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ABSTRAK 

Nama Penyusun : Nur Hikmah 

Nim    : 30400118021 

   Judul Skripsi  : “Pemberdayaan Perempuan Pesisir Pulau Kulambing 

Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep” 

 

Penelitian yang dilakukan membahas tentang “Pemberdayaan Perempuan 
Pesisir Pulau Kulambing Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep” 
dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kehidupan 
perempuan pesisir di Pulau Kulambing Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten 
Pangkep. 2) Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup 
perempuan pesisir di Pulau Kulambing Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten 
Pangkep. 3) Bagaimana pengaruh pemberdayaan terhadap perempuan pesisir di Pulau 
Kulambing Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 
pendekatan sosiologi. Sumber data dalam penelitian didapatkan dari staf lapangan 
YKPM, Kepala Desa, ABK, dan perempuan di Pulau Kulambing. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Instrument penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara dan observasi, 
handphone, recorder, dan alat tulis. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 
reduksi kata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Kehidupan perempuan pesisir di 
Pulau Kulambing mayoritas pekerjaannya adalah pedagang, selain itu ada yang 
bekerja sebagai guru, staf desa, dan IRT. Sehari-hari perempuan di Pulau Kulambing 
menjalankan aktivitas seperti perempuan pada umumnya. Perempuan yang sudah 
berkeluarga kemudian melayani suami dan anak-anaknya di pagi hari sampai malam. 
2. Pemerintah memberikan Peluncuran Sekolah Perempuan Pulau, sebuah kegiatan 
kolaborasi YKPM (Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat), mitra Institut Kapal 
Perempuan dalam program “Gender Wath” dengan pemerintah Kabupaten Pangkep, 
3. Pengaruh pemberdayaan terhadap perempuan pesisir di Pulau Kulambing, 
membawa pengaruh yang sangat luar biasa. Perempuan-perempuan yang dulunya 
tidak tau apa-apa sekarang sudah sangat paham apa itu membela diri, dan pandai 
membuat keterampilan.  

Adapun implikasi dalam penelitian ini adalah: 1. Perempuan di Pulau 
Kulambing harus tetap melanjutkan kegiatan dan keaktifan mereka di Sekolah 
Perempuan, untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru lainnnya yang bisa memberikan 
perubahan bagi mereka. 2. Pemerintah Kabupaten Pangkep memberikan yang terbaik 
bagi masyarakatnya terkhusus perempuan di pulau, bersikap adil kepada perempuan-
perempuan di pulau, dan meningkatkan fasilitasi masyarakat/perempuan di Pulau 
Kulambing. 3. YKPM sebisa mungkin membagi waktunya untuk dapat menjangkau 
masing-masing pulau lokasi dilakukan pemberdayaan agar perempuan-perempuan 
yang memiliki kendala tetap bisa melanjutkan kegiatan di sekolah perempuan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perempuan merupakan komponen dari komunitas yang sangat peka terhadap 

permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaan. Terdapat berbagai masalah 

tentang keterbatasan perempuan dalam memperoleh pekerjaan untuk penghidupan 

diri dan keluarganya. Faktor yang menjadi penyebabnya yaitu: dari pihak perempuan 

sendiri tidak didukung oleh keahlian dan keterampilan yang lebih memadai, dan 

pihak institusi pemilik pekerjaan sering memberikan syarat kompetensi yang relatif 

tinggi. Hal ini mengakibatkan perempuan dengan kompetensi yang rendah amat sulit 

untuk menjangkau.
1
 

Kenyataan yang ada seringkali perempuan kurang mampu berperan aktif 

dalam perekonomian rumah tangga, sehingga perempuan hanya dapat bekerja sebagai 

ibu rumah tangga dan mengandalkan suami untuk mencari nafkah. Pekerjaan 

perempuan dalam rumah tangga mengakibatkan perempuan dipandang sebagai 

penerima pasif pembangunan.
2
 Perempuan dianggap sebagai pekerja rumah yang 

hanya mampu mengurus anak dan suaminya. Kecerdasan perempuan dianggap jauh 

lebih rendah dibandingkan dengan pria. 

                                                           
1
Hamin Kuncoro, Pemberdayaan Perempuan Pesisir Pengaruhnya bagi peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Nelayan Sambiroto Kecamatn Tayu Kabupaten Patih) 

(Buletin Ekonomi, 2015), h. 88. 
2
Marisatya Suprianti, Pemberdayaan Perempuan Pedesaan dalam Meningkatkan Pendapatan 

Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (IAIN Purwakerto, 2017), h. 1. 
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Masyarakat kita beranggapan bahwa perempuan itu lemah lembut, menjaga, 

tekun, dan tidak layak menjadi kepala rumah tangga, sehingga tugas perempuan 

adalah mengurus rumah. Perempuan memiliki banyak pekerjaan yang membutuhkan 

waktu lama untuk merapikan rumah, seperti membersihkan lantai, memasak, menjaga 

anak dan lainnya. Pada keluarga kurang mampu, kewajiban berat harus dibebankan 

kepada satu orang, apalagi selain mencari nafkah, perempuan kurang mampu harus 

bekerja dua kali lipat.
3
 Seorang perempuan mutlak sangat dibutuhkan partisipasinya 

dalam segala bidang, karena perempuan adalah modal dasar dalam sebuah 

pembangunan. Perempuan tidak semata-mata hanya ditujukan untuk meningkatkan 

segi ekonomis atau kesejahteraan hidupnya melainkan juga untuk lebih 

berpartisispasi dan meningkatkan peranan perempuan dalam lingkungan masyarakat.  

 Perempuan pesisir sering dinilai sebagai perempuan yang hanya mampu 

melayani suami dan membantu dengan menjual ikan hasil tangkapan suaminya. 

Masyarakat pesisir merupakan sekelompok orang yang tinggal di daerah pesisir yang 

mayoritas pekerjaannya adalah nelayan. Kelangsungan hidupnya bergantung pada 

pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir.  

Potensi wilayah pesisir dan laut Indonesia dipandang dari segi pembangunan 

adalah sebagai berikut. Pertama, sumber daya yang dapat diperbarui seperti perikanan 

(tangkap, budidaya, dan pasca panen). Kedua, yaitu tidak di perbarui misalnya: 

                                                           
3
Nurul Lailatur Rohmah, Pemberdayaan Perempuan Pesisir dalam Pengelolaan Ikan Laut 

untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga (studi kasus Desa Purworejo, Bonang, Demak, Jawa Tengah), 

(IAIN Purwakerto, 2017), h.1. 
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minyak bumi, gas. Ketiga, senergi kelautan seperti: pariwisata, perhubungan dan 

pelabuhan.
4
  

Masyarakat pesisir Indonesia, khususnya nelayan skala kecil dan buruh 

nelayan memiliki problem hidup dan ritme kehidupan yang khas. Selain dihadapkan 

pada keadaan alam yang keras, masyarakat pesisir yang umumnya didominasi oleh 

kelompok masyarakat nelayan yang masih berkutat dalam permasalahan di bidang 

ekonomi. Banyak desa-desa pesisir letaknya terpencil, sehingga program-program 

pembangunan belum menjangkau daerah tersebut.
5
 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu Kabupaten di 

Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pangkajene adalah ibu kotanya. Jumlah luas wilayah 

12.362,73 km dengan luas wilayah daratan 898,29 km dan wilayah laut 11.464,44 

km. Kabupaten Pangkep terdiri dari 13 Kecamatan, 9 Kecamatan terletak pada 

wilayah daratan, dan 4 Kecamatan terletak di wilayah Kepulauan. Terdapat lebih dari 

setidaknya 50 pulau yang berada di wilayah Kabupaten Pangkep, sebagian besar ada 

di Kecamatan Liukang Tupabbiring, Liukang Tangaya dan Liukang Kalmas.
6
 

Berdasarkan uraian di atas maka sangat dibutuhkan pemberdayaan perempuan 

dalam meningkatkan taraf hidup serta potensi yang dimiliki oleh perempuan-

                                                           
4
Rachmad K. Dwi, Sosiologi Lingkungan & Sumber Daya Alam , (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 

2012), h.70. 
5
Wahyuni, & Zakariya Anwar, Miskin di Laut yang Kaya: Nelayan Indonesia dan 

Kemiskinan, (Sosioreligius No. IV Volume 1 Juni 2019), h. 56-57. 
6
http://id.m.wikipedia.orang/Kabupaten_Pangkajene_dan_Kepulauan (diakses tanggal 7 

Desember 2021) 

http://id.m.wikipedia.orang/Kabupaten_Pangkajene_dan_Kepulauan
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perempuan pesisir. Perempuan bisa mengambil keputusan dalam mengatur dan 

menghadapi suatu masalah. 

Pemberdayaan merupakan proses perubahan yang mendorong dan memotivasi 

seseorang untuk memiliki kemampuan dalam memilih pilihannya sendiri. 

Pemberdayaan ditujukan kepada masyarakat tertinggal (terbelakang). Sebagai suatu 

tujuan, pemberdayaan menetapkan pada hasil yang akan diraih dari perubahan sosial; 

yaitu masyarakat yang berdaya, mempunyai kekuasaan atau pengetahuan, dan 

kemampuan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, 

dan sosial.
7
 Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh perempuan perlu menyusun 

rencana secara matang untuk melanjutkan langkah selanjutnya.
8
 

Sesuai Undang-Undang sistem “Pemberdayaan Perempuan” Nomor 18 tahun 

2014: Setiap perempuan berhak mendapatkan perlindungan atas hak asasinya 

kesempatan yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup. Bunyi UU 

tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan memiliki hak dalam meningkatkan 

potensinya di segala bidang sesuai keinginannya dan mendapatkan kesempatan yang 

sama dengan laki-laki untuk mensejahterakan hidupnya.  

Wujud penghormatan Islam terhadap perempuan sampai dalam hal bergaul, 

berhias, dan berpakaian, semua itu dijelaskan dalam al-Qur’an. Sesungguhnya 

anggota biologis perempuan adalah aurat yang harus ditutup, dipelihara, dan dijaga 

                                                           
7
Nurul Lailatur Rohmah, Pemberdayaan Perempuan Pesisir dalam Pengelolaan Ikan Laut 

untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga ( Studi Kasus Desa Purwerjo, Bonang, Demak, Jawa Tengah), 

h.5. 
8
Herwin Kurniadi, dkk, Pengembangan Peran Perempuan Pesisir di Muncar: Analisis dan 

Pemetaan Kualitas Sumber Daya pada Perempuan Muda, ( Jember: SNAPER-EBIS, 2017), h.599. 
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kehormatannya. Perempuan juga diberikan kebebasan secara penuh dalam 

menentukan pasangan hidupnya, bahkan walinya dilarang menikahkannya secara 

paksa, maka sebuah pernikahan seorang anak gadis tidak akan terlaksana apabila 

belum mendapatkan izin dan persetujuannya.
9
 Islam menjunjung tinggi egaliter 

(kesetaraan) dengan memposisikan perempuan sebagai makhluk yang memiliki 

tempat yang sama di hadapan Tuhan (tidak ada perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan). 

Seperti yang dijelaskan pada Q.S Al Hujurat: 49/13 

                              

                    

Terjemahnya: 

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat : 
13)

10
 

Jelas dikatakan dalam Q.S Al Hujurat: 13 bahwa Allah swt, tidak pernah 

membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, mereka dianggap sama kecuali 

takwa. 

Proses pemberdayaan yang hanya memprioritaskan laki-laki untuk aktif dalam 

program pemberdayaan di berbagai sektor, dan perempuan hanya kelompok yang 

menerima hasil dari pemberdayaan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Kondisi 

                                                           
9
Mutawalli Sya’rawi, Fikih Perempuan (Terj.), ( Jakarta: Amzah,2009 ), h.107 

10
Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 517. 
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seperti ini bukanlah kondisi yang ideal untuk mewujudkan program pembangunan 

yang optimal. Perempuan pada dasarnya juga mempunyai potensi yang perlu 

dikembangkan.
11

  

Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan sarana dan prasarana 

bagi masyarakat pesisir khususnya perempuan pesisir yang ingin belajar serta 

mengembangkan potensi dan kecerdasan yang dimilikinya. Sejak tahun 1978, di 

Indonesia sudah dimulai program pemberdayaan perempuan. Sebagian daerah sudah 

mendapatkan hasil memadai dalam mengembangkan kapasitas diri, ekonomi, 

kesehatan, dan kapasitas hidup perempuan dengan melalui pemberdayaan.
12

 

Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan bangsa adalah suatu 

upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kedudukan, peranan, kemampuan, 

kemandirian dan ketahanan mental, dan spiritual perempuan. Hal ini tidak 

terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hakikatnya 

perempuan adalah sumber daya insani yang memiliki potensi yang dapat 

didayagunakan dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan nasional. Perempuan 

adalah sumber daya yang memiliki potensi sangat beragam, di mana saat ini dunia 

persaingan semakin kuat dan ketat. Sehingga program pemberdayaan perempuan 

menjadi suatu hal yang diperlukan untuk mengatasi berbagai rintangan dan 

menjadikan potensi itu sebagai peluang di masa mendatang, dalam realitas di 

                                                           
11

Chindra Patilma, Profil Pemberdayaan Perempuan Pesisir di Desa Pasalae Kecamatan 

Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, ( Universitas Negeri Gorontalo, 2015 ), h.2. 
12

Suriani Nur, Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan Meningkatkan Partisipasi dalam 

Membangun Lingkungan Hidup, ( STAIN Watampone ), h.104 
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masyarakat posisi perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki, sehingga 

mengakibatkan kapasitas perempuan untuk berkontribusi dan mengembangkan 

potensi tidak maksimal.
13

 

Perempuan di Pulau Kulambing memiliki banyak kesempatan dalam 

mengembangkan kemampuan  yang dimiliki. Salah satu cerita di pulau tersebut 

seperti yang pernah dilakukan oleh perempuan paruh baya bernama Indotang, seorang 

pedagang sayur dari Pulau Kulambing, yang menjadi salah satu penerima 

penghargaan pelopor pencegahan perkawinan anak dari Kementrian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. Ibu Indotang berhasil mencegah pernikahan dini 

yang terjadi di Pulau Kulambing pada tahun 2018.
14

 Hal ini membuktikan bahwa 

perempuan pesisir mampu dan bisa berkembang lebih maju dan memiliki rasa 

keberanian serta keingin tahuan dengan hal-hal yang baru (positif). 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Pesisir Pulau Kulambing 

Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep”. 

 

 

 

 

                                                           
13

Chindra Patilma, Profil Pemberdayaan Perempuan Pesisir di Desa Pasalae Kecamatan 

Gentumaraya Kabupaten Gorontalo Utara, h.2-3. 
14

https://makassar.tribunnews.om/2018/12/18/indotang-perempuan-asal-pulau-kulambing-

pangkep-raih-penghargaan-pelopor-cegah-perkawinan-anak  (diakses pada tanggal 11 Januari 2022) 

https://makassar.tribunnews.om/2018/12/18/indotang-perempuan-asal-pulau-kulambing-pangkep-raih-penghargaan-pelopor-cegah-perkawinan-anak
https://makassar.tribunnews.om/2018/12/18/indotang-perempuan-asal-pulau-kulambing-pangkep-raih-penghargaan-pelopor-cegah-perkawinan-anak
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu  

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kehidupan perempuan pesisir di Pulau Kulambing Kecamatan 

Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep? 

2. Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup perempuan 

pesisir di Pulau Kulambing Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten 

Pangkep? 

3. Bagaimana pengaruh pemberdayaan terhadap perempuan pesisir di Pulau 

Kulambing Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus, yaitu: 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan suatu upaya dalam menentukan pemecahan 

masalah yang ingin dilihat (diteliti). Penelitian ini fokus pada pemberdayaan 

perempuan pesisir dalam meningkatkan taraf  hidup di Pulau Kulambing Kecamatan 

Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep. Pemberdayaan ini dilakukan oleh Yayasan 

Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Makassar bekerja sama dengan Institut 

Kapal Perempuan Jakarta. 

2. Deskripsi Fokus  

Deskripsi fokus digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami 

pembahasan, maka peneliti memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 
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a. Pemberdayaan  

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh Yayasan Kajian 

Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) dalam melakukan suatu perubahan yang dapat 

memotivasi perempuan pesisir untuk mengembangkan potensi yang dimiliki serta 

memberikan suatu perubahan.  

b. Perempuan Pesisir 

Perempuan pesisir yaitu perempuan yang tinggal di wilayah pesisir Pulau 

Kulambing. Perempuan di Pulau Kulambing bekerja sebagai  guru, staf desa, 

pedagang, dan ibu rumah tangga, tetapi fokus dalam penelitian ini yaitu perempuan 

pesisir yang berprofesi sebagai pedagang. 

c.  Daerah Pesisir 

 Daerah pesisir merupakan wilayah yang berdampingan dengan laut. Pekerjaan 

dari masyarakat pesisir Pulau Kulambing adalah sebagai pedagang, nelayan atau 

Anak Buah Kapal (ABK). 

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka adalah suatu penjelasan yang memaparkan beberapa hasil 

bacaan yang bertujuan mencari informasi dari hasil-hasil bacaan yang telah 

didapatkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok dari 

penelitian yang akan diteliti selanjutnya. Penelitian terdahulu yang akan menjadi 

acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Lailatur Rohmah, pada tahun 2017, dengan 

judul “Pemberdayaan Perempuan Pesisir dalam Pengelolaan Ikan Laut untuk 
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Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Desa Purworejo, Bonang, 

Demak, Jawa Tengah)”,
15

 IAIN Purwokerto. Kesimpulan dari penelitiannya 

adalah, memberdayakan perempuan pesisir di Desa Purworejo dalam sektor 

industri pengolahan hasil laut, seperti penjemuran ikan. Perempuan pesisir 

yang bekerja di sektor perikanan tujuannya dapat menambah penghasilan 

rumah tangga perempuan pesisir.  

Usaha perempuan pesisir dianggap sebagai usaha perorangan atau 

keluarga. Perempuan pesisir Desa Purworejo mampu memenuhi kebutuhan 

pokok dan kebutuhan tambahan guna mendapatkan kesejahteraan rumah 

tangga dalam meningkatkan perekonomiannya, mencukupi keperluan dasar 

misalnya kebutuhan pangan, kesehatan keluarga, sandang dan papan. 

Sementara itu, perempuan pesisir Desa Purworejo memenuhi kebutuhan 

sekunder (tambahan) seperti: pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, 

peralatan rumah tangga, sarana transportasi, hiburan dan aktivitas masyarakat.  

Persamaan dari penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah sama-

sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam penelitian ini 

membahas tentang pemberdayaan perempuan pesisir. Perbedaannya terletak 

pada pembahasan dalam skripsi tersebut memfokuskan penelitiannya pada 

pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan ikan, sedangkan dalam 

                                                           
15

Nurul Lailatur Rohamah, Pemberdayaan Perempuan Pesisir dalam Pengelolaan Ikan Laut 

untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Desa Purworejo, Bonang, Demak, Jawa 

Tengah), (IAIN Purwokerto, 2017), h. 80. 
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penelitian ini lebih memfokuskan pada pemberdayaan perempuan pesisir 

dalam meningkatkan taraf hidup dan potensi yang lebih baik. 

2. Jurnal yang ditulis oleh Donna NP Butarbutar, Lelo Sintani, Luluk Triharini, 

pada tahun 2020, dengan judul “Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi 

Masyarakat Pesisir Melalui Pemberdayaan Perempuan“.
16

 Dinas kelautan dan 

perikanan Kalimantan Tengah, alumni magister Manajemen Universitas 

Palangka Raya, Program Studi magister Manajemen Universitas Palangka 

Raya. Adapun kesimpulan dari penelitiannya, SWOT menunjukkan beberapa 

alternatif rencana yang bisa digunakan dalam peningkatan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat pesisir dengan pemberdayaan perempuan. Perencanaan 

SO dapat meningkatkan kemampuan dalam merebut dan memanfaatkan 

peluang yang ada, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dengan 

melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan yang dilaksanakan pihak 

pemerintah swasta, memanfaatkan lokasi wisata pantai Ujung Pandaran yang 

strategis untuk memperluas jaringan pemasaran dengan menggunakan 

perkembangan teknologi.  

Persamaan dari jurnal dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas tentang pemberdayaan perempuan pesisir dalam meningkatkan 

taraf hidup yang lebih baik. Perbedaannya yaitu terletak pada metode 

penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal adalah kuantitatif 

                                                           
16

Donna NP Butarbutar, dkk, Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir 

melalui Pemberdaayan Perempuan, ( Universitas Palangka Raya, 2020), h. 38. 
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sedangkan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif. Perbedaan yang lain 

juga terletak pada pembahasan dan fokus penelitian. 

3. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ilham, pada tahun 2020, dengan judul 

“Strategi Komunikasi Sekolah Perempuan dalam Meningkatkan Kapasitas 

Perempuan Miskin di Wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan“.
17

 Kesimpulan dari penelitiannya, yaitu kegiatan sekolah 

perempuan pulau di Kabupaten Pangkep merupakan suatu kegiatan mengenai 

pendidikan adil gender kepada masyarakat serta mengembangkan kapasitas 

perempuan kurang mampu dan marginal. Kesimpulan lain dalam penelitian, 

yaitu: penghambat dihadapi perempuan kurang mampu dan marginal baik dari 

segi internal maupun eksternal. Faktor internalnya bersumber dari diri sendiri 

masyarakat pulau, pendidikan, keluarga dan budaya. Faktor eksternalnya yaitu 

letak geografis, informasi, dan pemerintah.  

Strategi (rencana) komunikasi yang dilaksanakan sekolah perempuan 

menggunakan tekhnik pengenalan publik, menyusun pesan, menetapkan 

metode, menggunakan media, fungsi komunikator mampu mengembangkan 

daya perempuan miskin marginal di Kepulauan. Pengaruh dengan adanya 

sekolah perempuan yaitu: a. Berupaya keluar dari ruang domestik ke ruang 

publik, b. Mampu menyuarakan hak-hak mereka, c. Dapat menyadarkan 

semua pihak terutama pemerintah mengenai potensi mereka. 

                                                           
17

Muhammad Ilham, Strategi Komunikasi Sekolah Perempuan dalam Meningkatkan 

Kapasitas Perempuan Miskin di Wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 

(JurnalNetwork Media Vol: 3 No. 2, 2020), h. 23. 
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 Persamaan penelitian dengan jurnal ini adalah sama-sama membahas 

dan fokus pada perempuan pulau dan persamaan lainnya yaitu, metode 

penelitian yang digunakan kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah dalam 

jurnal ini dengan penelitian adalah isi bahasan yang dibahas yaitu mengenai 

strategi komunikasi sedangkan penelitian ini membahas peningkatan taraf 

hidup perempuan pesisir dalam pemberdayaan. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Nika Rizqi Fitrina, pada tahun 2016, dengan judul 

“Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga 

melalui Industri Kecil di Pedesaan di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan.
18

 Isi dan fokus utama dalam penelitian ini adalah 

kesadaran pemerintah terhadap persoalan yang dialami kaum perempuan, 

sehingga pemerintah melakukan pemberdayaan perempuan di desa tersebut. 

Persamaan penilitian tersebut dengan skripsi ini adalah metode penelitian 

yang digunakan yaitu kualitatif dan membahas tentang pemberdayaan 

perempuan. Perbedaannya yaitu pada lokasi dan fokus perempuan yang 

dimaksud dalam penelitian tersebut. 

 

 

                                                           
18

Nika Rizqi Fitrina, Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Keluarga Melalui Industri Kecil di Pedesaan (Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang 

di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grogoban),  (Universitas Negeri Semarang, 

2016), h.80. 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui kehidupan perempuan pesisir di Pulau Kulambing Kecamatan 

Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep.  

b. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup perempuan 

pesisir di Pulau Kulambing Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten 

Pangkep. 

c. Untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap perempuan pesisir di Pulau 

Kulambing Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep. 

2. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharap bisa dijadikan sebagai referensi pengembangan 

keilmuan yang berhubungan dengan teori-teori sosial dalam sosiolog dengan 

perubahan dan tindakan sosial pemberdayaan perempuan pesisir. 

2) Penelitian ini dilakukan untuk memperluas wawasan dalam berfikir mengenai 

pemberdayaan perempuan pesisir. 

3) Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengalaman dalam meneliti dan 

berfungsi bagi pengembangan ilmu selanjutnya. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini dapat berguna bagi seluruh masyarakat agar dapat memahami 

dan memperoleh informasi tentang peran pemerintah dalam meningkatkan 

taraf hidup perempuan pesisir serta peran dalam pemberdayaan perempuan. 

2) Penelitian ini menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan 

taraf hidup perempuan pesisir. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Teori Struktural Fungsional (Talcott Parsons) 

Masyarakat menurut teori fungsionalisme adalah sistem sosial yang terdiri 

atas bagian atau komponen yang memiliki kaitan serta saling bersatu dalam 

keseimbangan. Satu bagian yang memberikan suatu pengaruh terhadap bagian lain.
1
 

Sebuah sistem di mana dapat dilihat seluruh struktur sosial masyarakatnya 

terintegrasi menjadi satu, serta memiliki masing-masing tujuan yang berbeda namun 

saling berhubungan dengan membuat kesepakatan dan aturan sosial oleh seluruh 

komponen tentang saling beradaptasi baik pada perubahan internal maupun eksternal 

budaya dan masyarakat.
2
 

Talcott Parsons suatu bagian menganalisis karya akhirnya yaitu teori 

fungsionalisme struktur. Talcott Persons dikenal dengan empat imperatif fungsional 

yaitu skema AGIL. Fungsi AGIL merupakan suatu gugusan atau kelompok kegiatan 

yang diarahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan pada sistem. Talcott 

Parsons percaya bahwa dalam perkembangan masyarakat memiliki kaitan yang kuat 

pada perkembangan keempat unsur subsistem utama yaitu kultural, kehakiman, 

pemerintah dan adaptasi.
3
 Menurut Parsons ada empat fungsi penting yang mutlak

                                                           
1
George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006), h. 21. 
2
George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, h. 118 

3
J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: 

Prenada Media, 2004), h. 350. 
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dibutuhkan bagi semua sistem sosial. Empat fungsi tersebut wajib dimiliki oleh 

sistem agar tetap bertahan (survive) adalah sebagai berikut: 

1. Adaptation, fungsi yang amat penting yaitu sistem harus dapat beradaptasi 

dengan cara menanggulangi situasi eksternal, dan sistem harus bisa 

menyesuaikan diri.  

2. Goal Atteinment, artinya suatu pencapaian tujuan yang sangat penting, di mana 

sistem harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. 

3. Integrastion, artinya pada sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga 

antar interaksi pada bagian-bagian yang menjadi komponennya, selain itu 

mengatur dam mengelola ketiga fungsi (AGIL). 

4. Lantency, laten artinya sistem mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, seluruh 

sistem harus memelihara, mempertahankan serta memperbaiki motivasi pada 

individu dan cultural.
1
 

Parsons yang mendesain pada skema AGIL, agar digunakan semua level pada 

sistem teorinya. Pembahasan keempat sistem ini tentang tindakan yang menguraikan 

cara Parsons menggunakan AGIL. Organisme behavioral yaitu suatu sistem tindakan 

mengenai fungsi adaptasi dengan menyesuaikan serta merubah dunia luar. Sistem 

kepribadian dapat menjalankan fungsi pada pencapaian dengan tujuan mendefinisikan 

suatu tujuan sistem mobilisasi sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Fungsi integrasi dapat menangani sistem yang mengarahkan bagian yang 

                                                           
1
George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), h. 256. 
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terjadi pada komponennya sehingga sistem budaya dijalankan fungsi latency yang 

diberikan dengan norma dan nilai-nilai termotivasi pada mereka untuk bertindak.
2
 

Prinsip pemikiran Talcott Parsons, yaitu suatu tindakan individu manusia 

diarahkan pada tujuan. Tindakan dapat terjadi pada kondisi dengan unsur yang 

sudah pasti, sedangkan pada unsur-unsur lainnya digunakan sebagai alat yang dapat 

mencapai tujuan tertentu. 

Hubungan teori struktural fungsional dalam penelitian ini adalah sistem 

struktur dan fungsi dalam peralihan dan pembagian tugas. Sebagaimana 

pemberdayaan perempuan pesisir di Pulau Kulambing semestinya sudah 

mendapatkan keadilan dalam hak apapun, sehingga fungsi laki-laki dan perempuan 

adalah sama dan terstruktur. Pemberdayaan perempuan ini merupakan suatu 

kebebasan serta pembagian yang merata dalam hak dan fungsi di dalam ruang 

lingkup kehidupan masyarakat. Bekerja sama dengan tujuan untuk mendapatkan 

hidup yang lebih baik. 

B. Pemberdayaan 

1. Pengertian Pemberdayaan  

Banyak ahli telah mengusulkan defenisi pemberdayaan. Melihat dari akar 

kata, “daya” adalah kata dasar dengan awalan “ber”, yang berarti memiliki 

kekuatan. Daya sama dengan tenaga/kekuatan, jadi kata berdaya adalah memiliki 

                                                           
2
George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, h. 257. 
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tenaga/kekuatan. Menurut penjelasan tadi, pemberdayaan dapat diartikan sebagai 

upaya agar objek menjadi berdaya atau memiliki kekuasaan.
3
 

Makna pemberdayaan menurut KBBI, pemberdayaan berasal dari kata daya, 

yaitu: (1) mampu melakukan sesuatu atau mampu berbuat; (2) stamina, tenaga 

(yang menyebabkan sesuatu bergerak dan sebagainya); (3) usaha, fikiran, ikhtiar, 

upaya. Pemberdayaan bermakna proses, upaya, perbuatan memberdayakan.  

Makna pemberdayaan menurut para ahli di antaranya menurut: 

a. C. Swift dan G. Levin: pemberdayaan adalah suatu usaha pengalokasian kembali 

kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. 

b. J. Ife: tujuan dari pemberdayaan yaitu untuk meningkatkan kekuasaan orang-

orang lemah atau kurang beruntung. 

c. J. Rappaport: pemberdayaan merupakan suatu cara yang dilakukan seseorang, 

organisasi, dan komunitas untuk diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa 

atas) kehidupannya.
4
 

d. M. Payne: tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membantu orang memperoleh 

kekuasaan dalam mengambil keputusan dan tindakan terhadap hidup mereka 

sendiri, dengan cara mengurangi efek dari hambatan sosial. Melalui peningkatan 

kemampuan dan rasa percaya diri dengan menggunakan daya (kekuasaan) dan 

dengan transfer daya dari lingkungan sekitarnya. 

                                                           
3
Dedeh Maryani, Ruth Roeselin E. Nainggolan, Pemberdayaan Masyarakat, (CV Budi 

Utama, 2019), h. 1. 
4
Damsar dan Indrayani, Pengantar Sosiologi Pedesaan,  (Kencana Jl. Tambra Raya No. 23 

Rawamangun-Jakarta, 2016), h.241. 
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e. R.J. Persons, J.D. Jorgensen, dan S.H. Hernandes: pemberdayaan menunjuk 

suatu proses dengan menjadikan seseorang untuk cukup kuat dalam 

berpartisipasi, berbagai pengontrolan, dan mememengaruhi terhadap kejadian-

kejadian dan lembaga yang memengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan 

menuntun orang untuk memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang 

cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi 

perhatiannya. 

Berdasarkan dari pandangan para ahli dan makna kamus di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses transfer power (daya 

atau kuasa) pada yang lemah (powerlasness), individu atau kelompok masyarakat 

mampu mengelola kebutuhan dan permasalahannya sendiri melalui proses tersebut.
5
 

Pemberdayaan adalah cara yang dilakukan oleh masyarakat, melalui  

dukungan atau tanpa dukungan dari pihak luar, yang fokus untuk memperbaiki 

kehidupannya dengan mendasar kepada daya mereka sendiri, melalui optimasi daya 

serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki.
6
  

Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan 

kemampuan dan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat membentuk jatidiri 

mereka. Meningkatkan harkat dan martabatnya dengan maksimal untuk bertahan 

dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat 

bisa terlepas dari masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah 

                                                           
5
Damsar dan Indrayani, Pengantar Sosiologi Pedesaan, h.242. 

6
Mardikanto, T. dan Soebiato, P. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan 

Publik. (Bandung: Alfabeta,2013), h. 100. 
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usaha dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian, baik di bidang ekonomi, 

sosial budaya dan politik.
7
  

Pemberdayaan merupakan suatu daya atau pembaharuan yang mampu 

memberikan perubahan untuk lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pemberdayaan 

memberikan suatu perubahan bagi individu-individu atau kelompok yang 

melakukannya, guna memperbaiki dan meningkatkan kehidupan dari sebelumnya.  

2. Pemberdayaan Sebagai Suatu Program dan Proses 

Pemberdayaan merupakan suatu peningkatan dalam mencapai kemandirian. 

Hal yang dimaksud dalam kata kemandirian ini adalah  sebagai hasil perubahan 

pemberdayaan  bentuk ekonomi, politik dan sebagaianya berdasarkan program yang 

tersedia. 

Keberadaan dari pemberdayaan dapat dilihat dari sisi sebagai suatu program 

ataupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu program, yaitu 

pemberdayaan yang dilihat dari tahap-tahap kegiatan untuk mencapai suatu tujuan, 

jangka waktu biasanya sudah ditentukan.
8
 

Proses pemberdayaan sebagai suatu siklus yang berkesinambungan terdiri dari 

lima tahap, sebagai berikut: 

a. Mengulang pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (recall 

depowering/empowering experience). 

                                                           
7
Suriani Nur, Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan dan Meningkatkan Partisipasi 

dalam Pembangunan Lingkungan Hidup, h.102. 
8
Adi, Isbandi Rukminto,  Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya 

Pemberdayaan Masyarakat,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.211. 
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b. Menjelaskan alasan terjadinya pemberdayaan dan penidakberdayaan (discuss 

reasons for depowerment/empowerment). 

c. Mengenali suatu masalah ataupun proyek (identify one problem or project). 

d. Mengidentifikasikan basis daya yang berarti untuk melakukan perubahan 

(identify useful power bases), dan mengembangkan rencana-rencana aksi serta 

mengimplementasikannya (develop and implement action plans).
9
 

C. Gender dan Perempuan 

1. Memaknai Gender  

Gender menurut bahasa berarti jenis kelamin, dan secara terminologi, gender 

merupakan konsep kultural yaitu menciptakan perbedaan (distinaction) pada peran, 

sikap mentalitas, dan karakter emosional antara pria dan perempuan (cultural 

expectations for woman and men). Gender tidak berasal dari konsep Barat, konsep 

itu lahir dari konstruksi linguistik dengan berbagai bahasa yang memberikan kata 

sandang tertentu untuk membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
10

 

Seringkali banyak orang salah paham dengan adanya keadilan keadilan gender, 

dengan menganggap hal ini merupakan suatu usaha perempuan dalam menyaingi 

laki-laki. Kenyataannya hal tersebut di maksudkan sebagai sikap dan perlakuan adil 

terhadap kaum laki-laki dan perempuan tanpa pembeda. 

                                                           
9
Hogen, 2000, h.20. 

10
Zaitunah Subhan,  Al-Qur’an dan Perempuan, (Jakarta: Kencana, 2015), h.1. 
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Gender dalam ilmu sosial adalah perbedaan peran antara laki-laki dan 

perempuan yang merupakan manifestasi rekontruksi sosial budaya.
11

 Konsep gender 

bukanlah suatu sifat yang kodrati atau alami, tetapi merupakan hasil konstruksi 

sosial dan kultural yang telah berproses sepanjang sejarah manusia.  

Keadilan gender merupakan situasi yang adil untuk perempuan dan laki-laki 

sehingga dapat mengaktualisasikan dan mendedikasikan diri untuk pembangunan 

bangsa dan negara. Berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan 

gender yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama sebagai: hamba Tuhan 

(yaitu sebagai hamba, pria dan perempuan masing-masing akan memperoleh 

penghargaan dari Tuhan sesuai dengan pengabdian yang telah dilakukan).
12

 

2. Perempuan 

Perempuan adalah salah satu dari dua jenis manusia yang diciptakan Allah 

swt. Sebagai manusia, perempuan juga diharapkan mampu menjalankan semua hak 

dan kewajiban yang terlimpah kepadanya. Perempuan mempunyai kedudukan yang 

sama dengan laki-laki sebagai makhluk Allah swt. sebagai pemimpin perempuan  

kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah dilakukan selama di 

dunia.
13

 

Kaum perempuan adalah rekan bagi kaum pria yang diciptakan dengan 

kemampuan-kemampuan mental yang sama.  Kaum perempuan mempunyai hak 

                                                           
11

Jamal Mirdad, Ratnah Rahman, Bias Gender dalam Pendidikan Non Formal (TPA/TQA) 

Taman Pendidikan Al-Qur’an di Kota Makassar, (Sosiologireligius No. VI Volume I Juni, 2021), h.25 
12

Nila Sastrawaty, Laki-Laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda, (Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h.25 
13

Abdul Badi’ Shaqr. Wanita-Wanita Pilihan. (Jakarta: Qisthi Press, 2006) h. 1. 
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untuk berpartisipasi dalam pekerjaan kaum pria, dalam detail yang sekecil-kecilnya. 

Kaum perempuan memiliki hak atas kemerdekaan dan kebebasan yang sama dengan 

kaum pria. Kaum perempuan berhak untuk mendapatkan  tempat teratas dalam 

bagian aktivitas yang mereka lakukan, sama dengan kaum pria dalam ruang 

aktivitasnya.
14

 

D. Pemberdayaan Perempuan Pesisir 

Perempuan adalah potensi sumber daya yang memiliki kemampuan untuk  

terlibat dalam pembangunan lingkungan. Indonesia memiliki jumlah penduduk 

perempuan yang besar, selain itu perempuan juga merupakan penjaga lingkungan 

yang dapat melakukan perubahan untuk mensukseskan dan mewujudkan potensi 

yang dimilikinya. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi dan 

motivasi perempuan dalam mengembangkan potensi yang ada di sekitarnya adalah 

ilmu pengetahuan. Penting untuk memberdayakan perempuan, tujuannya agar 

mereka memiliki kepercayaan diri yang dapat mendorong serta memotivasi 

perempuan untuk ikut berpartisipasi dan berkipra dalam semua bidang 

pembangunan di Indonesia.
15

 

Pemberdayaan perempuan merupakan proses penyadaran dan peningkatan 

kapasitas untuk meningkatkan partisipasi seperti keluasan, pemantauan, dan 

pengambilan keputusan. Tindakan transformatif yang mengarah pada kesetaraan 

                                                           
14

Mahatma Gandhi, Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial, ( Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2002),  h.5. 
15

Suriyani Nur, Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Partisipasi dalam 

Pembangunan Lingkungan Hidup, h. 99. 
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yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.
16

 Pemberdayaan merupakan 

strategi penting untuk meningkatkan peran dan peluang perempuan dalam 

meningkatkan perekonomian. Perempuan bekerja untuk meningkatkan dan 

mewujudkan potensinya agar mampu lebih mandiri serta berkarya.  

Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang tinggal di pesisir. Ketika 

membicarakan masyarakat pesisir, ada baiknya menempatkannya sebagai bagian 

dari kesinambungan peradaban sebagaimana sering diungkapkan Redifield. 

Menurut Redifield dalam Koentjaraningrat ada empat tipe komunitas, yaitu city 

(kota), town (kota kecil), peasant vilage (desa petani), dan tribal vilage (desa 

terisolasi) dengan setiap komunitas tersebut memiliki kebudayaan yang berbeda satu 

sama lain.
17

 

Masyarakat pesisir merupakan kumpulan manusia yang tinggal dan bekerja 

sama di suatu daerah yang disebut pantai. Mata pencaharian pokok yang tinggal di 

pesisir adalah nelayan. Masyarakat pesisir bergantung pada sumber daya laut, 

karena mereka menganggap laut merupakan sumber kehidupan mereka. Bergantung 

dan memanfaatkan sumber daya ikan juga merupakan usaha turun temurun dari 

nenek moyang mereka. Karakteristik masyarakat pesisir dipengaruhi oleh jenis 

kegiatan yang mereka lakukan.
18

 

                                                           
16

Ma’arif dan Syafi’i. Pembangunan dalam Perspektif Gender, (Malang: UMM Press, 2003), 

h. 189. 
17

Arif Satria, Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir, (Jakarta: Yayasan Pusataka Obor 

Indonesia, 2015), h. 10 
18

Febi Nurul Fahmi, Analisis Konstribusi Perempuan Pesisir dalam Pemanfaatan Sektor 

Pariwisata untuk Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga di Desa Bira Kabupaten Bulukumba, 

(Universitas Hasanuddin Makassar, 2019), h.8 
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Penduduk perempuan jumlahnya setengah dari total penduduk Indonesia, 

merupakan sumber daya pembangunan yang cukup besar. Keaktifan pria dan 

perempuan di setiap proses pembangunan akan memudahkan tercapainya tujuan 

pembangunan, apabila salah satu pihak kurang berperan maka dapat memperlambat 

jalan pembangunan atau bahkan bisa menjadi beban pembangunan itu sendiri. 

Perempuan nelayan memiliki potensi sebagai motor penggerak pemberdayaan 

masyarakat pesisir.
19

 

Konsep pemberdayaan perempuan pesisir telah dibahas dalam berbagai 

tinjauan. Pemberdayaan didefenisikan oleh para ahli sebagai suatu proses, sebagai 

suatu intervensi. Pemberdayaan juga telah di pandang sebagai salah satu srategi 

khusus untuk memberdayakan perempuan, dalam rangka menganalisis konsep 

pemberdayaan tersebut.
20
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Febi Nurul Fahmi, Analisis Konstribusi Perempuan Pesisir dalam Pemanfaatan Sektor 
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Dinar Auliniah Faisal, dkk. Pemberdayaan Perempuan Pesisir dalam Memanfaatkan 

Potensi Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga Studi Kasus (Kelompok Cahaya Desa) Pitue 

Kecamatan Ma’rang Kab. Pangkep. (Universitas Negeri Makassar, 2020). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis  Penelitian 

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang di mana penelitian ini 

hanya mengungkapkan fakta yang sebenarnya terkait masalah yang terjadi di 

lapangan tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain.  

Penelitian kualitatif merupakan tata cara penelitian untuk mendapatkan data 

deskriptif, dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku 

yang dilihat, mengarahkan pada latar belakang individu secara utuh (holistik) tanpa 

mengisolasikan individu dan organisasi dalam variabel atau hipotesis, tetapi 

memandangnya sebagai bagian dari suatu kebutuhan.
1
 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi wadah dalam 

melaksanakan proses penelitian. Berdasarkan judul penelitian di atas, maka 

penelitian ini berlokasi di Pulau Kulambing Kecamatan Liukang Tupabbiring 

Kabupaten Pangkep. Peneliti memilih lokasi tersebut karena laut merupakan potensi 

sumber daya alam yang melimpah, namun hal ini belum dimanfaatkan secara 

maksimal, sehingga dibutuhkan pemberdayaan untuk memberikan motivasi dan 

dukungan dalam hal tersebut. 

                                                           
1
Mukh. Sihabudin, Pendidikan Agama Islam Integrative Berwawasan Lingkungan Hidup dan 

Kebudayaan Lokal di SMA Negeri Sokaraja Banyumas, (Purwokerto: Institute Agama Islam Negeri 

Purwokerto, 2019), h. 74-75. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Sosiologi yaitu, pendekatan yang memahami dan memaknai 

kehidupan masyarakat sekitar. Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang 

mempelajari tentang kehidupan masyarakat baik itu perorangan atau kelompok. 

Pendekatan sosiologi penelitian ini bertujuan untuk mempelajari serta memahami 

perilaku dan dampak kehidupan masyarakat.  Pendekatan sosiologi ini dipilih 

karena penelitian yang akan dilakukan identik dengan mempelajari situasi 

masyarakat dengan melihat fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Pendekatan 

yang digunakan untuk melihat potensi perempuan pesisir terkait dengan 

pemberdayaan peningkatan sumber daya manusia yang ada di pesisir Pulau 

Kulambing. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu: 

1. Data Primer 

Penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, 

biasanya kita sebut dengan responden.
2
 Data primer yaitu mengumpulkan data 

dengan datang ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara kepada informan 

tujuan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Data primer merupakan data 

penelitian yang didapat secara langsung dari sumber aslinya, dengan melakukan 

                                                           
2
Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006), h.16. 
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pengamatan, wawancara, pendapat dari individu maupun sekelompok (orang) serta 

hasil pengamatan dari suatu objek kejadian dan hasil pengujian (benda). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakaan data pendukung yang diperoleh dengan membaca 

buku, karya tulis ilmiah, dan berbagai literatur-literatur, serta jurnal yang 

berhubungan dengan penelitian tersebut. 

D. Tekhnik Penentuan Informan 

Teknik yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling, sebagaimana dijelaskan dalam buku “Memahami Penelitian Kualitatif“, 

Sugiyono: Purposive Sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan khusus ini, misalnya orang  yang 

dianggap paling tahu tentang harapan kita, mungkin dia adalah penguasa, sehingga 

akan memudahkan penelitian untuk mengeksplorasi objek/situasi sosial yang 

dipelajari.
3
 Peneliti akan memilih yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. 

Peneliti memilih informan agar para informan yang dipilih dapat memberikan 

informasi akurat dan dipercaya. Informan yang akan dipilih dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Staf Lapangan Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) 

Makassar 

2. Kepala Desa Pulau Kulambing 

3. 5 Perempuan Pesisir di Pulau Kulambing 

                                                           
3
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.54. 
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4. ABK/Awak Kapal 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-

kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam 

mendukung penelitian yang sedang dilakukan.
4
 Observasi merupakan sebuah 

pengamatan, dalam artian melakukan secara langsung pemantauan dan turun 

langsung mengamati lokasi penelitian pemberdayaan perempuan pesisir di Pulau 

Kulambing Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep. 

2. Wawancara 

Wawancara atau interview merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada informan dalam 

bentuk percakapan dan interaksi langsung, yang bertujuan untuk mendapatkan 

informasi di lapangan. Wawancara merupakan metode yang digunakan dalam suatu 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara lisan dari 

seseorang dan secara langsung untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut. 

Percakapan dilakukan oleh dua orang, yaitu pewawancara (yang memberikan 

pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban) atas pertanyaan 

tersebut.
5
 

                                                           
4
Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, h.224. 

5
Kasmawati, Pentingnya Penerapan Nilai-Nilai Ajaran Islam Pada Tradisi Pesta Panen Di 

Desa Lantang Kecamatan Polongbanteng Selatan Kabupaten Takalar, Skripsi (Samata: Fak. Dakwah 

dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 35-36. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu cara untuk mendapatkan berbagai informasi baik dalam 

bentuk tulisan maupun gambar atau karya-karya yang sesuai dengan apa yang akan 

diteliti. Peneliti menggunakan metode dokumentasi agar dapat mengumpulkan data-

data yang relevan. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

memperoleh, mengumpulkan data, dan melihat fenomena alam serta fakta sosial. 

Setelah masalah di lapangan dapat dilihat jelas, maka penelitian didukung dengan 

berbagai macam instrumen yaitu: 

1. Pedoman Wawancara dan observasi, ini digunakan sebagai acuan untuk 

memberikan pertanyaan kepada informan yang akan di wawancarai. 

2. Handphone, ini digunakan untuk mengambil gambar (memotret) dan 

merekam narasumber di lokasi penelitian. 

3. Recorder, untuk menunjang hasil rekaman video serta. Menggunakan 

perekam suara untuk mendapatkan dan mendengarkan informasi yang lebih 

jelas dari narasumber. 

4. Alat tulis, ini digunakan untuk menulis/mencatat informasi tambahan yang 

dilihat di lokasi penelitian. 
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G. Teknik dan Pengolahan Analisis Data 

  Pengolahan data adalah rangkaian pengolahan untuk menghasilkan informasi 

atau menghasilkan pengetahuan dari data mentah. Sehingga dapat memberikan 

informasi yang lebih akurat. Analisis data adalah menemukan informasi yang jelas 

dan berguna, untuk mendukung hasil informasi sebagai kesimpulan. 

1. Tahap pengolahan data penelitian yaitu sebagai berikut: 

a. Koleksi data, yaitu data yang didapatkan melalui pengamatan dan wawancara. 

b. Klasifikasi atau kategorisasi data yaitu menyusun data yang didapatkan 

bersumber dari jenis dan permasalahan maka dapat tersusun secara sistematis dan 

mudah dipahami. 

c. Editing data atau mengedit data sehingga mudah dipahami. 

d. Deskripsi data yaitu menguraikan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam 

bentuk laporan. 

2. Analisis data 

Analisis data adalah usaha pencarian catatan hasil penelitian dengan 

sistematis, tujuannya untuk mengembangkan pengetahuan mengenai objek penelitian 

dan menampilkan sebagai penemuan untuk orang lain. Metode ini merupakan suatu 

langkah dalam menyederhanakan data agar lebih mudah dibaca, menerjemahkan atau 

mengartikan untuk lebih jelas. Beberapa teknik analisis data antara lain sebagai 

berikut: Reduksi kata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Asal kata Pangkajene dipercayai berasal dari sungai besar yang membelah 

kota Pangkep. Pangka berarti cabang, dan Je’ne berarti air. Pangkajene berarti suatu 

hal yang mengacu pada sungai yang membelah kota Pangkep dengan membentuk 

cabang. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) adalah salah satu 

kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Pangkajene, 

luas wilayah 1.112,29 km
2
, tetapi setelah diadakan analisis bersama Bakosurtanal, 

luas wilayah tersebut menjadi 12.362,73 km
2
 dengan luas wilayah daratan 898,29 

km
2
 dan 11.464,44 km

2
.  

Panjang garis pantai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu 250 km, 

yang membentang dari barat ke timur. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri 

dari 13 kecamatan, di mana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan dan 4 

kecamatan terletak di wilayah kepulauan. 
1
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Andi Muliati Halid, dkk, Statistik Gender dan Anak Kabupaten Pangkajenen dan Kepulauan 

2020, ( Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangkajene dan 
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Tabel 4. 1 Nama Kecamatan di Wilayah Daratan dan Kepulauan Pangkep 

Wilayah Daratan Wilayah Kepulauan 

Kecamatan Pangkajene Kecamatan Liukang Tupabbiring 

Kecamatan Balocci Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 

Kecamatan Bungoro Kecamatan Liukang Kalmas 

Kecamatan Labakkang Kecamatan Liukang Tangaya 

Kecamatan Ma’rang  

Kecamatan Segeri  

Kecamatan Minasa Te’ne  

Kecamatan Tondong Tallasa  

Kecamatan Mandalle  

    Sumber Data: Kab. Pangkep 2022. 

Terdapat lebih dari 50 pulau yang berada di wilayah Kabupaten Pangkajene 

dan Kepulauan. Pulau-pulau tersebut sebagian besar berada di Kecamatan Liukang 

Tupabbiring, Liukang Tangaya, dan Liukang Kalmas. 

1. Letak Geografis 

 Pulau Kulambing secara geografis berada pada 04046’14 .88” LS dan 

119025’44.4” BT, dan termasuk dalam wilayah administratif Desa Mattiro Uleng. 

Pulau yang merupakan pusat pemerintahan desa ini di sebelah utara berbatasan 

dengan Pulau Bangko-Bangkoang, di sebelah timur berbatasan dengan Pulau 
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Satando, di sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Camba-Cambayya, dan di 

sebelah barat berbatasan dengan Pulau Pala. Pulau Kulambing terdiri dari 3 Dusun: 

a. Dusun Utara 

b. Dususn Selatan 

c. Dusun Bangko-Bangkoang 

 Selain Pulau Kulambing, pulau lain yang termasuk dalam wilayah Desa 

Mattiro Uleng adalah Pulau Bangko-Bangkoang. Jarak antara kedua pulau dapat 

ditempuh dalam waktu 10 menit dengan menggunakan perahu “jolloro”. Akses ke 

Pangkajene dapat dilakukan menggunakan kapal khusus penumpang dari dermaga 

pulau ke pelabuhan Pangkep ( dekat pasar dalam sungai pangkep ) atau sebaliknya. 

Pulau ini memiliki luas sekitar 3   . 

  Perjalanan menuju ke lokasi penelitian peneliti berangkat dari Samata 

Kabupaten Gowa sampai di Kabupaten Pangkep kurang lebih 2 jam perjalanan, 

sampai di kota Pangkep berangkat ke Pulau Kulambing dari dermaga dekat pasar 

kota Pangkep dengan biaya RP. 15.000-20.000, menggunakan kapal (motor). 

Berangkat dari dermaga dekat pasar peneliti melewati sungai besar, rawa-rawa, dan 

laut. Kapal biasanya berangkat jam 11.00 sampai di pulau jam 13.00  ± 2 jam 

perjalanan tergantung cuaca.  Masyarakat di Pulau Kulambing menggunakan bahasa 

bugis. 
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2. Jumlah Penduduk  

   Jumlah penduduk Pulau Kulambing Desa Mattiro Uleng adalah sebanyak 

2.018 jiwa yang terdiri atas 1.033 jiwa penduduk laki-laki dan 985 jiwa penduduk 

perempuan. Pertumbuhan penduduk Pulau Kulambing Desa Mattiro Uleng 

mengalami perkembangan yang besar.  

Tabel 4.2, Jumlah Penduduk menurut pembagian Dusun 

No 
Nama Dusun 

Jenis Kelamin  

Jumlah  

Laki-laki 

 

Perempuan 

1 
Dusun Utara 495 442 937 

2 
Dusun Selatan 408 423 831 

3 
Dusun Bangko-Bangkoang 130 120 250 

 
Jumlah Total 1033 985 2.018 

Sumber Data: Kepala Desa P. Kulambing 2022. 

Dusun yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Dusun Utara dengan 

jumlah penduduk 937 jiwa dengan jumlah laki-laki 495 jiwa dan jumlah penduduk 

perempuan 442 jiwa, dan jumlah penduduk paling sedikit adalah Dusan Bangko-

Bangkoang dengan jumlah penduduk laki-laki adalah 130 jiwa dan jumlah 

penduduk perempuan adalah 120 jiwa. 

Laki-laki di Pulau Kulambing ada yang bekerja sebagai ABK, Nelayan, dan 

Pegawai. Pekerjaan dari laki-laki yang ada di pulau mayoritas ABK, sedangkan 

perempuan di Pulau Kulambing ada yang bekerja sebagai pedagang, staf/pegawai, 
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guru, dan IRT. Banyak perempuan yang sudah menikah, selain menjadi IRT 

mereka juga memiliki usaha seperti berdagang. Perempuan menurut rekategori 

pekerjaan bisa diperkirakan 25% guru, staf, dan pegawai, 35% sebagai IRT, dan 

40% pedagang. 

3. Pemerintahan  

Pulau Kulambing, merupakan wilayah administratif di bawah kecamatan, 

yang dipimpin oleh Kepala Desa. Pulau Kulambing menganut sistem kelembagaan 

pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah 

Pulau Kulambing Desa Mattiro Uleng adalah Kepala Desa, yang dibantu oleh 

sekretaris, bendahara, dan staf-staf lainnya. 

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA MATTIRO ULENG PULAU 

KULAMBING 

 

KEPALA DESA 

Lukman 

KEPALA DUSUN 
SELATAN 

Muh. Shaleh 

KEPALA DUSUN 
UTARA 

Nur Indah 

KEPALA DUSUN 
BANGKO-

BANGKOANG 

Muliadi 

SEKERTARIS 

Bayu Saputra Basir, SE 

KAUR TATA USAHA 
DAN UMUM 

Muhammad Ali 

KAUR KEUANGAN 

HJ. Saribanong 

KAUR 
PERENCANAAN 

Jamila 

KEPALA SEKSI 
PELAYANAN 

Marhani 

KEPALA SEKSI 
KESEJAHTERAAN 

Jumriah 

KEPALA SEKSI 
PEMERINTAHAN 

Akmal 
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Tabel 4.3, Sarana dan Prasarana di Pulau Kulambing 

 

  No 

 

 

Sarana dan Prasarana 

 

 

       Jumlah 

1.  Kantor Desa 1 

2.  Masjid 1 

3.  Puskesmas 1 

4.  PLN 1 

5.  Sekolah 4 

6.  Gedung Serba Guna (GSG) 1 

  Sumber data: Staf Desa Pulau Kulambing 2022. 

4. Pendidikan 

Pendidikan merupakan pembelajaran tentang pengeahuan, keterampilan 

yang diwariskan atau diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui 

pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan merupakan suatu proses menuju 

arah yang lebih baik untuk masa depan. Penting seorang anak di didik oleh orangtua 

atau guru disekolahnya. Dengan ini Pemerintah tetap memfasilitasi masyarakat-

masyarakat terpencil khususnya di pulau dengan sekolah. 

Pulau kulambing merupakan salah satu pulau yang jauh dari kota, namun 

anak-anak tetap dapat belajar dengan baik di daerahnya sendiri. 4 sekolah yang ada 

di Pulau Kulambing di antaranya yaitu: 
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a. 2 TK 

b. 1 SD 

c. 1 SMP 

3 sekolah di antaranya TK, SD, dan SMP berada di pusat Pulau Kulambing 

tepatnya di Desa Mattiro Uleng Dusun Utara dan Selatan, sedangkan untuk Dusun 

Bangko-Bangkoang hanya ada 1 sekolah yaitu TK. Semangat dan keingintahuan 

anak-anak di Pulau Kulambing tidak berkurang untuk belajar meskipun dengan 

fasilitas sekolah yang masih kurang memadai. 

B. Kehidupan Perempuan Pesisir di Pulau Kulambing Kecamatan Liukang 

Tupabbiring Kabupaten Pangkep 

Kehidupan merupakan segala bentuk yang ada di bumi atau segala aspek 

yang mempengaruhi bidang kegiatan. Kehidupan dijalani seseorang dengan 

melakukan hal-hal positif. Perempuan di Pulau Kulambing melakukan aktivitas 

sehari-hari dengan berdagang dan sebagian lainnya juga berprofesi sebagai guru, 

IRT dan lain-lain. Laki-laki di Pulau Kulambing kebanyakan berprofesi sebagai 

ABK, dan ada juga sebagai nelayan.   

Perempuan yang sudah menikah di Pulau Kulambing yang profesi suaminya 

sebagai ABK (Anak Buah Kapal), mereka harus siap untuk berjauhan dari 

pasangannya beberapa hari bahkan bisa sampai 2 minggu. Laki-laki yang bekerja 

sebagai ABK seringkali harus berpisah dengan keluarga untuk beberapa hari, 
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sebagai ABK mereka harus konsisten dengan pekerjaannya. Tugas dari ABK di 

Pulau Kulambing yaitu mengantar barang ke pulau dan daerah lain. Barang yang 

diantar biasanya berupa semen (semen tonasa). Pengantaran yang dilakukan bisa 

sampai ke wilayah Kalimantan. ABK yang memiliki Kapal (motor) juga sebagai 

akses di Pulau Kulambing menuju kota Pangkep. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan pak Lukman (Kepala Desa), beliau mengatakan: 

“Laki-laki di sini khususnya bapak-bapak dominan pekerjaannya itu ABK 

atau yang bawa kapal kecil (motor). Kapal (motor) ini merupakan angkutan 

umum di pulau, jadi kalau kita semua mau bepergian kemana-mana kapal 

(motor) itu bawaki. Sebenarnya adaji juga nelayan tapi sebagianji dan tidak 

terlalu banyak, kalau di Dusun Bangko-Bangkoang di sana ada nelayan 

rumput laut, karena sangat mudah mendapat rumput laut kalau disana”.
2
 

 

Kapal (motor), merupakan transportasi untuk ke kota Pangkep. Kendaraan 

tersebut sangat berguna bagi masyarakat pulau khususnya Pulau Kulambing. 

bepergian kemana-mana tidak lagi menjadi suatu permasalahan ketika ingin 

mengunjungi keluarga yang ada di kota Pangkep atau  di pulau-pulau lainnya. 

Berbeda dengan transportasi yang dilewati oleh masyarakat Pulau 

Kulambing dari Dusun Bangko-Bangkoang ke pusat Pulau Kulambing yaitu Dusun 

Utara, mereka biasa menggunakan jolloro atau kapal kecil yang biasa digunakan 

oleh nelayan kecil. Tidak hanya jolloro namun mereka juga biasa menggunakan 

gabus untuk menyebrang ke Dusun Utara. Terkesan ekstrim, karena jarak yang di 

tempuh kurang lebih 10 menit jika menggunakan jolloro, namun masyarakat pulau 

sangat pemberani, mungkin karena keahliannya dalam berenang. 

                                                           
2
Wawancara Pak Lukman, Kepala Desa Pulau Kulambing, (tanggal 09 April 2022). 
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Masyarakat Pulau Kulambing sangat menerima dengan baik orang asing 

(orang yang baru datang) ke pulau tersebut. Sikap ramah serta sopan santun yang 

diterapkan oleh masyarakat di Pulau Kulambing sangat saya rasakan saat pertama 

kali melakukan observasi, mereka menerima dengan baik dan sangat membantu 

selama saya di sana. 

Setiap hari perempuan di pulau melakukan aktivitas seperti biasanya 

melayani suami dan anak-anaknya. Mempersiapkan anak-anak untuk kesekolah, 

memasak untuk sarapan pagi dan membersihkan rumah. Sebagaimana dalam hasil 

wawancara dengan Ibu Darma: 

“Saya dek kalau pagi memasak untuk suami dan anak, mengerjakan 

pekerjaan rumah seperti membersihkan dll, karena ini tugas seorang istri, 

setelah itu nonton atau kerumah tetangga dek kalau sepi jualan atau orang 

yang mau pabrik kopi, beras, dan gula.  Jadi sayajual-jualan sama buka jasa 

pabrik itu untuk membantu menghidupi ekonomi keluarga saya”.
3
 

 

Hal yang beda namun hampir sama dengan pernyataan ibu Darma tadi, yang 

dikatakan oleh ibu Idayani bahwa: 

“Setelah mempersiapkan makanan untuk keluarga saya juga harus bekerja 

dirumah yaitu menjaga dagangan, ini merupakan kerja sampingan saya 

selain menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anak”.
4
 

 

Mengerjakan pekerjaan rumah seperti membersihkan, memasak bukan suatu 

hal yang menjadi masalah bagi perempuan pesisir di Pulau Kulambing, karena, 

                                                           
3
Ibu Darma, warga dan anggota sekolah perempuan di Pulau Kulambing, (tanggal 19 Maret 

2022). 

 
4
Ibu Idayani, warga dan anggota sekolah perempuan di Pulau Kulambing, (tanggal 19 Maret 

2022). 
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menurut mereka apa yang dilakukan merupakan bentuk perwujudan dari kewajiban 

yang harus dilakukan. Pedagang juga merupakan mayoritas pekerjaan bagi 

perempuan di Pulau Kulambing, sehingga dengan adanya pekerjaan sampingan ini 

mereka dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya. 

Perempuan yang bekerja sebagai staf desa dan guru yang suda berkeluarga 

juga melakukan pekerjaan rumah sebelum bekerja. Berbeda dengan perempuan 

yang masih gadis atau lajang, ada yang masih sekolah dan sudah bekerja. Sebagian 

dari mereka yang bekerja di kantor desa ada juga yang kerja di luar dari pulau 

tersebut. 

 Perempuan yang berprofesi sebagai pedagang maupun yang bukan, selain 

melayani anak dan suaminya mereka juga harus ke pasar untuk membeli barang 

dagangan. Akses untuk ke pasar dari pulau adalah dengan menggunakan kapal 

(motor), sekitar 2 jam perjalanan menuju kota Pangkep. Kapal (motor) berangkat 

jam 07.00 dan 08.00 dari pulau, kembali dari kota Pangkep ke pulau jam 11.00. 

Apabila cuaca buruk perjalanan kembali ke pulau akan tertunda sampai cuaca 

membaik. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Alamsya selaku awak kapal 

(motor) akses menuju pulau lain dan dermaga kota Pangkep bahwa: 

“Ketika cuaca buruk pemberangkatan menuju pulau biasa terhambat sampai 

berjam-jam, karena  bahaya untuk melakukan perjalanan. Yang paling 

bahaya kalau angin, karena takutnya tidak seimbang gara-gara gelombang 

air laut”.
5
 

 

                                                           
5
Wawancara dengan Alamsya, Awak Kapal, (tanggal 9 Maret 2022). 
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Perjalanan yang ditempuh untuk sampai ke Pulau Kulambing ± 2 jam dari 

dermaga Kota Pangkep. Sebelum sampai ke pulau, masyarakat harus melewati 

sungai besar, rawa-rawa, dan laut, berbeda jarak antara pulau dengan demaga 

Maccini Baji. Perjalanan yang ditempuh sampai ke pulau atau dari pulau ke 

dermaga hanya 30 menit, namun dermaga ini terbilang agak jauh dari kota. 

Dermaga Maccini Baji terletak di Kecamatan Labakkang, kurang lebih 35 menit 

dari kota. Sebagai peneliti, saat pertama kali melakukan kunjungan (observasi) di 

sana saya merasa masyarakat khususnya perempuan pulau terkesan mereka sangat 

pemberani. Keberanian yang di maksud di sini adalah saat melewati arus sungai, 

rawa-rawa yang terkesan menantang (menguji adrenalin) dipikiran peneliti, dan laut 

yang ombaknya perlahan terkesan menguji mental seseorang. 

Permasalahan-permasalahan juga dirasakan oleh masyarakat terkhususnya 

untuk perempuan pesisir di Pulau Kulambing. Setiap hari mereka harus saling 

bergantian dalam hal fasilitas listrik, di pulau ini listrik akan menyala pada sore hari 

mulai jam 17.45-06.00 pagi dan bergantian dengan pulau lain yang menyala pada 

pagi-sore hari. Meskipun di sana ada kantor PLN namun mereka harus saling 

bergantian dengan pulau lain. Masyarakat pulau tetap bersyukur meskipun harus 

bergantian, karena dulu tidak ada listrik sama sekali yang sampai pada pulau 

tersebut. Sebagaimana dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Darma 

bahwa: 

“Kami bersyukur karena sudah ada listrik walaupun harus berganti-gantian, 

karena di Pangkep memang banyak sekali pulau jadi kami sebagai 



44 
 

 
 

perempuan sekaligus warga pulau harus mengerti juga. Di sini dulunya sama 

sekali tidak ada listrik sehingga jaringan untuk saling terhubung lewat HP 

saja susah”.
6
 

 

Berbagai masalah tidak menjadi hambatan bagi perempuan-perempuan 

pesisir di Pulau Kulambing. Semangat serta rasa kecintaan pada tanah kelahirannya 

sendiri membuat perempuan di Pulau Kulambing tetap bertahan sampai saat ini. 

Hal-hal yang menjadi motivasi perempuan pesisir bertahan di daerah seperti itu 

adalah: 

1. Rasa cinta terhadap tanah kelahirannya. 

2. Keluarga/kerabat yang ada di Pulau Kulambing. 

3. Fikiran yang masih murni tentang pengabdiannya di Pulau Kulambing. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Idayani saat wawancara: 

“Saya bertahan di pulau ini karena keluarga saya di sini semua, rasa ingin 

berkembang di luar pulau pasti ada, tapi saya lahir dan saya berkeluarga 

juga di sini”.
7
 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Sunia, ibu Darma, dan ibu Cedo. 

Mereka ingin berkembang namun karena rasa cintanya terhadap tanah kelahiran 

tidak menggoyahkan dirinya untuk tetap bertahan di Pulau Kulambing, selain itu 

pernyataan lain juga dikatakan oleh ibu Indotang bahwa: 

“Saya sangat ingin berkembang nak, tapi pahamja juga ini kampungku ini 

tanah kelahiranku jadi tidak bisaka keluar atau pergi dari sini, dulunya saya 

                                                           
6
Wawancara dengan Ibu Darma, (tanggal 19 Maret 2022). 

7
Wawancara dengan Ibu Idayani, warga dan anggota sekolah perempuan di Pulau Kulambing. 

(tanggal 19 Maret 2022).  



45 
 

 
 

juga ingin seperti kita sekolah tinggi dan punya tujuan hidup, tapi paham jaki 

orang dulu bagaimana bahkan menulis dan membaca saja kami tidak tau”.
8
 

 

Ibu Indotang mengatakan bahwa dirinya ingin sekali berkembang, namun 

dia tidak bisa melawan takdir yang sudah di tetapkan hidup di pulau menjadi 

seorang IRT dan pedagang di sana. Ibu Indotang juga menjelaskan bahwa zaman 

sudah berbeda, beda dulu dan sekarang semua fasilitas pendidikan sudah banyak 

tidak seperti dulu yang sangat terbatas.  

Tekad yang dimiliki oleh  perempuan pulau serta semangat untuk menjadi 

lebih maju, merupakan bagian dari hidup mereka. Perempuan pulau juga memiliki 

kecerdasan dalam berfikir, kemampuan untuk berkreasi, dan mereka juga siap untuk 

berkembang menjadi lebih maju. 

C. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Taraf Hidup Perempuan Pesisir di 

Pulau Kulambing Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep 

Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki wewenang untuk mengatur 

komunitas di wilayah tertentu. Pemerintah memiliki kekuatan besar dalam suatu 

Negara, mencakup urusan masyarakat yang ditujukan untuk mencapai tujuan 

Negara.  

Pemerintah di Kabupaten Pangkep memberikan bantuan kepada masyarakat-

masyarakat diberbagai daerah yang ada di Pangkep baik di daratan maupun bagian 

kepulauan, seperti bansos dan bantuan lainnya.  

                                                           
8
Wawancara dengan Ibu Indotang (tanggal 22 maret 2022). 
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Peluncuran Sekolah Perempuan Pulau, sebuah kegiatan kolaborasi YKPM 

(Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat), mitra Institut Kapal Perempuan dalam 

program “Gender Wath” dengan pemerintah Kabupaten Pangkep, bertujuan untuk 

memperkenalkan sekaligus mempublikkan Sekolah Perempuan Pulau yang telah 

dibangun ini adalah kolaborasi kritis antara pemerintah dan organisasi masyarakat 

sipil, dalam peluncuran yang merupakan bagian dari pengakuan pemerintah.  

Program Sekolah Perempuan dilakukan pada awal tahun 2014, 4 desa dan 10 

pulau, jumlah peserta kurang lebih 500 orang, di Pulau Kulambing kurang lebih 70 

peserta yang ikut, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ibu Nurhayati (Staf 

lapangan YKPM Sulsel) saat wawancara: 

“Pada awalnya sekolah perempuan dibentuk itu awal tahun 2014, 

sebenarnya perencanaannya akhir tahun 2013 tapi pelaksanaanya awal 

2014. Jadi kami fokus dengan perempuan pulau 4 desa dan 10 pulau yang 

kami tempati, kurang lebih itu 500 peserta, khusus Pulau Kulambing hanya 

70 peserta”.
9
 

 

 Awal terbentuknya program ini adalah karena adanya informasi dari Bupati 

untuk pendampingan desa-desa terpencil di mana pada saat itu informasi dan 

fasilitas yang masih sangat kurang terpenuhi, sehingga rekomendasi Bupati 

menyarankan melakukan di wilayah Kepulauan.  “Hal ini diungkapkan oleh ibu 

Nurhayati”. 

 Program pemberdayaan Sekolah Perempuan dalam hal ini berarti luas, tidak 

hanya memakai seragam dan belajar seperti sekolah pada umumnya. Program 

Sekolah Perempuan di Kepulauan ini merupakan target untuk memberdayakan 
                                                           

9
Wawancara dengan Ibu Nurhayati, (Staf Lapangan YKPM Sulsel), (tanggal 02 Juni 2022). 
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perempuan-perempuan di pulau, agar mereka dapat setara dengan laki-laki dengan 

bisa memimpin dan berkomunikasi dengan masyarakat satu sama lainnya. Sekolah 

Perempuan ini merupakan suatu upaya untuk memberikan perubahan kepada 

perempuan-perempuan agar memiliki rasa percaya diri dan sikap pemberani serta 

mengajarkan bagaimana perempuan dapat mengungkapkan permasalahan dan 

melawan ketidak adilan yang dirasakan. 

Proses pengenalan program Sekolah Perempuan tidak secara langsung dapat 

diterima masa pengenalanpun melewati beberapa rintangan, karena pada saat itu 

perempuan-perempuan pulau takut dan kurang welcome terhadap pendatang (orang 

baru). Sebagaimana dikatakan oleh ibu Nurhayati pada saat wawancara: 

“Ketika kami datang dengan baju seragam mereka semua berlarian masuk 

rumah dan tidak mau menemui kami, sehingga kami harus door to door 

untuk melakukan pendekatan dan mensosialisasikan program Sekolah 

Perempuan”.
10

 

 

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh narasumber di atas bahwa mereka 

melakukan door to door yang artinya dari rumah ke rumah. Seiring berjalannya 

waktu staf lapangan YKPM mulai mengadakan pertemuan di lapangan atau di 

tempat terbuka, tidak menentu apakah di kantor desa, atau tempat lainnya. 

Perempuan-perempuan Pulau Kulambing mulai merasa nyaman dengan obrolan 

selama sosialisasi berlangsung. Kemudian mereka diajak untuk mengetahui 

kesehatan reproduksi, dan diajak untuk lebih berani mengusulkan kebutuhannya. 

                                                           
10

Wawancara dengan Ibu Nurhayati, (Staf Lapangan YKPM Sulsel), (tanggal 02 Juni 2022). 
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“Saat itu kami dikira membawa aliran sesat, karena saking tertutupnya 

masyarakat di sana. Sampai akhirnya kami melakukan pertemuan-

pertemuan kecil-kecilan”.
11

 

 

  Perempuan di Pulau Kulambing pada saat itu tidak langsung menerima 

YKPM yang datang kesana, bahkan mereka menutup rumah dan menghindar. 

Kemudian pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh YKPM kepada masyarakat 

pulau mulai membawa hasil. Perempuan di pulau sudah mulai menerima dan ikut 

serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh YKPM, Institut Kapal Jakarta, dan 

Pemerintah Kabupaten Pangkep. Perempuan-perempuan di Pulau Kulambing 

membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan proses untuk menerima serta terbuka 

dengan YKPM pada saat itu. Sebagaimana teori yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu  teori struktural fungsional oleh  Talcott Parsons, tentang fungsi yang harus 

dimiliki sistem agar bertahan (survive) yaitu adaptation (adaptasi).  

Seorang pedagang sayur dari Pulau Kulambing yang terkenal adalah Ibu 

Indotang, beliau merupakan orangtua tunggal dari seorang anak. Ibu Indotang 

bekerja banting tulang demi menafkahi anaknya, selepas beliau berpisah dengan 

suaminya. Ibu Indotang juga merupakan ketua dari kelompok sekolah perempuan di 

Pulau Kulambing. Belajar dari pengalaman hidupnya selepas ditinggal suami Ibu 

Indotang bekerja sendiri untuk menghidupi dirinya dan anaknya yang masih kecil 

pada saat itu. Ibu Indotang menerima penghargaan sebagai pelopor pencegahan 

                                                           
11

Wawancara dengan Ibu Nurhayati, (tanggal 02 Juni 2022). 
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perkawinan anak di bawah umur pada tahun 2018 di Jakarta. Ibu Indotang 

mengatakan bahwa: 

“Pada saat itu pernikahan dini merupakan budaya sejak lama yang ada di 

daerahnya, namun saya tahu betul apa yang akan terjadi apabila anak 

dipaksa untuk menikah. Mereka harus membersihkan rumah, merawat anak, 

dan mengorbankan pendidikannya.”
12

 

 

 Sekolah Perempuan berhasil mengubah pola pikir perempuan di pulau dengan 

memberikan motivasi serta arahan tentang kesetaraan. Perempuan pesisir mulai 

memiliki sikap berani serta rasa percaya diri bagi perempuan-perempuan pesisir 

untuk lebih bersuara karena sebelum adanya program ini perempuan-perempuan 

pesisir di Pulau Kulambing sering menerima perlakuan yang tidak pantas dari para 

laki-laki (suami). Perempuan dianggap lebih bodoh dan tidak layak untuk 

memegang kekuasaan. Sekolah perempuan kemudian dihadirkan untuk memberikan 

ilmu yang sangat baik sebagai pegangan bagi perempuan-perempuan yang sering 

tertindas. 

 Selain itu, perempuan-perempuan di pulau juga kemudian belajar bagaimana 

cara untuk mengolah dan menggunakan sumber daya laut yang ada di pulau. Seperti 

di Dusun Bangko-Bangkoang di pulau tersebut merupakan daerah penghasil rumput 

laut yang kemudian dimanfaatkan sebagai penghasil dari para suami perempuan-

perempuan di pulau. Banyak perencanaan yang telah disusun namun sampai 
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Wawancara Ibu Indotang, Warga Pulau Kulambing (anggota Sekolah Perempuan), (tanggal 

21 Maret 2022). 
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sekarang belum sempat dilaksanakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu 

Cedo: 

“Sekolah perempuan sangat membantu bagi perempuan seperti saya, karena 

kakuka dulu dan takut untuk berkomunikasi dengan orang baru, apa yang saya 

dapat dari program ini itu sangat bermanfaat bagi diri saya dan keluarga 

karena sekarang beranika menuntut hak untuk kami perempuan pulau. 

Programnya itu sekolah perempuan di sekolah perempuan ini belajar maki 

bagaimana berbicara apa itu gender kesetaraan, dan nakasiki juga biasa tips 

tips untuk mengembangkan usahata, mengenai kerajinannya toh ada tapi 

belumpi dijalankan di Pulau ini, kalau sekarang lebih tepatnya di Pulau 

Sabutung disitumi tempat berjalan itu kayak kerajinan atau yang mau dibuat.
13

 

 

 Memanfaatkan sumber daya laut dengan menjadikan suatu produk sebenarnya 

sudah terlaksana di beberapa pulau, dan yang paling aktif adalah Pulau Sabutung 

sampai sekarang. 

D. Pengaruh Pemberdayaan Terhadap Perempuan Pesisir Pulau Kulambing 

Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep 

Pengaruh merupakan suatu reaksi yang timbul dari suatu keadaan atau 

tindakan, yang dapat memberikan perubahan seseorang. Pemberdayaan yang 

dilakukan terhadap perempuan pesisir di Pulau Kulambing sudah pasti memberikan 

perubahan baik itu dari segi kemampuan untuk bicara, kritis, dan keterampilan 

(kerajinan tangan). Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Darma: 

“Kegiatan di sekolah selain memberikan pemahaman tentang gender, kami 

juga diajarkan bagaimana berkreasi atau membuat sebuah karya. Misalnya 

seperti lopi-lopi, tempat sampah dari bambu, dan makanan dek”.
14

 

                                                           
13

Wanwancara Ibu Cedo, Warga Pulau Kulambing (Dusun Bangko-Bangkoang), (tanggal 23 

Maret 2022). 
14

Wawancara dengan Ibu Darma (tanggal 13 Agustus 2022). 
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Pemberdayaan perempuan pesisir di berbagai pulau yang ada di Kabupaten 

Pangkep ini memberikan sebuah perubahan kepada perempuan pulau untuk lebih 

berkreasi dan mampu memanfaatkan sumber daya laut yang ada di sekitarnya. 

Seperti dalam hasil wawancara diatas bahwa kegiatan sekolah perempuan tidak 

hanya mengajarkan apa itu gender, dan kesehatan. Tetapi dalam kegiatan yang lain 

juga seperti, membuat lopi-lopi, tempat sampah yang terbuat dari bambu, dan jenis 

makanan. Lopi-lopi ini merupakan bahasa bugis yang artinya perahu kecil dalam 

penjualan disebut sebagai sovenir perahu. Makanan yang dibuat oleh perempuan-

perempuan pulau seperti, kue doi-doi (uang-uang), kerupuk daun kelor, dan kerup 

rumput laut. 

Pembuatan kerajinan tangan dan makanan tersebut dilakukan di Pulau 

Sabutung pusat tempat pertemuan perempuan-perempuan pulau yang di 

selenggarakan oleh YKPM. Pembuatan lopi-lopi dan makanan itu dibuat sesuai 

dengan permintaan dari konsumen, jadi untuk lopi-lopi pembuatannya tetap 

berlanjut jika bahan ada sedangkan untuk makanannya dibuat ketika ada yang 

pesan. Sebagaimana dalam hasil wawancara dengan ibu Nur (staf lapangan YKPM): 

“Kami Kumpulkan di Pulau Sabutung yang mudah dijangkau oleh anggota 

sekolah perempuan. Jadi kegiatan pertemuan itu untuk sekarang hanya 

1kali/bulan. setiap pertemuan itu kami ajarkann perempuan-perempuan di 

pulau untuk berkreasi. Untuk pembuatan seperti makanan itu dibuat di sela-

sela waktu kesibukannya, atau pas habis dan ada yang pesan baru dibuat 
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lagi. Tapi setelah covid-19 banyak yang tidak aktif karena sepi 

pembelinya”.
15

 

Kegiatan pertemuannya dilakukan sekali dalam sebulan di Pulau Sabutung 

yang mudah dijangkau oleh perempuan-perempuan yang tinggal di pulau lain. Jarak 

antara Pulau Kulambing ke Pulau Sabutung ± 30 menit. Perempuan yang kesana 

biasanya menggunakan jolloro. Permintaan untuk makanan dibuat ketika ada 

pemesan dari luar. Namun, setelah covid-19 beberapa perempuan dari pulau-pulai 

lain banyak yang tidak aktif. 

70 peserta yang terdaftar ikut sekolah perempuan di Pulau Kulambing, namun 

hanya beberapa yang aktif sampai sekarang. Peserta yang ikut aktif sebelum 

akhirnya tinggal 5 peserta perempuan, ada 16 perempuan diantaranya: ibu Dewi 

Rahman, ibu Mihani, ibu Samsia, ibu Sohoria, ibu Saharia, ibu Hasnada, ibu Suarni, 

ibu Imi, ibu Hasda, ibu Nursia, ibu Hj. Sari Banong, ibu Darma, ibu Indotang, ibu 

Idayani, ibu Sunia, dan ibu Cedo. Berbagai kendala yang membuat perempuan-

perempuan yang tadinya aktif di kegiatan sekolah perempuan ini menjadi tidak aktif 

yaitu: 

1. Faktor Keluarga 

2. Faktor Usia 

3. Faktor Cuaca 

Tiga faktor yang menjadi suatu hambatan atau alasan banyak perempuan yang 

tidak bisa ikut setiap diadakan pertemuan sekolah perempuan, selain itu hal ini juga 
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Wawancara Ibu Nur (tangggal 13 Agustus 2022). 
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menjadi alasan bagi perempuan yang tidak ikut di sekolah perempuan. Pertama 

yaitu faktor keluarga, jadi keluarga menjadi salah satu hambatan atau alasan 

mengapa perempuan tidak bisa hadir di setiap pertemuan, karena untuk perempuan 

yang sudah menikah beliau harus mengurus dulu anak-anaknya dan memasak. 

Sehingga waktu selesai untuk mengurus tersebut tidak bisa diperkirakan. Kedua 

yaitu faktor usia, banyak perempuan paruh baya yang ikut di kegiatan sekolah 

perempuan ini namun karena usianya yang sudah tidak bisa selalu menyebrang ke 

Pulau Sabutung menjadi salah satu alasan mereka tidak bisa ikut di kegiatan 

tersebut. Ketiga faktor cuaca, yaitu setiap pertemuan yang dilakukan oleh YKPM di 

Pulau Sabutung kadang tidak bisa ditentukan, sehingga cuaca juga menjadi salah 

satu kendala bagi perempuan-perempuan yang ingin kesana. Ketika cuaca buruk 

perempuan dari pulau lain akan terhambat untuk datang kesana. Sebagaimana dalam 

hasil wawancara dengan ibu Darma: 

“Cuaca juga menjadi hambatan bagi kami dek, karena kalau mau menyebrang 

baru hujan dan kencang angin pastinya saya pribadi berfikir untuk kesana”.
16

 

 

Banyak kesempatan bagi perempuan-perempuan di Pulau untuk mendapatkan 

perubahan yang lebih baik dari sebelumnya melalui pemberdayaan yang diadakan 

oleh YKPM yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pangkep. Sampai 

sekarang di Pulau Kulambing masih ada beberapa yang sangat aktif dalam kegiatan 

pemberdayaan ini. Seperti ibu Darma, ibu Indotang, ibu Idayani, Ibu Cedo, dan Ibu 

Sunia. 

                                                           
16

Wawancara ibu Darma(tanggal 13 Agustus 2022). 
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Tabel 4.4 Data perempuan yang aktif dalam Program Sekolah perempuan 

Pulau Kulambing 

Nama Pekerjaan Umur 

Ibu Darma Pedagang 35
th 

Ibu Indotang Pedangan 43
th 

Ibu Idayani Pedagang 39
th 

Ibu Sunia Pedagang 44
th 

Ibu Cedo Pedagang 50
th 

Sumber data: Pulau Kulambing 2022. 

Tabel di atas merupakan data perempuan yang aktif dalam program sekolah 

perempuan di Pulau Kulambing. sebanyak 5 perempuan yang sampai sekarang 

masih aktif ikut di setiap pertemuan untuk program pemberdayaan ini, meskipun 

pertemuan dilakukan di Pulau Sabutung. Pertemuan di lakukan di Pulau Sabutung 

karena disana perempuan pulaunya lebih banyak dan jumlah peserta juga lebih 

banyak dibanding dengan pulau-pulau lainnya. 

Tabel 4. 5,  Data Perempuan di Pulau Kulambing Sebelum dan Sesudah 

Pemberdayaan 

NO Nama Sebelum Pemberdayaan Sesudah Pemberdayaan 

1. 

Ibu 

Darma 

 Ibu Darma bekerja 

sebagai IRT dan juga 

sebagai pedagang di 

Pulau Kulambing, dia 

juga membuka usaha 

Setelah adanya pemberdayaan 

perempuan yang diadakan oleh 

YKPM (Yayasan Kajian 

Perempuan) di Pulau Kulambing, 

banyak perubahan yang dirasakan 
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kecil-kecilan yaitu jasa 

pabrik gula, kopi, dan 

tepung. 

 Sebelum adanya 

pemberdayaan melalui 

program sekolah 

perempuan ketakutan 

sangat dirasakan oleh 

Ibu Darma seperti 

tindakan KDRT dan 

ketidak adilan terhadap 

pembagian  kerja 

antara laki-laki dan 

perempuan. Suara-

suara yang tidak 

tersampaikan kepada 

pemerintah. 

 

oleh ibu Darma setelah ikut 

program pemberdayaan. Seperti 

yang dikatakan oleh ibu Darma 

saat wawancara: 

“saya ikut di sekolah perempuan 

tahun 2014, awalnya saya takut dan 

tidak berani karna saya kira ini 

kegiatan jangan sampai mauki na 

doktrin dan ternyata hasil dari saya 

ikut sekolah perempuan ini 

Alhamdulillah saya lebih percaya 

diri, berani, dan sekarang saya tau 

apa yang berhak dan tidak berhak 

dilakukan laki-laki kepada 

perempuan (kesetaraan).”
17

 

 

2. 

Ibu 

Indotang 

 Ibu Indotang bekerja 

sebagai pedagang sayur 

Sebagai korban KDRT ibu 

Indotang memiliki trauma karena 
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 Wawancara Ibu Darma, (dilakukan pada tanggal 19 maret 2022). 
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di Pulau Kulambing. 

 Sebelum 

pemberdayaan sekolah 

perempuan, ibu 

Indotang bukan siapa-

siapa bahkan beliau 

korban KDRT dan juga 

merupakan orangtua 

tunggal setelah bercerai 

dengan suaminya. Rasa 

percaya diri yang tidak 

ada, dan harus menjadi 

tulang punggung bagi 

anaknya. 

kejadian tersebut, namun ibu 

Indotang kemudian bangkit demi 

menghidupi anaknya untuk dapat 

melanjutkan hidupnya. Setelah ikut 

sekolah perempuan ibu Indotang 

bukan hanya dikenal sebagai 

pedagang sayur keliling di Pulau 

Kulambing, bahkan beliau 

merupakan pelopor perlindungan 

anak. Beliau mendapatkan 

penghargaan karena telah 

mencegah pernikahan anak di 

bawah umur di Pulau Kulambing. 

sebagaimana yang telah dikatakan 

saat wawancara: 

“keberanian dan rasa percaya diri 

saya dapatkan saat ikut sekolah 

perempuan di pulau. Sebelumnya 

saya bukan siapa-siapa bahkan 

takut untuk melakukan tindakan 

yang berlebih. Namun, di sekolah 
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perempuan saya mendapaatkan 

pelajaran penting tentang 

kesetaraan, sehingga saya berani 

menentang dan mencegah adanya 

pernikahan dini yang dilakukan 

secara paksa di daerah tempat 

tinggal saya. Trauma yang saya 

rasakan cukuplah untuk saya tidak 

untuk perempuan-perempuan 

penerus bangsa selanjutnya”.
18

 

3. 

Ibu 

Idayani 

 Ibu Idayani bekerja 

sebagai pedagang kaki 

lima dirumahnya. 

Beliau juga merupakan 

ibu rumah tangga. 

 Sebelum adanya 

pemberdayaan sekolah 

perempuan , ibu 

Idayani tidak berani 

untuk berbicara dengan 

Ibu Idayani mengikuti sekolah 

perempuan yang ada di Pulau 

Kulambing beliau meresa lebih 

memiliki wawasan setelah ikut 

sekolah perempuan seperti yang 

dikatakan pada saat wawancara: 

 “sekolah perempuan sangat 

memberikan pengaruh besar 

bagi saya dan perempuan-

perempuan yang ikut 
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Wawancara Ibu Indotang, (dilakukan tanggal 20 Maret 2022). 



58 
 

 
 

orang luar (kurang 

percaya diri). 

didalamnya, saya lebih merasa 

percaya diri untuk tampil 

berbicara didepan orang-orang 

banyak, dan tahu apa itu 

kesetaraan”.
19

 

4. 

Ibu 

Cedo 

 Ibu Cedo bekerja 

sebagai pedagang kaki 

lima dan IRT di Dusun 

Bangko-Bangkoang. 

 Sebelum adanya 

pemberdayaan sekolah 

perempuan  ibu Cedo 

tidak berani untuk 

bicara tentang ketidak 

adilan yang 

dirasakannya 

Ibu Cedo yang tinggal di dusun 

Bangko-Bangkoang tepatnya di 

pulau sebelah, beliau juga sangat 

merasakan perkembangan setelah 

ikut di program pemberdayaan 

yang dilakukan oleh YKPM. 

Seperti yang beliau katakana saat 

wawancara: 

“saya dulu takut keluar rumah pada 

saat ada sosialisasi tentang sekolah 

perempuan, tapi karena petugas 

dari YKPM ini meyakinkan dan 

mengajak saya bergabung akhirnya 

saya ikut meskipun masih takut, 

dan hasilnya saya sangat rasakan 
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Wawancara Ibu Idayani (dilakukan tanggal 19 Maret 2022). 
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dulu saya tidak berani bicara begini 

bahkan saya tidak terlalu pasif 

bahasa Indonesia. Selain itu saya 

juga sudah berani menuntut apabila 

ada bantuan-bantuan yang tidak 

sampai ke wilayah kami, langsung 

saya telvon pak camat”.
20

 

5. 

Ibu 

Sunia 

 Ibu Sunia bekerja 

sebagai pedagang ikan 

di Dusun Bangko-

Bangkoang dan sebagai 

IRT. 

 Sebelum adanya 

pemberdayaan sekolah 

perempuan, ibu Sunia 

juga tidak percaya diri 

untuk tampil di depan 

umum, serta tidak 

berani untuk 

mengutarakan 

Ibu Sunia juga merasakan hasil dari 

program pemberdayaan yang 

diadakan oleh YKPM, banyak ilmu 

baru yang diketahui oleh ibu Sunia. 

Seperti dalam wawancara: 

 “saya ikut sekolah perempuan 

Alhamdulillah sangat 

merasakan hasilnya, kami 

diajarkan bagaimana kesetaraan 

gender tentang reproduksi 

kesehatan, dan kami juga 

diajarkan bagaimana untuk 

berbicara depan umum”.
21

 

                                                           
20

Wawancara Ibu Cedo, (dilakukan tanggal 23 Maret 2022). 
21

Wawancara Ibu Sunia, (dilakukan tanggal 23 Maret 2022). 



60 
 

 
 

keinginan serta ketidak 

adilan yang 

dirasakannya. 

 Sumber Data: Pulau Kulambing 2022. 

 Tabel di atas merupakan  data perempuan sebelum dan sesudah dilakukan 

pemberdayaan  sekolah perempuan di Pulau Kulambing. Perempuan di Pulau 

Kulambing sebelum adanya sekolah perempuan  mereka tidak memiliki rasa 

percaya diri, tidak memiliki keberanian, dan sering merasa tertindas.  

 Wawancara di atas dilakukan di Pulau Kulambing yang merupakan lokasi 

penelitian. Peneliti mendatangi rumah informan kemudian mengambil data atau 

informasi terkait pengalaman sejak mengikut sekolah perempuan yang diadakan 

oleh YKPM. Peneliti melakukan wawancara kepada ibu Darma, ibu Indotang, ibu 

Idayani, ibu Cedo, dan ibu Sunia, karena mereka merupakan perempuan yang aktif 

ikutserta dalam program sekolah perempuan di Pulau Kulambing.  

Perempuan-perempuan tersebut mengikuti sekolah perempuan yang diadakan 

oleh YKPM, mulai tahun 2014 sampai 2019. Sekolah perempuan masih 

berlangsung sampai sekarang, namun lokasi pengadaan dan pertemuannya 

dilaksanakan di Pulau Sabutung. 

          Perempuan di Pulau Kulambing setelah adanya pemberdayaan perempuan. 

Melalui program sekolah perempuan banyak yang dapat mereka ambil. Sekolah 
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perempuan mengajarkan tentang kesetaraan gender, tentang kesehatan, dan 

keaktifan bagi perempuan-perempuan di pulau. 

           Sekolah perempuan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep, 

YKPM, dan institut Kapal Jakarta sangat memberikan perubahan bagi perempuan 

pulau. Sebagaimana yang dikatakan oleh ke 5 perempuan Pulau Kulambing di atas, 

bahwa setelah adanya sekolah perempuan di pulau ini mereka lebih berani dalam 

berargumen, berani tampil disetiap pertemuan yang diadakan di pulau, dan berani 

untuk meminta hak yang seharusnya diberikan kepada mereka. 

            Kepala desa Pulau Kulambing mengatakan bahwa: “berkat dilaksanakannya 

Sekolah Perempuan di Pulau, sekarang perempuan di Pulau Kulambing sudah 

berani untuk meminta hak-hak yang seharusnya diberikan kepada mereka, tanpa 

saya utarakan mereka sudah lebih mandiri untuk meminta haknya sendiri kepada 

pemerintah diatas (camat)”.
22

 

           Sekolah perempuan memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan 

perempuan-perempuan pulau terkhusus di Pulau Kulambing, perempuan di sana 

sudah memiliki kualitas diri untuk bisa lebih maju dan berkembang di lingkungan 

pulau maupun di luar pulau. 
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Wawancara Pak Lukman, Kepala Desa Pulau Kulambing, (tanggal 9 April 2022) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kehidupan perempuan pesisir di Pulau Kulambing mayoritas pekerjaannya 

adalah pedagang, selain itu banyak juga yang berprofesi sebagai guru, staf 

desa, dan IRT. Sehari-hari perempuan di Pulau Kulambing menjalankan 

aktivitas seperti perempuan pada umumnya. Perempuan yang sudah 

berkeluarga kemudian melayani suami dan anak-anaknya dipagi hari sampai 

malam. Hal lain juga dilakukan oleh perempuan yang berprofesi sebagai 

pedagang maupun yang bukan, selain melayani anak dan suaminya mereka 

juga harus ke pasar untuk membeli barang dagangan. Akses untuk ke pasar 

dari pulau adalah dengan menggunakan kapal (motor), sekitar 2 jam 

perjalanan menuju kota Pangkep. Kapal biasanya berangkat jam 07.00 dan 

08.00 dari pulau, kembali dari kota Pangkep ke pulau jam 11.00. 

Permasalahan yang dihadapi oleh perempuan pesisir di Pulau Kulambing 

selama tinggal di sana adalah listrik dan jaringan, selain itu masih banyak 

permasalahan yang dihadapi, namun mereka semua tetap bertahan di Pulau 

Kulambing karena motivasi dan prinsip hidup yang dimilikinya. 

2. Pemerintah memberikan Peluncuran Sekolah Perempuan Pulau, sebuah 

kegiatan kolaborasi YKPM (Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat), 

mitra Institut Kapal Perempuan dalam program “Gender Wath” dengan 

pemerintah Kabupaten Pangkep, bertujuan untuk memperkenalkan sekaligus 



 
 
 

63 
 

3. mempublikkan Sekolah Perempuan Pulau yang telah dibangun ini adalah 

kolaborasi kritis antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, dalam 

peluncuran yang merupakan bagian dari pengakuan pemerintah. Kegiatan ini 

merupakan suatu modal untuk merubah pola pikir perempuan pulau. Dengan 

adanya program ini perempuan pulau lebih percaya diri dan memiliki kualitas 

serta keberanian. 

4. Pengaruh pemberdayaan terhadap perempuan pesisir di Pulau Kulambing, 

membawa pengaruh yang sangat luar biasa. Perempuan-perempuan yang 

dulunya tidak tau apa-apa sekarang sudah sangat paham apa itu membela diri, 

dan pandai membuat keterampilan. Berbagai keterampilan yang dibuat 

seperti: lopi-lopi, tempat sampah (bambu),  dan makanan yang siap untuk 

dijual ke daerah-daerah luar.  

B. Implikasi 

Setelah mengemukakan kesimpulan di atas, maka dari uraian tersebut akan 

dikemukakan implikasi sebagai harapan yang ingin dicapai di dalam penelitian 

tersebut, sebagai berikut: 

1. Perempuan di Pulau Kulambing harus tetap melanjutkan kegiatan dan 

keaktifan mereka di Sekolah Perempuan, untuk mendapatkan ilmu-ilmu 

baru lainnnya yang bisa memberikan perubahan bagi mereka. 

2. Pemerintah Kabupaten Pangkep harus mampu memberikan yang terbaik 

bagi masyarakatnya terkhusus perempuan di pulau, bersikap adil kepada 

perempuan-perempuan di pulau, dan meningkatkan fasilitasi 

masyarakat/perempuan di Pulau Kulambing.  

3. YKPM sebisa mungkin tetap membagi waktunya untuk dapat menjangkau 

masing-masing pulau lokasi dilakukan pemberdayaan agar perempuan-
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perempuan yang memiliki kendala tetap bisa melanjutkan kegiatan di 

sekolah perempuan.  
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LAMPIRAN 

DATA INFORMAN 

NO NAMA JABATAN 

1. Lukman Kepala Desa 

2. Nurhayati Staf Lapangan YKPM 

3. Darma 
Anggota Sekolah 

Perempuan 

4. Indotang 
Anggota Sekolah 

Perempuan 

5. Idayani 
Anggota Sekolah 

Perempuan 

6. Cedo 
Anggota Sekolah 

Perempuan 

7. Sunia 
Anggota Sekolah 

Perempuan 

 

    8. 
Alamsya  Awak Kapal 

 

A. Pedoman Observasi 

1. Perjalanan/jarak yang ditempuh untuk ke Pulau Kulambing. 

2. Mengamati kehidupan masyarakat Pulau Kulambing. 

3. Bagaimana gaya hidup masyarakat di Pulau. 

4. Mengamati aktivitas keseharian perempuan di Pulau Kulambing. 

5. Melihat fasilitas pendidikan yang ada di Pulau Kulambing. 

6. Bagaimana interaksi masyarakat Pulau terhadap orang baru (pendatang). 



 
 

 

B. Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana kehidupan perempuan pesisir di Pulau Kulambing Kecamatan 

Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep? 

1) Bagaimana keseharian aktivitas perempuan pesisir? 

2) Apa pekerjaan perempuan-perempuan yang ada di Pulau? 

3) Bagaimana komunikasi masyarakat luar dengan masyarakat Pulau? 

4) Apa yang menjadi permasalahan perempuan selama tinggal di Pulau? 

5) Apa yang menjadi motivasi bagi perempuan pulau sehingga bisa 

bertahan di daerah terpencil (jauh dari kota)? 

6) Bagaimana hidup keluarga perempuan pesisir setelah dan sebelum 

adanya pemberdayaan? 

2. Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup perempuan 

di Pulau Kulambing Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten 

Pangkep? 

1) Apakah pemerintah telah memberikan fasilitas kepada masyarakat 

terkhusus pada perempuan pesisir yang ada di Pulau? 

2) Pemberdayaan seperti apa yang telah diberikan? 

3) Bagaimana program-program pemberdayaan yang dilakukan di pulau? 

4) Bagaimana tanggapan pemerintah melihat kehidupan sebelum 

perempuan diberdayakan? 

5) Kapan pemberdayaan dilakukan? 

6) Berapa jumlah perempuan yang diberdayakan? 

7) Apa yang menjadi fokus utama pemerintah dalam memberdayakan 

perempuan pesisir? 

3. Pertanyaan Untuk Perempuan Pesisir 

1. Apa yang menjadi alasan  sehingga bertahan di Pulau ini? 

2. Apa yang menjadi motivasi sehingga dapat melangsungkan hidup 

di pulau ini? 



 
 

 

3. Apakah tidak ada minat dalam diri untuk berkembang di luar dari 

pulau ini? 

4. Bantuan seperti apa yang telah disalurkan oleh pemerintah untuk 

pulau dan khususnya bagi perempuan pesisir yang ada di pulau 

ini? 

4. Pertanyaan Untuk Kepala Desa 

1. Bagaimana pandangan anda terkait pemberdayaan di pulau ini? 

2. Apakah sudah maksimal dalam mengembangkan dan membantu 

perempuan-perempuan yang ada di pulau? 

3. Bagaimana perkembangan setelah dilakukannya pemberdayaan di 

pulau ini ? 

4. Bagaimana pandangan anda serupa dengan peningkatan ilmu 

pengetahuan serta potensi perempuan pesisir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Struktur Desa Mattiro Uleng Pulau Kulambing 

 

Kepala Desa dan Staf Desa Mattiro Uleng Pulau Kulambing 

 

 



 
 

 

 

Wawancara dengan ibu Nurhayati Staf Lapangan YKPM 

 

Wawancara dengan Pak Lukman Kepala Desa P.Kulambing  



 
 

 

 

Wawancara dengan Ibu Darma anggota Sekolah Perempuan 

 

Wawancara dengan Ibu Idayani anggota Sekolah Perempuan 



 
 

 

 

Wawancara dengan Ibu Indotang anggota Sekolah Perempuan 

 

Ibu Indotang penerima penghargaan pelopor pencegahan perkawinan anak 

di bawah umur 



 
 

 

 

Wawancara dengan Ibu Sunia dan Ibu Cedo anggota Sekolah Perempuan 

Bapak Alamsyah (ABK) 

 

 



 
 

 

 

Salah satu aktivitas perempuan pesisir (pedagang) di Pulau Kulambing 

 

Staf Desa Pulau Kulambing 

 

 

 



 
 

 

 

Perkumpulan Bapak-Bapak  Sore Hari di Pulau Kulambing 

 

Dermaga dan Gerbang Pulau Kulambing 



 
 

 

 

 

Dermaga Pulau Kulambing 

 

 



 
 

 

 

Kapal (Motor) 

 

Jolloro (kapal kecil) 
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