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ABSTRAK 

 

Nama  : Muhammad Chairil 

Nim  : 30400118186 

Judul  : Mobilitas Sosial Nelayan Usia Produktif Pada Masyarakat 

Pesisir di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng 

 

Skripsi ini membahas tentang Mobilitas Sosial Nelayan Usia Produktif 

pada Masyarakat Pesisir di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Faktor yang 

Melatarbelakangi Nelayan Usia Produktif Melakukan Mobilitas di Desa Baruga 

Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, (2) Bentuk Mobilitas Sosial yang 

terjadi pada Nelayan di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan sosiologis, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data 

yang digunakan adalah reduksi kata, penyajian data dan verifikasi data.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa; 1) Faktor yang Melatarbelakangi Nelayan Usia 

Produktif Melakukan Mobilitas di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang 

Kabupaten Bantaeng ialah; Faktor ekonomi yang menjadi faktor utama 

masyarakat di Desa Baruga yang berprofesi sebagai nelayan beranggapan bahwa 

jika mereka terus menekuni profesinya sebagai nelayan, itu tidak mampu untuk 

membeli barang yang mereka inginkan dikarenakan pendapatan yang mereka 

peroleh dari profesi mereka sebagai nelayan tidak mencukupi apa yang kemudian 

menjadi kebutuhan mereka, masyarakat Desa baruga yang berprofesi sebagai 

nelayan menganggap bahwa pendapatan mereka itu tidak menentu dan tidak bisa 

mungcukupi kebutuhan ekonomi mereka. 2) Bentuk Mobilitas Sosial yang terjadi 

pada Nelayan di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. 

Berdasarkan dari hasil penelitian bisa di simpulkan bahwa  masyarakat di Desa 

Baruga telah terjadi mobilitas sosial baik secara vertikal maupun secara 

horizontal. Hal ini di awali dengan perubahan mata pencaharian nelayan yang 

beralih ke sektor non nelayan seperti pertanian, pertambangan dan sebagainya. 

Mobilitas sosial yang terjadi di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng adalah mobilitas horizontal, hal ini dikarenakan secara pekerjaan 

nelayan tidak mengalami peningkatan dan dianggap setara dengan posisi nelayan, 

namun dalam aspek penghasilan nelayan yang beralih profesi ke sektor pertanian 

dan pertambangan mengalami peningkatan jumlah pendapatan. Artinya meskipun 

secara pekerjaan mereka terjadi mobilitas secara horizontal, namun secara 

pendapatan mengalami kenaikan. 
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Implikasi dari penelitian ini adalah peralihan mata pencaharian yang 

dilakukan oleh nelayan merupakan alternatif untuk mencari lapangan pekerjaan 

yang baru untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka dari itu hendaknya 

pemerintah memberikan program pemberdayaan yang berpihak pada nelayan-

nelayan dengan memberikan bantuan serta upaya untuk meningkatkan sumber 

daya manusia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nelayan merupakan salah satu pekerjaan yang banyak dimiliki oleh 

penduduk indonesia sebagai negara maritim. Kementrian kelautan dan perikanan 

mencatat luas perairan laut Indonesia sebanyak 5,8 juta km
2
 dan jumlah pulau 

mencatat sebanyak 17.504 dengan jumlah nelayan di Indonesia pada maret 2020 

sebanyak 1.459.874 orang.
1
 

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan 

menggantungkan hidup mereka dilaut. Dalam kehidupan nelayan permasalahan 

umum yang sering terjadi dalam menghadapi permasalahan yang kompleks, 

mereka terpaksa menghentikan kegiatan melautnya dan melakukan mobilitas atau 

beralih pekerjaan. Kondisi kehidupan yang dialami sebagaian besar nelayan 

dimanapun mereka berada, kesulitan-kesulitan merupakan siklus peristiwa sosial 

ekonomi yang selalu berulang setiap tahun atau bahkan sepanjang tahun menimpa 

rumah tangga nelayan serta persoalan lingkungan pesisir dan laut yang selalu 

tidak dapat dihindari.
2
 

Potensi perikanan dan kelautan menyatakan bahwa salah satu provinsi 

yang mempunyai potensi perikanan yang sangat melimpah adalah Sulawesi 

Selatan, capaian produksi sektor perikanan dan kelautan menyentuh 3.349.134.6 

ton pada tahun 2015. Menurutnya, besarnya potensi kelautan dan perikanan di 

Sulawesi Selatan akan menjadi sumber pendapatan yang besar bagi masyarakat. 

                                                           
1
Kementrian Kelautan Perikanan, Statistik Perikanan Budidaya Air Tawar Indonesia, 

Jakarta (ID) (2020).  
2
Kusnadi, Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Yogyakarta: Ar-Ruzz 

media. 2009,h.3  
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Masyarakat pesisir yang tersebar dikawasan pesisir pantai umumnya 

bekerja sebagai pelaut atau lebih dikenal dengan sebutan nelayan, namun karena 

berbagai keterbatasan yang dimiliki banyak nelayan yang berhenti melaut. 

Keterbatasan itu adalah kurangnya lahan untuk penangkapan ikan, dan ditambah 

lagi tidak adanya alat berteknologi tinggi yang dapat mendukung proses 

penangkapan ikan.
3
  

Potensi sumber daya laut yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Selatan 

dapat menjadi salah satu aspek pengembangan ekonomi masyarakat apabila 

dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Akan tetapi hasil yang didapatkan justru 

berbanding terbalik dengan kondisi nelayan saat ini, hingga sebagian nelayan itu 

kemudian tidak lagi dijadikan sebagai sumber mata pencaharian utama. 

Masyarakat Kabupaten Bantaeng khusunya Desa Baruga sebagaian hidup 

di daerah pesisir pantai dan kebanyakan pekerjaan masyarakat tersebut adalah 

nelayan. Nelayan di Desa Baruga umumnya bekerja sebagai nelayan budidaya 

rumput laut dan nelayan tangkap. 

Saat ini di Kecamatan Pa’jukukang telah mulai bermunculan area 

pertambangan nikel dan dijadikan sebagai tempat studi kelayakan yang berpotensi 

memberikan keuntungan dalam bisnis, dan menjadi prioritas kawasan industri 

lokasi yang tidak begitu jauh dengan pemukiman para nelayan berada dikawasan 

pesisir. Hal ini juga memberikan pengaruh bagi para nelayan untuk mencoba 

bekerja dipertambangan. 

Berdasarkan daru kondisi tersebut, perpindahan pekerjaan ke sektor non 

nelayan, pertambangan, dan pertanian yang dilakukan secara bersamaan oleh 

                                                           
3
Tateki yoga, Strategi Keberlangsungan Hidup Nelayan Tradisional di Pantai Arungkeke, 

Balai Penelitian Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Jurnal PKS. Vol 13 NO 2. 2014,h.21. 
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masyarakat Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng dan 

muncul suatu pertanyaan yang mendasar terkait mengapa terjadi peralihan profesi 

pada masyarakat khususnya para nelayan. Hal ini bisa saja karena permasalahan 

yang ada di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Disisi 

lain juga bisa disebabkan karena kebutuhan ekonomi yang memaksa mereka 

untuk mencari sumber pekerjaan lain yang dirasa mampu untuk menopang 

kebutuhan hidup mereka sehari-hari, dan juga adanya sektor pekerjaan tertentu 

yang membuat para nelayan tertarik untuk melakukan peralihan pekerjaan dari 

nelayan ke sektor pertanian dan pertambangan. 

Perubahan sosial yang cepat dilakukan secara bersamaan oleh nelayan 

dalam melakukan alih profesi menyebabkan perubahan sosial yang berubah pada 

kesehatan, pendidikan, ekonomi dan gaya hidup masyarakat di Desa Baruga 

Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Secara fisik wilayah di Desa 

Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng saat ini sudah mulai 

terdapat area pertambangan nikel. Hal ini paling banyak dilakukan oleh mereka 

yang tergolong masih memiliki usia produktif. Sebagaimana firman Allah Swt 

dalam Q.s Ar-Rad Ayat 11 : 
                                    

                                   

Terjemahanya : 

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

4
  

                                                           
4
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan. 2017  
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Tafsiran ayat tersebut dalam kaitanya dengan mobilitas sosial yakni dalam 

Tafsir Al-Misbah berpendapat pertama, ayat-ayat tersebut berbicara tentang 

perubahan sosial, bukan perubahan individu. Hal ini bisa dipahami dari 

penggunaan kata qaum atau masyarakat pada kedua ayat tersebut. Bermula dari 

pribadi dan berakhir pada masyarakat luas, lalu sedikit demi sedikit membawah 

kepada masyarakat luas. Kedua, penggunaan kata qaum juga menunjukkan bahwa 

hukum kemasyarakatan ini tidak hanya berlaku bagi kaum muslim atau suku, ras 

dan agama tertentu. Tapi, ini berlaku umum, kapan dan dimanapun mereka 

berada. Ketiga, ayat tersebut juga berbicara tentang dua pelaku perubahan. Pelaku 

perubahan pertama adalah Allah Swt. Yang mengubah nikmat yang 

dianugerahkan-Nya kepada suatu masyarakat atau apa saja dialami oleh suatu 

masyarakat atau katakanlah sisi luar atau kahiriah individu mereka. Menekankan 

bahwa perubahan yang dilakukan oleh masyarakat menyangkut sisi dalam 

mereka.
5
 

Masyarakat yang telah meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan dan 

memilih pekerjaan yang baru mengingat potensi perikanan di Desa Baruga 

Kecamatan Pa’jukukang sangat tinggi. Permasalahan inilah yang membuat peniliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Mobilitas Sosial Nelayan 

Usia Produktif  Pada Masyarakat Pesisir di Desa Baruga Kecamatan 

Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

   Penelitian ini berjudul mobilitas sosial nelayan usia produktif pada 

masyarakat pesisir di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaaten 

                                                           
5
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, jakarta: lentera hati, 2012 
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Bantaeng. Calon peneliti memfokuskan pada masyarakat yang melakukan 

peralihan mata pencaharian dari nelayan ke pertanian dan pertambangan. 

2. Deskripsi Fokus  

  Deskripsi fokus dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi 

kemudahan kepada para pembaca untuk memahami pembahasan oleh 

karena itu calon peneliti memberi deskripsi fokus : 

a. Mobilitas Sosial 

Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial atau kelas sosial 

individu maupun kelompok baik secara vertikal maupun horizontal, 

mobilitas sosial yang dimaksud dalam penelitian ini mereka yang 

melakukan peralihan profesi dari nelayan ke sektor non nelayan, 

pertanian dan pertambangan 

b. Nelayan  

Nelayan adalah seseorang atau sekelompok masyarakat yang bekerja 

menangkap ikan atau jenis hewan lainnya yang hidup diperairan. 

Khususnya laut, nelayan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

nelayan yang berada di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang 

Kabupaten Bantaeng. 

c. Usia Produktif 

Menurut badan pusat statistik, usia produktif diukur dari rentang umur 

15-64 tahun. Penduduk usia itu dianggap sudah mampu menghasilkan 

jasa maupun barang. 

d. Masyarakat Pesisir 

Masyarakat pesisir adalah mereka yang tinggal didaerah pesisir dan 

bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut, 

pertanian, pertambangan sebagai buruh tambang nikel untuk kebutuhan 
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ekonominya. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

masyarakat Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang 

dapat diuraikan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Apa faktor yang melatarbelakangi nelayan usia produktif melakukan 

mobilitas di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng ? 

2. Bagaimana bentuk mobilitas sosial nelayan usia produktif di Desa Baruga 

Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng ? 

 

D.  Kajian Pustaka 

 Penyusunan dalam penelitian ini sangat membutuhkan referensi terkait 

judul yang  akan diteliti sebagai suatu rujukan dalam penelitian untuk 

mempermudah proses penelitian. Beberapa yang menjadi penelitian terdahulu 

yang calon peneliti jadikan sebagai bahan referensi antara lain : 

1.  Romi Aqmal dalam penelitiaanya “Mobilitas mata pencaharian nelayan 

di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga” Penelitian ini 

menerangkan faktor-faktor pendorong mobilitas mata pencaharian 

nelayan dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu faktor yang bersifat 

internal dan eksternal. Untuk faktor pendorong yang bersifat internal 

terjadi pada nelayan yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan 

dalam bidang pekerjaannya, serta didorong oleh faktor usia, pendidikan 

dan keadaan ekonomi mereka sehingga peralihan pekerjaan yang diambil 

tidak dapat merubah status mereka karena tidak terjadi peningkatan 

derajat ataupun dari segi penghasilan, faktor pendorong yang bersifat 
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eksternal yaitu diantaranya permasalahan teknologi tangkap yang 

sebagian masih sangat tradisional dan tingginya biaya operasional 

melaut, selanjutnya faktor pencemaran air laut akibat limbah-limbah 

industri serta banyaknya waktu luang yang terbuang sia-sia. 

Permasalahan teknologi tangkap sangat mempengaruhi rendahnya 

penghasilan yang diperoleh para nelayan. Sementara ditambah lagi 

dengan kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi karena pada dasarnya 

pekerjaan sebagai nelayan sangat bergantung pada cuaca atau musim.
6
 

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji persoalan 

perpindahan profesi atau peralihan nelayan ke non nelayan. Perbedaan 

dari penelitian sebelumnya berfokus pada faktor pendorong sehingga 

terjadi perpindahan profesi, sedangkan penelitian ini berfokus pada 

mobilitas sosial nelayan usia produktif. 

2. Qoriah Soleha dalam penelitiannya “Kajian Struktur Sosial Dalam 

Masyarakat Nelayan di Pesisir Kota Balikpapan” membahas dimana 

struktur sosial dalam masyarakat nelayan dipesisir Kota Balikpapan 

terbagi atas tiga strata atau lapisan yaitu nelayan buruh (lapisan Bawah), 

nelayan pemilik (lapisan menengah) dan ponggawa atau pemodal 

(lapisan atas). Pelapisan masyarakat nelayan ini terbentuk atas dasar 

kepemilikan atau penguasaan modal dan alat produksi. Struktur sosial 

dalam masyarakat nelayan pesisir Kota Balikpapan bersifat terbuka baik 

secara vertikal maupun horizontal.
7
 Persamaan dari penelitian ini sama-

sama mengkaji persoalan fenomena sosial dalam masyarakat nelayan 

pesisir. Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut lebih fokus pada 

                                                           
6
Romi Aqmal, Mobilitas Mata Pencaharian Nelayan Di Desa Kelombok Kecamatan 

Lingga Kabupaten Lingga. Vol. 2 NO.1  Jurnal STISIPOL 2020, h.368. 

7
Qoriah Saleha, Kajian Struktur Sosial Dalam Masyarakat Nelayan Di Pesisir Kota 

Balikpapan. Vol. 21 No.1 BULETIN 2013, h.67. 



8 
 

 
 

pola struktur sosial masyarakat pesisir sedangkan penelitian ini fokus 

pada fenomena peralihan profesi, 

3. Budi Dharma dalam penelitiannya, “faktor-fakor yang mempengaruhi 

migrasi kerja nelayan ke non nelayan di muara angke, Kelurahan Pluit, 

Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara” Faktor-faktor pendorong 

migrasi kerja yang dominan adalah jumlah jam kerja dan tingkat 

pendapatan yang dihitung berdasarkan produktivitas, serta jumlah 

tanggungan keluarga yang lebih dipengaruhi pada besarnya tingkat 

pendapatan responden. Faktor-faktor penarik migrasi kerja yang 

didapatkan responden setelah beralih profesi.
8
 Persamaan dari penelitian 

ini adalah sama-sama mengkaji persoalan perpindahan profesi nelayan ke 

non nelayan, sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut lebih fokus 

pada faktor-faktor yang menyebabkan perpindahan profesi nelayan 

sedangkan penelitian ini berfokus pada perpindahan profesi usia 

produktif. 

4. Asfianti dalam penelitiaanya strategi nelayan tradisional dalam 

meningkatkan ekonomi keluarga, penelitian ini dilatar belakangi oleh 

kondisi ekonomi masyarakat di daerah sei magalawan yang umumnya 

masyarakatnya hidup di garis ekonomi bawah. Terutama pada saat terjadi 

krisis ekonomi, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan karena 

lingkungan alam. Berbagai cara dilakukan guna meningkatkan ekonomi 

keberlangsungan hidupdalam keluarga mereka. Kesulitan ekonomi yang 

menuntut mereka untuk melakukan strategi ekonomi untuk terus menjaga 

keberlangsungan hidup dan masing-masing nelayan pun memiliki cara 

                                                           
8
Budi Dharma, Faktor faktor yang mempengaruhi kerja nelayan ke non nelayan di Muara 

Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara , Program Studi Sosiologi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. 2015, h. 

57.  
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berbeda dalam meningkatkan ekonomi mereka.
9
 Sedangkan dalam 

penelitian yang peneliti lakukan lebih pada melihat proses mbilitas sosial 

yang terjadi pada masyarakat Desa Baruga melalui perubahan mata 

pencaharian ke sektor pertanian dan sektor pertambangan. Maka dari itu 

peneliti akan melihat pula faktor yang menyebabkan mengapa terjadi 

perubahan mata pencaharian yang akhirnya menyebabkan terjadinya 

mobilitas pada nelayan di Desa Baruga. Hal ini dilakukan untuk 

menjawab pertanyaan masalah yang ada di masyarakat Desa Baruga. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang 

ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk : 

1.  Untuk mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi nelayan usia 

produktif melakukan mobilitas di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang 

Kabupaten Bantaeng 

2.  Untuk mengetahui bentuk mobilitas sosial nelayan usia produktof di Desa 

Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Adapun Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan 

bagi mahasiswa maupun masyarakat didalam bidang Sosiologi Maritim. 

                                                           
9
Nasution, Asfianti Syafitri, Strategi Nelayan Tradisional Dalam Meningkatkan Ekonomi 

Keluarga. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara. 2008, h. 110. 
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2. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran 

serta sebagai acuan penelitian yang bisa dilakukan pada penelitian 

selanjutnya dalam kajian-kajian Sosiologi Maritim. 

3. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk menambah hasil penelitian 

program Studi Sosiologi Agama di Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau 

tambahan informasi kepada pemerintah dalam memberikan kebijakan 

khusunya para nelayan di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Mobilitas Sosial 

1.  Konsep Mobilitas Sosial 

  Masyarakat pada umumnya mempunyai kesempatan untuk berpindah dari 

satu kelas ke kelas sosial lainnya. Dalam masyarakat yang menganut sistem 

pelapisan yang tertutup atau kaku, inilah yang disebut dengan mobilitas sosial. 

Mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerak sosial. Masyarakat dengan 

sistem stratifikasi terbuka memiliki tingkat mobilitas sosial yang tertutup, dalam 

dunia modern seperti sekarang ini, banyak negara mengupayakan peningkatan 

mobilitas sosial dalam masyarakatnya. Karena mereka meyakini bahwa banyak 

hal tersebut akan membuat orang melakukan jenis pekerjaan yang paling cocok 

bagi diri mereka. 

 Apabila tingkat mobilitas tinggi, meskipun latar belakang sosial individu 

berbeda maka mereka tetap dapat merasa mempunyai hak yang sama dalam 

mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Apabila tingkat mobilitas sosial 

rendah, maka tentu saja kebanyakan orang akan terkungkung dalam status para 

nenek moyang mereka.
1
 

Berbicara persoalan mobilitas sosial, biasanya kita berfikir tentang 

perpindahan dari suatu tingkat yang rendah ke suatu tingkat yang lebih tinggi. 

Sesungguhnya mobilitas dapat berlangsung dalam dua arah, mobilitas juga bisa 

ditelaah dari segi gerak “intra generasi” yakni kita bisa mengukur sejauh mana 

individu yang sama mengalami perubahan sosial dalam masa hidupnya sendiri. 

Kembali seperti pembahasan sebelumnya, dalam kedua hal itu dapat kita 

perhatikan bahwa tingkat keterbukaan masyarakat secara ekstrim, suatu 

                                                           
1
 Dwi J. Narwoko, dan Suyanto Bagong, Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan. Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada. 2017, h.327. 

11 
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masyarakat terbuka adalah masyarakat di mana hubungan antara pekerjaan ayah 

dan pekerjaan anak, umpanya sama sekali acak sifatnya.  

 Masyarakat dimana status diperoleh berkat prestasi “achievment” 

dimana mengetahui sebuah pekerjaan seorang ayah tidak akan membantu kita 

untuk meramalkan pekerjaan anak-anaknya. Sebuah masyarakat yang tertutup 

sama sekali adalah masyarakat yang dimana status sudah merupakan bawaan 

“ascribed” sejak lahir, seperti penyapu jalan melahirkan calon penyapu jalan, juru 

rawat melahirkan calon juru rawat, pengemis melahirkan calon pengemis pula. 

Tetapi, dalam setiap masyarakat terdapat suatu campuran antara prestasi dan 

askripsi, hubungan timbal balik antara usaha sendiri dan keturunan adalah 

kompleks dan berubah-ubah.
2
 

2. Bentuk-bentuk Mobilitas Sosial 

 Menurut soekanto, dilihat dari arah pergerakannya terdapat dua bentuk 

mobilitas sosial. Yaitu, mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. 

Mobilitas sosial vertikal dapat dibedakan dibedakan lagi menjadi “social sinking” 

dan “social climbing”. Sedangkan, mobilitas horizontal juga dibedakan menjadi 

mobilitas sosial antar wilayah (geografis) dan mobilitas antargenerasi.
3
 

 a.  Mobilitas Sosial Vertikal 

 Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan status sosial yang dialami 

oleh  individu atau sekelompok orang pada lapisan sosial tertentu ke lapisan sosial 

yang lainnya. Sesuai dengan arahannya maka, mobilitas vertikal terdapat dua jenis 

mobilitas yaitu mobilitas vertikal ke atas “sosial climbing” dan mobilitas vertikal 

ke bawah “social sinking”. Gerak sosial keatas “social climbing” memiliki dua 

bentuk yaitu: 

                                                           
2
Ravik Karsidi, Buku Sosiologi Pendidikan , Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, 

2005, h.120.  
3
Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

2002, h. 430. 
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1. Naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih 

tinggi, dimana status itu telah tersedia 

2. Terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih tinggi dari pada lapisan 

sosial yang sudah ada. Adapun penyebab gerak sosial ke atas “social 

climbing” yakni, melakukan peningkatan prestasi kerja dan 

menggantikan kedudukan yang kosong akibat adanya proses peralihan 

generasi. 

 b. Mobilitas Sosial Horizontal 

 Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan lapisan sosial yang 

dialami oleh individu atau suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang 

sederajat. Mobilitas sosial yang dimaksud adalah tidak terjadi perubahan dalam 

derajat kedudukan seseorang dalam mobilitas sosialnya. Mobilitas sosial 

horizontal dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu : 

1. Mobilitas sosial antar wilayah geografis, gerak sosial ini adalah 

perpindahan individu atau kelompok dari suatu daerah kedaerah 

lainnya. Seperti transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. 

2. Mobilitas antar generasi berarti mobilitas dua generasi atau lebih. 

Misalnya, generasi ayah dan ibu, generasi anak, generasi cucu dan 

seterusnya. Mobilitas ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup, 

baik naik ataupun turun dalam suatu generasi. Penekanannya bukan 

pada perkembangan keturunan itu sendiri, melainkan pada 

perpindahan status sosial suatu generasi ke generasi lainnya. 

Sedangkan mobilitas intragenerasi adalah peralihan status sosial yang 

terjadi dalam satu generasi yang sama. Mobilitas intragenerasi adalah 

mobilitas yang terjadi pada masa yang sama. Contohnya, gerak sosial 
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yang terjadi pada masa kemerdekaan. Kemerdekaan memberikan 

peluang yang besar bagi masyarakat untuk berpindah status. Misalnya, 

banyak mantan penjuang kemerdekaan yang beralih profesi menjadi 

pengusaha. 

3. Faktor Yang Mempengaruhi Mobilitas Sosial 

 Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial 

dapat dibagi menjadi dua bagian. Yaitu, faktor pendorong dan faktor penghambat. 

Beberapa faktor pendorong individu atau sekelompok individu melakukan 

mobilitas sebagai berikut : 

a. Faktor pendorong 

1. Faktor struktural adalah jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang   

bisa dan harus di isi serta kemudahan untuk memperolehnya 

2. Faktor Individu adalah kualitas seseorang baik di tinjau dari tingkat 

pendidikan, penampilan, keterampilan pribadi. Faktor individu antara 

lain perubahan kemampuan orientasi sikap terhadap mobilitas, 

3. Status Sosial adalah setiap manusia dilahirkan dalam status sosial 

yang berbeda. Ketidakpuasan seseorang atas status yang 

diwariskannya oleh orang tuanya, karena pada dasarnya manusia 

tidak dapat memilih oleh siapa mereka dilahirkan. Dapat menjadi 

dorongan untuk berupaya keras memperoleh status atau kedudukan 

yang lebih baik dari status yang dimiliki oleh orang tuanya. 

4. Faktor keadaan ekonomi, Keadaan ekonomi dapat menjadi 

pendorong terjadinya mobilitas sosial manusia, keadaan ekonomi 

yang tidak menguntungkan, misalnya yang di alami oleh masyarakat 

daerah minus, mendorong mereke untuk berurbanisasi kekota kota 
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besar dengan harapan memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih 

baik lagi.  

5. Faktor situsi politik, Situasi politik yang tidak menentu, berakibat 

pada jaminan keamanan yang juga tidak menentu, dapat mendorong 

orang yang untuk meningglkan tempat itu ketempat lainnya. 

6. Faktor kependudukan “Demografis” Bertambahnya jumlah dan 

padatnya penduduk yang berdampak pada sempitnya permukiman, 

kualitas lingkungan yang buruk kesempatan kerja yang menyempit, 

kemiskinan dan sebagainya dapat mendorong orang untuk melakukan 

imigrasi. Dan Faktor keinginan melihat daerah lain. 

b.  Faktor Penghambat 

1. Faktor Kemiskinan Kemiskinan dapat menghambat seorang untuk 

mencapai mobilitas sosial sosial contohnya, seorang anak yang 

memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah karena orang tua yang 

tidak sanggup membiayai sekolah anaknya, sehingga dia tidak 

mempunyai kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya 

2. Faktor Desriminasi Kelas, Deskriminasi kelas dalam sistem kelas 

terbuka dapat menghalangi mobiltas keatas.  

3. Faktor perbedaan Ras dan Agama.  

4. Faktor perbedaan jenis kelamin “gender”.  

5. Faktor pengaruh sosialisasi yang sangat kuat.
4
 

 

                                                           

4
Muhammad Khofli, Mobilitas Mata Pencaharian Masyarakat Pesisir Sungai Rokan 

Desa Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Fakultas Ilmu Sosial 

Dan Ilmu Politik. Universitas Riau. 2019, h. 9. 
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B.  Nelayan 

 Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam 

operasi penangkapan ikan/binatang air/ tanaman. Orang yang hanya melakukan 

pekerjaan, seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat/perlengkapan kedalam 

perahu/kapal, mengangkut ikan dari perahu/kapal tidak dimasukkan sebagai 

nelayan. Ataupun nelayan boleh diartikan orang yang mata pencahariannya 

melakukan penangkapan ikan, sedangkan masyarakat nelayan adalah kelompok 

atau sekelompok orang yang bekerja sebagai nelayan, nelayan kecil, pembudi 

daya ikan dan pembudi daya ikan kecil yang bertempat tinggal disekitar kawasan 

nelayan.
5
 

 Kelompok nelayan memiliki ciri diantaranya terdiri dari dua orang atau 

lebih, terdapat interaksi diantara anggotanya, memiliki tujuan, dan merupakan 

satu kesatuan, yang berarti memiliki struktur serta pola hubungan diantara 

anggotanya dalam mencapai tujuan. Terbentuknya kelompok, baik formal maupun 

informal dilatari oleh berbagai alasan, diantaranya kebutuhan, kedekatan 

(proximity), ketertarikan, tujuan, dan ekonomi
6
. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa terbentuknya kelompok nelayan di dorong oleh kesamaan latar 

belakang sosial-ekonomi sebagai nelayan. Secara sosiologis, masyarakat pesisir 

memiliki karakteristik yang khas dibanding masyarakat agraris dilihat dari 

karakteristik sumberdaya yang dihadapi. Laut cenderung memiliki sifat yang tidak 

terkontrol, sehingga pengelolaannya banyak menuai risiko ketidakpastian
7
.  

Dengan demikian, kelompok nelayan adalah manifestasi dari kesadaran kolektif 

                                                           

5
Muslim Sabarman, Identifikasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pesisir, 

Kementrian Sosial RI, 2017, h. 219. 
6
Jacobus, C.F (2023). Kelompok nelayan kinamang di kelurahan malalayang dua 

kecamatan malalayang kota manado. Holistik, journal of social and culture. 
7
Rakhmanda, A., & Djasmani, S. S. (2018). Role of Fisher Groub in The Fisheries 

Devlopment in sadeng Coast Gunungkidul Regency. Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan, 6.2 
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tentang identitas komunitas yang tergantung dari kegiatan ekonomi perikanan 

tangkap di wilayah tersebut. Kesadaran kolektif ini sering kali diperteguh dengan 

kesamaan latar belakang kehidupan, sikap hidup, perasaan senasib dan sistem 

nilai yang dianut, sehingga mendorong hampir keseluruhan anggota komunitas 

nelayan merespon berbagai perubahan program pembangunan dan tekanan-

tekanan lain (seperti ketidakpastian hasil tangkapan, jeratan tengkulak, hutang 

piutang, dan lainlain) melalui pembentukan kelembagaan atau kelompok
8
. 

 Klasifikasi Nelayan adalah : 

1. Punggawa 

Punggawa atau biasa disebut juga juragan yang berstatus sebagai 

pemimpin dalam pelayaran dan berbagai aktivitas peralatan produksi, merekrut 

sawi yang akan membantunya selama berproduksi. Punggawa merupakan kapten 

dan juru mudi, sedangkan sawi menjadi pengatur arah layar dan keseimbangan 

perahu. Di atas laut dalam melakukan penangkapan ikan punggawa dan sawi 

merupakan kelompok kerja yang kompak. Pada hakikatnya, punggawa adalah 

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

Seseorang dijadikan punggawa, karena ia dianggap mempunyai keahlian dalam 

hal keterampilan melaut pengetahuan berlayar, pengetahuan keperahuan, dan 

kemampuan supranatural punggawa bukanlah orang yang dipilih karena 

kedekatannya dengan pemilik perahu atau kepala desa. Tapi, ia memang memiliki 

bekal keterampilan yang lebih dibandingkan para sawinya.
9
 

Punggawa atau nelayan pemodal sebagai strata pertama dengan status 

sosial yang paling tinggi. Ponggawa merupakan nelayan dengan kepemilikan 

                                                           
8
 Marasin, Fedri Dwiyanto. Sistem bagi hasil punggawa sawi pada nelayan gillet 

kelurahan sumpang binangae kecamatan barru kabupaten barru : Diss. Universitas Hasanuddin 

2021 
9
 Wahyuni, N. Sistem Punggawa-sawi dalam komunitas nelayan (studi kasus di Desa 

Tarupa Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten kepulauan Selayar. Jurnal commercium : kajian 

masyarakat kontemporer 1.2. 2018 
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modal finansial dalam skala besar dan alat produksi yang lengkap. punggawa ini 

menyediakan modal untuk kebutuhan operasional penangkapan dan jika 

diperlukan juga menyediakan kapal dan alat tangkap yang dibutuhkan oleh 

nelayan yang bekerja sama dengannya. Umumnya punggawa tidak terlibat 

langsung dengan kegiatan penangkapan dilaut sehingga sering juga disebut 

dengan juragan darat
10

 

Masa lalu, seorang punggawa biasanya hanya memiliki dan menguasai 

sebuah perahu dengan perangkat-perangkat alat tangkap sederhana. Lagi pula 

perahu dan alat tangkap serta berbagai barang perlengkapan kebanyakan dibuat 

sendiri oleh para punggawa kalau bukan oleh tukang-tukang lokal yang 

merangkap sebagai nelayan juga. akses pada kepemilikan dan penguasaan alat alat 

produksi pada waktu itu memang masih mudah bagi seorang punggawa karena 

ditunjang oleh barang-barang material yang masih serba mudah diperoleh dan 

dengan pengelolaan sederhana memungkinkan sesorang punggawa bisa 

merangkap berbagai kegiatan, terutama ikut aktif bersama para sawinya di laut.
11

 

Dalam sehari-hari seorang punggawa beraktivitas sebagaimana masyarakat 

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

memperbaiki bagian kapal yang rusak agar dapat menunjang dalam kegiatan 

penangkapan ikan nantinya. Tapi semuanya juga dikerjakan bersama sawi atau 

dengan kata lain dibantu oleh sawi. Aktivitas punggawa dan sawi tak lepas dari 

hubungan ketergantungan yang mana seorang sawi dalam memenuhi 

                                                           
10

Rahmat, Hidayat, Mohammad Tofan Samudin, and Pariyati Pariyati. "Struktur Sosial 

Dalam Kehidupan Masyarakat Nelayan di Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu." 

Jurnal Kolaboratif Sains 2.1 (2019).  
11

Nurlinah, Nurlinah. "Reproduksi Struktur dalam Organisasi Nelayan Ponggawa-Sawi 

dalam Eksploitasi Sumberdaya Laut di Sulawesi Selatan." Jurnal Administrasi dan Kebijakan 

Kesehatan Indonesia 1.1 (2008): 63-76. 
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kebutuhannya sering dibantu oleh punggawa, seperti meminjamkan uang untuk 

membeli makanan ataupun untuk membayar uang sekolah anak dari sawi.
12

 

2. Sawi 

Sawi merupakan komponen yang paling rendah kedudukannya dalam 

suatu organisasi kerja lembaga “punggawasawi”. Sawi adalah awak perahu dari 

kelompok nelayan, sawi bertugas melakukan aktivitas penangkapan berdasarkan 

instruksi dari punggawa
13

. 

Sawi mempunyai peranan tertentu yang diberikan oleh punggawa laut 

(juragan) selama dalam perjalanan. Pekerjaan dan peranan yang dibebankan oleh 

punggawa terhadap sawinya biasanya disesuaikan dengan usia dan pengalaman 

yang dimiliki oleh sawi
14

. 

Nelayan buru (sawi) menempati lapisan paling bawah dalam struktur 

social masyarakat nelayan. Kehidupan nelayan buruh ini sangat tergantung kepada 

kebaikan hati dari punggawa dan pemilik kapal yang bersedia memberikan 

pinjaman dan mempekerjakannya. Para sawi ini bekerja kepada punggawa dan 

pemilik kapal untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya sehingga kehidupannya lebih banyak diatur oleh punggawa dan pemilik 

kapal. Jika ada punggawa atau pemilik kapal yang menawari mereka pekerjaan 

dikapalnya maka mereka akan memiliki penghasilan yang lumayan cukup, dan 

sebaliknya jika tidak maka mereka akan menganggur dan tidak memperoleh 

penghasilan
15

. 
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Punggawa-Sawi merupakan kelompok dalam situasi dimana tumbuhnya 

kapitalisme yang berlangsung sejak ratusan tahun dan modernisasi perikanan laut 

puluhan tahun silam. Kelompok ini berbeda dengan kebanyakan kelembagaan 

survey ekonomi tradisional milik kelompok-kelompok etnis di Indonesia lainnya 

di darat dan laut yang sudah hilang atau sedang terkikis oleh proses modernisasi, 

kapitalisme, dan pasar global tersebut. Hubungan kerja ponggawa sawi memiliki 

kecenderungan yang tampak timpang, dimana diasumsikan bahwa hubungan kerja 

tersebut lebih menguntungkan salah satu pihak
16

. 

Sistem hubungan kerja yang terjalin antara keduanya tidak hanya terlihat 

pada saat melakukan penangkapan ikan tapi juga terlihat dalam sehari-hari dalam 

bentuk interaksi survey masyarakat pesisir walaupun ada perbedaan berstatus 

bawahan atau buruh demi membentuk keharmonisan kehidupan bermasyarakat. 

Hubungan kerja punggawa-sawi dalam komunitas nelayan ini didasari oleh saling 

kepercayaan antara satu sama lain demi mendapatkan ikan sebanyak banyaknya. 

Sawi diberikan kepercayaan dalam melakukan tugas yang diberikan oleh 

punggawa sehingga sawi juga selalu percaya dengan punggawa mengingat 

punggawa adalah seorang pemimpin dalam menangkap ikan di laut. Pada 

dasarnya manusia dan lingkungan merupakan suatu sistem yang saling terkait dan 

berhubungan satu dengan lainnya. Dalam perwujudannya berupa interaksi guna 

memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan masingmasing. 

Pola hubungan kerja punggawa sawi dengan interaksi kuat seperti layaknya atasan 

dan bawahan
17

. 
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C. Usia Produktif 

Penduduk terbagi menjadi bermacam golongan diantaranya yaitu 

penduduk belum produktif, penduduk usia produktif dan penduduk non produktif. 

Penduduk belum produktif adalah penduduk yang memiliki usia dibawah 15 

tahun. Penduduk usia tersebut dikatakan sebagai penduduk yang belum mampu 

menghasilkan barang maupun jasa dalam kegiatan ketenaga kerjaan. Penduduk 

usia produktif adalah penduduk yang masuk dalam rentang usia antara 15-64 

tahun. Penduduk usia itu dianggap sudah mampu menghasilkan barang maupun 

jasa dalam proses produksi. Sedangkan dalam katagori terakhir aalah penduduk 

yang berusia lebih dari 64 tahun. Penduduk yang masuk dalam usia tersebut sudah 

tidak mampu lagi menghasilkan barang maupun jasa dan hidupnya ditanggung 

oleh penduduk yang termasuk dalam usia produktif.
18

 

 Penduduk usia produktif dianggap sebagai bagan dari penduduk yang ikut 

andil dalam kegiatan ketenagakerjaan yang sedang berjalan. Mereka dianggap 

sudah mampu dalam proses ketenagakerjaan dan mempunyai beban untuk 

menanggung hidup penduduk yang masuk dalam katagori penduduk belum 

produktif dan non produktif. Penduduk usia produktif saat ini tidak hanya di 

dominasi oleh masyarakat dengan rentang usia diatas 20 tahun yang sudah selesai 

menepuh pendidikannya. Saat ini, remaja usia muda yang masih bersekolahpun 

sudah banyak yang memiliki usahanya sendiri. di beberapa kota kejadian seperti 

ini sudah biasa terlihat. Keterlibatan kaum muda dalam bekerja diawali sebagai 

tenaga pembantu di usaha keluarga, sebelum akhirnya mereka berusaha sendiri.
19
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D. Masyarakat Pesisir 

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem 

semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara 

individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat sebagai 

sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, cukup lama hidup bersama, 

mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan 

melakukan sebagian besar kegiatannya di dalam kelompok tersebut.
20

 

 Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah daratan yang berbatasan 

dengan laut, batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun 

yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti 

pasang surut, angin laut dan intrusi garam, sedangkan batas di laut ialah daerah-

daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi 

dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh 

kegiatan-kegiatan manusia di daratan.
21

 

 Masyarakat pesisir pantai terkenal dengan perwatakannya yang sangat 

keras. Ini bukan tanpa sebab, tetapi dikarenakan pola hidup mereka yang sangat 

tergantung dengan alam. Masyarakat pesisir adalah kelompok orang atau suatu 

komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya 

bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. 

Secara sosiologis, masyarakat pesisir memiliki ciri yang khas dalam hal 

struktur sosial yaitu kuatnya hubungan antara patron dan klien dalam hubungan 

pasar pada usaha perikanan. “Biasanya patron memberikan bantuan berupa modal 
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kepada klien. Hal tersebut merupakan taktik bagi patron untuk mengikat klien 

dengan utangnya sehingga bisnis tetap berjalan”. Dari utang piutang tersebut 

sering terjadi konflik, namun konflik yang mendominasi adalah persaingan antar 

nelayan dalam memperebutkan sumber daya ikan yang jumlahnya terbatas. Oleh 

karena itu, sangatlah penting adanya pihak yang dapat mengembangkan sumber 

daya laut dan mengatur pengelolaannya. 

Karakteristik penting lain dari masyarakat pesisir, khususnya nelayan 

adalah adanya stratifikasi sosial ekonomi dalam komunitas mereka. Sorokin 

dalam Satria membedakan stratifikasi sosial menjadi tiga jenis yaitu: (1) strafikasi 

karena status ekonomi “economically stratified”. (2) stratifikasi karena perbedaan 

status politik “politically stratified” seperti karena perbedaan gelar kehormatan, 

kedudukan, jabatan, dll; (3) stratifikasi karena perbedaan status pekerjaan 

“occupationally stratified”.
22

 

E. Teori Mobilitas Sosial Pitirim Sorokin 

Mobilitas sosial dapat dikatakan sebagai perpindahan status dan peranan 

seseorang atau sekelompok orang dari kelas sosial yang lebih rendah ke kelas 

sosial yang lebih tinggi, atau dari kelas sosial yang tinggi ke kelas sosial yang 

lebih rendah atau perpindahan kelas sosial yang derajat atau searah.
23

 

 Mobilitas sosial didefinisikan oleh Pitirim Sorokin secara luas sebagai 

perpindahan orang dalam ruang sosial “social space”. Dalam mempelajari 

mobilitas sosial, tidak hanya tertuju pada perpindahan posisi sosial individu-

individu, tetapi juga pada konsekuensi dari perpindahan tersebut bagi kelompok-
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Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, “Pengantar Sosiologi”. Jakarta: Kencana. 2011, h. 

95. 

 



24 
 

 
 

kelompok sosial dan struktur sosial secara keseluruhan di mana individu-individu 

tersebut berpindah. 

 Sorokin membedakan dua tipe mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial 

vertikal dan juga mobilitas sosial horizontal. Mobilitas horizontal merupakan 

perpindahan dari satu posisi sosial ke posisi sosial lain dalam tingkat yang sama. 

Sedangkan mobilitas vertikal merujuk pada perpindahan orang dari satu strata 

sosial ke strata sosial lain. 

Mobilitas sosial tidak ada jaminan bagi seseorang untuk selalu mengalami 

mobilitas sosial ke atas “upward mobility”, namun terdapat kemungkinan bagi 

seseorang untuk mengalami mobilitas sosial ke bawah “downward mobilit”. 

Upward Mobility terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang mengalami 

perpindahan kelas sosial dari kelas sosial yang lebih rendah menuju kelas sosial 

yang lebih tinggi. Sedangkan downward mobility terjadi ketika seseorang atau 

sekelompok orang mengalami bentuk perpindahan kelas sosial dari kelas sosial 

yang lebih tinggi menuju kelas sosial yang lebih rendah. 

 Sorokin memfokuskan perhatiannya pada mobilitas kolektif dan tidak 

melihatnya sebagai fenomena individual mengemukakan beberapa saluran bagi 

gerak sosial vertikal, diantaranya adalah angkatan bersenjata, lembaga 

keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian (skill). 

Mobilitas itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu mobilitas vertikal dan 

horizontal seperti yang di katakan pitirim sorikin dalam teorinya. Mobilitas 

vertikal yaitu merujuk pada perpindahan orang dari sutu strata ke strata sosial 

lainnya, sedangkan mobilitas horizontal yaitu perpindahan dari satu posisi ke 

posisi sosial lain dalam tingkatan yang sama. Seperti apa yang dilakukan oleh 

masyarakat di Desa Baruga itu sendiri yang kemudian ingin menaikkan strata 
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sosial mereka dengan cara beralih dari nelayan ke non nelayan. 

Hubungan dari teori pitirim sorokin kita bisa melihat bahwa hal yang 

kemudian menjadi benang merah atau titik sentral terletak pada perubahan strata 

atau derajat sosial pada masyarakat nelayan pesisir di Desa Baruga Kecamatan 

Pa’jukukang dapat mengalami perubahan baik secara vertikal maupun horizontal. 

Perubahan yang terjadi pada ranah mata pencaharian masyarakat pesisir yang 

dimana para nelayan bisa saja mendapatkan hasil yang luar biasa pun juga 

sebaliknya, karena itu secara tidak langsung pula akan mempengaruhi mobilitas 

pada masyarakat nelayan secara vertikal. 

Sebab, hasil dari mata pencaharian masyarakat nelayan yang tidak 

menentu sedikit banyaknya sehingga amat sangat rentang mempengaruhi pada 

perubahan mobilitas sosial masyarakat nelayan pesisir. Sejalan dengan apa yang 

kemudian dikatakan oleh pitirim sorokin bahwa mobilitas sosial pada masyarakat 

tidak saja hanya berubah dari strata sosial menengah ke bawah ke menengah ke 

atas “upward mobility” tetapi perubahan juga bisa terjadi dari strata ke atas 

menuju strata ke bawah “dwonward mobility”. 

Artinya bahwa, ditinjau dari sudut pandang pitirim sorokin mengenai 

mobilitas sosial pada masyarakat nelayan pesisir dapat mengalami yang namanya 

perubahan mobilitas baik secara vertikal maupun horizontal, sebab itu pula 

ditegaskan pada pendapatan masyarakat nelayan pesisir yang tidak menentu 

sedikit banyaknya pendapatan mereka. Sebagaimana yang dikatakan pitirim 

sorokin bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial ialah 

persoalan perekonomian baik dalam pendapatan maupun pada sisi komsumtifnya. 

Kita bisa melihat bahwa, mobilitas sosial pada masyarakat nelayan pesisir 

justru lebih cenderung bisa berubah dari pada masyarakat perkotaan yang 
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notabenenya memiliki pekerjaan kantoran yang memiliki gaji atau pendapatan 

menentu sedangkan maasyarakat nelayan pesisir memiliki pendapatan yang tidak 

menentu sehingga mobilitas sosial pada masyarakat nelayan pesisir rentan terjadi.  
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BAB III 

          METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif atau disebut juga penelitian deskriptif, di mana data disajikan dalam 

bentuk kata-kata, skema, dan gambar. Penelitian deskriptif yakni penelitian yang 

mendeskripsikan dan menguraikan suatu objek apa adanya
1
. Peneliti ingin 

mengetahui dan mengungkap lebih dalam tentang Mobilitas sosial bagi para usia 

produktif di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. 

Mengingat bahwa kondisi nelayan sekarang ini sudah mulai menurun di Desa 

Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng dan sudah mulai beralih 

profesi. Karena pekerjaan sebagai nelayan dianggap tidak dapat merubah hidup 

nelayan dan lekat dengan kondisi kemiskinan. 

Penilitian ini mendeskripsikan secara mendalam tentang Mobilitas Sosial 

yang dilakukan oleh para usia produktif di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang 

Kabupaten Bantaeng. Alasan mengapa melakukan penelitian ini untuk 

mengetahui lebih mendalam terkait dengan Mobilitas Sosial yang dilakukan oleh 

para nelayan ini. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi atau terletak di Desa Baruga Kecamatan 

Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Alasan calon peneliti 

memilih lokasi penelitian di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang ini diantaranya 

                                                           

1
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letak permukiman masyarakat Desa Baruga yang berada dipesisir membuat  

hampir sebagian penduduk yang bertempat tinggal di Desa Baruga tersebut 

bermata pencaharian sebagai nelayan, dan juga di Desa inilah banyak nelayan 

yang beralih profesi ke pekerjaan lain. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan sosiologi, yang 

digunakan dengan upaya dapat memaknai kehidupan masyarakat. Pendekatan 

sosiologi berfungsi untuk menelaah dan memahami kehidupan masyarakat sekitar 

baik secara individu maupun kelompok untuk melihat dan memahami sikap 

maupun perilaku masyarakat dan pengaruhnya dalam berinteraksi.
2
  

Peniliti ingin mengetahui dan mengungkap lebih dalam tentang Mobilitas 

sosial bagi para usia produktif di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang mengingat 

bahwa kondisi nelayan sekarang ini sudah mulai beralih profesi, karena pekerjaan 

sebagai nelayan dianggap tidak dapat merubah hidup nelayan dan lekat dengan 

kondisi kemiskinan.   

C. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua data yaitu, data primer dan juga data 

sekunder. Berdasarkan jenisnya data kualitatif berbentuk data primer dan data 

sekunder.  

1. Data Primer  

Data primer adalah data utama utama dalam sebuah penelitian untuk. 

Dalam penelitian kualitatif, data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, 

dan dokumentasi, serta dapat dicatat dan direkam oleh peneliti.
3
 Pada penelitian 
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ini, data dihimpun dari hasil wawancara langsung dari informan, yakni informan 

masyarakat pesisir Desa Baruga, Nelayan dan sebagai informasi tambahan, 

peneliti juga mewawancari tokoh-tokoh masyarakat sebagi bahan penguat data 

yang telah diperoleh di lapangan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yakni data yang dihasilkan atau diperoleh dari literature 

yang sudah ada sebelumnya dengan melakukan riset, membaca, atau 

mendengarkan. Data sekuder bersumber dari data primer yang sudah diolah oleh 

peneliti terdahulu.
4
 Data sekunder bisa berupa buku, jurnal, dokumen resmi, dan 

sebagainya yang punya relevansi dengan topik penelitian. 

D. Penentuan Informan 

Informan adalah narasumber yang dapat memberikan informasi terkait 

tentang penelitian yang sedang diteliti oleh calon peneliti, hal tersebut 

berdasar pada penelitian kualitatif. sebagai unsur yang sangat penting dalam 

sebuah penelitian, maka teknik penentuan informan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan yang 

bertujuan untuk mendapatkan pertimbangan karakteristik atau memiliki ciri 

tertentu. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang 

dianggap mampu memberikan data atau informasi yang akan diteliti dan dicapai 

pada penelitian ini.
5
 Adapun informan dalam penelitian ini yaitu: 

1. 8 Nelayan yang melakukan mobilitas sosial  

2. Memiliki pengalaman dibidang nelayan dan diluar nelayan. 
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E. Metode pengumpulan data   

1. Observasi  

Observasi dalam sebuah penelitian merupakan proses peneliti dalam 

melakukan pencatatan secara sistematik berupa kejadian-kejadian, perilaku, 

objek- objek yang diamati dan hal-hal lain yang sekiranya terkait dan dibutuhkan 

dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Fungsi penting dilakukannya sebuah 

observasi adalah untuk menemukan interaksi yang kompleks atau realitas sosial 

yang sedang terjadi.
6
 Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan cara turun 

lapangan untuk mencari informasi mengenai Mobilitas Sosial Nelayan Usia 

Produktif Pada Masyarakat Pesisir Di desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang 

Kabupaten Bantaeng. 

2. Wawancara 

Wawancara dalam sebuah penelitian merupakan proses atau interaksi 

tanya dan menjawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan guna 

memperoleh sebuah informasi terkait apa yang diteliti.
7
 Adapun tujuan peneliti 

melakukan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi 

yang maksimal.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam sebuah penelitian dapat berbentuk film, video, 

ataupun gambar yang menjadi sumber data sekunder. Dokumentasi tersebut 

berguna bagi peneliti karna data-data yang berupa disebutkan diatas akan 

melengkapi data yang sifatnya tekstual. Dalam penelitian kuliatatif, dokumentasi 

                                                           
 
6
 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. h. 224. 
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berupa data suara ataupun  foto  akan  menjadi  data  yang digunakan  sebagai  

bukti  adanya  sebuah penelitian.
8
 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini memakai sejumlah instrumen untuk membantu peneliti 

dalam menghimpun data, dengan instrumen ini dapat memudahkan penelitian 

dengan memakai data dalam menguatkan hasil penelitian, di antaranya:  

1. Peneliti sebagai pengamat di dalam penelitian dan diketahui oleh 

narasumber sebagai peneliti  

2. Peneliti sebagai pemandu jalannya wawancara dalam pengumpulan data 

3. Kendaraan roda dua menuju lokasi penelitian; 

4. Handphone, digunakan untuk mengambil gambar narasumber saat di 

lokasi penelitian 

5. Alat tulis untuk mencatat informasi dari narasumber.  

G. Teknik pengolahan dan analisis data 

Pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Proses pengumpulan dan analisis 

datanya menggunakan model analisis interaktif. Metode deskriptif dalam 

penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan Mobilitas Sosial Masyarakat 

Pesisir Usia Produktif di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang kabupaten 

Bantaeng dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan 

pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian analisis data dapat 

dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis 

sebagai berikut: 
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a. Reduksi Data  

Reduksi kata yakni proses menyaring data, memusatkan data pada 

data yang direduksi, lalu mengubah kembali data kasar yang muncul saat 

catatan ditulis di lapangan. Para peneliti melakukan proses reduksi kata 

lewat sejumlah pemilihan data yang akurat dan ketat, merangkum data, 

dan mengklasifikasikan data ke dalam pola yang lebih luas dan mudah 

dipahami.  

b. Penyajian Data  

Penyajian data yakni salah satu rangkaian proses analisis data yang 

menghimpun informasi terstruktur sehingga peneliti bisa memberi 

kesimpulan dan mengambil tindakan. Tindakan atau sikap yang dilakukan 

peneliti yakni menghasilkan data dalam bentuk narasi atau grafik.  

c. Pengambilan Keputusan  

Proses terakhir dari analisis data yakni pengambilan keputusan, 

proses seleksi yang menjadi alternatif untuk menjamin kelangsungan 

penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu memastikan 

bahwa keputusan yang diambil realistis dan bisa diukur serta dijalankan 

dalam kerangka waktu yang sudah ditentukan, lalu hasil wawancara 

dengan narasumber dihimpun sebagai bahan pengambilan keputusan 

peneliti.  
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BAB IV 

         HASIL PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum lokasi penelitian 

1. Letak Geografis 

 

 

 

 

 

  

 

 Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bantaeng 

Secara geografis Kabupaten Bantaeng terketak pada titik 5°21'23" - 

5°35'26" lintang Selatan dan 119°51'42" - 120°5'26" Bujur Timur. Kabupaten ini 

berada dibagian Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 125 Km ke arah selatan 

dari Makassar, Batas-batas Wilayah adalah : 

a. Sebelah Utara    : Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai 

b. Sebelah Timur   : Kabupaten Bulukumba 

c. Sebelah Selatan : Kabupaten Jeneponto dan Laut Flores 

d. Sebelah Barat    : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto 
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Secara Kewilayaan Kabupaten Bantaeng terbagi dari 8 Kecamatan, 21 

Kelurahan dan 48 Desa dengan luas wilayah 395.83 km
2
. Wilayah Kabupaten 

Bantaeng terbagi menjadi pegunungan, dataran, dan pantai. Perkembangan 

wilayah Kabupaten Bantaeng merupakan akibat baik dari ketersediaan air dari 

pegunungan melalui sungai, terhubungnya wilayah Banteng dengan wilayah lain 

melalui laut, dan tersedianya lahan yang memadai bagi pemukiman penduduk.  

Kabupaten Bantaeng didukung dengan keadaan topografi di daerah pantai 

yang memanjang pada bagian barat dan timur sepanjang 21,5 kilometer yang 

cukup potensial untuk perkembangan perikanan dan rumput laut. Pada bagian 

utara daerah terdapat dataran tinggi yang meliputi pegunungan Lompobattang, 

sedangkan di bagian selatan membujur dari barat ke timur terdapat dataran rendah 

yang meliputi pesisir pantai dan persawah. Penduduk di Kabupaten Bantaeng 

sebahagian besar adalah suku makassar yang masih memegang tradisi leluhur, 

penduduk bantaeng mayoritas menggunkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa 

pengantar di smping bahasa daerah, bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk 

adalah bahasa konjo yang berdialek makassar, yang merupakan bahasa pengantar 

dalam lingkungan keluarga dan terutama pedesaan.
1
     

Kecamatan Pa’jukukang salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 

Bantaeng, Jumlah penduduk di Kecamatan Pa'jukukang pada tahun 2015 

sebanyak 30.113 jiwa. Kecamatan Pa'jukukang kemudian mengalami mengalami 

pertumbuhan sebesar 0,62% pada tahun berikutnya. Pada tahun 2016, jumlah 

penduduk di Kecamatan Pa'jukukang sebanyak 30.300 jiwa. Pada tahun 2018, 

Kecamatan Pa'jukukang menjadi Kecamatan di Kabupaten Bantaeng dengan 

jumlah penduduk miskin terbanyak. Sebanyak 3.752 rumah tangga di Kecamatan 

                                                           
1
 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bantaeng. Diakses pada 5 Desember 2022, 

pukul 03.37 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bantaeng
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Pa'jukukang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah pada tahun 2018. 

Persentase kesejahteraan penduduk miskin di Kecamatan Pa'jukukang pada tahun 

2018 berada di bawah 40%. 

Kecamatan Pa'jukukang merupakan kecamatan penghasil komuditas 

perikanan yang terbesar. Produksi perikanan di Kecamatan Pa'jukukang melalui 

budidaya laut, tambak dan kolam. Komoditas perikanan yang utama di Kecamatan 

Pa'jukukang adalah Udang, Bandeng dan Rumput L3aut
2
. 

Desa Baruga merupakan salah satu Desa di Kecamatan Pa’jukukang, 

Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang beriklim triopis dengan 

suhu udara ± 30
o
C ( Derajat Celcius ) dan berada pada ketinggian ± 0,5 M diatas 

permukaan laut ( Mdpl ). Luas wilayah 3,17 km
2
 yang terdiri dari 8 dusun yang 

didiami penduduk 5.068 jiwa dengan mayoritas beragama islam, jenis kelamin 

laki-laki 2.475 jiwa dan perempuan 2.513 jiwa. Secara umum masyarakat Desa 

Baruga bermata pencaharian sebagai nelayan dan nelayan rumpu laut. Jarak dari 

Ibu kota Kabupaten ± 15 km. Jika menggunakan kendaraan bermotor maka jarak 

tempuh ke kota Kecamatan ± 15 menit, dan ± 30 menit menuju Ibu kota 

kabupaten. Kemudian jarak ke pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi-Selatan ± 

102 km. 

Wilayah Desa Baruga secara administratif  berbatasan dengan  

1. Sebelah Utara    : Berbatasan dengan Desa Layoa 

2. Sebelah Timur  : Berbatasan Dengan Kabupaten Bulukumba 

3. Sebelah Barat    : Berbatasan dengan Desa Papan Loe 

4. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan laut flores 

 

                                                           
2
 https://id.wikipedia.org/wiki/Pa'jukukang,_Bantaeng. Di akses pada 24 januari 2023, 

pukul 04.41 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pa'jukukang,_Bantaeng
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Dusun Baruga terbagi 8 dusun yaitu : 

1. Dusun Bontomanai 

2. Dusun Pasir Putih Lama 

3. Dusun Pasir Putih Baru 

4. Dusun Bontomarannu 

5. Dusun Bonto Jaya 

6. Dusun Korong Batu 

7. Dusun Bontosunggu 

8. Dusun Panoang 

2.  Keadaan Demografi 

Penduduk Desa Baruga yang menetap di Desa tersebut selama beberapa 

tahun. Penduduk asli Desa Baruga adalah mayoritas penduduk asli Desa Baruga 

sendiri, dan sebagaian kecil merupakan penduduk dari hasil perkawinan dari desa 

tetangga. Desa Baruga merupakan daerah dataran rendah yang merupakan daerah 

pesisir pantai. 

a. Keadaan penduduk  

Penduduk merupakan faktor penentu terbentuknya suatu negara atau 

wilayah dan sebagai modal utama suatu negara dikatakan berkembang dan maju, 

bahkan suksenya pembangunan di segala bidang dalam negara tidak bisa terlepas 

dari peran penduduk, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan 

pendidikan sekaligus sebagai faktor utama pembangunan fisik maupun non fisik. 

Oleh karena itu, kehadiran dan peranannya sangat menentukan bagi 

perkembangan suatu wilayah, baik dalam skala kecil maupun besar. 

Secara administrasi Desa Baruga terdiri atas delapan wilayah dusun yaitu 

Dusun Bonto Manai, Dusun Pasir Putih Lama, Dusun Dusun Pasir Putih Baru, 



37 
 

 
 

Dusun Bonto Marannu, Dusun Bonto Jaya, Dusun Korong Batu, Dusun Bonto 

Sunggu dan Dusun Panoang. Secara detail tiap dusun tidak memiliki data yang 

akurat mengenai jumlah KK di tiap dusunnya. Tapi secara keseluruhan jumlah 

penduduk di desa Baruga yaitu sebanyak 5.068 Jiwa. 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Desa Baruga Kecamatan Pajukukang 

Kabupaten Bantaeng 

Sumber Data : Kantor Desa 2021 

b. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan adalah pembelajaran, pemgetahuan, keterampilan dan 

kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya 

melalui pembelajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan merupakan hal yang 

sangat penting dalam membina dan memuwujudkan masyarakat yang bertujuan 

untuk mencapai masyarakat yang berkualitas, sehingga memiliki masa depan yang 

No Nama Dusun Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1.  Bontomanai 360 339 699 

2. Pasir Putih Lama 519 509 1.028 

3. Pasir Putih Baru 420 403 823 

4. Bontomarannu 199 174 373 

5. Bontojaya 169 159 328 

6. Korong Batu 193 211 404 

7. Bontosunggu 106 198 304 

8. Panoang 509 520 1.029 

 Jumlah 2.479 2.513 5.068 
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lebih baik. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan 

sangat mempengaruhi upaya peningkatan mutu pendidikan. 

Pemerintah setempat mengelakkan program wajib belajar 12 tahun yaitu 

jenjang, PAUD, SD, SMP, SMA. Secara umum pendidikan dibagi menjadi 3 yaitu 

formal, non formal, dan informal 

1) Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas paud, pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan menengah atas. 

2) Pendidikan non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal 

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang 

3) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

c. Kondisi Sosial 

Kondisi sosial masyarakat Desa Baruga kecamatan Pa’jukukang 

Kabupaten Bantaeng tidak dapat dipisahkan dengan sifat kekeluargaan dan gotong 

royong yang kuat sehingga sangat nampak di tengah-tengah masyarakat. Adapun 

kehidupan sosial di Desa Baruga terlihat pada hubungan kekeluargaan dalam 

masyarakat Baruga seperti gotong royong dan kerja bakti. Masyarakat di Desa 

Baruga sangat terikat pada sifat gotong royong rasa kepedulian yang tinggi 

sehingga sangat membantu dalam suatu pekerjaan. 

d. Kondisi ekonomi dan mata pencaharian  

Mata pencaharian yang dimaksud adalah semua usaha yang memenuhi 

kebutuhan hidup atau dengan kata lain untuk mencapai kesejahtraan dan 

kemakmuran hidup khususnya bagi penduduk di Desa Baruga. Umumnya mata 

pencaharian di Desa Baruga ialah nelayan dan nelayan rumput laut. 
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e. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu alat atau fasilitas yang dapat 

menunjang setiap bentuk kegiatan manusia. Untuk menambah ilmu dan 

pengetahuan, kita butuh sarana pendidikan. Untuk beribadah, membutuhkan 

sarana peribadatan. Untuk memperlancar kegiatan ekonomi, kita butuh sarana 

perekonomian. Untuk memudahkan berhubungan dari satu tempat ke tempat lain, 

kita butuh sarana pengangkutan dan lain-lain. Keberadaan sarana dan prasarana 

sangat berpengaruh pada aktivitas sehari-hari yang akan berdampak pada 

kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun uraian keadaan sarana di 

Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.2 Jumlah dan Jenis Sarana di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang 

Kabupaten Bantaeng 

No Uraian Jumlah (unit) 

1.  Sarana pendidikan  

 -TK/PAUD - 

 -TPA 1 

 -SD/Sederajat - 

 -SLTP/Sederajat - 

2.  Sarana peribadatan  

 -Masjid 1 

 -Mushallah - 

3.  Sarana kesehatan  

 -Puskesmas - 

 -Posyandu 1 

4. Sarana Olahraga  

 -lapangan bola sedang 1 

 -lapangan takraw - 

 -lapangan Volli - 

Sumber: Kantor Desa Baruga, 2021 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah sarana di Desa 

Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten bantaeng meliputi sarana TPA 1 unit, 
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masjid 1 unit, posyandu 1 unit, dan 1 sarana olahraga lapangan bola sedang yang 

digunakan untuk aktivitas kepemudaan dan lain sebagainya. Observasi 

menunjukkan bahwa sarana-sarana tersebut secara keseluruhan dalam kondisi 

baik. 
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3. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Kantor Desa Baruga 2021 

 

 

 

SEKERTARIS DESA 

SAHARING S.E 

K.U 

PERENCANAAN 

AHMAD 

K.U UMUM 

HASRULLA

H 

K.S 

PELAYANAN 

SUARNI 

KEPALA DESA 

H. BASRI. S 

K.D BONTOSUNGGU 

TAJUDIN 

K.D PASIR PUTIH 

LAMA 

RUSTANG 

K.D PASIR PUTIH 

BARU 

SYAHRIR 

K.D BONTOJAYA 

JABAL 

K.U KEUANGAN 

HJ ROHANI 

K.D PANOANG 

MARLING 

K.D 

BONTOMANAI 

SUMARNI 

K.D KORONG BATU 

RISNA BAKRI 

K.D 

BONTOMARANNU 

ABD. AZIZ 

K.S 

KESEJAHT

ERAAN 

HJ. 

DINAWATI 

K.S 

PEMERINTAHAN 

MASFAH S.E 
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B. Faktor yang Melatarbelakangi Nelayan Usia Produktif Melakukan Mobilitas   

di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng 

Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang 

atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Hasil perpindahan 

status sosialnya bisa menjadi lebih tinggi, lebih rendah, bahkan tetap sederajat. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun mendorong masyarakat 

nelayan usia produktif melakukan mobilitas. 

1. Faktor ekonomi 

Faktor ekonomi juga bisa dikatakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

mobilitas sosial dikarenakan apa yang menjadi kebutuhan ekonomi masyarakat 

nelayan tidak sesuai dengan apa yang ia peroleh dari pendapatan mereka sebagai 

nelayan. Sehingga mereka melakukan peralihan pekerjaan yang menurut mereka 

itu bisa mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sesuai yang dijelaskan 

oleh bapak “Sudirman” yang mengatakan bahwa: 

 

 “Riolo kanne rikamponga jai pa agara, papekang, pa lanra mingka 

rikammaya anne jaimi tau ambokoi jamaangna ka nakana si’di 

pangappana punna joka turusi najama, jari joka taua kanne nia to mae ri 

kotayya anjama, nia todo mae jari buruh ri tambanga ka na pikkiriki 

naganniki tongi isse tallasana surang kulle tommi malli barang-barang 

joka nikerokia.”
3
 

 

Artinya: 

 

 Dulu banyak masyarakat yang masih berprofesi sebagai nelayan rumput 

laut, nelayan pancing, dan nelayan tangkap tapi sekarang masyarakat 

sudah banyak meninggalkan pekerjaannya karna menurut saya 

menganggap bahwa penghasilannya itu sedikit kalau saya masih bekerja 

sebagai nelayan, jadi saya dan kebanyakan masyarakat disini ke kota untuk 

bekerja dan ada juga yang menjadi buruh tambang karna mereka berfikir 

pendapatannya lebih mencukupi hidupnya dan juga bisa membeli barang-

barang yang kami butuhkan   

                                                           
3
 Sudirman, Nelayan Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, 

wawancara, 20 September 2022. 
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Penuturan informan di atas mengatakan bahwa banyak masyarakat yang 

meninggalkan profesinya sebagai nelayan rumput laut, nelayan pancing, dan 

nelayan tangkap. Masyarakat di Desa Baruga menganggap bahwa pendapatan 

mereka selama menjadi nelayan tidak mencukupi kebutuhan dan kehidupan sehari 

hari mereka, jadi masyarakat di Desa Baruga meninggalkan atau beralih dari 

profesinya sebagai nelayan dan mencari pekerjaan di kota dan juga menjadi buruh 

tambang karena menurutnya pendapatan dari profesi tersebut itu mampu 

mencukupi kebutuhan dan kehidupannya sehari-hari dan juga pendapatan yang 

mereka hasilakan itu sudah bisa menghasilkan barang yang mereka inginkan. 

Hal yang hampir serupa dikatakan oleh bapak “Taufik” yang mengatakan 

bahwa: 

 “Loe mi tau kanne rikamponga tea mi anjari pa agara. Pa lanra, surang 

papekan. Ka rikammaya anne tenamo na sikamma ri lalo-laoa 

pangguppanga ka nanne musim nga taliwa sarroi anginga jari joka 

panggupanga tena tong na sinrapi nasaba anjomi na loe tau kannea mae 

mami na jama galung na kokona ka na pikkiri tantuangi joka lana 

gappayya.”
4
 

 

Artinya: 

  Banyak masyarakat di Desa Baruga tidak lagi ingin menjadi nelayan 

rumput laut, nelayan pancing, dikarenakan pendapatan sekarang tidak 

sama dengan pendapatan tahun sebelumnya karna musim angin kencang 

jadi pendapatannya tidak mencukupi. Maka dari itu mereka lebih memilih 

untuk mengurus sawah dan ladang pertanian mereka karna ereka berfikir 

lebih tentu pendapatannya. 

Penuturan informan di atas mengatakan bahwa tidak lagi ingin menjadi 

nelayan rumput laut, nelayan pancing, dan nelayan tangkap karena pendapatan 

mereka tidak lagi sama dengan pendapatan mereka pada tahun sebelumnya. 

Kondisi cuaca sekarang sudah masuk musim angin kencang jadi masyarakat Desa 

Baruga lebih memilih untuk mengurus sawah dan ladang pertanian mereka. 

                                                           
4
Taufik, Nelayan Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, 

wawancara, 24 September 2022. 
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Mereka beranggapan bahwa pendapatan dari sawah dan ladang pertanian itu lebih 

menetu dari pada merekan menjadi nelayan. 

Hasil wawancara di atas menghasilkan kesimpulan bahwa masyarakat di 

Desa Baruga yang berprofesi sebagai nelayan beranggapan bahwa jika mereka 

terus menekuni profesinya sebagai nelayan, itu tidak mampu untuk membeli 

barang yang mereka inginkan, di lihat dari pendapatan yang mereka peroleh dari 

profesi mereka sebagai nelayan tidak mencukupi apa yang kemudian menjadi 

kebutuhan mereka, masyarakat Desa baruga yang berprofesi sebagai nelayan 

menganggap bahwa pendapatan yang mereka peroleh dari hasil melaut mereka itu 

cenderung kurang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Maka dari itu 

masyarakat Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng 

melakukan mobilitas sosial dari nelayan menjadi buruh tambang dan juga sebagai 

petani, mereka menganggap bahwa pendapatan yang ia peroleh cenderung lebih 

menentu dan juga mereka menganggap bahwa pendapatan yang ia hasilkan dari 

bekerja sebagai buruh tambang dan juga petani itu lebih memenuhi kehidupan 

ataupun kebutuhan sehari-hari serta mereka. 

2. Faktor Teknologi 

Faktor teknologi merupakan salah satu faktor yang memicu terjadinya 

mobilitas sosial nelayan usia produktif dilihat dari kondisi dan kurangnya kapal 

yang memadai, sehingga nelayan memutuskan untuk melakukan mobilitas sosial. 

Seperti apa yang dijelaskan oleh bapak “Hermansyah” yang mengatakan bahwa: 

“Kanne kappala joka nipakea mae ritamparanga tena mo na siratang 

nipake, nasaba’ pakamalla-malla ki jari loemi tena barani mae 

ritamparanga termasuk minjo nakke tena tommo ku barani sulu boya juku 

siagang rumput laut. Jari rikammaya anne baung mamia nakke toko 

campurang, ka kupikkiri dari pada suluka mae ritamparanga boya juku 

surang rumput laut gappaja salla bala. Jari jeka mami toko ku baunga ku 
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alle ku pakalompo nasaba’ tantuangi asselena dari pada suluka ri 

tamparanga.” 
5
 

 

Artinya :  

Disini kapal yang digunakan sebagai transportasi ke laut, sudah tidak 

layak lagi digunakan, karna takut-takutki jadi banyakmi tidak berani pergi 

kelaut termasuk mi juga saya tidak beranima juga kelaut tangkap ikan dan 

rumput laut. Jadi sekarang saya bangun tokoh campuran, karna ku fikir 

dari pada keluarka tangkap ikan dan rumput laut dapatja nanti musibah, 

jadi ini mami tokoku saya tekuni karna lebih menetuki hasilnya dari pada 

saya keluar ke laut. 

Penuturan informan di atas mengatakan bahwa faktor teknologi 

merupakan salah satu faktor pendorong mereka untuk melakukan mobilitas, 

dilihat dari kurangnya kapal yang memadai, sehingga ia memustuskan untuk 

beralih profesi dengan membangun sebuah toko campuran. Karna ia beranggapan 

bahwa pendapatan yang ia peroleh dari toko tersebut cenderung lebih memenuhi 

kebutuhannya. 

Sejalan dengan penuturan informan diatas bapak “Firman” mengatakan 

bahwa: 

“Rikammaya anne nakke tena mo naku sulu ritamparanga boya juku 

nasaba anjo kappala ka tena mo na kulle nipake lampa sulu, alat joka pole 

lani pakea tena siratang, nampa joka ni pakea kanne anu tena na canggih, 

nampa joka ngaseng lani parallui aa naik ngasengi hargana, loenang ngi 

joka ni passuluka dari pada panggapanga, iaminjo nakke na mae mamia 

nakke balu-balu ripasaraka”
6
 

 

Artinya : 

 

Sekarang saya tidak keluarma melaut mencari ikan, karna kapal tidak 

bisami di pakai, alat yang saya pakai juga masih alat tradisional. 

Kebutuhan yang diperlukan juga sudah naikmi harganya, mulai dari bensin 

kapal dan jaring, lebih banyak pengeluaran dari pada pendapatan. Jadi 

saya berfikir untuk berjualan saja di pasar. 

                                                           
5
Hermansyah, Nelayan Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, 

Wawancara, 21 September 2022. 
6
Firman, Nelayan Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, 

Wawancara, 22 September 2022. 
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Penuturan informan di atas menjelaskan bahwa kapal yang menjadi alat 

transportasi untuk ke laut itu sudah tidak layak, informan juga menjelaskan bahwa 

pengeluaran untuk melaut jauh lebih banyak ketika di bandikan dengan 

pendapatan mereka. Dilihat dari Harga bensin dan kebutuhan lainnya cenderung 

lebih mahal, Sehingga ia pun memutuskan untuk berjualan di pasar dengan hasil 

dari perkebunan mereka. 

Hasil wawancara di atas menghasilkan kesimpulan bahwa faktor teknologi 

juga menjadi salah satu alasan masyarakat di Desa Baruga Kecamatan Pajukukang 

Kabupaten Bantaeng melakukan mobilitas sosial, di ataranya kurang produktifnya 

alat transportasi dan juga alat tangkap yang digunakan nelayan Desa Baruga itu 

masih alat tangkap tradisional. Tingginya biaya operasional juga menjadi salah 

satu alasan mereka, menurutnya hasil tangkapan nelayan sangat ditentukan dari 

alat tangkap mereka. Sedangkan alat tangkap yang mereka gunakan pada 

umumnya masih menggunakan alat tangkap tradisional. Jika dilihat dari modal 

melaut, tingginya biaya operasional melaut sangat mengganggu nelayan untuk 

melaut seperti kebutuhan bahan bakar kapal yang menggunakan mesin. Hal ini 

berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan menyebabkan kerugian pada nelayan. 

Kerugian yang di maksud adalah banyaknya pengeluaran biaya yang dikeluarkan 

nelayan tersebut, seperti biaya untuk membeli umpan, jaring dan perbekalan 

makanan mereka. Sementara pengeluaran tersebut selalu tidak selaras dengan 

penghasilan yang diperoleh dari melaut. 

3. Faktor  Status Sosial 

Setiap manusia lahir dalam status sosial yang dimiliki orang tuanya. Jika 

tidak puas dengan status pemberian tersebut, seseorang dapat mencari kedudukan 

sendiri dilapisan sosial yang lebih tinggi dengan melihat kemampuan dan jalan 

yang dapat ditempuh. Semakin tinggi keinginan semakin mungkin seseorang 
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mendapat keududukan yang dicari sendiri. Seperti halnya dikatakatan oleh bapak 

“Samsuddin” yang mengatakan bahwa : 

“Sebelumna penggapaku wattungku inja anjari nelayan paling loe minjo 

punna 1 juta, mingka anjo tala nagannaki tallassaku kasaba’ loe anakku 

pasikola, keremi pole anjo lana kanrea kodong, jari passala anjo mi naku 

lette jamaang mae anjari padanggang nasaba’ atantui panggspanga ia, 

biasa to ku gappa 3 juta semenjak jariku pandanggang.”
7
 

 

Artinya : 

 

Pendapatatanku sebelumnya waktu masih menjadi sebagai nelayan paling 

banyakmi itu 1 juta, tapi itu tidak bisa mencungkupi kehidupan keluargaku 

nak, karna banyak anak ku masih sekolah, manami juga yang mau 

namakan kodong. Jadi karna itumi beralih profesi pekerjaannga jadi 

pedagang karna kufikir lebih menentuki pendapatannya, paling banyak mi 

itu 3 juta nak. 

Penuturan informan di atas menjelaskan bahwa pendapatan yang ia 

peroleh hasil dari profesinya sebagai nelayan, kurang lebih 1 juta. Tapi 

menurutnya pendapatan yang ia peroleh itu tidak bisa mencukupi kebutuhan 

pokok mereka, di lihat dari kondisi keluarganya yang memaksa ia harus untuk 

menghidupi beberapa anaknya yang masih sekolah, jadi iapun memutuskan untuk 

beralih profesi sebagai pedagang. Pendapatan yang ia peroleh pun cukup 

sitnifikan yaitu 3 juta, menurutnya dari hasil pendapatannya sekarang itu sudah 

lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dan juga kebutuhan 

dan biaya sekolah anak-anaknya. 

Senada dengan apa yang dijelaskan oleh informan sebelumnya, 

bapak“Parman” mengatakan bahwa : 

“ sebelumna nakke biasa tonga mae ritamparanga minawang mae lanra’ 

juku surang joka tau toayya kinne, mingka pagappangku si’di ku are ka 

tanga kulleai na katalassi towwa. Nasaba jai paralluta keremi joka ladi 
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Samsuddin, Nelayan Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, 

wawancara, 25 September 2022. 
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pakea malli untuk kappalaka, keremi pole joka lani pakea nganre 

saiagang lani balanjayya.”
8
 

 

Artinya : 

  

Sebelumnya saya biasa ikut melaut untuk menangkap ikan bersama orang 

tua di sini, tapi pendapatan yang saya dapatkan itu sedikit, menurut saya 

juga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupku. Karna banyak keperluan, 

mulai dari kebutuhan kapal dan kebutuhan hidupku. 

  Hasil wawancara di atas menghasilkan kesimpulan bahwa faktor status 

sosial menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Baruga 

melakukan mobilitas sosial dikarenakan, mayoritas masyarakat Desa Baruga 

menganggap bahwa pendapatan yang ia peroleh dari profesinya sebagai nelayan 

tak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Ia menganggap bahwa 

pendapatan ia perolah itu tidak mampu untuk menaikkan status sosial mereka. 

Kehidupan status sosial nelayan tak terlepas dari pembentukan struktur sosial 

yang ditandai dengan adanya pelapisan sosial yang ditandai dengan stratafikasi 

sosial. Oleh karena itu masyarakat Desa Baruga melakukan mobilitas sosial 

karena mereka menganggap bahwa jika mereka terus menekuni profesinya 

sebagai nelayan, profesi tersebut itu tidak mampu untuk menaikkan status sosial 

mereka. 

4. Faktor Individu 

Faktor individu merupakan kualitas seseorang baik dari segi pendidikan, 

penampilan, kecakapan, hingga keahlian. Mereka yang memiliki kemampuan 

lebih mempunyai kesempatan dalam menuntukan mobilitas sosial atau 

keberhasilan hidup. Seperti apa yang dikatakan oleh “Talib” yang menjelaskan 

bahwa : 

“Nakke naku tena mo assulu mae ritamparanga, ka kupikkiri tenamo na 

loe panggapaanga anjaria nelayan, nasaba loemi parongkosan ni passulu, 

jari rikammaya nenne baunga usaha sablon, karna ku pikkiri nia todo isse 
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Parman, Nelayan Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, 

Wawancara, 28 September 2022. 
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kuisseng-isseng desain baju. Ku cini pole pendapatanna nenne loe tongi 

isse kugappa dari pada waktungku jari nelayan”
9
 

 

Artinya : 

Saya tidak biasama keluar kelaut, karna kufikir tidak banyakmi 

pendapatanku sebagai nelayan, karna banyak ongkos dikeluarkan, jadi 

sekarang bangunka usaha sablon baju. Karna kufikirki ada todo sede skill 

ku desain baju, kuliatki juga pendapatannya sekarang lebih banyak 

pendapatanku dari pada waktuku masih berprofesi sebagai nelayan. 

Penuturan informan di atas menjelaskan bahwa menjalani profesi sebagai 

nelayan saat ini sudah tidak efisien lagi dikarenakan pendapatan mereka sudah 

tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga ia pun 

memilih untuk membuka usaha sablon baju, karna mereka melihat pendapatan 

dari usaha sablon baju itu sendiri cukup efisien di bandingkan pekerjaan 

sebelumnya. Sehingga ia lebih memfokuskan pekerjaan yang ia tekuni karna ia 

beranggapan pendapatan yang di peroleh bisa memenuhi kebutuhan hidup 

mereka. 

Hal yang hampir serupa dikatakan oleh informan “wawan” yang 

mengatakan bahwa : 

“Nakke naku tenamo mae ritamparanga boya juka nasaba’ loe dudumi 

ongkoso nipake punna lasuluki mae ritamparanga, karemi bensinna joka 

biseang nipakea, joka pole pekang na jalayya. Jari rikamanneya nakke 

kokongku mami ku jama karna tena na cini allo kua anne sarro anginga. 

Jari joka assele lani gappaya tantui”
10

 

 

Artinya :  

Saya tidak ke lautma cari ikan karna banyak sekali ongkos yang digunakan 

untuk keluar melaut.  manami bensin perahu, peralatan pancing dan jala. 

Jadi sekarang saya ladang pertanianku mi saja ku urus karna tidak liat 

maki lagi musim, jadi pendapatanta menentui. 

                                                           
9
 Talib, Nelayan Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, Wawancara, 

18 September 2022. 
10

Wawan, Nelayan Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, 

Wawancara, 16 September 2022. 
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Penuturan informan di atas menjelaskan bahwa profesi sebagai nelayan 

saat ini sudah banyak memakan biaya, mulai dari biaya bensin, biaya pancing dan 

jala yang mereka gunakan untuk menangkap ikan. Akhirnya ia pun memutuskan 

untuk mengurus ladang pertanian mereka, karna ia menggap bahwa pendapatan 

yang ia peroleh semenjak ia memilih untuk mengurusi ladang pertanian mereka 

itu jauh lebih menguntungkan. Dan juga ia mengatakan bahwa ketika masih 

berprofesi sebagai nelayan mereka juga selalu bergantung dengan cuaca. 

Sejalan dengan hal tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan 

bapak “Taufik” terkait dengan faktor individu yang mempengaruhi terjadi 

mobilitas yang mengatakan bahwa : 

“Riolo nakke minawangja ri sikalingku mae ritamparanga, ka kucini nia 

todo sede joka doe nigappa untuk katallassangnga, mingka nenne tenamo 

ku minawang ka kupikkiri tena kulle kupakate’ne tau toaku punna seng 

lakimenneji ku jama.  jari ku coba mae jama ritambanga anjama kucini 

gajina loe tongi sede panggapaanna jore, jari rikamannea kulle tomma 

malli motor siagang kulle tommi ku tallassi tau toaku na anak-anakku”
11

 

 

Artinya :  

Dulu saya ikut-ikutja sama sepupuku kelaut, karna digajiki jadi bisa tommi 

di pake biaya hidup. Tapi sekarang tidak mi ku ikut karna kufikirki tidak 

bisaka naikkan derajatnya keluargaku. Jadi ku cobaki kerja sebagai buruh 

tambang karna gajinya banyak ki kuliat, jadi sekarang bisa tomma beli 

motor sama bisama bantuki biayai hidup orang tuaku sama sekolahnya 

anak-anakku. 

Penuturan informan di atas menjelaskan bahwa dulunya ia hanya ikut 

menjadi nelayan, karna ia berfikir pendapatan yang ia peroleh dari upah yang 

diberikan oleh keluarganya itu bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, 

tapi ia beranggapan bahwa upah yang ia peroleh dari menjadi nelayan tidak bisa 

untuk menaikkan derajat serta kebutuhannya sehari-hari lagi. Akhirnya ia pun 
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Taufik, Nelayan Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, 

Wawancara, 24 September 2022. 
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mencoba peluang baru sebagai buruh tambang, karna ia melihat pendapatan dari 

buruh tersebut lebih besar dari pada sebagai nelayan.  

 Hasil wawancara di atas menghasilkan kesimpulan bahwa faktor individu 

juga menjadi salah satu faktor yang menjadi latar belakang masyarakat Desa 

Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng untuk melakukan mobilitas. 

Masyarakat Desa Baruga beranggapan bahwa menajadi seorang nelayan itu sudah 

tidak efisien lagi dilihat dari pendapatan atau upah yang ia peroleh dari profesiya 

sebagai nelayan sudah tidak bisa lagi menjadi jaminan utuk mereka bisa bertahan 

hidup dan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Akhirnya sebagaian dari 

mereka mencoba peluang kerja baru sebagai buruh tambang, usaha sablon dan 

pertanian. 

5. Faktor Pendidikan 

Faktor pendidikan memiliki peran dalam memperluas peluang masyarakat 

memiliki kesempatan yang sama dalam hal mendapatkan pekerjaan, mendapatkan 

peran sosial dan stratafiksi sosial. Faktor pendidikan juga termasuk dalam jalan 

menuju mobilitas sosial, semakin baik pendidikan maka kesempatan memperoleh 

kebutuhan lapangan kerja pun akan baik, akses pendidikan juga mendorong 

terjadinya mobilitas sosial di masyarakat. Pada faktor ini peniliti juga melakukan 

wawancara bersama bapak “Parman” yang mengatakan bahwa : 

“Nakke tau kasiasi aa, tau toaku pole tenamo na kulle anjama terasa’ jari 

punna seng jeka mae aa ritamparanga boya juku kugaukang tena nia 

perubahang ku sa’ring, jari ku cobai ku pake dattara jasa SMA ku ri toko 

aa, alhamdulillah lulusu tonga pole, sialeang rikamanneya kulle tommi 

kutallassi tau toaku. Joka pole tau kanne aa tena tommo na jalling 

sa’ria”
12
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 Parman, Nelayan Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, 

Wawancara, 28 September 2022. 
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Artinya : 

Saya orang kurang mampu, orang tuaku juga tidak bisami bekerja, kalau 

ini terus kukerja tidak ada perubahan. Jadi cobaka mendaftar pekerjaan 

kebetulan lulusan SMA ja, alhamdulillah luluska diterimaka kerja ditoko, 

sekarang bisa tomma biayai orang tuaku. Masyarakat disini juga tidak na 

pandang sebelah matama. 

Penuturan informan di atas menjelaskan bahwa, dia terlahir dari keluarga 

yang kurang mampu, melihat dari kondisi orang tua dari pada informan yang 

sudah tidak lagi bisa untuk bekerja, kemudian ia mencoba peluang yang ada untuk 

bekerja sebagai karyawan toko, pendapatan yang ia peroleh pun cukup sitnifikan 

dari pekerjaan sebelumnya.  

Senada dengan apa yang dikatakan informan sebelumnya, peneliti juga 

melakukan wawancara dengan informan “Talib” terkait faktor pendidikan yang 

menjadi penyebab untuk melakukan mobilitas, yang juga mengatakan bahwa : 

“Riolo tallasakku na tau toaku kaminjotommi injo kodong, balla 

nipammantangia balla kayuji, jamangku pole jokaji mae ritamparang 

boya juku, rumput laut. Kupikkiriki tena perubahang jeka punna seng 

lakaminneji kujama turusi, jari kaminjoami injo na pikkirika bare tikamma 

na kulle ku pakate’nei tallasana tau toaku. Nasaba nakke pole ulua 

anakna, jari kupikkiri kupake sedeki dattara jasa SMK ku, ka kupikkiri 

niaja pole sertifikat desainku. Alhamdulilah nenne kulle tomma pakate’nei 

tautoaku”
13

 

 

Artinya : 

Dulu keadaan saya dengan orang tuaku miskin, rumah yang ditinggali juga 

rumah panggungji, pekerjaanku juga nelayan tangkap dan rumput laut. 

Berfikirka tidak ada perubahan ini kalau ini terusji kukerja. Berfikirka juga 

saya anaknya yang pertama, Kemudian cobaka mendafar kebetulan juga 

adaji sertifikat desainku, alhamdulillah sekarang bisama mengangkat 

ekonomi orang tuaku. 

Penuturan informan di atas menjelaskan bahwa  dulunya ekomi mereka itu 

terbilang miskin, informan juga beranggapan bahwa jika ia terus menekuni 

profesinya sebagai nelayan tangkap dan nelayan rumput laut, itu tidak bisa 
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Talib, Nelayan Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, 

Wawancara, 18 September 2022. 
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menjamin untuk menaikkan derajat serta kebutuhan ekonomi keluarganya. 

Akhirnya ia mencoba mempergunkan ijasah dari jenjang pendidikan terakhirnya, 

alhasil dengan kehidupannya sekarang iapun bisa untuk memenuhi kebutuhan 

pokok dan keperluan mereka sehari-hari. 

Hasil dari wawancara di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa faktor 

pendidikan memang dipandang sebagai salah satu pintu untuk mencapai 

keududukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan 

masyarakat Desa Baruga sendiri untuk lebih terpandang karena pendidikannya 

dan diterima secara sosial, artinya keberadaan masyarakat yang berpendidikan 

tidak dipandang sebelah mata, masyarakat yang berpendidikan juga sangat 

berpotensi untuk lebih baik dari yang tidak berpendidikan. 

Pendidikan merupakan jalan bagi mobilitas sosial. Pada zaman dahulu 

hubungan darah atau keturunan yang menentukan status sosial seseorang yang 

susah sekali ditembus, karena pada saat itu berlaku sistem golongan yang ketat. 

Kemudian para tokoh-tokoh dalam pendidikan banyak yang menaruh harapan dan 

kepercayaan akan determinasi pendidikan untuk mengubah dan memperbaiki 

keadaan seseorang dengan memperluas wawasan pendidikan. Dengan demikian 

keterampilan yang diperoleh dapat membukakan jalan untuk pekerjaan yang 

mereka inginkan.  
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C. Bentuk Mobilitas Sosial yang terjadi pada Nelayan di Desa Baruga 

Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng  

Perubahan kondisi sumber daya laut serta perubahan pada teknologi 

tangkap akibat modernisasi tangkap menjadi salah satu penyebab terjadinya 

perubahan struktur sosial pada nelayan di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang 

Kabupaten Bantaeng, yang mana terlihat dengan adanya pelapisan sosial. 

Terjadinya pelapisan sosial pada nelayan di Kecamatan Pa’jukukang di antaranya 

disebabkan dari beragamnya jenis teknologi tangkap yang digunakan oleh nelayan 

di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Beragamnya jenis 

alat teknologi tangkap yang menentukan posisi lapisan sosial tertentu dalam 

kehidupan sosial nelayan. Mobilitas sosial dapat terjadi pada masyarakat yang 

memiliki sistem stratifikasi terbuka atau dengan kata lain terbentuknya jejaring 

kehidupan di masyarakat yang mana setiap bagian anggota masyarakatnya 

mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk menuju 

kelapisan yang lebih tinggi, sama halnya pada masyarakat nelayan Desa Baruga 

Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Pelapisan sosial yang ada pada 

nelayan Desa Bauga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng sifatnya tidak 

mutlak, sehingga masyarakat nelayan dapat mengusahakan untuk beralih 

kelapisan yang lain dengan usahanya. Mobilitas sosial sendiri dapat diartikan 

sebagai peningkatan atau penurunan dalam segi status sosial serta penghasilan 

yang didapatkan oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam kehidupan 

masyarakat nelayan, mobilitas sosial telah menjadi ciri bagi masyarakat nelayan 

bahwa individu dapat memperbaiki kedudukan mereka dengan motivasi, kerja 

keras bahkan dengan keberuntungan. 

Situasi masyarakat nelayan Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang 

Kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa masyarakatnya bersifat terbuka, di 
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mana seseorang dapat mengalami mobilitas sosial ke atas melalui pendidikan, 

keterampilan, serta modal yang dimiliki. Masyarakat dengan sistem stratifikasi 

terbuka memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dibandingkan dengan masyarakat 

dengan sistem startifikasi sosial tertutup. Apabila tingkat mobilitas tinggi, 

meskipun latar belakang sosial individu berbeda, maka mereka tetap dapat merasa 

mempunyai hak yang sama dalam mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi. 

Dalam proses mobilitas sosial yang dilakukan oleh nelayan, seseorang dapat 

menempati kelas sosial (startifikasi sosial) yang berbeda dari sebelumnya, 

stratifikasi sosial merupakan hasil kebiasaan hubungan antar manusia secara 

teratur dan tersusun di mana setiap orang di setiap saatnya mempunyai situasi 

yang menentukan hubungannya dengan orang lain baik secara vertikal maupun 

horizontal dalam masyarakatnya. 

 Bentuk mobilitas sosial Desa Bauga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng yakni ditunjukkan dengan adanya perpindahan peran dan status 

pekerjaan sebelumnya pada peran dan status yang baru. Dari perpindahan status 

dan peran tersebut seseorang akan berada pada posisi atau kedudukan tertentu, 

bahkan bisa jadi pada kedudukan yang tidak jauh berbeda dari kedudukan 

sebelumnya. Untuk mengetahui mobilitas sosial Desa Baruga Kecamatan 

Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng dilakukan dengan cara melakukan in-depth 

interview kepada beberapa nelayan yang mengalami proses mobilitas sosial. 

Berdasarkan hasil penelitian, proses mobilitas sosial yang terjadi pada nelayan di 

Desa Bauga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng sebagai berikut: 

1. Mobilitas Sosial Vertikal 

Nelayan yang mengalami mobilitas vertikal ke atas di sebabkan dengan 

adanya perubahan dalam hal pekerjaan, seperti peningkatan pendapatan ataupun 

status sosialnya dari pekerjaan sebelumnya, mobilitas vertikal sering kali terjadi 
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pada nelayan usia produktif yang beralih pekerjaan. Mobilitas vertikal dapat 

terjadi oleh beberapa faktor, seperti adanya pemberian warisan, bantuan modal, 

serta adanya keinginan dari diri sendiri untuk mengubah statusnya. Nelayan yang 

memiliki kemauan untuk mengubah statusnya menjadi lebih baik. 

Untuk mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi merupakan impian 

nelayan usia produktif. Untuk mendapatkan kedudukan yang mereka inginkan 

tidaklah mudah, tergantung seberapa keras nelayan dapat memperjuangkan demi 

prestasi kerja yang lebih baik. Masyarakat Desa Baruga yang tergolong pada 

sistem kasta terbuka dimana individu atau kelompok bebas mencapai kedudukan 

yang dinginkan, dan tentunya hal tersebut sesuai dengan usaha yang ia lakukan. 

Dalam dunia modern yang sampai saat ini, banyak orang berupaya meningkatkan 

status sosialnya.  

Manusia di era modern menyakini bahwa hal tersebut membuat orang 

menjadi lebih sejahtera dan memungkinkan mereka melakukan jenis pekerjaan 

yang paling cocok bagi diri mereka. Jika tingkat mobilitas sosial tinggi, meskipun 

latar belakang berbeda, mereka tetap dapat merasa mempunyai hak yang sama 

dalam mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Jika tingkat mobilitas sosial 

rendah, tentu saja banyak orang akan terkungkung dalam status nenek moyang 

mereka, seperti halnya pada sistem kasta tertutup. Kondisi perekonomian nelayan 

bisa dikatakan mengalami perubahan dari tahun ke tahun, sehingga mobilitas 

nelayan secara vertikal lebih cenderung terjadi. 

Peneliti menemukan mobilitas sosial dari nelayan ke guru SD karena 

pendapatan sangat minim, sebagaimana penuturan informan oleh Bapak 

“Sudirman”, ia menjelaskan bahwa: 

“Riolo kenne taua sannging pa agaraji, papekang, pa lanra mingka ri 

pakinnea jaimi tau kenne anjari pakantoro ri desa ia nia todo anjari guru 

SD nia todo anjari pabalu-balu, nia todo anjama ri tambanga nasaba’ 
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pannggappanta punna anjari pa agara, papekang siagang palanra tena 

nakkulle nagannaki untuk lanikanrea jari injoengmi najai tau kenne 

ammari anjari pa agara, papekanga siagang palanra”
14

 

 

Artinya :  

Dulu masyarakat disini mayoritas nelayan rumput laut, nelayan tangkap, 

dan nelayan jaring. Tapi sekarang banyakmi yang menjadi guru, aparat 

desa, berjualan dan menjadi buruh tambang. Dikarenakan pendapatan 

sebelumnya yang masih berprofesi sebagai nelayan tidak mencukupi untuk 

kebutuhan hidup, jadi alasan itumi banyak yang beralih profesi pekerjaan. 

Penuturan informan di atas menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat 

Desa Baruga itu berprofesi sebagai nelayan rumput laut, nelayan pancing, dan 

nelayan jaring. Akan tetapi, banyak dari pada mereka itu kemudian berganti 

profesi menjadi pegawai desa, guru SD, dan juga usaha jualan. Mereka 

menganggap bahwa pendapatan saat mereka masih menjadi nelayan tidak 

mencukupi kebutuhan hidup maka dalam hal ini mereka melakukan mobilitas 

sosial dari pekerjaan sebelumnya. 

Sejalan dengan hal tersebut, bapak “Taufik” juga menjelaskan bahwa:  

“Loe mi tau kenne rikamponga tea anjari pa agara, papekang, pa lanra 

nasaba sikiddi panggappanna jari tena nakkulle ammalli barang-barang 

na anngaia siagang siri-siri’ ki tau kennea punna joka tarrusu ji najama 

tena pamminrana na jama. Jari gara-gara joka minjo na loe mo tau tea 

anjari pa agara, papekang siagang pa lanra. Lakbi-lakbi pa pole punna 

anak-anak rungkayya leremi punna laeroki anjama pakinjo”
15

 

 

 

Artinya : 

Banyak masyarakat didesa ini tidak mau lagi berprofesi sebagai nelaya  

rumput laut, nelayan tangkap, nelayan jaring. Karna sedikitki 

pendapatannya, tidak bisaki membeli barang-barang yang dimaui, 

sebagian juga malu-malumi karna itu terusji kerjaannya. Karna itumi 

banyak masyarakat sini tidak maumi menjadi nelayan, lebih-lebih anak 

muda. 

                                                           
14

Sudirman, Nelayan Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, 

Wawancara, 20 September 2022. 
15

Taufik, Nelayan Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, 

Wawancara, 24 September 2022. 
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Penuturan informan di atas menjelaskan bahwa banyak masyarakat di 

Desa Baruga tidak lagi ingin menjadi nelayan rumput laut, nelayan pancing dan 

nelayan jaring dikarenakan pendapatannya yang sedikit sehingga tidak memenuhi 

kebutuhan serta barang-barang yang diinginkan masyarakat untuk dibeli. Serta 

masyarakat cenderung malu ketika tidak memiliki peningkatan pekerjaan, 

sehingga hal tersebut membuat masyarakat berpindah profesi dan enggan lagi 

menjadi seorang nelayan. Begitu pun dengan anak-anak muda yang enggan 

menjadi seorang nelayan. 

Berdasarkan dari kedua hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

mobilitas pada nelayan di Desa Baruga itu terjadi di sebabkan dari segi 

pendapatan yang mereka peroleh dari profesi sebagai nelayan yang tidak memadai 

dan mencukupi untuk kebutuhan pokok masayarakat sehingga menjadi hal yang 

paling mempengaruhi terjadi mobilitas pada masyarakat nelayan. Di samping itu 

adanya tendensi harga diri di dalam tubuh masyarakat khususnya di desa baruga, 

dimana masyarakat yang notabenenya hanya menjadi nelayan dari dulu sampai 

sekarang akan di cap tidak memiliki peningkatan, sehingga hal itu jugalah yang 

mengakibatkan mobilitas terjadi pada masyarakat nelayan. Mobilitas pada 

masyarakat nelayan secara vertikal terjadi tidak dapat kita nafikkan sebab, faktor 

yang kemudian mendorong mobilitas merupakan hal yang ada di dalam tubuh 

masyarakat sebagaimana yang dijelaskan di atas sesuai dengan penuturan 

informan saya. 

2. Mobilitas Sosial Horizontal 

Mobilitas horizontal ialah perpindahan status seseorang atau sekelompok 

orang dalam lapisan sosial yang sama. Dengan kata lain mobilitas horizontal 

merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu 

kelompok ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. 
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Nelayan yang mengalami mobilitas horizontal yakni nelayan yang beralih 

pekerjaan yang berbeda dari pekerjaan sebelumnya, tetapi status ekonomi 

keluarganya tidak berbeda jauh dengan pekerjaan sebelumnya. Nelayan yang 

mengalami mobilitas ini adalah sering kali dialami oleh buruh nelayan kapal yang 

beralih pekerjaan menjadi buruh nelayan di kapal jenis yang lain, ataupun beralih 

pada pekerjaan seperti petani, maupun buruh tambang. Sebagain besar alasan 

buruh nelayan yang yang beralih pada pekerjaan lain sering kali dikarenakan oleh 

faktor penghasilan. Penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan sebelumnya, 

dianggap belum dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan resiko dari 

pekerjaan tersebut sangat tinggi. Dalam beberapa kasus mobiltas horizontal yang 

dilakukan oleh buruh nelayan di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng seperti buruh nelayan pancing yang berpindah menjadi buruh nelayan, 

ataupun sering kali saat musim angin barat datang buruh nelayan mencoba 

perolehan pekerjaan yang baru. 

Meskipun mereka menekuni pekerjaan disektor pertanian dan 

pertamabangan secara status sosial dari pekerjaan para nelayan yang bekerja 

dipertanian dan pertambangan tidak mengalami perubahan secara vertikal 

melainkan secara horizontal. Di nelayan profesi mereka menjadi buruh kapal 

tetapi dipertanian mereka adalah petani yang menanam dilahan pertanian. 

Meskipun demikian secara pendapatan mengalami peningkatan. Hal ini seperti 

yang telah diungkapkan oleh “Wawan” sebagai petani yang dulunya juga nelayan 

sebagai berikut: 

“Punna nelayan nak, joka assele’na juku nigappayya tala loe to biasa 2 

juta nigappa lalang na siallo punna suluki ritamparanga. Nampa tena 

punna suluki kaminjo sikaliji lalangna siminggu ka nicini tongi sarrona 

anging nga, nampa nipolong inaji pole joka niguppaya untuk bensin rung 

anggotayya. Tangkasana 1 juta ji nigappa. punna ri pertanian bedai ia, 

joka lahang nga 1 hektar luara’na nampa punna panen ngi biasa ta’ 1 ton 

biasa tongi la’bi jari joka panggappanga 5 juta. Jari punna 
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dibandingkangi rung nelayan mending jekamo ka joka niguppaya 

loangang tongi sede nak”
16

 

 

Artinya : 

 

Kalau nelayan nak, itu hasilnya ikan yang didapat tidak banyakji biasa 2 

juta yang didapat dalam satu hari. Baru kalau keluarki begitu biasa satu 

kali dalam seminggu, karna biasa diliatki kondisi angin karna biasa 

kencangki juga angin. Baru dipotong tommi itu lagi pendapatan nga untuk 

bensin dan upahnya anggota, bersihnya pendapatan itu 1 juta. Kalau di 

pertanian bedaki, karna lahan pertanian itu 1 hektar luasnya baru kalau 

biasa panen ngi 1 ton, biasa juga lebih jadi pendapatannga 5 juta. jadi 

kalau mauki bandingkan ngi sama nelayan mending inimi karna yang di 

dapatka lebih banyak ki nak. 

Penuturan informan di atas menjelaskan bahwa pekerjaan alternatif yang 

dipilih nelayan bukan karena semata-mata mereka melihat peluang saja, 

melainkan juga karena beberapa pertimbangan termasuk hasil yang akan diperoleh 

nya nanti. Seperti apa yang dijelaskan oleh informan juga sangat jelas bahwa 

pendapatan sebagai petani juga memiliki orientasi yang baik. Walaupun secara 

status sosial mobilitas sosial yang terjadi masih setara atau horizontal. 

Senada dengan apa yang jelaskan oleh informan sebelumnya, bapak 

“Firman” juga mengatakan bahwa : 

“Iyo nak nenne pertanian nga kanne loe todo jari loe tau kannea boya 

dalle’ jore. La tikamma pole punna jaria nelayan na andalkan tena na 

ganna. Mingka punna pertanian todo ia kulle tommi di biayai sikolah 

anak-anaka sikolah”
17

 

 

Artinya : 

 

Iya nak lahan pertanian banyak juga disini, jadi banyaki juga masyarakat 

sini mencari penghasilan disana. Karna mau bagaimana lagi kalau 

nelayanji saja diandalkan tidak cukupki. Tapi kalau dipertanianki bisa tom 

mi dibiayai sekolah anak-anakku sekolah nak. 

                                                           
16

Wawan, Nelayan Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, 

Wawancara, 16 September 2022. 
17

Firman, Nelayan Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, 

Wawancara, 22 September 2022 
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Penuturan di atas menjelaskan bahwaa menjadi petani merupakan suatu 

pilihan yang tepat mengingat bahwa hanya dengan menjadi nelayan saja tidak 

akan cukup memenuhi kebutuhan hidup para nelayan Desa Baruga Kecamatan 

Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan dari kedua hasil wawancara diatas 

menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa meskipun pertanian masih tetap saja 

eksis bagi kalangan nelayan baik itu oleh para petani ataupun para nelayan yang 

memiliki usaha sampingan sebagai petani. Saat ini adalah musim penghujanan 

yang mana adalah masa untuk bertanam untuk para petani dan masa pancekik 

untuk para nelayan, dalam dunia nelayan musim penghujan adalah masa tidak 

adanya ikan dan membuat sebagaian nelayan tidak bisa melaut karena ikan tidak 

ada. Sebaliknya bagi para petani musim penghujan adalah musim yang ditunggu-

tunggu untuk bercocok tanam. Hal ini juga bisa digunakan sebagai alasan bagi 

nelayan yang memilih beralih pekerjaan sebagai petani.  

Mobilitas sosial yang terjadi pada masyarakat pesisir Desa Baruga 

Kecamatan Kabupaten Bantaeng ke sektor pertanian masuk dalam kategori 

mobilitas horizontal. Hal ini di sebabkan dari pekerjaan sebagai petani yang 

dilakaukan oleh masyarakat Desa Baruga tidak menunjukkan peningkatan dalam 

hal pekerjan atau profesi mereka. Tanah yang mereka tanami sebagaian bukan 

milik mereka, artinya bahwa mereka hanya diberikan hak guna dan bukanlah hak 

milik. Posisi petani disini sama seperti ketika mereka masih menjadi nelayan yang 

beroperasi dengan menggunakan perahu yang bukan miliknya. Namun, yang 

membedakan adalah dipertanian mereka dapat menikmati hasilnya lebih banyak 

dan dapat meningkatkan keinginannya dengan upaya-upaya mereka. Meskipun 

mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang 

Kabupaten Bantaeng adalah mobilitas horizontal yang artinya setara dengan 

pekerjaan yang sebelumnya, namun pilihan yang diambil oleh nelayan yang 
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beralih pekerjaan ke sektor pertanian ini memiliki alasan tertentu salah satunya 

menyangkut ekonomi mereka. 

Selain alternatif lapangan pekerjaan disektor pertanian masyarakat Desa 

Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng juga memulai untuk bekerja 

sebagai buruh tambang nikel. Pada awalnya pertambangan ini dibuka secara 

umum, tidak semua masyarakat bisa menjadi buruh tambang karena tambang 

nikel yang ada diwilayah Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan telah dilegalkan 

sebagai tambang yang dapat menambah pendapatan daerah Kabupaten Bantaeng. 

Dengan dibukanya PT tersebut tidak sedikit dari masyarakat Desa Baruga yang 

ikut bekerja diperusahaan tambang nikel tersebut. Sebagai pertambangan nikel 

yang resmi dari pemerintahan para penambang diberi beberapa peralatan dan 

dilengkapi dengan mesin-mesin, dengan bekerja sebagai penambangan nikel 

sebagaian besar dari masyarakat Desa Baruga mulai beralih pekerjaan dari 

nelayan untuk bekerja sebagai buruh tambang nikel. Bekerja sebagai buruh 

tambang dirasa dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka 

bahkan bisa untuk memenuhi keinginan mereka.  

Ketertarikan untuk menjadi buruh tambang nikel tidak begitu saja muncul 

dibenak mereka. Ketertarikan tersebut muncul karena sebelumnya sudah ada 

orang yang mencoba untuk bekerja menjadi penambang dan berhasil. Hal tersebut 

yang dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat sebagai orang yang berhasil karena 

hasil dari bekerja sebagai buruh tambang nikel. Seperti apa yang di katakan oleh 

bapak “Sudirman” yang menjelaskan bahwa : 

“Iye nak, kan nia berhasil jari ia nipanawangi, mingka joka rezekia tena 

nia ngissengi mingka punna nelayan intu jarangi berhasil masalahna tena 

na tantu panggapaanna, cinimi pole nenne labiringmi cappu kecuali joka 

loea jangkauanna, mingka rikamennea tenapa nelayan kinne kalumanyang 
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ka kaminjomi seng loeangangji joka ni ongkosia ngi kappalaka, bedai 

punna maeki ritambanga kulle-kulle tongki isse ia”
18

 

 

Artinya : 

 

Iya nak, ada yang berhasil makanya itu diikuti, tapi rezeki tidak ada yang 

tauki. Tapi kalau nelayan jarang ada yang berhasil, masalahnya tidak 

tentuki pendapatannya, liatmi juga sekarang hampirmi habis kecuali 

nelayan yang luasmi jangkuannya, tapi sekarang tidak adapi nelayan disini 

kaya karna begitumi lebih banyakki pengeluarannya. Berbedai kalau jadiki 

buruh tambang bisa dibilang, ada tonji nak 

Hal ini juga sama seperti yang diungkapkan oleh bapak “Taufik” yang 

mengatakan bahwa : 

“Sebetulna nia’na joka tambanga kanne kulle nikana sallomi, cuman injo 

waktua tenapa na anui pammarentayya. Taua kanne sebagaian nia 

memang mo lalang mingka nenne niamo nacini mata berhasil, makanya 

anjomi na loe todo erok tama karna na pikkiri tantumi joka nigappaya 

ia”
19

 

 

Artinya : 

 

Sebetulnya bisa di bilang lamami itu tambang, tapi waktu itu pemerintah 

tidakpi na perhatikanngi, masyarakat disini juga sebagaian adami yang 

bekerja maka dari itumi ada yang dia lihat berhasil makanya, itumi dia 

ikuti karna na fikir tentumi pendapatannya. 

Penuturan dari kedua informan di atas ialah, adanya figur yang dijadikan 

sebagai contoh membut mereka yakin bahwa bekerja ditambang benar-benar 

menghasilkan. Seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa untuk kebutuhan 

ekonomi mereka susah jika hanya sebagai nelayan, namun itu akan mudah jika 

bekerja ditambang nikel, sekali dapat langsung bisa membeli perabotan rumah, 

barang elektronik dan kendaraan. Dilihat dari itu penghasilan rata-rata bisa 10 

juta, apabila mencari secara perorangan bisa mencapai 5 juta. biasanya para 

penambang ini bekerja secara kelompok dan hasilnya akan dibagi rata. Hasil ini 

                                                           
18

Sudiriman, Nelayan Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, 

Wawancara, 20 September 2022. 
19

Taufik, Nelayan Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, 

Wawancara, 24 September 2022. 
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dinilai dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat, seperti halnya 

adanya sosok orang yang dianggap sukses dari hasil sebagai buruh tambang nikel. 

Mobilitas sosial nelayan yang terjadi di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang 

Kabupaten Bantaeng yang dilakukan melalu perpindahan disektor nelayan ke 

sektor pertambangan merupakan mobilitas horizontal. Hal ini dikarenakan 

perpindahan pekerjaan dari bidang satu ke bidang lainnya masih dalam satu 

kategori yang sama. Hal ini disebabkan posisi nelayan yang bekerja sebagai buruh 

tambang posisinya juga sebagai pekerja tambang. Dari penuturan inforoman di 

atas informan menjelaskan bahwa secara pekerjaan terjadi perubahan horizontal, 

namun hal ini berbeda ketika dilihat dari segi aspek pendapatan telah terjadi 

peningkatan. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menghasilkan kesimpulan bahwa 

terjadinya perubahan pada mata pencaharian dan mobilitas sosial nelayan di Desa 

Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng juga di ikuti oleh perubahan 

pada aspek lainnya, yakni perubahan tingkat pendapatan. Perubahan tingkat 

pendapatan ini merupakan bagian dari apa yang menjadi harapan dari perilaku 

perpindahan pekerjaan yang dilakukan oleh nelayan di Desa Baruga. Seperti yang 

kita ketahui bahwa posisi nelayan dalam struktur masyarakat nelayan berada pada 

posisi subordinat. Maksudnya, nelayan pada posisi terbawah baik itu dalam hal 

sistem bagi hasil maupun dalam penentuan harga ikan. 

Mobilitas sosial yang diawali dengan bergesernya profesi dari sektor 

nelayan ke sektor pertambangan dan sektor pertanian merupakan bagian dari 

pilihan dari nelayan. Hal ini mengingat bahwa pekerjaan sebagai nelayan 

dianggap tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, apabila 

hanya mengandalkan hasil laut mereka tidak dapat melewati masa pancekik. 

Kenyataanya ketika sektor nelayan mencari tumpuan utama mereka tidak mampu 
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untuk bertahan hidup dimasa pancekik, seperti apa yang dikatakan oleh bapak 

“Hermansyah” menjelaskan bahwa : 

“Iye nak, joka nelayan nga punna nia juku nia to isse, mingka masalhna 
nakke riolo lebbaja mantang mange ritamparanga bangi, mingka 
kaminjomi punna nia ya niak punna tena ya tena. Mingka  nenne ka 
pabosi i jari joreki isse towwa di kokoa nia todo mange ri tambanga, di 
ciniki pole panggapanga punna nelaya sekitar 1-2 juta bedai punna 
tambang na pertanian nga biasa i 4-5 juta.”

20
 

 
Artinya : 

 
Iya nak, itu nelayan kalau ada ikan ada tong sede tapi permasalahanya saya 
dulu biasa tinggalka bermalam dilaut, tapi ya begitumi kalau ada ya ada 
kalau tidak ya tidak. Terus sekarang juga musim hujan jadi kebun sede 
yang dikerja sebagaian juga ada yang menjadi buruh ditambang, dilihatki 
juga dari pendapatannya kalau nelayan sekitar 1-2 juta bedaki dengan 
pendapatan ditambang dan pertanian biasa 4-5 juta didapat. 

Penuturan informan di atas menjelaskan bahwa musim pancekik yang 

tidak menentu menjadi peneybab mengapa nelayan enggan untuk kembali bekerja 

sebagai nelayan, karena pekerjaan sebagai nelayan dirasa tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dari yang diungkapkan informan 

di atas yang sebelumnya berprofesi sebagai nelayan yang akhirnya beralih profesi 

pekerjaan menjadi buruh tambang nikel. Realitas ini mungkin saja tidak hanya 

terjadi pada satu atau dua nelayan tetapi juga sebagaian besar nelayan. 

Sebagai seorang petani disini bapak “Wawan’ juga menyatakan terkait 

dengan kenaikan pendapatan ketika bekerja di sektor pertanian dibandingkan 

ketika masih menjadi nelayan yang mengatakan bahwa : 

“Bedana loei nak, joka saja nijamayya bidai. Punna nelayan labiringi 

seng allo-allonna towwa tama ritamparanga, mingka punna petani punna 

panenki sitaung sikali. Cuma injo punna nipikkiriki bajikangang tongi 

sede nelayan nga ia punna musim juku tongi, mingka asselena 

bajikangang tongi isse pertanian nga ia. Riolo wattungku jari kinja 

nelayan biasa kugappa 100.000 loe minjo punna 300.000 punna baji tongi 

musim nga, mingka punna muko tena na kulle dipantantuang kungi 
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Hermansyah, Nelayan Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, 

Wawancara, 21 September 2022 
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lasikaminjoi sede loena. Mingka punna petani ia dialleji dirawat baji-baji 

ya pasti baji tongi assele’na biasa ajutai nigappaya punna panen ngi. Jari 

joka minjo bajina punna petani ia nak. Jadi bajikangang tongi sede dari 

pada nelayan nga nak”
21

 

 

Artinya : 

 

Bedanya banyak nak, itu saja yang dikerja juga berbeda. Kalau nelayan 

hampir setiap hariki pergi kelaut tapi kalau petani masa panennya satu kali 

satu tahun. Cuman kalau difikirki lebih baikki nelayan ia kalau didapat 

tongi musimna, tapi dari segi penghasilan ia lebih baikki ia pertanian. 

Dulu waktuku masih jadi nelayan biasa pendapatanku itu 100.000 

banyakmi itu kalau 300.000 kalau baikki juga musim. Tapi belum tentu 

juga besoknya bisaki dapat penghasilan seperti itu, tapi kalau dipertanian 

yang jelas kita rawat baikji pasti hasil panenya juga baikki, kalau baikki 

juga kondisinya biasa penghasilan yang didapat itu sampai jutaki. Jadi 

itumi baiknya petani dari pada nelayan nak. 

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas ialah peningktakan jumlah 

pendapatan  yang secara sitnifikan terjadi pada perubahan mata pencaharian 

merupakan bagian yang menjadi salah satu bentuk pola perubahan struktur dalam 

masyarakat di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. 

Ekonomi menjadu basis dalan perubahan struktur  masyarakat yang dapat 

berpengaruh pada struktur lainnya, seperti sumber daya, aspek kesehatan dan lain 

sebagainya. Hal tersebut juga dapat menyebabkan perubahan pada gaya hidup 

masyarakat. Kondisi tersebut membuat para nelayan ingin mencari alternatif 

pekerjaan lain ke sektor non nelayan baik itu pertanian dan sektor pertambangan. 

Banyak hal yang membuat mereka pindah ke pekerjaan kesektor lain yaitu karena 

kebutuhan ekonomi. Dengan beralih pekerjaan meskipun secara pekerjaan mereka 

tidak mengalami perubahan secara vertikal namun dari segi pendapatan mereka 

mengalami kenaikan. 
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Wawan, Nelayan Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, 

Wawancara, 16 September 2022. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa mobilitas sosial nelayan usia produktif 

pada masyarakat pesisir di Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang kabupaten 

Bantaeng sebagai berikut: 

1. Faktor yang melatarbelakangi nelayan usia produktif melakukan mobilitas  di 

Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng yakni Faktor ekonomi 

yang menjadi faktor utama masyarakat di Desa Baruga yang berprofesi sebagai 

nelayan beranggapan bahwa jika mereka terus menekuni profesinya sebagai 

nelayan, itu tidak mampu untuk membeli barang yang mereka inginkan 

dikarenakan pendapatan yang mereka peroleh dari profesi mereka sebagai nelayan 

tidak mencukupi apa yang kemudian menjadi kebutuhan mereka, masyarakat 

Desa baruga yang berprofesi sebagai nelayan menganggap bahwa pendapatan 

mereka itu tidak menentu dan tidak bisa mungcukupi kebutuhan ekonomi mereka 

2. Bentuk Mobilitas Sosial yang terjadi pada Nelayan di Desa Baruga Kecamatan 

Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan dari hasil penelitian bisa di 

simpulkan bahwa  masyarakat di Desa Baruga telah terjadi mobilitas sosial baik 

secara vertikal maupun secara horizontal. Hal ini di awali dengan perubahan mata 

pencaharian nelayan yang beralih ke sektor non nelayan seperti pertanian, 

pertambangan dan sebagainya. Mobilitas sosial yang terjadi di Desa Baruga 

Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng adalah mobilitas horizontal, hal ini 

dikarenakan secara pekerjaan nelayan tidak mengalami peningkatan dan dianggap 

setara dengan posisi nelayan, namun dalam aspek penghasilan nelayan yang 

beralih profesi ke sektor pertanian dan pertambangan mengalami peningkatan 
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jumlah pendapatan. Artinya meskipun secara pekerjaan mereka terjadi mobilitas 

secara horizontal, namun secara pendapatan mengalami kenaikan. 

 

B. Implikasi 

Peralihan mata pencaharian yang dilakukan oleh nelayan merupakan 

alternatif untuk mencari lapangan pekerjaan yang baru untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, terutama dengan keadaan transportasi yang lebih layak. 

Maka dari itu hendaknya pemerintah memberikan program pemberdayaan yang 

berpihak pada nelayan-nelayan misalnya dengan memberikan bantuan serta upaya 

untuk meningkatkan sumber daya manusia. 
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Gambar 2 : Wawancara bersama Bapak Talib (24 Tahun) 
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Gambar 3 : Wawancara Bersama Bapak Taufik (30 Tahun) 
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Gambar 4 : Wawancara Bersama Bapak Parman (42 Tahun) 

 

 



78 
 

 
 

Gambar 5 : Wawancara Bersama Bapak Firman (31 tahun ) 
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Gambar 6 : Wawancara Bersama Bapak Samsuddin (60 Tahun) 
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Gambar 7 : Wawancara Bersama Bapak Hermansyah (35 Tahun) 
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Gambar 8 : Wawancara Bersama Bapak Wawan (26 Tahun) 
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