bersatu dan setia di dalam mengejar tujuan 

kelompok. Kohesi sosial merupakan awal dan konsekuensi penting dari aksi 

kolektif sukses. Kohesi sosial menengahi formasi kelompok, produktivitas dan 

pemeliharaan. Kohesi sosial mencakup perasaan kebersamaan (sense of 

belonging), kepercayaan sosial (social trust), dan kerjasama timbal balik 

(generalised reciprocity and cooperation), serta keharmonisan sosial (social 

harmony).  

Konsep kohesi sosial, merupakan kondisi dimana setiap elemen sosial 

dalam masyarakat berfungsi memberikan standar norma bagi hidup bersama. 

Secara etimologi kohesi merupakan kemampuan suatu kelompok untuk menyatu. 

Dalam kohesi sosial kontemporer dapat didefinisikan sebagai kemampuan 

masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anggotanya termasuk 

dengan pemenuhan kebutuhan hidup didalamnya. Dengan kohesi sosial, 

Durkheim hendak menunjukan bahwa solidaritas sosial baik secara mekanis 

maupun organis, telah membawa masyarakat pada suatu tahapan atau puncak 

tertinggi peradaban masyarakat.  

 

27Mubyarto dkk, Etos Kerja dan Kohesi Sosial, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), h.178 
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Secara etimologi kohesi merupakan kemampuan suatu kelompok untuk 

menyatu, dan kohesi sosial merupakan hasil dari hubungan individu dan lembaga. 

Pengertian mengenai konsep kohesi sosial yang asli sendiri berasal dari tesis 

Emile Durkheim. Menurutnya terdapat solidaritas mekanik yang diindikasikan 

dengan adanya aktor yang kuat dalam masyarakat, lalu terdapat solidaritas organik 

yang diindikasikan dengan saling bergantungnya individu maka akan terbentuk 

suatu kohesi sosial dengan sendirinya. 28 

Definisi lainnya didasarkan kepada keterikatan masyarakat yang terbentuk 

dengan sendirinya dan bukan hasil dari pemahaman untuk mencapai kohesi sosial. 

Lalu terdapat definisi yang didasari oleh persamaan nilai dan rasa memiliki, 

menjelaskan bahwa kohesi sosial tercipta karena persamaan nilai, persamaan 

tantangan dan kesempatan yang setara didasari oleh harapan dan kepercayaan. 

Pengertian atau definisi yang terakhir didasari oleh kemampuan untuk bekerja 

bersama dalam suatu entitas yang akan menghasilkan kohesi sosial.  

Kohesi sosial bukanlah konsep yang tercipta secara teknis, melainkan 

suatu interpretasi yang didasarkan pada pengalaman empirik yang dialami oleh 

pelaku di lembaga yang termotivasi karena rasa tanggung Jawab untuk mencari 

solusi dari konflik yang terjadi di masyarakat.  

Kohesi sosial juga memfokuskan kepada tujuan politik. Tujuan politik 

yang ingin dicapai pada masa kini menekankan mengenai upaya pemenuhan hak 

individual berupa hak sipil dan politik serta ekonomi dan sosial. Sementara itu, 

kohesi sosial dianggap bukan merupakan suatu proses natural yang terjadi begitu 

saja, namun merupakan hasil dari hubungan dari individu dengan lembaga atau 

institusi dalam suatu aturan yang diakui dalam suatu komunitas. Maka dari itu 

 

28Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002), h.400 
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aturan main yang berlaku berasal dari komunitas tertentu untuk lingkungan 

didalamnya. 29 

Kohesi merujuk pada perpaduan bentuk, sedangkan koherensi pada 

perpautan makna. Menurut Mitchell ada 3 karakteristik kohesi sosial, yaitu: 30 

1. Komitmen individu untuk norma dan nilai umum.  

2. Saling ketergantungan yang muncul karena adanya niat untuk berbagi (shared 

interest), dan  

3. Individu yang mengidentifikasi dirinya dengan grup tertentu.  

Karakteristik kohesi sosial ini bagian yang saling terikat dan saling 

bergantung satu sama lain sehingga jika kohesi sosial ini terwujud maka 

karakteristik inilah yang akan muncul untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.  

E. Teori Pertukaran Sosial Peter M Blau 

Peter Blau ialah seorang tokoh yang berpengaruh bagi sosiologi Amerika 

pasca perang dunia II. Selama karirnya, ia menghabiskan waktunya mempelajari 

kepentingan setiap kelompok kecil dan teori pertukaran sosial ke teori organisasi. 

Di antara warisan yang terkenal yakni teori struktur makro yang dimuat dalam 

buku monumentalnya ‘Inequality and Heterogeneity, hal mana diulas teori 

primitive terkait struktur sosial. 

Blau mengawali pelatihan sosiologi dengan menelaah pikiran Parsons 

dalam teori sistem. Tetapi, orientasi teoritisnya berubah secara signifikan pasca di 

didik oleh Paul Lazarsfeld dan Robert Merton. Dari Merton dan Lazarsfeld, ia 

menyalurkan peehatiannya pada konsep pengukuran abstrak dan korelasinya 

dengan teori. Blau dianggap sebagai pakar terakhir grand theory pada abad 20 di 

 
29Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Kencana, 2011), h.41-

42 

30T. Fatimah Djajasudarma, Wacana: Pemahaman dan Hubungan Antar Unsur, (Bandung: 

Refika Aditama, 2006), h.44 
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Sosiologi Amerika. Gagasan grand theory sosiologi, termasuk bentuk, jelas, dan 

empirik menghasilkan inti dari teori sosiologi dan mengarahkan ke dalam 

penelitian abad 21.31 

Teori Blau mencerminkan upaya untuk bergerak dari tingkat mikro ke 

tingkat makro. Sejumlah sifat fundamental dari struktur makro yakni terjadinya 

nilai-nilai bersama. Oleh Blau, ada 2 syarat yang mesti dipenuhi bagi perilaku, 

sehingga bisa dianggap sebagai pertukaran sosial, yakni: 

1. Perilaku tersebut mesti berorientasi pada tujuan yang hanya didapat lewat 

interaksi dengan orang lain; 

2. Perilaku seyogianya berorientasi untuk mendapat sarana dalam mencapai 

tujuan. 

Oleh Poloma, tujuan tersebut bisa berupa imbalan ekstrinsik seperti uang, 

barang dan jasa atau yang bersifat intrinsik seperti penghargaan, kasih sayang, dan 

cinta. Blau mengungkapkan bahwa skema menjadi sumbu utama di antara struktur 

sosial yang komplek, yakni norma sosial dan nilai sosial. Konsep norma dalam 

rumusan Blau mengarah pada level pertukaran antara individu dengan 

kolektivitas, tapi konsep nilai mengarahkan Blau pada nilai level analisis berskala 

besar dan analisis relasi di antara kalangan kolektivitas, seperti nilai kebaikan, 

patriotisme, dan lainnya yang mirip dengan kelompok lain yang berfungsi sebagai 

nilai pemersatu, di samping nilai khusus yang hanya ada dalam kelompok 

tertentu.32 

 

31http://www.nap.edu/readingroom.php? book=biomems&page=pblau.html, diakses 

tanggal 25 Januari 2022 Ritzer, Goerge (Editor), The Blackwell Encyclopedia Of Sociology: 

Blackwell Publishing: Malden, 2007, h. 313 

32Nursalam, Suardi, Syarifuddin, “Teori Sosiologi Klasik, Modern, Post Modern, 

Saintifik, Hermeneutik, Kritis, Evaluatif, dan Integratif”, (Cet. I ; Yogyakarta : Writing 

Revolution. 2006), h.111-112 



 
 
 

27 
 

27 

 

Fenomena dagang yang dilakukan oleh para istri nelayan di Pulau 

Kodingareng Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar memiliki korelasi dengan 

konsep pertukaran sosial yang dimaksud Blau pada transaksi jual beli tentu ada 

interaksi antara aktor penjual dan pembeli dalam struktur pembahasannya maka 

akan menghasilkan tujuan untuk mendapatkan uang kepada sang penjual dan 

barang atau jasa kepada pembeli.   

Semua teori pertukaran punya unsur dasar yang sama, yakni aktor, sumber 

daya, struktur, dan proses. Aktor sebutan dari partisipan pertukaran. Aktor bisa 

berupa individu atau kelompok perusahaan, entitas lain yang spesifik. Sejalan 

dengan konsep teori pilihan rasional, hal mana aktor dianggap sebagai manusia 

yang tujuan dan aksinya merujuk pada upaya mencapai tujuan tersebut.33 

Sedangkan sumber daya yakni kekayaan atau kecakapan perilaku yang dipunyai 

seorang aktor dan dihargai oleh aktor lainnya. Aktor yang melakukan tindakan 

akan dibebani biaya dan memberi hasil pada aktor lain. Hasil tersebut bisa bernilai 

positif atau negative. Kepemilikan dan akses sumber daya menguatkan tingkat 

daya tawar aktor. Struktur sebagai relasi ketergantungan timbal balik pertukaran 

yang modelnya bisa berupa pertukaran langsung (direct exchange), dan 

pertukaran produktif (productive exchange). Proses sebagai citra terjadinya 

interaksi di dalam struktur pertukaran.34 

a. Dalam relasi pertukaran langsung antara dua aktor, hasil tiap aktor tergantung 

secara langsung terhadap perilaku aktor yang satunya. Misalnya, A 

memberikan nilai kepada B, dan B memberikan nilai kepada A. Konsep 

pertukaran ini dimaknai seperti mendapatkan sesuatu dengan cara tunai.  

 

33George Ritzer, Teori Sosiologi, Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir 

Posmodern. (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2012), h. 357 

34George Ritzer dan Barry Smart, Handbook Teori Sosial, (Bandung : Nusa Media, 2011), 

h.516 
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b. Dalam hubungan pertukaran yang produktif, proses pertukaran 

menggambarkan interaksi dalam struktur pertukaran. Peluang pertukaran 

memberi para aktor kemampuan untuk memulai pertukaran. Bila inisiasi 

terbalas, pertukaran timbal balik antara manfaat yang dihasilkan disebut 

transaksi. Serangkaian transaksi terus menerus di antara aktor yang sama 

sebagai relasi pertukaran. Transaksi dalam relasi pertukaran langsung 

mengambil 2 bentuk, negosiasi dan timbal balik. Dalam transaksi negosiasi, 

para aktor terlibat dalam proses keputusan bersama. Dalam transaksi timbal 

balik, kontribusi aktor kepada pertukaran dilakukan secara tersendiri dan tanpa 

negosiasi. Para aktor menjalankan pertukaran tanpa melihat apakah aktor lain 

akan memberi jawaban atau kapan jawaban itu diberikan. 35 Konsep ini 

berhubungan dengan praktik hutang piutang dalam transaksi dengan proses 

negosiasi yang hasilnya dapat berbuah positif maupun negatif dan tanpa 

jangka waktu tertentu. Hal mana keuntungan dihasilkan dalam serangkaian 

transaksi timbal balik yang diinisiasi dari manfaat pertukaran sosial tersebut.  

 

 

35George Ritzer dan Barry Smart, Handbook Teori Sosial, h.517-518 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai yakni memakai metode deskriptif dan 

analisis dengan pendekatan deduktif. Penelitian kualitatif bersifat kontekstual 

dengan alat instrumennya berupa manusia.1 Penelitian deskriptif kualitatif 

bertumpu pada orisinalitas, bukan dari teori tetapi fakta alamiah yang terjadi di 

lokasi penelitian.2 

2. Lokasi Penelitian 

Sejumlah elemen vital yang mesti diperhatikan dalam memilih lokasi 

penelitian, yakni tempat, subjek, dan aktivitas.3 Penelitian berlokasi di Pulau 

Kodingareng, Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar. Dasar pemilihan lokasi 

ini, sebab peneliti mendapat hal menarik terkait pola dagang istri nelayan di Pulau 

Kodingareng tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian 

Peneliti memakai pendekatan sosiologis sebagai metode dalam 

memahami dan memaknai kehidupan masyarakat. Pendekatan ini bersifat 

empirik yang merujuk pada pengamatan panca indera dan nalar manusia terkait 

situasi yang dialaminya dalam kehidupan sosial.4 Pendekatan ini difungsikan 

untuk menelaah pola dagang istri nelayan, dampak, keterikatan sosial, dan 

 

1Lexy J Moleong, Metedologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2001), h. 3. 

2Sugiyono, Metodologi Penelitian Administrasi (Cet. XIV; Jakarta: Alfabeta, 2006), h. 16 

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

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

Praktis (Cet. I; Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2010), h. 9-10. 
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realitas kohesi sosial di Pulau Kodingareng Makassar. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer (Primary Data)  

  Data primer yakni data yang bertalian dengan pertanyaan penelitian yang 

didapat langsung dari topik penelitian oleh individu, kelompok dan organisasi di 

lapangan. Peneliti memakai teknik purposive sampling yang memperhitungkan 

teknik yang dipakai untuk menghimpun sumber data dan mengasumsikan bahwa 

informan yang dipilih punya sejumlah informasi perihal penelitian yang hendak 

dilakukan Lewat observasi dan wawancara, peneliti menggali sumber-sumber 

yang bisa memberikan informasi yang relevan dengan penelitian.  

2. Sumber Data Sekunder (Secundery Data) 

Data sekunder yakni sumber kepustakaan yang bisa menopang penelitian 

ini, berupa buku, surat kabar, majalah, internet, dan sumber data lain yang bisa 

dipakai sebagai data tambahan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Metode observasi yakni metode menghimpun data pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti yang terjadi secara 

langsung pada objek penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian.5 Observasi 

sebagai teknik pengumpulan data bila selaras dengan tujuan penelitian, 

dirumuskan, dan dicatat secara terstruktur, bisa dikontrol reliabilitas dan 

 

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

Aksara, 2007), h. 70. 
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validitas.6 Peneliti melakukan observasi ke lokasi penelitian untuk melihat proses 

jual beli yang dilakukan masyarakat kodingareng hal mana para istri nelayan 

selaku penjual keliling memberikan hutang pada pembeli secara langsung tanpa 

negosiasi sebelumnya sehingga peneliti menemukan terdapat pola unik dalam 

proses dagang tersebut.  

2. Wawancara 

Metode wawancara yakni metode yang dipakai untuk menghimpun 

informasi verbal dari informan secara langsung (tatap muka) sesuai kebutuhan 

penelitian. Jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini yakni wawancara 

dengan tatap muka dengan informan untuk mendapat informasi. Pada saat 

peneliti melaksanakan wawancara, peneliti secara langsung berkomunikasi 

dengan informan pilihan dan tidak lupa membeli dagangan yang dijual oleh para 

istri nelayan dengan niat agar informan lebih leluasa untuk memberikan 

informasi yang dibutuhkan. Adapun saat peneliti mewawancarai seorang 

nelayan, peneliti akan ikut serta mencoba menanyakan hal-hal dasar tentang 

kelautan ataupun cara menangkap ikan yang kemudian dilanjutkan pada 

pembahasan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu pola dagang 

para istri nelayan dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok di Pulau 

Kodingareng Kecamtan Sangkarrang Kota Makassar. Selanjutnya, informan 

pendukung lainnya yakni dengan cara melihat suasana hati dan keadaan 

informan saat itu sehingga peneliti dapat memilih cara yang tepat untuk 

melakukan wawancara seperti memulai dengan basa-basi terlebih dahulu atau 

menyakan suatu benda yang ada disekitar informan, dan cara lainnya.  

 

 

6Husaini Usman dan Purmono Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial  (Cet. I; 

Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 52. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi sebagai data penunjang seperti gambar, suara, dan sumber 

tertulis yang punya relevansi dengan topik penelitian.7 Proses mengabadikan 

dokumentasi dilakukan saat penelitian berlangsung dengan media seperti 

handphone untuk merekam dan mengambil data dari informan. Untuk alat tulis, 

dipakai untuk mencatat data penting yang diungkapkan informan. Dokumentasi 

biasanya dilakukan peneliti setelah melakukan wawancara agar peneliti tidak kaku 

dan lebih mampu mengembangkan pertanyaan saat berhadapan langsung dengan 

informan.  

4. Penentuan Informan 

Informan dalam penelitian ini ditentukan lewat teknik purposive sampling, 

hal mana lewat teknik ini, informan dipilih sesuai kecakapan informan dalam 

memahami informasi yag dibutuhkan dalam penelitian ini, atau ia sebagai 

pemimpin yang bisa memudahkan peneliti menggali dan menemukan fakta-fakta 

di lapangan penelitian. Berikut daftar informan pada penelitian ini yakni 

masyarakat Pulau Kodingareng Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar yang 

terdiri dari: 

1. Nelayan berjumlah 2 orang; 

2. Istri nelayan berjumlah 9 orang atau penjual; 

3. Juragan atau punggawa berjumlah 1 orang; 

4. Ibu Rumah Tangga (IRT) yang suaminya tidak bekerja sebagai nelayan 

berjumlah 4 orang;  

5. Informan pendukung lainnya yakni 7 orang. 

 

7Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), h. 39. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yakni media yang digiatkan sebagai alat bantu 

penelitian dalam menghimpun data. Instrumen penelitian berfungsi dalam 

memudahkan peneliti mendapat informasi, sehingga data tersebut lebih lengkap 

dan kredibel.8 Instrumen pokok penelitian ini yakni peneliti sendiri, hal mana 

peneliti disokong oleh instrumen lainnya berupa alat tulis, kamera, alat perekam 

berupa handphone. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan  Data 

  Teknik pengolahan data yakni teknik yang dilakukan dengan 

menghimpun, mengolah dan mengeksekusi hasil pengolahan data dengan 

memakai metode deskriptif. Data yang disajikan berbentuk narasi kualitatif dan 

diterangkan dalam bentuk verbal, lalu diolah secara eksplisit, runtut, dan 

kredibel.9  

Berikut langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini: 

1. Pengumpulan data yakni menghimpun data sebagai aktivitas utama untuk 

mendapatkan informasi langsung baik dokumen atau arsip terkait. Peneliti 

mengumpulkan data awal melalui observasi dan literatur dan dikuatkan 

dengan data resmi pemerintah setempat maupun instansi serta lembaga yang 

ada di Pulau Kodingareng Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar.  

2. Reduksi data yakni proses penyaringan data, meringkas, hingga berfokus pada 

hal-hal yang dianggap punya relevansi kuat dengan topik penelitian. Lewat 

 

8Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktik (Edisi revisi IV; 

Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 68. 

9Neon Muhajirin, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Reka Surasin, 1998), h. 108. 
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reduksi data, pembaca bisa dengan mudah memahami maksud penelitian dan 

menghindari interpretasi yang keliru.10 

3. Penyajian data yakni uraian sejumlah informasi yang terstruktur dan memberi 

petunjuk penarikan kesimpulan, implikasi dan tanggapan yang bersifat 

kualitatif yang disajikan dalam teks naratif, lalu dirumuskan untuk 

menyatukan informasi secara runut agar pembaca mudah memahaminya. 

4. Penarikan kesimpulan yakni tahap akhir dari analisis data kualitatif, hal mana peneliti 

mesti menyimpulkan data lalu melakukan verifikasi. Penarikan kesimpulan sebagai 

suatu kesatuan yang utuh. 

2. Analisis Data 

  Analisis data yakni upaya untuk mencapai dan mengelola temuan dari 

observasi wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman 

penelitian terkait masalah yang diteliti dan diamati dari hasil yang didapat dari 

informan. 11 Metode yang dipakai yakni metode survei dengan pendekatan 

kualitatif, sehingga data yang terkumpul sesuai judul penelitian. 

 

 

 

10Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi: Mixed Methods, (Cet I; Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 247. 

11Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 15. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kota Makassar 

Kota Makassar secara administratif berkedudukan sebagai Ibu Kota 

Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai pusat perkembangan dan pelayanan 

pembangunan. Adapun batas-batas administrasi Kota Makassar sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara bertasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros. 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 

Keadaan topografi kawasan Kota Makassar berada pada ketinggian yang 

bervariasi antara 1 – 25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar memiliki luas 

wilayah 175,77 km2. 1 Selain wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki 

wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. 

Adapun pulau-pulau di wilayahnya merupakan bagian dari dua Kecamatan yaitu 

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dan Ujung Tanah. Pulau – pulau ini 

merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan 

pulau-pulau Sangkarang, atau disebut juga Pulau-pulau Pabbiring atau lebih 

dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau 

Lanjukang (terjauh), pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bone Tambung, 

Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau 

 
1Website Resmi Pemprov Sulsel, https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22 (diakses 

tanggal 22 April 2022) pukul 16.42 

https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22
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Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Gusung, dan Pulau 

Kayangan (terdekat).   

2. Gambaran Umum Pulau Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 

Gambar 4.1 

Pulau Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang  

Kota Makassar 20222 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Sumber: Google Earth 

 
2Google Earth, https://earth.google.com/static/9.159.0.0/app_min.html, diakses pada 

tanggal 1 April 2022. 

Lokasi Penelitian  
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Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan salah satu kecamatan di 

Kabupaten Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi 

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terdiri dari tiga Kelurahan dimana semua 

wilayahnya adalah kepulauan yaitu Kodingareng, Barang Caddi, dan Barang 

Lompo. Kodingareng terdiri atas dua wilayah pulau yang oleh masyarakat disebut 

Pulau Kodingareng Lompo yang merupakan lokasi penelitian dan Pulau 

Kodingareng Keke (Gusung). Gusung adalah pulau kecil yang biasanya menjadi 

tempat wisata baik oleh masyarakat Kota Makassar maupun masyarakat Pulau 

Kodingareng Lompo tidak ada pemukiman tetap di pulau tersebut. Namun, ada 

satu hingga dua orang masyarakat Kodingareng Lompo yang menjual jajanan 

untuk pengunjung yang datang. Pulau Kodingareng (Kodingareng Lompo) 

merupakan kebalikan dari Gusung hal mana memiliki penduduk yang cukup padat 

dengan mayoritas nelayan pabagang, pabalolang, serta pedagang dan lainnya 

seorang pegawai.  

Wilayah Kodingareng Lompo sebenarnya cukup berpotensi menjadi 

tempat wisata karena sebagian wilayahnya dikelilingi pasir putih apalagi saat air 

laut surut. Fasilitas sekolah yang sudah lengkap serta fasilitas lainnya seperti 

puskesmas ataupun tempat ibadah. Selain itu, dermaga utama gerbang Pulau 

Kodingareng Lompo juga menjadi daya tarik wisatawan yang mempunyai hobi 

memancing. Hampir seluruh daerah pulau dipadati pemukiman warga, sisanya 

adalah tanaman darat yang beragam yang tumbuh disekitar pemukiman warga. 

Tanaman tersebut terdiri dari sukun, gerseng, pepaya, kelor, mangga, dan lain 

sebagainya.  

Jarak tempuh menuju Pulau Kodingareng Lompo dari Pelabuhan Dermaga 

Bangkoa Kota Makassar sekitar 15 Mil atau kurang lebih berlabuh selama sejam 

perjalanan untuk bersandar di dermaga Kodingareng Lompo. Sejam perjalanan 



38 

38 

 

tersebut terdapat beberapa pulau yang akan dilewati seperti pulau lae-lae, pulau 

samalona, dan barrang lompo selain itu akan nampak juga pelabuhan angkut 

barang. Adapun hiburan selama sejam perjalanan ke pulau kodingareng biasanya 

mata akan dimanjakan dengan munculnya ikan terbang dan ikan lumba-lumba ke 

permukaan laut jika beruntung.  

Gambar 4.2 Pelabuhan Dermaga Bangkoa 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Tranportasi Masyarakat Pulau Kodingareng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biaya kapal transportasi masyarakat dari pulau ke Kota Makassar 

Rp15.000/orang atau pergi pulang sekitar Rp30.000/orang serta untuk kendaraan 

motor dikenakan biaya Rp15.000/Motor. Ada tiga kapal penyebrangan yang aktif 

digunakan yakni Kapal UD Rahmat milik H. Nu’mang, Kapal Carikawan milik 
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Jalal, dan Kapal Sinar Jaya milik H. Amir. Jadwal keberangkatan dari pulau mulai 

pukul 07.00 pagi dan pulang dari dermaga Bangkoa Kota Makassar pukul 10.00 

pagi atau 11.00 siang.  

3. Sejarah Pulau Kodingareng Lompo  

Sejarah terbentuknya Pulau Kodingareng Lompo diawali dengan 

kedatangan Suku Mandar dan Bajo ke Pulau Kodingareng. Pulau Kodingareng 

Lompo mulai dihuni sejak awal pemberontakan DI/TII oleh Kahar Muzakkar 

sekitar tahun 1953. Orang-orang mandar datang ke Pulau Kodingareng Lompo 

untuk bersembunyi dan berlindung dari pemberontakan tersebut. Nama 

Kodingareng Lompo berasal dari kata “kodi” yang mempunyai arti “dua puluh 

satu maknanya pandangan orang terhadap diri orang lain”. Pulau Kodingareng 

Lompo telah berganti nama beberapa kali dari diantaranya Pulau Pa’ditkan, Pulau 

Perjuangan, Pulau Harapan dan terakhir bernama Kodingareng Lompo sampai 

sekarang. Tahun 2003 masyarakat mulai mengambil karang secara besar-besaran 

untuk bahan bangunan, dan sejak itu mulai terjadi abrasi. Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) masuk membawa dampak yang 

sangat besar bagi masyarakat Pulau Kodingareng Lompo, karena dengan adanya 

bantuan PNPM masyarakat bisa membuat tanggul/break water sehingga abrasi 

dapat teratasi. 3  

Program ini sangat nampak keberadaannya di Pulau Kodingareng karena 

manfaatnya sangat besar dirasakan oleh masyarakat utamanya bantuan break 

water ini dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum.  

 

 
3Ibu Sari, Wawancara di Pulau Kodingareng, Tanggal 12 Maret 2022 
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4. Kondisi Geografis 

Pulau Kodingareng Lompo Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota 

Makassar memiliki luas ± 48 Ha dan tinggi dari permukaan air laut 1,5 meter. 

Adapun batas-batas Pulau Kodingareng Lompo, sebagai berikut:  

Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Gusung serta Barrang Ca’di dan  

  Barrang Lompo 

Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Pulau Iriangang dan Satangnga 

     (Galesong) 

Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Pulau Langakai 

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kota Makassar 

Gambar 4.4 Dermaga Pulau Kodingareng  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keadaan Pulau Kodingareng Lompo dijelaskan sebagai berikut : 

a. Topografi 

Pulau kodingareng merupakan wilayah perairan yang ditandai fenomena 

perairan yang dinamis. Keadaan perairan Pulau Kodingareng merupakan 

fenomena yang sangat dinamis ini dikarenakan pulau tersebut berada pada muara 

perairan Selat Makassar dan Laut Jawa. Sehingga mendapat pengaruh kuat dari 

perairan Laut Jawa dan Selat Makassar di waktu musim Barat. Namun pada waktu 
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musim Timur pulau Kodingareng mendapat pengaruh dari Laut Banda melewati 

Selat Selayar dan Selat Makassar. Muka pantai di sekitar Pulau Kodingareng 

adalah datar di sekitar pantai Timur mulai dari sebelah kanan dermaga menuju 

Utara. Untuk pantai sebelah kiri dermaga cenderung agak miring menuju Selatan. 

Pada umumnya pantai pulau Kodingareng memiliki muka pantai yang agak 

miring. Tekstur tanah di sepanjang pantai dan dasar perairan umumnya terdiri dari 

pasir kasar dan pasir halus. Bentuk topografi darat umumnya datar dan tidak 

terdapat perbukitan. 

b. Iklim dan Musim 

Pulau kodingareng memiliki iklim tropis yakni musim hujan dan musim 

kemarau. Musim timur diperkirakan sekitar bulan juni hingga november biasanya 

kecepatan angin lebih tinggi sehingga dibulan tersebut biasanya akan turun hujan.  

Cuaca panas di pulau dipengaruhi efek panas perkotaan yakni struktur dan 

aktivitas manusia juga angin laut perairan pulau. Sepanjang hari pemukim yang 

berada di tengah pulau akan merasakan hawa panas. Sedangkan, warga yang 

tinggal di pinggir pulau akan sedikit terbantu dengan adanya angin laut 

menyebabkan warga tidak merasa begitu panas.   

c. Hidrologi dan Tata Air 

Sumber air tawar masyarakat Pulau Kodingareng bersumber dari air sumur 

berstatus kepemilikan pribadi rumah tangga. Kualitas air sumur tanah di pulau ini 

cukup tawar untuk air minum dan tersedia setiap tahunnya. Selain itu, masyarakat 

Pulau Kodingareng mendapat bantuan distilasi air dari pemerintah untuk 

mendapatkan air tawar. Beberapa rumah menggunakan mesin air yang di tanam di 

sumur lalu disambung dengan pipa ke rumah warga. Mesin air berfungsi saat 

listrik tersedia sekitar pukul 18.00 hingga pukul 05.30 pagi maka beberapa warga 
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pulau akan menampung air untuk persediaan setengah hari, dan jenis listrik yang 

digunakan di pulau yakni listrik PLN.  

5. Kependudukan  

Tabel 1 Data Jumlah Penduduk Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 

    Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2021 
 

Tabel 2 Data Jumlah Penduduk Pulau Kodingareng 

    Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2019-2020 

Penduduk Pulau Kodingareng Lompo adalah semua orang yang menetap 

hingga beberapa tahun hal mana menurut historinya diketahui orang-orang 

Mandar sebagai penduduk pertama pulau tersebut. Mayoritas penduduk 

merupakan suku asli Makassar dan selebihnya adalah penduduk dari hasil 

perkawinan ataupun pendatang seperti pendakwah. 

Berdasarkan data, jumlah penduduk yakni berjumlah 14.187 Jiwa yang 

terdiri dari 7.102 jumlah individu perempuan dan 7.085 jumlah individu laki-laki. 

Data tersebut menunjukkan jumlah keseluruhan tiga Kelurahan di Kecamatan 

Kepulauan Sangkarrang yakni Kodingareng, Barrang Caddi, dan Barrang Lompo. 

Jumlah penduduk Pulau Kodingareng Kelurahan Kodingareng tahun 2019-2020 

berjumlah 4.614 jiwa, 2.291 jumlah individu laki-laki dan 2.323 jumlah individu 

perempuan. Kantor Kelurahan Kodingareng terletak di Pulau Kodingareng Lompo 

itu sendiri namun saat peneliti berada di kantor kelurahan kurangnya pegawai 

Jumlah Penduduk Total 

Laki-laki Perempuan  

7.085 7.102 14.187 Jiwa 

Jumlah Penduduk Total 

Laki-laki Perempuan  

2.291 2.323 4.614 Jiwa 
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sehingga pengarsipan administrasi kantor tidak begitu diperhatikan. Data jumlah 

penduduk 2021 hingga 2022 Pulau Kodingareng secara signifikan tidak 

didapatkan oleh peneliti namun pegawai kelurahan menyebutkan jumlah 

penduduk masih diangka 4.000 jiwa.   

Gambar 4.4 Kantor Kelurahan Kodingareng 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mata Pencaharian 

Mata pencaharian masyarakat Pulau Kodingareng Lompo sudah beragam 

jika dibandingkan dengan pulau-pulau lain. Data tahun 2019-2020 sekitar 80% 

penduduk menggantungkan diri sebagai seorang nelayan. 4 

Separuh masyarakat bekerja pada sektor jasa seperti jasa angkutan 

perairan, pertokoan, buruh bangunan, pertukangan, pegawai negeri, guru serta 

tukang perahu kayu dan Fiber. Dari sisi mata pencaharian nelayan masyarakat 

Pulau Kodingareng memiliki keragaman alat tangkap yang terbilang lengkap 

diantaranya pancing, bom, gae’, dan bius. Masyarakat pulau lebih cenderung 

menggunakan perahu Fiber karena lebih awet tidak mudah lapuk, lebih mudah 

 
4Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, 

https://makassarkota.bps.go.id/publication/2021/09/26/d4d75164bff1a0dea1156423/kecamatan-

kepulauan-sangkarrang-dalam-angka-2021.html diakses pada tanggal 20 April 2022 

https://makassarkota.bps.go.id/publication/2021/09/26/d4d75164bff1a0dea1156423/kecamatan-kepulauan-sangkarrang-dalam-angka-2021.html
https://makassarkota.bps.go.id/publication/2021/09/26/d4d75164bff1a0dea1156423/kecamatan-kepulauan-sangkarrang-dalam-angka-2021.html
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diperbaiki jika ada kerusakan, harga Fiber lebih murah, dan Fiber lebih ringan 

dari pada perahu kayu.  

Adapun jenis ikan tangkapan di Pulau Kodingareng Lompo berdasarkan 

jarak fishing ground-nya yaitu:  

1) Jarak 0 mil : Ikan Teri, Sibula, dan Bete-bete. 

2) Jarak 2 - 8 mil : Ikan Layang, Cumi-cumi, Ikan Cepa, Ikan baronang, Ikan 

Nila, Ikan Kakap, dan lain-lain 

Pendapatan nelayan di Pulau Kodingareng berbeda-beda tergantung bagian 

yang mereka kerjakan, misalnya nelayan gae’ memiliki pendapatan sekitar Rp 

700.000 - 1.000.000/hari, pedagang perantara memiliki pendapatan sekitar Rp 

700.000 - 1.000.000/hari, nelayan Pa’balolang (untuk nelayan berjumlah 4 orang 

dalam satu perahu) berpenghasilan kotor sekitar Rp 300.000 - 400.000/hari, dan 

nelayan  Jolloro’ (perahu kecil) berpenghasilan kotor Rp 50.000 - 200.000/hari. 5   

7. Struktur Pemerintahan dan Fasilitas Umum 

Setiap wilayah tertentu dipimpin oleh seorang pemimpin untuk 

menjalankan roda pemerintahan. Kodingareng di pimpin oleh seorang lurah 

bernama Bapak Rony Prabowo, beliau bukanlah penduduk asli Pulau 

Kodingareng sehingga setiap 2 hari sekali pulang pergi ke kota makassar juga 

tidak punya rumah milik sendiri, jadi biasanya beliau akan menginap di rumah 

sanak keluarga sang istri. Kemudian yang bertindak sebagai punggawata yang 

dianggap sebagai penasehat atau tokoh masyarakat Pulau Kodingareng adalah H. 

Musdin, H. Naim, dan Kaharuddin. Selanjutnya, wilayah pulau terbagi atas 6 

Rukun Warga (RW) dan 16 Rukun Tetangga (RT). Berikut gambaran singkat 

struktur Kelurahan Kodingareng: 

 

 

 
5Kaharuddin, Wawancara di Pulau Kodingareng, 11 Maret 2022 
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STRUKTUR ORGANISASI 

KELURAHAN KODINGARENG  

KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG KOTA MAKASSAR 

 

   

 

 

 

   

   

 
 
 

 

 

 

Sumber Data: Kantor Kelurahan Pulau Kodingareng Tahun 2022 

 Pulau Kodingareng Lompo merupakan salah satu pulau yang luas dengan 

sarana dan prasarana atau fasilitas umum yang sudah lengkap. Adapun sarana dan 

prasarana di Pulau Kodingareng Lompo sebagai berikut: 

a) Sekolah 

Tabel 3 Jumlah Bangunan Sekolah di Pulau Kodingareng Lompo 

No Tingkat Sekolah Nama Sekolah 
Jumlah 

Bangunan 

1 TK 
TK Harapan 

2 
TKPA Wahda Islamia 

2 SD/MI SD Negeri Pulau Kodingareng 1 

3 SMP/MTS SMP Negeri 38 1 

4 SMA/MAN/SMK SMA Citra Bangsa Makassar 1 

Sumber Data: Kantor Lurah Kodingareng Tahun 2022 

RW 01 

H AWING LAUPA 

RT 01 : H BAHAR 

RT 02 : SAMPARA 

RT 03 : DG MUHAJIR 

  

RW 02 

HAYATI 

RT 01 : ISMAIL 

RT 02 : ABD WAHID 

RT 03 : DG RANI 

  

RW 03 

DG SAMAR 

RT 01 : H HUSAIN 

RT 02 : SUARDI 

RT 03 : ABD GAFFAR 

  

RW 04 

DG LAUPA 

RT 01 : DG NASIR 

RT 02 : DG ITUNG 

 

  
RW 05 

H HARAMING 

RT 01 : DG NUDDING 

RT 02 : DG RASYID 

 

  

RW 06 

H MANSUR 

RT 01 : SYAHRUL 

RT 02 : DG RUSDING 

RT 03 : BARA 

  

LURAH 

PUNGGAWA 
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Zaman sekarang masyarakat telah sadar akan dunia pendidikan. Demikian 

pula pada masyarakat Pulau Kodingareng yang memiliki tingkat pendidikan yang 

beragam dari Taman Kanak-kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, dan 

bagi masyarakat yang ingin menempuh ke jenjang perguruan tinggi melanjutkan 

di Kota Makassar.  

b) Tempat Ibadah 

Ibadah merupakan tuntutan yang harus dilakukan sebagai bentuk 

penghambaan diri seseorang kepada Allah swt individual maupun secara kolektif. 

Demikian pula dengan masyarakat Pulau Kodingareng Kelurahan Kodingareng 

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang penduduknya seutuhnya beragama 

Islam, ibadah individual maupun ibadah-ibadah kolektif seperti Shalat Jumat 

(khusus hari jumat nelayan tidak keluar melaut), shalat berjamaah 5 waktu sehari, 

majelis ta’lim, dan jamaah tabligh mewarnai intensitas keberagaman kehidupan 

sosial masyarakat Pulau Kodingareng. 

Tabel 4 Jumlah Bangunan Tempat Ibadah di Pulau Kodingareng Lompo 

No Nama Bangunan 
Jumlah 

Bangunan 

1 Masjid 4 

2 Musholah 2 

               Sumber Data: Kantor Lurah Kodingareng Tahun 2022 

Kesadaran beragama masyarakat cukup baik. Selain tempat ibadah 

terdapat pula satu pondok pesantren bernama Pondok Pesantren Al- Fattah 

memiliki santri sebanyak 26 orang dan santriwati berjumlah 50 orang.  Musholah 

berada dalam pondok pesantren Al Fattah itu sendiri terdiri atas dua untuk kaum 

adam atau santri dan kaum hawa atau santriwati. Kegiatan dalam pondok 

pesantren adalah mengaji, menghafal, mempelajari kitab-kitab, belajar fiqih, dan 
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lainnya. 6 Santri maupun santriwati masyarakat Pulau Kodingareng ketika lulus 

biasanya setingkat SD dan SMP akan melanjutkan ke pondok pesantren di Jawa.  

Budaya dan ajaran Islam sangat nampak di lingkugan Pulau Kodingareng 

kegiatan dakwah keliling pulau dan mendatangi rumah-rumah warga 

menyampaikan kebajikan merupakan kegiatan rutin jamaah tabligh yang biasa 

dilakukan setelah shalat Ashar berjamaah di Masjid Ar-Ridda masjid terbesar di 

pulau oleh kelompok keagamaan tertentu. 

c) Pasar  

Pasar merupakan salah satu tempat pertukaran dan terjadinya proses jual 

beli sedangkan di Pulau Kodingareng tidak ada prasarana pasar ataupun tempat 

pelelangan ikan. Masyarakat yang akan membeli sayur, ikan, beras, ataupun 

lainnya akan membeli ke pedagang ecer dan penjual keliling di Pulau 

Kodingareng Lompo atau mereka akan langsung menyebrang berlabuh lalu 

menuju pasar yang ada di Kota Makassar. Terkhusus persoalan ikan masyarakat 

juga membeli ikan di kota jika nelayan di pulau sedang tidak melaut seperti ketika 

musim timur dikarenakan angin kencang.  

d) Fasilitas Kesehatan 

Kesehatan merupakan keadaan manusia menjalankan kehidupan sosial dan 

ekonomis dengan sejahtera. Puskesmas adalah tempat penanggulangan pertama 

kesehatan manusia untuk penyakit umum belum kronis dan akut. Puskesmas juga 

ditemukan di Pulau Kodingareng yang baru saja diremajakan di tahun 2019. 

Selain puskesmas terdapat 6 layanan posyandu yang tersebar di pulau. UPT 

Puskesmas Pulau Kodingareng melayani pemeriksaan penyakit umum, kesehatan 

gigi dan mulut, imunisasi, konseling kesehatan, dan lainnya. Kemudian jika tidak 

 
6H. Muh Abdul Khair, Wawancara di Pondok Pesantren Al-Fattah Pulau Kodingareng, 

Tanggal 11 April 2022 
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dapat ditangani oleh dokter di UPT Puskesmas Pulau Kodingareng biasanya akan 

dirujuk ke rumah sakit di Makassar seperti RS. Wahidin, RS. Ibnu Sina, RS. 

Plamonia, dan lain sebagainya. Jumlah dokter di Puskesmas Kodingareng 

sebanyak 2 orang (dokter umum dan dokter gigi dan mulut) sedangkan pegawai 

dan perawat yang bertugas berjumlah 14 orang (2 orang penduduk asli Pulau 

Kodingareng, selebihnya beralamat di Kota Makassar dan bergantian pulang ke 

Makassar setiap hari kamis atau minggu). UPT Puskesmas Pulau Kodingareng 

menyediakan tempat inap sementara untuk pegawai dan perawat yang bertugas.  

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Utang Piutang Dalam 

Perdagangan Para Istri Nelayan 

Pulau Kodingareng Lompo adalah salah satu pulau yang hampir 

keseluruhan masyarakatnya menggantungkan kegiatan ekonomisnya berprofesi 

sebagai seorang nelayan. Nelayan atau yang identik dengan masyarakat pesisir 

mempunyai karakteristik ekonomi dan sosial tersendiri. Gelar seorang nelayan 

seyogiayanya tidak didapatkan melalui perguruan tinggi melainkan ilmu tersebut 

dipelajari secara otodidak atau ilmu induk yang diturunkan dari orang tua sejak 

usia dini. Kegiatan ekonomi masyarakat nelayan sangat berdampingan dengan 

niaga atau dagang setelah melaut maka hasil tangkapan nelayan akan di jual baik 

dalam negeri hingga ke luar negeri. Selain di jual hasil tangkapan ikan juga 

dikonsumsi pribadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Peneliti menemukan beberapa macam jenis nelayan yang ada di Pulau 

Kodingareng Lompo. Pertama, Punggawa atau nelayan pemodal sebagai strata 

pertama dengan status sosial yang paling tinggi. Punggawa merupakan nelayan 

dengan kepemilikan modal finansial dalam skala besar dan alat produksi yang 

lengkap. Punggawa ini menyediakan modal untuk kebutuhan operasional 

penangkapan dan jika diperlukan juga menyediakan kapal dan alat tangkap yang 
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dibutuhkan oleh nelayan yang bekerja sama dengannya. Umumnya punggawa 

tidak terlibat langsung dengan kegiatan penangkapan di laut sehingga sering juga 

disebut dengan juragan darat atau pedagang darat. Punggawa juga merangkap 

fungsi sebagai pedagang pengumpulan yang membeli ikan hasil tangkapan 

kemudian menjualnya kembali melalui jaringan pemasaran ke luar daerah dan 

juragan itu juga bahkan mengekspor hasil tangkapannya sampai ke luar Negeri 

seperti Hongkong, Jepang dan Cina. 

Nelayan pemilik kapal sebagai strata kedua dengan status sosial sedang 

atau menengah di pulau disebut Pabalolang dan yang pemilik kapal tetap 

dipanggil juragan. Nelayan ini memiliki alat produksi berupa kapal dan alat 

tangkap, tetapi biasanya tidak memiliki cukup modal untuk kebutuhan operasional 

melaut sehingga adakalanya masih memerlukan bantuan pinjaman modal maupun 

input produksi dalam bentuk natura dari punggawa. Nelayan pemilik ini masih 

terlibat langsung melakukan operasi penangkapan di laut dengan di bantu oleh 

nelayan buruh atupun anpa nelayan buruh. 

Ketiga adalah adalah nelayan buruh sebagai strata ketiga dengan status 

sosial paling rendah atau nelayan Jolloro’ juga biasanya nelayan yang ikut di 

kapal Pabalolang. Nelayan buruh ini memiliki modal tenaga sebagai sumbangan 

dalam struktur kerja kelompok, tetapi tidak memiliki modal finansial, kapal atau 

alat tangkap. 

Berdasarkan fenomena tersebut nelayan tidak memiliki penghasilan yang 

sama karena sangat ditentukan oleh proses kerja dan kategori starata nelayannya. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Kaharuddin (31 Tahun), selaku salah 

satu punggawa mengatakan bahwa: 

“Kalo disini itu dek pendapatannya orang beda-beda, kalau di pulau ada 3 

orang disini punggawa yang mengumpulkan ikan kayak saya, sama ada 

lagi 2 orang yang satu itu saya berkeluargaji om ku itu yang H. Naim tapi 

anaknya sekarang yang lanjutki. Misalkan kayak bapak na ine toh (posisi 
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tangan sedang menunjuk anak kecil) itu keluargaku ji jadi saya pinjamkan 

kapal ku tapi kalo dia bawa ikan tidak saya hitung ji sewa kapalnya 

ikannya ku timbang baru saya gaji. Begituji cara mainnya dek kalo saya 

sendiri sudah dari kecil jadi nelayan jadi kita sudah tahu semua harga-

harganya ikan. Jadi tergantung ikan yang dia dapat jadi itu orang-orang 

disini biasanya mulai mi na bawa ikannya jam 10 malam apalagi kalo jam 

12 malam begini biasa ada semua mi nelayan ka kayak perahu Jolloro’ 

juga. Kadang ada yang dapat ikan kadang dapat karena saya mi dek yang 

kuambil semua ikan biar ikan nila, ikan gergaji juga sama ikan yang kecil-

kecil.” 7 

Sama halnya penuturan informan kedua yang diperoleh dari juragan 

Pabalolang bernama H. Suri (58 Tahun) mengatakan bahwa:  

“Saya juga itu punggawaja dibilang nak karena punya ka kapal tapi pergija 

juga melaut saya pake kapal ku biasa pergi ta’ satu minggu baru pulang. 

Ikan yang biasa ku dapat banyak tapi kalo sekarang lagi musimna ikan 

cakalang sama layang, kalo anggotaku saya bagi biasa saya kasi 300.000-

500.000/orang ada juga ku kasi ta’ 50.000/orang yang tidak banyak na 

kerja matare-tare ji dia di kapal, misalnya kalo sudah di jual itu ikan baru 

20 juta didapat pendapatan kotor itu karena belumpi itu biaya gae’ yang 

harus di perbaiki lagi karena modalna ini gae’ mahal bisa sampai 100 juta 

tapi lama mi dipake biasa ta’ 3 tahun baru ganti lagi.” 8 

Penuturan informan menjelaskan bahwa memang penghasilan nelayan 

tidak tetap dan beragam disimpulkan pula penghasilan nelayan di pulau 

kodingareng rata-rata di peroleh pada sore hingga malam hari. Dalam hal ini 

diketahui pula rata-rata masyarakat pulau kodingareng adalah nelayan jolloro’ 

atau perahu kecil yang penghasilannya maksimal hingga Rp 200.000/hari jika 

dapat.  

Selanjutnya, istri nelayan menjadi bagian struktur sosial masyarakat 

pesisir mereka juga memiliki peran domestik yakni menjalankan tugas rumah 

tangga seperti mengurus anak, mengurus kebutuhan pokok, memasak, dan 

membersihkan rumah. Namun, karena fakta pendapatan nelayan atau suami yang 

 
7Kaharuddin, Wawancara di Pulau Kodingareng, 11 Maret 2022 

8H. Suri, Wawancara di Pulau Kodingareng, 11 Maret 2022 
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tidak menentu wanita atau istri nelayan berperan ganda bekerja diluar rumah 

untuk menutupi kebutuhan pokok sehari-hari seperti jualan kerajinan tangan, dan 

berdagang.  

Peneliti memilih Pulau Kodingareng Lompo Kecamatan Kepulauan 

Sangkarrang Kota Makassar menjadi lokasi yang menarik untuk melakukan 

penelitian. Sebab kegiatan dagang oleh para wanita dan istri nelayan sangat 

mewarnai pulau tersebut. Proses jual beli dalam komponen niaga atau 

perdagangan yang dilakukan para istri nelayan ini adalah jenis perdagangan 

domestik yang menjual keperluan konsumsi, yang harganya biasanya sangat 

ditentukan oleh tawar-menawar, dan menjual di wilayah itu saja yaitu di Pulau 

Kodingareng Lompo. 

Sistem Pencatatan Utang  

Bentuk perdagangan yang dilakukan oleh rata-rata wanita dan para istri 

nelayan di Pulau Kodingareng tersebut yakni dengan berdagang keliling di pagi 

dan sore hari. Secara umum barang dagangan yang nampak dijual oleh para istri 

nelayan seperti bakso atau siomay, sayuran jadi maupun yang belum di olah, kue 

tradisional, minuman instan, kerupuk, gorengan, buah-buahan dan lain 

sebagainya. Adapun pola dagang unik yang peneliti temui yakni sistem 

kepercayaan antara penjual dan pembeli, dimana masing-masing penjual 

memberikan piutang dengan sukarela kepada sang pembeli, dibayarkan sesuai 

kemampuan, tanpa jangka waktu, dan tanpa bunga. Hal mana banyak pedangang 

yang menjual sambil menagih dengan membawa buku catatan hutang pembeli. 

Sumber penghasilan di Pulau Kodingareng sebenarnya tidak hanya berdagang 

tetapi ada juga yang membuka warung namun tidak mengikuti kebiasaan 

masyarakat yang sering berhutang.  
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Akad utang piutang berdasarkan ajaran agama Islam pada umumnya yakni 

pihak berhutang maupun yang memberi utang (piutang) masing-masing harus 

mencatatnya sebagai tanda bukti yang dihadiri oleh 2 orang saksi jika laki-laki 

atau 4 orang saksi jika perempuan. Sedangkan, masyarakat pulau kodingareng 

tidak berasaskan pada akad tersebut karena ilmu pencatatan utang tersebut 

merupakan inisiatif dari masyarakat pulau kodingareng supaya tidak lupa dan 

karena bertambah pesatnya penduduk sehingga dicatatlah utang itu. Maka ilmu 

pencatatan utang ini memang sudah ada lama sebelum masuknya faham atau 

aliran-aliran keagamaan, padahal realitasnya lingkungan masyarakat telah banyak 

diwarnai dengan kehadiran jamaah tabligh dan aktifnya kegiatan majelis ta’lim. 

Sebagaimana penuturan Ibu Sari mengatakan bahwa:  

“Awalnya karena supaya tidak lupa siapa yang mengutang dan karena 

pertumbuhan penduduk yang pesat. Dari duluji orang mengutang dicatat 

jauh sebelum agama islam berkembang di pulau kodingareng” 9 

Pola dagang dengan praktik utang piutang tersebut secara terus menerus 

dilakukan saat transaksi jual beli memberikan pengalaman dan pelajaran tersendiri 

bagi penjual sehingga muncul inisiatif untuk mencatat utang yang menumpuk. 

Sistem pencatatan utang tersebut tentu memerlukan ilmu dasar berupa baca tulis 

dan menghitung karena pencatatan utang tidak menggunakan aplikasi atau 

kalkulator otomatis tetapi mereka akan mencatat jumlah nominal utang dari 

pembeli hari ini, kemudian akan dikalkulasi ketika telah tiba dirumah atau selesai 

menjual, dimana jumlah utang hari ini akan ditulis kembali ke lembaran kertas 

baru dalam buku tagihan utang mereka untuk menjadi acuan jumlah tagihan esok 

hari. Terdapat dua macam penjual dilihat dari segi produksi dan penghasilannya 

sebagai berikut: 

 
9Ibu Sari, Wawancara di Pulau Kodingareng, 12 Maret 2022 
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a) Mandiri, maksudnya mereka yang membuat atau mengolah, menjual lalu 

menagih utang kepada pembeli. Sama halnya Ibu Hj. Jumaeda (40 Tahun) 

penjual kerupuk, mengatakan bahwa: 

“Ada simpananku saya putar jadi modal terus jualan kerupukka nak, terus 

itu kalo misalnya bertumpuk utangnya orang tidak menjualka dulu tapi 

kelilingja saja menagih terkumpulpi lagi modalku biar sedikit baru saya 

menjual nak” 10 

b) Pedagang sewa, maksudnya mereka yang hanya menjual tetapi tidak membuat 

atau mengolah barang jualan itu, mereka di gaji berkeliling menjual lalu 

menagih utang kepada pembeli. Seperti halnya yang diungkapkan Ibu Hasat 

(42 Tahun), penjual Es Sancu, mengatakan bahwa:  

“Saya itu cuma menjualja nak, bukan saya yang buat digajika biasa Rp 

20.000,-/hari selain ku jual saya juga kadang menagih kadang juga itu 

bossku yang pergi” 11 

Melalui penuturan kedua informan diatas bahwasanya penjual terdiri dari 

dua macam yaitu mandiri dan pedagang sewa. Kedua jenis penjual memiliki 

persamaan yakni mereka berjualan keliling dan modal kembali setelah mereka 

menagih sehingga utang yang terbayar dapat digunakan untuk menjual kembali. 

Sedangkan, perbedaannya terletak pada barang jualannya dan pemilik modal 

jualan tersebut. 

Masyarakat umum sudah mengenal sistem kredit pada barang-barang 

tertentu dengan jangka waktu dan bunga yang telah ditentukan tetapi berbanding 

terbalik dengan kebiasaan masyarakat kodingareng yang menjual makanan 

ataupun minuman dengan harga murah mulai dari harga Rp 1000,- tanpa jangka 

waktu dan bunga. Seperti yang diungkapkan Ibu Sari (29 Tahun), salah satu guru 

SMA Citra Bangsa Makassar, mengatakan bahwa: 

 
10Hj. Jumaenah, Wawancara di Pulau Kodingareng, 11 April 2022 

11Ibu Hasat, Wawancara di Pulau Kodingareng, 12 Maret 2022 
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“Masyarakat yang ada disini sudah menjadi kebiasaan, meskipun harga 

jualnya murah seperti kue tradisional Rp 1000,- tetap saja dapat dicicil, 

istilahnya masyarakat sini “kalo lapar yah makan saja!. Ambil saja nanti 

ada uang baru bayar” jadi tidak seperti di kota cuman barang-barang 

elektronik yang bisa dicicil dan dihutang karena kalau tidak seperti itu 

tidak laku mi jualannya dek” 12 

Fenomena utang piutang terjadi tidak tanpa alasan, sebab utang piutang 

dalam perdagangan yang dilakukan oleh para istri nelayan telah lumrah dan 

menjadi budaya tersendiri sebagaimana juga yang dituturkan informan Hj. Sajiah 

(55 Tahun) penduduk asli pulau kodingareng, mengatakan bahwa: 

“Rata-rata yang jualan keliling itu istrina nelayanka, kalo pagi atau sore 

paling banyak itu orang jual kue. Disini orang dari kecilki begitu kalo mau 

makan ambil saja nanti ada uang baru bayar.” 13 

Menurut informan diatas, kebiasaan masyarakat melakukan utang piutang 

sudah sejak kecil dilakukan dalam hal ini proses terjadinya utang piutang tersebut 

dilakukan secara terus menerus serta tidak memerlukan rukun dan syarat 

terjadinya utang itu, seperti rukun dan syarat seorang peminjam yakni telah baligh 

dan berakal. Tidak ada batasan umur karena utang kepada penjual dilakukan oleh 

semua kalangan dari usia dini hingga dewasa. Jadi, saat terdapat anak yang 

mengambil barang jualan maka pedagang akan mencatat lalu menagihnya kepada 

orang tua mereka.  

Kekuatan tersendiri yang terbilang unik karena keseluruhan masyarakat 

saling mengenal satu sama lain sehingga saat ada anak yang mengambil makanan, 

penjual tersebut sudah mengetahui siapa orang tua mereka. Hal ini juga didasari 

karena penjual yang keliling itu sebenarnya akan menjual di area atau wilayah 

dekat rumahnya paling tidak masih wilayah Rukun Warga nya. Namun jika ada 

yang membeli lantas rumahnya agak jauh dari rumah penjual biasanya akan 

 
12Ibu Sari, Wawancara di Pulau Kodingareng, 12 Maret 2022 

13Hj. Sajiah, Wawancara di Pulau Kodingareng, 12 Maret 2022 
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langsung dibayar tetapi ada juga yang tetap mengutang. Sama halnya yang 

dikatakan salah satu informan Ibu Hapsah (55 Tahun) mengatakan bahwa:  

“Jumlah cucuku itu sudah ada 13 orang saya keliling kalo pagi saya jual 

bassang cina. Nah itu kalo orang yang jauh karena kadang kan anaknya 

main-main ke sini atau mamanya kebetulan lewat biasa langsung jaki na 

bayar tapi kebanyakan orang mengutang tapi kita sudah saling kenal disini 

memang orang sudah biasa mi nak saya juga tidak tahu itu kenapa karena 

biar ki dilarang tetapji mengutang kayak cucuku itu paling suka ma’ambil 

tidak cukup kapang kalo 50.000 belanjana dia ambil anunya orang bahkan 

ada lagi tetangga itu biasa na pukul anaknya gara-gara begitu karena kita 

tidak tahu kodong di luar sana kalo dia pergi main sambarang saja 

mattahan tahan penjual. Penjual manggami kuemi pokokna iya asal dia 

mau ambil-ambil saja tapi mau mi diapa saling pengertian mami ki saja 

nak” 14 

 Hal mana juga ditambahkan oleh anak kedua Ibu Hapsa yakni Ibu Muliani 

(37 Tahun) menyampaikan bahwa: 

“Saya punya dua anak, kalo anak kedua ku itumi yang masih mengutang-

utang tapi kalo itu anak pertama saya cewek sudah besar dan pahammi 

juga jadi tidak pernah ja nasusai itu dia” 15 

Melalui penuturan kedua informan diketahui berhutang tergantung suatu 

kondisi tertentu seperti yang disampaikan Ibu Hapsah pembeli kadang-kadang 

akan langsung bayar jika merasa rumahnya jauh dari rumah si penjual. Kemudian 

faktor utama banyaknya utang menumpuk karena anak-anak mereka terbiasa 

ambil tanpa bilang ke orang tua mereka dalam hal ini penjual tidak mungkin akan 

memarahi mereka serta penjual memberikan peluang itu kepada pembelinya 

kemudian akan menagih kepada kedua orang tua mereka. Pada penuturan Ibu 

Muliadi juga diketahui tidak semua anak di pulau kodingareng mengutang ada 

juga yang memilih tidak berhutang karena patuh pada orang tua nya dan 

memahami kondisi ekonomi keluarga seperti anak pertama Ibu Muliadi tersebut.  

 
14Hapsah, Wawancara di Pulau Kodingareng, 21 Juli 2022 

15Muliani, Wawancara di Pulau Kodingareng, 21 Juli 2022 
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Penjual dan pembeli memiliki hubungan timbal balik yang koheren yaitu 

saling mendukung dalam keadaan ekonomi yang sama serta nilai tradisi utang 

piutang dalam perdagangan. Adapun pandangan masyarakat terkait praktik utang 

piutang sebagai berikut: 

1.  Berhutang Kebiasaan yang Melekat Pada Masyarakat  

Praktik utang piutang merupakan tradisi dan kebiasaan yang melekat pada 

masyarakat pulau kodingareng. Istri nelayan menjual keliling untuk mendapatkan 

keuntungan diwarnai dengan kebiasaan utang piutang yang disepakati oleh 

masyarakat kodingareng. Penjual memberikan kesempatan berhutang kepada 

pembeli baik dikalangan anak-anak hingga dewasa. Ketika ada keinginan untuk 

membeli dan memakan kue tradisional, kerupuk, sayuran, buah-buahan dan 

lainnya masyarakat akan mangnginrang atau berhutang kemudian penjual akan 

datang ke rumah pembeli menagih utang. Kebiasaan ini tidak bisa dihilangkan 

oleh segenap masyarakat sebagaimana yang sampaikan oleh informan Ibu Hj. 

Halijah selaku penjual kue tradisional:  

“Saya sudah lama menjual dek, memang kebiasaan orang-orang disini itu 

berhutang. Yah massunya ambil dulu nanti bayar ada yang besok baru 

bayar ada juga adapi uang baru bayar kalo satu bulan pi na ada uangnya 

satu bulan pi juga bayar. Yah kita kan saling maklum saja apalagi kan 

yang anak-anak itu tidak mungkin kita mau larang. Karena yang begitu 

juga kan penduduk pulau sini semuaji kalo pendatang kan itu tidak ada 

yang berhutang jadi menguntungkan juga sedikit kalo lagi hari raya Idul 

Adha kemarin itu banyak yang ke gusung yaah Alhamdulillah bisa tutupi 

modal lagi. Tapi kalo saya sendiri Alhamdulillah anak saya atau cucu saya 

tidak saya ajari berhutang jadi kalo ada mau na beli saya ajari dia pokokna 

selama masih ada uang ditas ambil uang disitu baru kau pi belanja” 16 

Berdasarkan penuturan informan kebiasaan berhutang memang sudah 

lumrah dilakukan oleh masyarakat. Sebagai penjual Ibu Halijah merasa maklum 

walaupun anak cucunya tidak berhutang tetapi sebagian masyarakat masih 

 
16Halijah, Wawancara di pulau Kodingareng, 21 Juli 2022 
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melakukan kebiasaan itu bukan hanya ia yang memberikan hutang kepada 

pembeli tetapi semua penjual keliling lainnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

tetap bisa menyambung silaturahmi dan kebersamaan antara masyarakat pulau 

kodingareng. Sama halnya pngakuan dari Masdar dalam sebuah wawancara 

mengakatakan bahwa: 

 “Saya mama ku jualan keliling juga harus memang begitu karena sudah 

terbiasa saling bantu juga karena kondisi ekonomi tidak setiap saat ibu 

rumah tangga disini pegang uang terus” 17 

Menurut Informan diatas penjual keliling akan memberikan peluang 

kepada pembelinya untuk berhutang dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat 

dimana tidak setiap hari nelayan akan mendapatkan penghasilan sehingga dapat 

mendorong anak saat ingin jajan dan istri nelayan ketika ingin belanja kebutuhan 

pokok untuk berhutang.  

Dewasa ini sudah banyak jenis makanan baru yang juga dijual keliling 

seperti Ice Cream, Manisan, Roti Bakar, Salad Buah dan Pisang Nugget. Penjual 

makanan ini beberapa diantara mereka tidak selalu akan memberikan utang 

kepada pembelinya seperti yang diungkapkan Ibu Santi (32 Tahun) menyatakan 

bahwa: 

“Memang kebiasaan masyarakat berhutang dek cuma sekarang adami juga 

yang tidak kasi utang seperti makan-makanan yang baru pi dijual sekarang 

kayak pisang nugget, ice cream, roti bakar, salad buah dan yang 

semacamnya. Nah itu dia bertanya dulu itu orang apakah kasi ki utang atau 

tidak kalo tidak yaah tidak ambilki jadi tergantung ji penjualnya tapi itu 

beberapa ji bisaji dihitung jari” 18 

Berdasarkan informasi diatas diketahui penjual keliling tersebut ada yang 

tidak memberikan hutang kepada pembeli pada jenis makanan tertentu. Informan 

juga menyampaikan bahwa anak nya juga biasa berhutang dan ia juga sudah 

 
17Masdar, Wawancara di Jembatan Dermaga Pulau Kodingareng, 12 Maret 2022 

18Santi, Wawancara di Pulau Kodingareng, 21 Juli 2022 



58 

58 

 

sangat sering memperingatkan anaknya untuk tidak melakukan hal itu serta 

berupaya membayar langsung ketika ada penjual yang datang menagih ke 

rumahnya beliau juga sangat memakluminya selama anaknya berhutang batas 

wajar pun dikarenakan anak Ibu Santi berjumlah hanya satu orang.  

2. Hutang Kewajiban untuk Dibayarkan dan Dianggap Beban  

Hutang merupakan kewajiban untuk dibayarkan sebagaimana warga 

kodingareng memahami hal tersebut. Kalangan masyarakat yang berhutang itu 

banyak dilakukan oleh kalangan anak-anak yang doyan jajan secara tidak 

langsung memberikan beban tersendiri kepada kedua orang tua mereka karena 

penjual akan menagih utang anak tersebut kepada orang tua mereka ditambah jika 

orang tua juga ikutan berhutang tentu hutang akan menumpuk. Kondisi ekonomi 

bukan satu-satunya alasan seorang anak berhutang hal itu juga didasari dengan 

pola dagang itu sendiri secara tidak langsung anak akan ikut-ikutan dengan anak 

lainnya serta kebiasaan tersebut memiliki nilai tersendiri sehingga sangat susah 

untuk dihilangkan. Seperti yang disampaikan oleh informan Ibu Wardah (33 

Tahun) selaku istri punggawa mengatakan bahwa:  

“Anakku itu ada 4 kalo kakaknya yang besar itu dia jarang sekali keluar 

main dan tidak pernah ikut-ikutan sama temannya tidak seperti anakku 

yang kecil na tarik jualannya orang kalo tidak dikasi i baru sering juga na 

traktir temannya jadi sembarang saja dia ambil. Kalo saya pribadi dek yah 

terbebani sih sebenarnya tapi mau mi diapa karena lumayan juga 

pengambilannya anakku biasa adami yang datang ke rumah itu menagih 

kurang lebih seratus ribu pinjamnya. Anakku itu yang kecil kan tidak bisa 

dilarang karena belum paham usianya masih 6 tahun kalo yang ke dua 

cewek sama yang ke tiga itu paling banyak belanjanya. Saya pribadi tidak 

terlalu saya urus ji penjualnya yang kasi hutang dek karena kebiasaan 

masyarakat disini ji yang begitu jadi kita orang tua wajib dibayar 

hutangnya anakta. Kalo bapaknya itu biasaji beli jualannya orang kalo lagi 

ngumpul-ngumpul begitu sama nelayanka kalo saya sendiri palingan saya 

beli kalo lagi mau seperti kue-kue ji kalo pagi” 19 

 
19Wardah, Wawancara di Pulau Kodingareng, 21 Juli 2022 
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Tanggapan selanjutnya juga disampaikan oleh Ibu Insana (61 Tahun) 

penjual kue dan kerupuk udang mengatakan bahwa: 

“Sudah tradisi orang-orang disini berhutang dek bedanya kalo punggawa 

itu kan banyak uangnya yah hari ini ambil hari itu juga na bayar atau hari 

ini ambil besok akan dibayar biar berapa jumlahnya. Nah, itu mi nelayan-

nelayan kecil ka yang larang anak-anaknya berutang karena terbebani dan 

belum tentu dapat uang hari itu jadi kalo ada utangnya kapan-kapan pi 

baru bayar adapi uangnya” 20 

Berdasarkan pernyataan kedua informan diketahui bahwa orang tua juga 

merasa terbebani dengan utang tersebut baik seorang punggawa hingga nelayan 

biasa bedanya keluarga punggawa tidak terlalu khawatir persoalan jumlah utang 

yang wajib dibayarkan sedangkan keluarga nelayan pabagang atau pabalolang 

dan jolloro akan tidak mudah membayar utang tersebut dan agak rumit ketika 

ditagih karena belum tentu langsung bayar sehingga menjadi beban tersendiri bagi 

penjual akibatnya modal penjualan tentu akan berkurang.  

3. Praktik Utang Piutang Model Tolong Menolong 

Perputaran ekonomi yang terbatas dan tidak menentu mendorong 

masyarakat kodingareng untuk saling membantu persoalan perut. Praktik utang 

piutang dianggap beban juga dianggap salah satu bentuk pertolongan untuk 

sebagian orang yang membutuhkan. Tingginya toleransi dan kebersamaan 

masyarakat mendorong pola dagang dengan praktik utang piutang tetap 

dipertahankan hingga saat ini. Seperti dalam wawancara dengan Bapak Adnan 

mengatakan bahwa: 

“Kalo orang pulau itu tidak perlu berfikir panjang kita bisa makan apa saja 

yang kita inginkan lapar yah makan, tidak ada uang yah utang. Masyarakat 

disini seperti itu memang dek itumi keunikannya orang sini istilahnya 

orang pulau tena jaki mallak cipuru. Yah bisa dibilang carata saling tolong 

menolonglah. Disini orang memang suka jual-jualan tapi jangan salah 

begitu-begitu banyak mi yang a'ji” 21 

 
20Ibu Insana, Wawancara di Pulau Kodingareng, 21 Juli 2022 

21Bapak Adnan, Wawancara di Pulau Kodingareng, 11 April 2022 
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Berdasarkan penuturan informan diatas, masyarakat sangat 

menggampangkan persoalan perut tidak ada penekanan jika tidak ada uang akan 

menjadi masalah besar sehingga keinginan untuk jajan dan makan tidak terpenuhi 

dikarenakan adanya peluang berhutang yang diberikan oleh penjual. Istri Nelayan 

yang menjual keliling tidak sekedar karena minimnya pendapatan suami tetapi hal 

tersebut dilakukan untuk mendukung keinginan seperti berangkat haji atau 

memenuhi kebutuhan sandang mereka seperti yang disampaikan Bapak Adnan 

diatas bahwa banyak diantara penjual keliling itu yang memang suka berjualan 

dan sudah berstatus a’ji atau hajja. Penjelasan Bapak Adnan sama dengan 

penjelasan yang diberikan oleh Ibu Hj. Nurhayati mengatakan bahwa: 

“Kalo ini saya jualan bukan punya saya dek punya nya saudaraku kalo 

saya itu cuma bantu-bantu saja. Suami dulu itu pegawai tapi sekarang 

sudah pensiun anakku cuma dua sekarang sudah menikah semua tinggal 

saya dan suami dek tinggal di pulau ada juga sebernanya warung ku tapi 

kalo saya bosan dirumah yah saya menjual jadi bisa dapat tambahan” 22 

Sementara Ibu Hj. Halijah (50 Tahun) mengatakan bahwa: 

“Saya Alhamdulillah ada juga warungku dek cuma saya suka menjual juga 

karena masih ada anakku dan cucu paling utama yang masih sering minta 

uang untuk belanja, nah kalo jualan warung kan banyak ji di pulau sini dek 

makanya saya jualan kue donat kalo sore kan banyak yang jual kue juga 

tapi kan dia pagi, jadi kalo ada orang mau saya kasi utang juga sama ji 

dengan yang lain yah maklumi saja karena sama-sama jaki orang pulau” 23 

Berdasarkan penuturan kedua informan, keduanya membuka warung 

bahan pokok dirumah. Berjualan merupakan cara mereka untuk mengisi waktu 

luang serta memenuhi keinginan jajan atau uang belanja anak dan cucu. Selain 

keinginan tersebut kebutuhan pangan juga telah terpenuhi. Persoalan utang dan 

piutang tidak menjadi masalah bagi mereka karena hal itu kebiasaan untuk tetap 

menjaga keutuhan dan nilai kebersamaan antar masyarakat kodingareng.  

 
22Ibu Hj. Nurhayati, Wawancara di Pulau Kdoingareng 12 Maret 2022 

23Halijah, Wawancara di pulau Kodingareng, 21 Juli 2022 
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Kebiasaan terhadap utang piutang masyarakat kodingareng dalam 

keseharian hidup mereka tidak berjalan mulus begitu saja terdapat beberapa warga 

kodingareng memiliki masalah antar penjual dan pembeli. Seyogiayanya manusia 

memiliki batas wajar kesabaran sehingga ada pula yang konflik karena persoalan 

utang tersebut. Sebagaimana yang dituturkan Arkam mengatakan bahwa: 

“Pedagang begitu susah juga tidak kasi hutang karena penjual lain na ikuti, 

jadi begitu i juga. Memang iya bagus ki karena tidak susah ki kalo mau 

makan tapi ada ji juga biasa baku singgung-singgung parana tetangga 

apalagi tidak na bayarki utang nya. Bahkan adami juga yang adu mulut 

tapi tidak adapi iya kalo mau bertengkar. Karena bukan juga cuma satu na 

tagih hampir ki keliling satu pulau itu.” 24 

Ibu Hj. Ira (39 Tahun), penjual kue tradisional dan nasi kuning juga 

memberikan informasi bahwa:  

“Bisa kita lihat ini buku catatanku adami yang utangnya sudah satu tahun 

tetap ji di catat saja karena siapa tahu nanti mau jaki na bayar tapi kalo 

saya tidak ku tagihmi dek, dibiarkan saja begitu karena ini buku kalo habis 

yaah beli baru lagi” 25 

Berdasarkan penuturan kedua informan bahwa konflik utang piutang 

dalam pola dagang para istri nelayan di Pulau Kodingareng juga dapat terjadi. 

Buku jurnal atau buku tulis serta pena menjadi properti utama yang dibawa 

keliling oleh para istri nelayan saat berdagang keliling catatan ini akan terus 

berlanjut walau telah berganti buku. Dalam hal ini jika ada hutang yang susah 

ditagih maka akan di tangguhkan pembayarannya atau bahkan sengaja dilunaskan.  

C. Pengaruh Pola Dagang Terhadap Ekonomi Keluarga Nelayan 

Hasil wawancara tentang tingkat kesejahteraan ekonomi para pedagang 

menjelaskan adanya kondisi yang mampu memberikan tauladan kepada 

masyarakat untuk mengikutinya, hal ini terangkum dalam beberapa pertanyaan 

 
24Arkam, Wawancara di Dermaga Bangkoa, 11 Maret 2022 

25Hj. Ira, Wawancara di Pulau Kodingareng, 11 April 2022 
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mengenai tingkat kesejahteraan pedagang, yaitu kucukupan pangan yang harus 

dimiliki untuk menyambung hidup adalah keharusan, akan tetapi kondisi harga 

bahan pokok makanan yang semakin melambung, membuat sebagian besar 

masyarakat kesulitan untuk memenuhinya terlebih situasi perekonomian yang 

kadang stabil kadang juga tidak. Istri nelayan yang menjual keliling merupakan 

istri dari nelayan pabagang dan jolloro. 

Para istri nelayan masih mampu mencukupi kecukupan pangan keluarga 

mereka dengan tolak ukur empat sehat lima sempurna, yaitu nasi, sayur mayur, 

lauk-pauk, protein, dan susu. Bagi mereka pemenuhan akan makanan yang 

menyehatkan dan halal akan berpengaruh terhadap aktifitas sehari-hari selain 

ibadah kepada Allah swt. Bagi pedagang makanan asalkan kebutuhan makan 

terpenuhi selebihnya akan digunakan untuk meningkatkan mutu anak dalam 

bidang pendidikan. Sebagaimana yang dituturkan Ibu Hj. Nurlia (55 Tahun) 

penjual bakso 07, mengatakan bahwa: 

 “Dulu saya belum jual-jualan, makanan untuk sehari-hari serba 

kekurangan nak. Hasil dari jual bakso sebagaian disimpan untuk 

kebutuhan sekolah, sebagian lagi untuk makan” 26 

Ibu Hj. Darmi selaku penjual kue bangka dan makanan jadi juga 

menambahkan bahwa pendidikan anaknya adalah yang utama baginya. 

“Urusan sekolah itu sekarang penting nak, banyak itu orang pulau kuliah 

juga di UIN kalo tidak masuk kuliah intinya bisa tamat SMA. Orang pulau 

juga itu banyak kasi masuk anaknya di pesantren karena dibiayai semua 

kalo tamat SMP lanjut di Jawa (pesantren yang dimaksud adalah Pondok 

Al-Fattah)” 27 

Setelah suami Ibu Darmi meninggal dan menjadi single parent dan 

merasakan betapa beratnya menjalankan usaha yakni dagang ikan dari kapal milik 

suaminya, karena Ibu Darmi hanya lulusan dari sekolah dasar, maka pendidikan 

 
26Hj. Nurlia, Wawancara di Pulau Kodingareng, 12 Maret 2022 
27Hj. Darmi, Wawancara di Pulau Kodingareng, 11 April 2022 
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menjadi prioritas baginya untuk mempersiapkan kehidupan anaknya dimasa 

mendatang Ibu Darmi sangat bersyukur karena dapat menyekolahkan anaknya 

sampai kejenjang Perguruan Tinggi, dibantu dengan beasiswa dia memilih 

perguruan tinggi yang bernuansakan Islam karena budaya keluarga santri yang 

melekat pada kelurganya sehingga ajaran agama merupakan asas untuk 

melakukan segala aktifitasnya. Cita-cita Ibu Darmi adalah melihat anaknya sukses 

dalam ekonomi dan shaleh dengan ajaran agama Islam. 

Hj. Nurlia dan Ibu Darmi mereka memandang pendidikan adalah sesuatu 

yang penting dan sebisa mungkin putra-putrinya dapat mengenyam pendidikan 

setinggi mungkin untuk bekal manjalani hidup nanti. 

Pola dagang dengan kebiasaan utang piutang dipulau tidak begitu 

mempengaruhi peningkatan ekonomi keluarga nelayan tetapi tidak pula 

memberikan kerugian yang signifikan ada banyak pedagang yang peneliti temui 

salah satu diantaranya yaitu Ibu Herawati selaku pedagang bakso coto keliling dan 

juga menjual dirumahnya. Pedagang satu ini cukup inovatif karena bakso 

buatannya ia olah dua kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal, seperti 

penuturannya bahwa: 

"Iya, saya membuatnya sendiri dan menjualnya sendiri, bisa juga dirumah 

kalau malam menjual bakso goreng lagi. Biasanya saya keluar pagi dan 

sore tapi kadang dagangan tidak habis karna banyak saingan jadi kalo 

sampai dirumah saya mengolahnya menjadi menu baru, saya biasanya 

menggoreng bakso supaya banyak lagi yang datang. lanjutnya." 28 

Ibu Herawati berdagang di sore hari dan jika dagangannya itu tidak habis 

maka akan kembali dijual dirumahnya dengan menu yang berbeda karna saking 

banyaknya saingan. Jadi ibu Herawati disini tidak perlu membagi hasil kepada 

pihak kedua karena beliau merupakan penjual keliling yang mandiri membuat lalu 

mengolah serta menjualnya sendiri sehingga hasil yang didapatnya lebih banyak 

 
28Ibu Herawati, Wawancara di Pulau Kodingareng, 12 Maret 2022 
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dan akan lebih mudah mengembalikan modal. Dalam hal ini, jika ingin 

mendapatkan penghasilan lebih para pedagang harus mampu memanfaatkan 

keadaan dan tidak terkungkung dalam pola dagang tersebut.  

D. Realitas Kohesi Sosial Pada Masyarakat Kodingareng Saat Terjadinya 

Proses Perdagangan 

Konsep kohesi sosial, merupakan kondisi dimana setiap elemen sosial 

dalam masyarakat berfungsi memberikan standar norma bagi hidup bersama. 

Adapun kohesi yang peneliti maksudkan yakni masyarakat bekerjasama dalam hal 

persamaan nilai dan rasa memiliki, persamaan tantangan ekonomi dan kesempatan 

untuk berjualan yang setara kemudian didasari oleh harapan dan kepercayaan. 

Kemampuan masyarakat untuk bekerjasama inilah yang akan menghasilkan suatu 

kohesi sosial. Ciri-ciri adanya kohesi sosial dalam masyarakat Pulau Kodingareng 

saat proses dagang terjadi yakni: 

1. Setiap individu di Pulau Kodingareng berkomitmen dan ingin mengikuti ritme 

pola dagang yang terjadi sehingga tidak menimbulkan suatu konflik. Seperti 

yang dikatakan Arkam bahwa: 

“Pernah sih, ada yang tidak mau kasi utang tapi ujung-ujungnya ikutan ji 

juga karena tidak ada orang mau ambil di dia jadi rugi” 29 

Hal mana juga disampaikan oleh Bapak Sampara selaku Ketua RT 02 RW 02: 

“Masyarakat pulau kodingareng memang unik itu mi yang bikin beda kita 

disini dengan yang lain disini sudah menjadi faktor kebiasaan dan tidak 

pernah ada penjual yang marah kalo kita ambil begitu saja jualannya” 30 

2. Masyarakat saling ketergantungan satu sama lain sebab diakibatkan oleh 

keadaan ekonomi yang belum stabil dikarenakan konstruksi dari pendapatan 

nelayan atau suami dalam masyarakat Pulau Kodingareng. Sama halnya 

menurut penuturan informan Bapak Iaji, selaku nelayan mengatakan bahwa: 

 
29Arkam, Wawancara di Pulau Kodingareng, 12 Maret 2022 

30Sampara, Wawancara di Pulau Kodingareng 11 Maret 2022 
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“Sebenarnya kita tidak mau berutang juga hanya saja itu sudah biasa disini 

sebenarnya bantu juga kami para nelayan yang sedikit penghasilannya kan 

lumayan bisa bantu-bantu jajannya anak-anak juga sama semua begitu 

orang-orang disini” 31 

3. Setiap individu di Pulau Kodingareng merupakan kesatuan penduduk asli 

pulau sehingga mereka saling mengakui identitas masing-masing dan 

mendukung terjadinya pola dagang tersebut sehingga hal itu menjadi 

kebiasaan tersendiri yang akan susah untuk terbantahkan atau tidak dipatuhi. 

Sebagaimana penuturan salah satu informan Bapak Sampara (41 Tahun) 

dalam wawancaranya mengatakan bahwa: 

“Orang pulau tidak bisa lepas dari kebiasaan utang piutang karena 

pendapatan nelayan dan perputaran ekonomi tidak tetap. Selain itu, 

orang-orang pulau sudah saling mengenal jadi bisa dibilang 

kerjasamanyami untuk saling bahu membahu dapat untung walau sedikit 

dan modal nya tertimbun tapi kan dia tagihji dan kalo habis modalnya 

tidak menjual dulu nanti kembali modal baru mulai jualan lagi”  32 

E. Refleksi Teori Atas Realitas Penelitian 

Hal mana secara komprehensif pola dagang yang dilakukan oleh para istri 

nelayan di Pulau Kodingareng Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar memiliki 

korelasi dengan konsep pertukaran sosial yang dimaksud Peter Blau. Transaksi 

jual beli tentu ada interaksi antara aktor penjual dan pembeli dalam strukturnya 

maka akan menghasilkan tujuan untuk mendapatkan uang kepada sang penjual 

dan barang atau jasa kepada pembeli. Proses perdagangan merupakan citra atau 

bentuk terjadinya interaksi yaitu aktor A atau penjual akan memberikan nilai atau 

harga kepada aktor B atau pembeli dalam proses itu Peter Blau menganggap itu 

merupakan sebuah interaksi sosial. Kebiasaan utang dan piutang di Pulau 

Kodingareng suatu pertukaran langsung yang produktif terjadi secara terus 

menerus karena adanya peluang yang diberikan oleh aktor A yakni penjual 

 
31Iaji, Wawancara di Pulau Kodingareng, 11 Maret 2022 

32Sampara, Wawancara di Pulau Kodingareng 12 Maret 2022 
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sehingga dalam serangkaian transaksi terjadilah negosiasi timbal balik. Sama 

halnya yang disampaikan oleh Ibu Sari (29 Tahun), mengatakan bahwa : 

“Orang-orang disini berhutang karena memang ada peluang dek, karena 

buktinya saya jualannya adekku tidak dibawa keliling saya open order saja 

itu yang memesan baru di antarkan jadi saya tidak kasi utang” 33 

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa peluang lah yang menjadi faktor 

utama adanya utang piutang, karena masyarakat kodingareng telah tersentuh 

modernisasi khusunya dunia digital adik Ibu Sari sendiri menjual es buah dan 

burger tetapi memakai sistem open order di sosial media WhatsApp atau 

Facebook dengan demikian adik Ibu sari tidak perlu mencatat hutang dan menagih 

keliling Pulau Kodingareng karena pembayaran akan langsung diterima saat 

pesanan diantarkan dimana pesanan dibuat berdasarkan jumlah pesanan yang 

masuk. Transaksi negosiasi, para pedagang istri nelayan terlibat dalam proses 

keputusan bersama secara langsung yakni berhutang. Sehingga negosiasi tawar 

menawar pembeli akan bayar tunai atau diutang telah terabaikan karena adanya 

peluang itu tadi. Dalam transaksi timbal balik, kontribusi aktor kepada pertukaran 

dilakukan secara tersendiri dan tanpa negosiasi. Akibatnya para pedagang 

menjalankan pertukaran tanpa melihat apakah pembeli membayar atau tidaknya 

intinya mereka menjual dan mengikuti kebiasaan yang ada.  

 
33Ibu Sari, Wawancara di Pulau Kodingareng, 12 Maret 2022 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang sistem dagang para 

istri nelayan dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok di Pulau Kodingareng 

Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar, maka penulis dapat menyimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Masyarakat Pulau Kodingareng menggantungkan kehidupannya sebagai 

seorang nelayan namun seyogiayanya dalam konstruksi bagi hasil nelayan 

berdasarkan karakteristik kerjanya mengakibatkan tidak semua nelayan 

memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi segala keperluan rumah 

tangga. Maka dari itu, praktik utang piutang merupakan hal lumrah dan sudah 

menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat Pulau Kodingareng disebabkan 

oleh penghasilan dan perputaran ekonomi nelayan atau suami para istri nelayan 

yang tidak stabil. Adapun pandangan masyarakat mengenai praktik hutang 

piutang, sebagai berikut:  

a) Berhutang kebiasaan yang melekat pada masyarakat. 

b) Hutang kewajiban untuk dibayarkan dan dianggap beban. 

c) Praktik utang piutang model tolong menolong. 

2. Pengaruh pola dagang terhadap ekonomi keluarga nelayan yakni tidak begitu 

memberikan perubahan kenaikan keadaan ekonomi keluarga namun tidak juga 

memberikan kerugian karena masing-masing individu saling melakukan utang 

piutang dengan alasan tolong menolong. Masyarakat mampu mencukupi 

kebutuhan sehari-hari tetapi pas-pasan sehingga istri nelayan perlu berperan 

ganda dengan bekerja berjualan keliling untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhan anak yang palig utama.  
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3. Konsep kohesi sosial, merupakan kondisi dimana setiap elemen sosial dalam 

masyarakat berfungsi memberikan standar norma bagi hidup bersama. Adapun 

kohesi yang peneliti maksudkan yakni masyarakat bekerjasama dalam hal 

persamaan nilai dan rasa memiliki, persamaan tantangan ekonomi dan 

kesempatan untuk berjualan yang setara kemudian didasari oleh harapan dan 

kepercayaan. Kemampuan masyarakat untuk bekerjasama inilah yang akan 

menghasilkan suatu kohesi sosial.  

B. Implikasi Penelitian 

 Setelah meneliti dan menganalisis hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, adapun saran peneliti yang mampu disampaikan kepada berbagai 

pemangku kepentingan atau pihak yaitu diharapkan kepada pihak pemerintah 

untuk memberikan perhatian lebih kepada kesejahteraan para keluarga nelayan 

khususnya memberikan fasilitas berupa pelatihan, serta edukasi UMKM yang 

cocok dengan lingkungan masyarakat pesisir sehingga tersedia lapangan kerja 

baru diharapkan mampu meningkatkan budidaya dan sumber daya laut untuk 

menambah penghasilan yang maksimal terhadap kesejahteraan keluarga nelayan.  

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Anwar, Zakaria dan Wahyuni. “Miskin di Laut yang Kaya : Nelayan Indonesia 

dan Kemiskinan”. Jurnal Sosioreligious. 4(1). 2019 

Arikunto, Suharsimi.  Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: 

Rineka Cipta. 2004 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktik. Edisi revisi IV. 

Jakarta: Rineka Cipta. 2006 

Bau Kasturi Lestari, Andi.  “Peran Ganda Istri Nelayan Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang 

Kabupaten Bulukumba”. Skripsi. Gowa: Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam. 2020 

Chalid, Pheni. “Sosiologi Ekonomi”. Cet.II. Jakarta: Center For Social Economic 

Studies (CSES) Press. 2009 

Damsar. Pengantar Sosiologi Ekonomi. Jakarta : Kencana Predana Media Group. 

2009 

Djajasudarma, T. Fatimah. Wacana: Pemahaman dan Hubungan Antar Unsur. 

Bandung: Refika Aditama. 2006 

Fargomel, Fanesa. “Interaksi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf 

Hidup di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten MABA”. Journal “Acta 

Diurna. 3(3). t.t. 2014 

Fielnanda, Refky dan Nur Sahara. “Pola Konsumsi Rumah Tangga Nelayan di 

Desa Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur” 

Fuad, Transformasi Wanita Karir Perpektif Gender dalam Hukum Islam, Jurnal 

Kajian Gender. 12(2) 

Hamdani, Haris. “Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional”. Artikel 

Ilmiah. Jember : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  Politik. 2013 

Handayani. “Karakteristik Istri Nelayan Dalam Upaya Meningkatkan Pen-dapatan 

Keluarga Pesisir Pantura Di Desa King-King Kecamatan Tuban Kabupaten 

Tuban”. Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, 11(1). 2009 



70 

70 

 

Helaluddin. “Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi Sebuah 

Penelitian Kulitatif”. Artikel 

Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), h.91-92 

Holleman. “Peran Wanita dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga 

Keluarga Petani Tradisioanal untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa 

Kuwil Kecamatan Kalawat”, Jurnal Holistik. 1971 

Huda, Nurul, dkk. “Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah”. 

Jakarta: Kencana. 2016 

Husni, Syarif. “Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Buruh Dan Strategi Adaptasi 

Yang Dilakukan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Pada Saat Musim 

Barat (Studi Kasus Di Desa Sekotong Barat Kabupaten Lombok Barat)”, 

Jurnal. 20(2). Fakultas Pertanian Unram : 2014 

Ilham Sholihin, Ahmad. “Pintar Ekonomi Syariah”. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama. 2010 

Issa Beekun, Rafik.“Etika Bisnis Islam”. 1997 

J Moleong, Lexy. Metedologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosdakarya. 2001 

Kementrian Agama RI. Al Qur’an dan Terjemah. Jakarta: Dharma Karsa Utama. 

2015 

Khumedi Ja’far, “Hukum Perdata Islam di Indonesia”, (Bandar Lampung: IAIN 

Raden Intan Lampung, 2015), h.172.  

Kolip, Usman dan Elly M Setiadi. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Kencana. 2011 

Kusnadi. “Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir”. Yogyakarta: Ar-

Ruzz. 2009 

Mubyarto dkk. Etos Kerja dan Kohesi Sosial. Yogyakarta: Aditya Media. 1993 

Muhajirin, Neon. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Reka Surasin. 1998 

Munandar Riswanto, Arif. “Pintar Islam”. Bandung : PT Mizan Pustaka. 2010 

Narbuko, Cholil dan Abu Achmadi, Metode Penelitian. Cet. VIII. Jakarta: PT. 

Bumi Aksara. 2007 



71 

71 

 

Nur Cahyati, Siti.“Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Piutang dan 

Pelaksanaannya di Desa Tlogorejo Kecamatan Togowanu Kabupaten 

Grobogan”. Skripsi. Semarang : Fakultas Syariah. 2010 

Nursalam. dkk.“Teori Sosiologi Klasik, Modern, Post Modern, Saintifik, 

Hermeneutik, Kritis, Evaluatif, dan Integratif”. Cet. I. Yogyakarta : Writing 

Revolution. 2006 

P, Chairuman dan Suhrawadi KL, Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta : Sinar 

Grafika. 1994 

Pasaribu, Chairuman dan Suharwadi K. Lubis. “Hukum Perjanjian Dalam Islam”. 

Jakarta : Sinar Grafika. 1994 

Rahmasari, Lisda. “Analisis Pola Konsumsi, Kewirausahaan dan Pengaruhnya 

Terhadap Kesejahteraan Nelaya”, Jurnal Saintek Maritim. 17(1). 

Universitas AKI. 2017 

Rahmasari, Lisda. “Analisis Pola Konsumsi, Kewirausahaan dan Pengaruhnya 

Terhadap Kesejahteraan Nelaya”. Jurnal Saintek Maritim 

Raodah.“Hubungan antara Karakteristik dan Peran Kerja Istri Nelayan dengan 

Kontribusinya dalam Pendapatan Rumah Tangga”. Jurnal Komunikasi dan 

Kebudayaan. 2(5). 2013 

Rinaldy, Eddie, dkk. “Perdagangan Internasional”, Ed. Sri Budi Hastuti. Cet.I. 

Jakarta : Bumi Aksara. 2018 

Ritzer, George dan Barry Smart. Handbook Teori Sosial. Bandung : Nusa Media. 

2011 

Ritzer, George. Teori Sosiologi, Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir 

Posmodern. Jogjakarta :Pustaka Pelajar. 2012 

Ritzer, Goerge (Editor), The Blackwell Encyclopedia Of Sociology: Blackwell 

Publishing : Malden. 2007 

Rofi’ah, Tri Nadhirator dan Nurul Fadila. “Utang Piutang dalam Perspektif 

Ekonomi Islam”. Ar-Ribhu. Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah. Vol. 

02. No. I. (April-Desember 2021, Probolinggo) 

Rohendi Rohidi, Tjetjep. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press. 1992 

Rozalinda, “Fikih Ekonomi Syariah”. Jakarta: Rajawali Pers. 2016 



72 

72 

 

S Nasution. Metode Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsinto. 1996 

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo 

Persada. 2002 

Sugiyono, Metodologi Penelitian Administrasi. Cet. XIV. Jakarta: Alfabeta. 2006 

Sugiyono. Metodologi Penelitian Kombinasi: Mixed Methods. Cet I. Bandung: 

Alfabeta. 2011 

Supramono, Gatot. “Perjanjian Utang Piutang”. Jakarta: Kencana. 2013 

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

Pendekatan Praktis. Cet. I. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri 

Makassar. 2010 

Usman, Husaini dan Purmono Setiady Akbar. Metodologi Penelitian Sosial. Cet. 

I. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2008 

Wahyono S.K. Indonesia Negara Maritim. Cet. II. Jakarta Selatan : Teraju. 2009 

Yaqub, Hamzah. “Kode Etik Dagang Menurut Islam”. Bandung : Dipenegoro. 

1995 

Zainuddin Badollahi, Muhammad. "Punggawa-Sawi, Organisasi Nelayan Bugis 

(Kearifan 

Lokal)",https://www.kompasiana.com/mzainuddinbadollahi/5c7deb7912ae9

45d840878b2/punggawa-sawi-organisasi-nelayan-bugis-kearifan-lokal. 

2019. (diakses pada 22 September 2021) 

 

https://www.kompasiana.com/mzainuddinbadollahi/5c7deb7912ae945d840878b2/punggawa-sawi-organisasi-nelayan-bugis-kearifan-lokal
https://www.kompasiana.com/mzainuddinbadollahi/5c7deb7912ae945d840878b2/punggawa-sawi-organisasi-nelayan-bugis-kearifan-lokal


x 

x 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 



xi 

xi 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap paraktik utang piutang dalam 

perdagangan para istri nelayan ? 

a) Apa yang diketahui tentang perdagangan atau niaga ? 

b) Kegiatan usaha apa yang dilakukan selain berdagang ikan di Pulau 

Kodingareng ? 

c) Alasan istri nelayan ingin menjual keliling ? 

d) Apa sajakah barang atau produk yang dijual ? 

e) Bagaimana sistem dagang para istri nelayan ? 

f) Siapa sajakah yang menjual keliling di Pulau Kodingareng dan modalnya 

dari mana ? 

g) Bagaimana tanggapan masyarakat apakah merasa terbebani dan saat 

mengambil itu hanya kepada penjual yang di kenali saja ? 

h) Bagaimana cara menyesuaikan modal usaha dengan pola dagang itu? 

i) Bagaimana tanggapan anda mengenai praktik utang piutang dalam pola 

dagang itu ? 

j) Apakah semua orang memberikan hutang ? 

k) Apakah semua orang akan membayar hutang ? 

l) Bagaimana cara menagih hutang tersebut ? 

m) Bagaimana cara menginisiasi dan beradaptasi dengan pola dagang itu? 

n) Apa sajakah upaya dan sebab kebiasaan tersebut harus diikuti ? 

o) Apakah semua penduduk pulau memberlakukan sistem dagang yang sama 

dalam setiap usahanya? 
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2. Bagaimana pengaruh pola dagang terhadap ekonomi keluarga nelayan dalam 

memenuhi kebutuhan pokok ? 

a) Bagaimana keadaan ekonomi keluarga nelayan sebelum para istri nelayan 

menjual keliling ? 

b) Bagaimana keadaan ekonomi kelurga nelayan sesudah menjual keliling ?  

3. Bagaimana kohesi sosial dalam keterkaitan hubungan masyarakat pada saat 

terjadinya proses perdagangan tersebut ? 

a) Sejak kapan masyarakat memberlakukan kebiasaan itu ? 

b) Mengapa masyarakat terdorong untuk berhutang ? 

c) Apakah penjual dan pembeli melakukan negosiasi saat perdagangan ? 

d) Apakah ada penolakan dari beberapa elemen warga yang tidak ingin 

mengikuti kebiasaan itu dan tidak memberikan utang ? 
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Gambar 2 Wawancara Iaji Nelayan di Pulau Kodingareng,  
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Gambar 3 Wawancara Bapak Sampara Ketua RT dan Staff Kelurahan 

di Pulau Kodingareng Tanggal 12 Maret 2022 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Wawancara Ibu Herawati Penjual Bakso Coto 

(Sedang Kumpul bersama Tetangga) 

di Gusung Pulau Kodingareng, Tanggal 12 Maret 2022 
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Gambar 5 Wawancara Ibu Hasat Penjual Es Sancu, di Pulau Kodingareng 

Tanggal 12 Maret 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Wawancara Hj. Sajiah Istri Nelayan  

di Pulau Kodingareng Tanggal 12 Maret 2022 
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Gambar 7 Wawacara Hj. Nurlia Penjual Bakso 07, di Pulau Kodingareng 

Tanggal 12 Maret 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Wawancara Ibu Hj Ira Penjual Nasi Kuning dan Kue di Pulau 

Kodingareng Tanggal 11 April 2022 
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Gambar 9 Wawancara Ibu Darmi Penjual Kue Bangka dan Pengusaha, 

Di Pulau Kodingareng, Tanggal 11 April 2022 

 

 
Gambar 10 Wawancara Ibu Wardah Istri Punggawa, di Rumah Ibu Wardah 

Pulau Kodingareng Tanggal 21 Juli 2022 
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Gambar 11 Wawancara Ibu Halijah Penjual Kue Tradisional dan Punya Warung 

di Pulau Kodingareng Tanggal 21 Juli 2022 

 

 
 

Gambar 12 Wawancara Ibu Santi Guru SD Negeri Pulau Kodingareng 

di Pulau Kodingareng Tanggal 21 Juli 2022 
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Gambar 13 Foto Contoh Buku Catatan Utang, Tanggal 12 Maret 2022 
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No Nama Status Umur 

1 Kaharuddin Punggawa/Pedagang Darat 31 Tahun 

2 H Suri Nelayan Pabalolang 58 Tahun 

3 Iaji Nelayan Jolloro/Sawi 52 Tahun 

4 Hj Jumaenah Istri Nelayan 40 Tahun 
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19 Ibu Santi Guru SDN Pulau Kodingareng 32 Tahun 

20 Ibu Sari Guru SMA Citra Bangsa 29 Tahun 
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