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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
 ̇ 
 

 ̇ 
 

es (dengan titik di atas) 
 jim J ج 

 
je 
 h}a ح 

 
h 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

Kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

D 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

R 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

Z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

S 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy  
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ؼ 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ؽ 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ؾ 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ؿ 

 
lam 
 

l 
 

el 
 ـ 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ف 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هػ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

Y 
 

ye 
 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ 

 haula : هَوْؿََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: ََمَات : m ̅ta 

 ̅ ram : رَمَى

 q l̅a : قِيْلََ 

 yam ̅tu : يََوُْتَُ

4. T ̅’ marb ̅tah 

Transliterasi untuk t ̅’ marb ̅tah ada dua, yaitu: t ̅’ marb ̅tah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan t ̅’ marb ̅tah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 fathah 

 

a a  َا 
kasrah 
 

i i  َا 
dammah 
 

u u  َا 
Nama 

 
Huruf Latin 

 
Nama 

 
Tanda 

 

fathah  dan ya>’ 
 

ai a dan i ََْػى 
 

fathah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ػوََْ

Nama 

 
Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fath}ah dan atau alif 
atau ya>’ 

َىَ... َ  اَ|َ...ََ  
 

d}ammah dan wau 
 

 وػَُ

�̅� 

�̅� 
 

a dan garis di atas 
 

kasrah dan ya>’ 
 

𝑖 ̅
 

i dan garis di atas 
 
u dan garis di atas 
 

 ػى
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adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan t ̅’ marb ̅tah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka t ̅’ 

marb ̅tah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َالََ طْفَاؿَِرَوْضَةَُ  : raudah al-atf ̅l 

َالَْفَاضِلَة  al-mad n̅ah al-f ̅dilah :  الَْمَدِيػْنَةَُ

 al-hikmah :  كْْممَةاَلَِْ

5. Syaddah (Tasyd d̅) 

Syaddah atau tasyd d̅ yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasyd d̅ (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan ,( ــّ 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 ̅ rabban : رَبَّناََ

 ̅ najjain : نَََّيْناََ

 al-haqq : اَلَْقَّ

مََنػُعَّْ  : nu‚ima 

 aduwwun‘ : عَدُوَّّ

Jika huruf ى ber- tasyd d̅ di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 ̅.  maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

 Al  ̅(bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِىَّّ

 Arab  ̅(bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبَّّ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَاؿ (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-). 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسَُ

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّلْزلََة

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَة

 al-bila>du : الَْبلَادَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

مُرُوْفََتأََْ  : ta’mur ̅na 

 ‘al-nau : الَنػَّوْعَُ

 syai’un : شَيْءٌَ

 umirtu : أمُِرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’ ̅n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

F  ̅Zil ̅l al-Qur’ ̅n 

Al-Sunnah qabl al-tadw n̅ 

9. Lafz al-Jal ̅lah (الله) 
Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud ̅f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 
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Contoh: 

للهَِباِ  d n̅ull ̅h دِيْنَُاللهَِ  bill ̅h   

Adapun t ̅’ marb ̅tah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jal ̅lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مَْفَِْرَحَْْةَِاللهَِهَُ     hum f  ̅rahmatill ̅h 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa m ̅ Muhammadun ill ̅ ras ̅l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linn ̅si lalla ̇  ̅bi Bakkata mub ̅rakan 

Syahru Ramad ̅n al-la ̇  ̅unzila f h̅ al-Qur’ ̅n 

Nas  ̅r al-D n̅ al-T ̅s  ̅

Ab ̅  Nasr al-Far ̅ b  ̅

Al-Gaz ̅ l  ̅

Al-Munqi ̇ min al-Dal ̅l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

Ab�̅� al-Wal𝑖d̅ Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Ab�̅� al-
Wal𝑖d̅ Muhammad (bukan: Rusyd, Ab�̅� al-Wal𝑖d̅ Muhammad Ibnu) 

Nasr H�̅�mid Ab�̅� Za𝑖d̅, ditulis menjadi: Ab�̅� Za𝑖d̅, Nasr H�̅�mid (bukan: Za𝑖d̅, 
Nasr Ham𝑖d̅ Ab�̅�) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang digunakan dalam tesis ini adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

No =  Nomor 

Cet. = Cetakan 

t.t. = tanpa tempat penerbitan 

h. = halaman 

terj. = terjemahan 

eds. = edisi 

vol = volume 

Pemdes = Pemerintah Desa 

Bumdes = Badan Usaha Milik Desa 

UU  = Undang-Undang 
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ABSTRAK 

Nama : Muhammad Ischak 

NIM : 80100220011 

Judul Tesis : Komunikasi Persuasif Bumdes Sipadecengi Dalam 
Pemberdayaan Masyarakat Pembudidaya Rumput Laut di 
Kabupaten Pangkep. 

Masyarakat di Desa Tamangapa Kecamatan Ma‘rang kabupaten Pangkep 
mayoritas berprofesi sebagai nelayan, sementara daerah tersebut salah satu daerah 
yang memiliki potensi besar dengan sumber daya alam yang dimiliki yaitu rumput 
laut sebagai sumber mata penghasilan tambahan masyarakat. Salah satu upaya yang 
dilakukan pemerintah daerah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) 
untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat dalam meningkatkan taraf 
kesejahteraannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan beberapa 
permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana bentuk komunikasi persuasif bumdes 
Sipadecengi dalam pemberdayaan masyarakat pembudidaya rumput laut di Kab. 
Pangkep?. 2) Bagaimana proses komunikasi persuasif bumdes Sipadecengi dalam 
pemberdayaan masyarakat pembudidaya rumput laut di Kab. Pangkep. 3). 
Bagaimana pengaruh komunikasi persuasif pada masyarakat pembudidaya rumput 
lain di Kab. Pangkep?. 

Pendekatan penelitian melalui pendekatan komunikasi, adapun teknik 
pengumpulan data melalui observasi dan wawancara disertai dengan dokumentasi. 
Data diperoleh dari dua sumber yaitu, data primer dan data sekunnder. Data primer 
bersumber dari pengurus Bumdes, pemerintah Desa Tamangapa, dan masyarakat 
pembudidaya rumput laut, sedangkan data sekunder merupakan pihak yang 
mempunyai hubungan dengan objek, jurnal ataupun dokumen lainnya.  

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk komunikasi pengurus Bumdes 
Sipadecengi dalam pemberdayaan masyarakat pembudidaya rumput laut di 
kabupaten pangkep menggunakan dua bentuk komunikasi, yaitu; bentuk langsung 
dan bentuk tidak langsung. Proses komunikasi persuasif dalam pemberdayaan 
masyarakat pembudidaya rumput laut di Desa Tamangapa terdiri atas 4 proses yaitu; 
proses pengenalan, proses pendekatan, proses membujuk, proses pengajaran, dan 
proses menyakinkan masyarakat. Pengaruh komunikasi persuasif pada masyarakat 
pembudidaya rumput laut di Desa Tamangapa ada 4, yaitu peningkatan mutu, 
kewirausahaan, peduli lingkungan dan kelompok pembudidaya rumput laut.  

Pemberdayaan disebut sebagai tamkiin al-Dakwah yaitu aktifvitas menyeru, 
memotivasi, menfasilitasi, memediasi dan mengadvokasi masyarakat baik yang kaya 
(aghniya) ataupun yang miskin (fuqoro wa al-masakin) untuk saling menguatkan 
dengan perekat nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepedulian dan kasih 
sayang yang tentunya diajarkan oleh islam sehingga tumbuh kesatuan ummat, 
sebagaimana hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 71, bahwa 
manusia yang diberikan kelebihan seperti rezeki harus berbagi kepada sesama, ketika 
mereka tidak ingin berbagi maka dikatakan sebagai orang yang mengingkari nikmat 
Allah swt.  

Adapun Implikasi dari penelitian ini adalah; 1 Penelitian diharapkan dapat 
memberikan kontribusi bagi Pemerintah Desa atau Bumdes Sipadecengi di Desa 
Tamangapa Kecamatan Ma‘rang Kabupaten Pangkep bahwa komunikasi Persuasif 
bersifat penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan, serta memberikan 
pemahaman kepada  masyarakat pembudidaya rumput laut bahwa untuk 
meningkatkan taraf kesejahteraanya yaitu ada pada dirinya ketika ingin berusaha 
maka pasti ada jalan atau solusi untuk mengalinya. Diharapkan penelitian dapat 
memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat 
kepada masyarakat tentang pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam sehari-hari memerlukan 

interaksi dengan manusia lainnya. Melakukan kegiatan interaksi dibutuhkan 

komunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh Efenddy bahwa manusia dan komunikasi merupakan satu kesatuan. Komunikasi 

melekat pada diri manusia, sehingga we can not communicate atau manusia tidak 

dapat hidup jika tidak berkomunikasi. Ketika dua orang atau lebih terlibat dalam 

bentuk suatu percakapan atau interaksi maka komunikasi akan terjadi dan 

berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Akan 

tetapi, komunikasi tidak hanya informatif, yakni agar orang dapat lain mengerti dan 

tahu, tetapi juga persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau 

keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, dan bentuk komunikasi 

lainnya.
1
 Komunikasi tidak hanya dengan cara percakapan langsung tetapi 

komunikasi dapat terjadi melalui media yang bersifat umum dan mudah dipahami 

oleh orang lain agar tercapai suatu kesamaan makna.   

Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari satu sumber 

kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku 

mereka. Komunikasi sebagai bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi 

satu sama lainnya. Komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses dimana 

seseorang maupun  sekelompok orang  menciptakan  serta menggunakan sejumlah 
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informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar.
2
 Proses penyampaian 

suatu ide dilakukan melalui komunikasi secara langsung, bertemu atau secara tidak 

langsung dengan melalui media penyebaran informasi selagi dipahami oleh penerima 

informasi. 

Komunikasi berasal dari bahasa Latin ‗Communicatio‘ dan perkataan ini 

bersumber  pada  kata „communis‟ yang artinya sama, dalam arti kata sama makna, 

yaitu sama makna mengenai suatu hal. Jadi komunikasi berlangsung apabila antara 

orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang 

dikomunikasikan. Secara terminologis komunikasi merupakan proses penyampaian 

suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain.
3
 Sedangkan secara paradigmatis, 

komunikasi dimaknai sebagai proses penyampaian suatu pesan kepada orang lain 

untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara 

langsung melalui lisan maupun tak langsung melalui media.
4
 Sehingga dalam proses 

komunikasi seorang komunikator dalam melakukan komunikasi mesti mengetahui 

kondisi komunikannya sehingga dapat mengarahkan kepada perihal yang ingin 

disamakan pemikirannya proses penyamaan pemikiran dapat dilakukan secara 

langsung  dengan lisan atau mengunakan media komunikasi yang mudah dimengerti 

dan dapat menyamakan pemikiran komunikator dengan komunikannya.  

Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada 

satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. 

Komunikasi sebagai bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama 

lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian suatu 

pesan atau pendapat oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau 
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untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang itu baik langsung secara 

lisan maupun tidak langsung
5
 Agar memudahkan komunikan dalam menerima pesan 

dari kominukator maka perlu dilakukan secara sederhana dan mudah dimengerti 

sehingga memunculkan interaksi dalam berkomunikasi. 

Berdasarkan pengertian komunikasi diketahui bahwa terdapat               

macam-macam komunikasi, yaitu komunikasi pemberdayaan, komunikasi massa dan 

komunikasi persuasif. Istilah persuasif bersumber dari bahasa latin ―Persuasion‖ 

yang berarti membujuk, mengajak dan merayu.
6
 persuasi adalah proses yang 

bertujuan untuk mengubah sikap atau perilaku orang lain dalam sebuah peristiwa, 

ide, ataupun objek lainnya dengan melalui bahasa verbal atau non verbal yang 

didalamnya terkandung informasi, perasaan dan penalaran.
7
 Dalam konteks ini 

komunikasi persuasif di artikan sebagai kemapuan komunikasi untuk membujuk dan 

mengarahkan orang lain.
8
 Menurut Burgon dan Huffer, Komunikasi persuasif 

merupakan proses komunikasi yang mengajak atau membujuk orang lain dengan 

tujuan mengubah sikap, keyakinan dan pendapat sesuai keinginan komunikator.
9
 

komunikasi persuasif merupakan bentuk komunikasi yang bersifat membujuk untuk 

menyamakan pemikiran antara komunikan dan komunikator dengan memperhatikan 

kondisi lingkungan dan komunikannya agar memudahkan mencapai kesamaaan 

persepsi. 
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Dalam islam juga mengajarkan umat manusia berinteraksi dengan dengan 

sesama manusia sebagaimana dijelaskan ada Q.S Al-Baqarah 263 yang berbunyi; 

 

ۗ  َوَاللّّٰهَُغَنَِِّّحَلِيْمٌَ ۗ  َاذًَىَ رٌَمّْنَْصَدَقَةٍَيػَّتْبػَعُهَا  قػَوْؿٌَمَّعْرُوْؼٌَوَّمَغْفِرَةٌَخَيػْ
 
Terjemahnya 

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang 

diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun
10

 

Orang yang tidak mampu bersedekah akan tetapi dia dapat mengucapkan 

kata-kata yang menyenangkan atau yang tidak menyakitkan hati, dan memaafkan 

orang lain adalah lebih baik dari orang yang bersedekah tetapi sedekahnya itu 

diiringi dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati dan menyinggung perasaan. 

Apabila orang yang bersedekah tidak dapat menghindarkan diri dari mengucapkan 

kata-kata yang melukai perasaan atau menyebut-nyebut pemberian itu, baik ketika 

memberikan atau pun sesudahnya, lebih baik ia tidak bersedekah, tetapi tetap 

mengucapkan kata-kata yang baik dan menyenangkan kepada siapa saja yang 

berhubungan dengannya. Itu lebih baik daripada memberikan sesuatu yang disertai 

dengan caci-maki, dan sebagainya. 

Pada akhir ayat ini Allah menyebutkan dua sifat di antara sifat-sifat 

kesempurnaan-Nya, "Mahakaya dan Maha Penyantun". Maksudnya ialah, Allah 

Mahakaya, sehingga Dia tidak memerintahkan kepada hamba-Nya untuk 

menyumbangkan harta bendanya untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan 

hamba itu sendiri yaitu membersihkan diri, dan menumbuhkan harta mereka, agar 

mereka menjadi bangsa yang kuat dan kompak, serta saling tolong-menolong. 

Allah swt tidak menerima sedekah yang disertai dengan kata-kata yang menyakitkan 
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hati, karena Allah hanya menerima amal kebaikan yang dilakukan dengan cara-cara 

yang baik. Allah Maha Penyantun kepada hamba-Nya yang tidak menyertai 

sedekahnya dengan kata-kata yang menyakitkan, atau yang suka menyebut-nyebut 

sedekahnya setelah diserahkan atau ketika menyerahkannya. Oleh karena Allah 

Mahakaya dan Maha Penyantun, maka Allah kuasa pula untuk memberikan ganjaran 

dan pertolongan kepada hamba-Nya yang suka menafkahkan hartanya dengan ikhlas. 

Persuasi didefinisikan sebagai proses mempengaruhi pendapat, sikap, dan 

tindakan orang dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut 

bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri.
11

 Dari sekian penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan persuasif merupakan suatu proses dengan tujuan untuk mengubah opini, 

perilaku, dan sikap. Dikarenakan persuasif sebuah proses yang akan berhasil 

dipengaruhi melalui beberapa faktor yang berkaitan pada komponen-komponen 

komunikasi mulai dari, komunikator, saluran, hingga komunikan. Keseluruhan 

komponen itu saling terkait dan tidak dapat dihilangkan salah satunya. 

Komunikasi persuasif dapat digunakan dalam konsep komunikasi lain 

misalnya pada komunikasi permberdayaan, komunikasi persuasif dibutuhkan dalam 

konsep komunikasi ini dikarenakan dalam komunikasi persuasif memiliki teknik 

yang sangat mengerti mengenai kondisi komunikannya dengan memperhatikan 

kondisi lingkungan dan sosial komunikannya sehingga mengerti dan mamahami 

terkait kebutuhan masyarakat, sedangkan komunikasi pemberdayaan memiliki 

metode dalam pengembangan sumber daya yang ada pada masyarakat sehingga 

tercapai kemandirian dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.   
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Komunikasi pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang bersifat 

transaksional dan interaktif dari pada linear. Pemberdayaan merupakan suatu usaha 

atau kegiatan untuk memberikan power (daya, kekuatan, tenaga, kemampuan dan 

kekuasaan) kepada masyarakat dengan tujuan terwujudnya perubahan perilaku ke 

arah kemandirian, perbaikan mutu hidup atau secara sederhana bertujuan untuk 

mensejahterakan masyarakat secara mandiri dari segala aspek kehidupan seperti 

aspek ekonomi, pendidikan, spiritual ataupun aspek sosial.
12

 Komunikasi 

pemberdayaan berkonsep pada kemandirian masyarakat sehingga objek utama pada 

komunikasi pemberdayaan adalah masyarakat itu sendiri sehingga untuk menilai 

keberhasilannya yaitu bagaimana respon masyarakat terhadap konsep yang dilakukan 

oleh orang yang telah berdaya. 

Konsep komunikasi pemberdayaan juga berkenaan dengan ajaran agama 

islam yaitu sikap saling peduli dan saling membantu untuk mencapai kemandirian 

dan kesuksesan dunia dan akhirat yang juga menjadi ciri khas dalam budaya islam, 

proses mengajak atau menyeru ke arah lebih baik dalam islam disebut dengan 

dakwah, sehingga dakwah dan pemberdayaan memiliki korelasi atau keterkaitan. 

Dakwah dan pemberdayaan sudah semestinya disinergikan untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat Islam secara duniawi dan ukhrawi. Dakwah bukan hanya 

dijadikan sebagai ceramah humoris atau hanya sekedar ajang berkumpulnya para 

jama‘ah untuk mendengarkan nasehat-nasehat keagamaan yang hanya mengkaji 

persoalan ukhrawi semata, akan tetapi juga membahas persoalan duniawi. Begitu 

juga dengan pemberdayaan yang seharusnya tidak hanya membahas aspek duniawi 

semata, akan tetapi juga membahas aspek ukhrawi masyarakat Islam.
13

 Sehingga jika 
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melihat korelasi antara dakwah dan pemberdayaan menjadi sebuah metode yang baik 

karena di dalamnya memuat bagaimana menciptakan masyarakat yang mandiri 

didunia dan akhirat serta tetap peduli satu sama lain. 

Dalam konteks dakwah, pemberdayaan disebut sebagai tamkiin al-Dakwah 

yang memiliki arti sebagai dakwah kekuatan, kekuasaan ,kepedulian dan kemauan 

yang keras Arah pemberdayaan diharapkan tepat pada sasaran yang dimulai dari 

kemiskinan dan simbol-simbol ketidakberdayaan lainnya. Dalam persfektif dakwah 

islam, pemberdayaan disebut sebagai tamkiin al-Dakwah yaitu aktifvitas menyeru, 

memotivasi, menfasilitasi, memediasi dan mengadvokasi masyarakat baik yang kaya 

(aghniya) ataupun yang miskin (fuqoro wa al-masakin) untuk saling menguatkan 

dengan perekat nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepedulian dan kasih 

sayang yang tentunya diajarkan oleh islam sehingga tumbuh kesatuan ummat 

(wahdat al-ummah) dalam perbedaan status sosial dan income proverty. 

pemberdayaan dalam Al-qur‘an dan hadits sepadan dengan makna amkaana, 

makanna, makin, numkinu, tamkinu yang bermakna penguatan atau kekuatan (power 

/ emprowment) kata tamkin sebagai konsepsi pemberdayaan dalam Q.s  al-Anfal ayat 

71, yakni, 

هَُعَلِيْمٌَحَكِْميْمٌَ هُمَْوَاللّّٰ هََمِنَْقػَبْلَُفاَمَْكَْمنََمِنػْ َوَاِفَْيُّريِْدُوْاَخِيَانػَتَكََفػَقَدَْخَانوُاَاللّّٰ
 

Terjemahnya 

Tetapi jika mereka (tawanan itu) hendak mengkhianatimu (Muhammad) 

maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah, 

maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah Maha 

Mengetahui, Mahabijaksana.
14
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Dalam persfektif Islam, manusia dalam kehidupannya mempunyai dua segi 

yang berlain-lainan: pertama, ia tunduk kepada undang-undang fitrah dan 

mematuhinya karena nalurinya. Kedua, ia telah dikarunia akal, daya untuk 

memahami, memperhatikan dan menentukan pendapat. Maka ia dapat menerima 

sesuatu dan menolak yang lain, jadi ia tidak terikat oleh dunia ini, tetapi ia telah 

diberi kemerdekaan berfikir dan kemerdekaan menentukan pilihannya mengenai 

pendirian dan perbuatannya.
15

 Oleh sebab itu dalam melakukan pemberdayaan maka 

manuasia perlu berupaya untuk menciptakan kemandirian dan menjunjung tinggi 

ajaran kebenaran dan kebaikan seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, kepedulian 

dan lainnya sebegaimana pemberdayaan yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw 

pada masyarakat madinah yang kemudian dikonsepsi menjadi masyarakat madani. 

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang 

merangkum nilai-nilai sosial, peningkatan yang dituju tidak hanya segi 

perekonomian, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri. Dasar 

pemikiran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan harus diarahkan langsung pada 

akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemapuan rakyat. Pemberdayaan merupakan 

upaya untuk membangun daya potensi yang dapat dikembangkan dengan 

mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki 

serta berupaya untuk mengembangkannya.
16

 Upaya tersebut harus diikuti dengan 

memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Adapun pemberdayaan 

dalam konteks pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya 

untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat yang memiliki standar hidup 
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yang sangat rendah menuju kondisi yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial 

budaya dan politik. Pemberdayaan akan memberikan kontribusi besar bagi 

kehidupan masyarakat. Kontribusi yang diberikan mencakup berbagai pengetahuan 

dan keterampilan serta metode yang baik untuk dapat memaksimalkan segala potensi 

yang ada pada diri indivu dan potensi yang ada di lingkungannya.
17

 Akan tetapi 

pemberdayaan tidak hanya sekedar meningkatkan kemampuan atau kapasitas untuk 

memenuhi kebutuhan hidup individu, namun dilakukan untuk membangun jiwa 

kemandirian masyarakat agar berkembang dan memiliki motivasi yang kuat untuk 

berpartisipasi dalam proses pemberdayaan 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki 

tujuan yang jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, menurut Kartasasmita bahwa 

pemberdayaan harus dilakukan dengan tiga cara yaitu, menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi 

yang dimiliki oleh masyarakat dengan menggunakan langkah-langkah nyata, 

menampung berbagai masukan, menyiapkan sarana dan prasarana fisik dan sosial 

yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat paling bawah, dan terakhir adalah 

melindungi dan membela kepentingan masyarakat bawah.
18

 Kegiatan pemberdayaan 

masyarakat merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus 

dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu di landasi 

dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.  

Salah satu kelompok masyarakat yang membutuhkan pemberdayaan adalah 

masyarakat pesisir, karena masyarakat pesisir pada umumnya merupakan kelompok 
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masyarakat yang relatif tertinggal secara sosial, ekonomi, dan kultural dibandingkan 

dengan kelompok masyarakat lain. 
19

Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai 

kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan 

perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut 

dan pesisir. Kelompok ini yang mendominasi pemukiman di wilayah pesisir, di 

pantai pulau-pulau besar dan kecil di seluruh Indonesia. Sebagian masyarakat pesisir 

adalah pengusaha skala kecil dan menengah.
20

 Namun lebih banyak dari mereka 

yang bersifat subsistem, menjalani usaha dan kegiatan ekonominya untuk 

menghidupi keluarga sendiri, dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya 

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka waktu sangat pendek. 

Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi 

masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan 

melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian dalam 

kehidupan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan mengupayakan bagaiamana 

individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri 

dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. 

Inti utama pemberdayaan adalah tercapainya kemandirian. Dengan bergulirnya 

reformasi, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola sumber daya manusia dan 

sumber daya alam, agar menciptakan masyarakat yang mandiri, baik dibidang 

ekonomi, politik, sosial, dan budaya.  

Konsep pemberdayaan berbasis peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat 

dibutuhkan, sehingga dibutuhkan peran pemerintah dalam menangani suatu masalah 

dengan baik agar masyarakat dapat bersaing diera globalisasi seperti sekarang ini. 
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Terkait hal tersebut, pemerintah daerah berupaya untuk mengembangkan ekonomi 

masyarakat secara keseluruhan dalam pemberdayaan masyarakat, terutama pada 

kelompok masyarakat di pesisir.
21

 Memberdayakan masyarakat pesisir berarti 

menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, 

merencanakan dan melaksanakan kegiatannya yang akan menciptakan kemandirian 

dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. 

Pemberdayaan masyarakat pembudidaya rumput laut menjadi salah satu 

program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus merupakan mandat 

dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, 

Sehingga peran dari pemerintah untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat 

sangat diperlukan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
22

 

dengan adanya keikutsertaan pemerintah telah membuka peluang untuk 

meningkatkan potensi dan sumberdaya masyarakat dalam pembudidaya rumput laut 

untuk terlebih pada masyarakat pesisir. 

 Peran pemerintah khususnya pemerintahan desa sangat dibutuhkan 

sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, Dapat dikatakan, otonomi desa merupakan suatu gagasan besar dalam 

memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk tumbuh dan 

berkembang mengikuti perubahan-perubahan baik di bidang ekonomi, politik, dan 

sosial budaya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa desa harus mengambil peran 

yang besar secara makro ekonomi untuk memecahkan masalah-masalah di pedesaan 
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Muh. Feisal Ariwiguna Asimu dan Rian Dwi Hapsari, ―Jurnal Pembangunan 

Pemberdayaan Pemerintahan, (Volume 3, No.1) 
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yang memberikan implikasi secara mikro ekonomi. Dengan demikian, berbagai 

lembaga ekonomi pedesaan menjadi bagian penting sekaligus dalam rangka 

mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya, diperlukan upaya 

sistematis untuk mendorong kelembagaan ini agar mampu mengelola aset ekonomi 

strategis sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi dalam rangka meningkatkan 

daya saing ekonomi di pedesaan.  

Dalam konteks tersebut, Bumdes merupakan bentuk konsolidasi atau 

penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa yang harus dikembangkan, 

sekaligus sebagai instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam 

jenis potensi. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) merupakan salah satu program 

pemerintah yang berazaskan pemberdayaan dan desentralisasi. Pelembagaan Bumdes 

untuk pemberdayaan dan penggerakan potensi ekonomi desa, bertujuan untuk 

mendukung kebijakan makro pemerintah (UU No.32/2004) dalam upaya 

pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan.Pemberdayaan Bumdes secara 

melembaga di tingkat desa diharapkan akan mendinamisasi segala potensi desa untuk 

kesejahteraan masyarakatnya. 

Bumdes diharapkan dapat menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi aktif 

dalam proses membangun dan mensejahterakan desa mereka sendiri. Mengapa? 

Karena Bumdes dapat menjadi wadah bagi pemerintah desa untuk memberdayakan 

dan memanfaatkan sumberdaya serta potensi yang ada di desa. Dengan itu, 

masyarakat diharapkan dapat menjadi masyarakat yang mandiri.
23

 Dengan kehadiran 

badan usaha milik desa dalam mengelolah sumber daya untuk mengembangkan 

potensi ekonomi kerakyatan ini akan meningkatkan produktivitas yang masyarakat, 
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sehingga baik sumberdaya yang manusia atau sumber daya alam yang ada di 

masyarakat dapat digali dan dimanfaatkan. Dengan demikian masyarakat dan 

lingkungannya mampu secara partisipasif menghasilkan dan menumbuhkan nilai 

tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Q.S 

An-Nahl ayat 71 dapat dijadikan sebagai salah satu dasar membangun konsep 

ekonomi kerakyatan dalam islam adapun ayat tersebut 

 

الَّذِيْنََفُضّْلُوْاَبِراَدّْۤيَْرزِْقِهِمَْعَلّٰىَمَاَمَلَكَْمتَْفَمَاََۗ  وَاللّّٰهَُفَضَّلََبػَعْضَكُْممَْعَلّٰىَبػَعْضٍَفَِِالرّْزْؽَِ
َافَبَِنِعْمَةَِاللّّٰهَِيََْحَدُوْفَََۗ  ايََْاَنػُهُمَْفػَهُمَْفِيْهَِسَوَاءٌَۤ

 

Terjemahnya 

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal 

rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan 

rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka 

sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat 

Allah?
24

 

 

Setelah Allah menjelaskan perbedaan usia manusia dalam ayat ini juga 

menyebutkan perbedaan rezeki mereka. Allah. swt menjelaskan bahwa Allah 

melebihkan rezeki sebagian manusia dari sebagian yang lain. Ada manusia yang 

kaya, ada pula yang fakir, ada manusia yang menguasai sumber-sumber rezeki, dan 

ada manusia yang tidak memperoleh rezeki yang memadai bagi kehidupannya. 

Semuanya bertujuan agar satu sama lain saling menolong karena saling 

membutuhkan.  

Kemudian Allah.swt menjelaskan bahwa di antara orang-orang yang diberi 

rezeki lebih, ada yang tidak mau memberikan sedikit pun rezekinya kepada orang-

orang yang bekerja padanya yang semestinya mendapat bagian dari mereka. Padahal 
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di antara orang-orang yang menguasai dan dikuasai, di antara tuan dan budak sama-

sama berhak atas rezeki itu. Oleh karenanya, sepantasnyalah rezeki itu 

didistribusikan secara adil dan merata kepada semua pihak. Apabila pemilik modal 

merasa berhak mendapat keuntungan karena modal yang dimilikinya, pekerja 

hendaknya diberi penghasilan sesuai dengan kemampuannya, supaya pemilik modal 

dan pekerja sama-sama menikmati sumber-sumber penghasilan itu
25

 

Etos kerja dalam perspektif Islam diartikan sebagai pancaran dari kaidah 

yang bersumber dari pada sistem keimanan Islam yakni, sebagai sikap hidup yang 

mendasar berkenaan dengan kerja, sehingga dapat dibangun paradigma etos kerja 

yang islami. Sedangkan karakteristik-karakteristik etos kerja islami digali dan 

dirumuskan berdasarkan konsep (1) Kerja merupakan penjabaran aqidah (2) Kerja 

dilandasi ilmu (3) Kerja dengan meneladani sifat-sifat Ilahi serta mengikuti petunjuk-

petunjuk Nya. Terkait dengan aqidah dan ajaran Islam sebagai sumber motivasi kerja 

islami, secara konseptual bahwasanya Islam berdasarkan ajaran wahyu bekerja sama 

dengan akal adalah agama amal atau agama kerja. Bahwasanya untuk mendekatkan 

diri serta memperoleh ridha Allah, seorang hamba harus melakukan amal saleh yang 

dikerjakan dengan ikhlas hanya karena Dia yakni dengan memurnikan tauhid
26

 

Sesuai Q.S Al-Kahfi 110 yang menjelaskan mengenai etos kerja dalam perspektif 

islam. 

 

اَ اَۗ  بَشَرٌَمّْثػْلُكُْممَْيػُوْحََّٰۗ  انَاََۗ  قُلَْاِنََّّ كُُْممَْالِّٰهٌَوَّاحِدٌََۗ  ىَاِلََََّانََّّ كََافََيػَرْجُوْاَلقَِاءََۤرَبّْهَۗ  اِلّٰٰ َۗ  فَمَنْ
 ࣖاَحَدًاََۗ  ۗ  فػَلْيػَعْمَلَْعَمَلًاَصَالِاًَوَّلَََيُشْرؾَِْبِعِبَادَةَِرَبّْه

َ
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Terjemahnya 
Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia 
seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu 
adalah Tuhan Yang Maha Esa.” Maka barangsiapa mengharap pertemuan 
dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah 
dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada 
Tuhannya.

27
 

 

Katakanlah kepada mereka, "Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia 

seperti kamu, mengakui bahwa semua ilmuku tidak sebanding dengan ilmu Allah, 

aku mengetahui sekedar apa yang diwahyukan Allah kepadaku, dan tidak tahu yang 

lainnya kecuali apa yang Allah ajarkan kepadaku. Allah telah mewahyukan kepadaku 

bahwa, "Yang disembah olehku dan oleh kamu hanyalah Tuhan Yang Maha Esa, 

yang tidak ada sekutu bagi-Nya." Oleh karena itu barangsiapa yang mengharapkan 

pahala dari Allah pada hari perjumpaan dengan-Nya, maka hendaklah ia tulus ikhlas 

dalam ibadahnya, mengesakan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah-Nya dan tidak 

syirik baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi seperti riya, karena 

berbuat sesuatu dengan motif ingin dipuji orang itu termasuk syirik yang 

tersembunyi. Setelah membersihkan iman dari kemusyrikan itu hendaklah selalu 

mengerjakan amal saleh yang dikerjakannya semata-mata untuk mencapai keridaan-

Nya.
28

 

Proses pemberdayaan bagi masyarakat merupakan suatu program yang 

berkesinambungan, pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan 

kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan 

kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya. Dalam memberdayakan 

masyarakat, pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut menjadi salah satu 
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program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus merupakan mandat 

dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
29

 Pemberdayaan 

masyarakat merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat yang karena 

ketidakmampuannya, baik karena faktor internal maupun eksternal.  

Pemberdayaan diharapkan mampu mengubah tatanan hidup masyarakat 

kearah yang lebih baik, sebagaimana cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat 

yang adil, demokratis, sejahtera dan maju. Intinya dari penjelasan pemberdayaan di 

atas adalah masyarakat secara individu dapat dikatakan berdaya apabila dapat 

melakukan apapun secara mandiri.
30

 Tujuan diterapkannya pemberdayaan ialah agar 

masyarakat mampu mencapai kesejahteraannya melalui usaha dan kerja kerasnya 

sendiri sehingga juga dapat membantu masyrakat yang lain mencapai 

kesejahteraannya. 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) adalah Kabupaten yang 

sebagian besar daerahnya dikenal dengan daerah yang terdiri dari kepuluan yang 

kaya akan sumber daya alam (SDA). Hal tersebut memang begitu adanya dan hampir 

sebagian besar Desa di Kabupaten Pangkep mempunyai potensi yang cukup besar di 

bidang pertanian atau perikanan, yaitu rumput laut yang berada di wilayah pesisir 

Kabupaten Pangkep. Kabupaten ini merupakan salah satu daerah yang cukup 

potensial untuk pengembangan budidaya rumput laut, terdiri dari 12 kecamatan, 9 

kecamatan daratan dan 3 kecamatan kepuluan, dari 12 kecamatan yang berada di 
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daratan, 4 diantaranya terletak di pesisir Selat Makassar dengan panjang garis pantai 

250 km dengan luas perairan 12.362,73 km.
31

  

Salah satu Desa di Kecamatan Ma‘rang yang memiliki topografi wilayah 

yang dekat dengan pesisir pantai dan dikelilingi oleh tambak adalah Desa 

Tamangapa, daerah ini menjadi salah satu tempat yang memiliki peluang besar 

dalam membudidayakan rumput laut, dimana masyarakat daerah tersebut dominan 

memiliki profesi sebagai petani tambak dan Petan sawah. 

Berdasarkan pengamatan awal di Desa Tamangapa ditemukan bahwa aspek 

sosial yang menarik untuk dicermati adalah karakteristik sosial pembudidaya rumput 

laut. Mereka berasal dari berbagai kalangan misalnya nelayan, petani, pedagang, 

pengusaha, pegawai, dan masyarakat pesisir lainnya yang tidak memiliki 

pengetahuan dan keterampilan dasar memadai tentang teknis budidaya rumput laut. 

Sebagian dari mereka menjadikan budidaya rumput laut sebagai mata pencaharian 

pokok dan sebagian menjadikannya sebagai mata pencaharian sampingan.  

Perkembangan usaha budidaya rumput laut tidak terlepas dari berbagai 

permasalahan. Berdasarkan hasil pengamatan awal, sejumlah permasalahan yang 

dapat diidentifikasi antara lain; (1) keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dasar 

pembudidaya tentang teknis budidaya yang sesuai anjuran, (2)keterbatasan modal 

dan akses ke sumber permodalan yang layak, mudah, cepat, dan tepat, (3) kurangnya 

pemahaman tentang pengelolaan atau manajemen usaha, (4) harga yang fluktuatif, 

(5) serangan penyakit dan (6) konflik pemanfaatan wilayah perairan antara 

pembudidaya, nelayan, dan pariwisata. Keseluruhan permasalahan tersebut 

disebabkan oleh faktor dari dalam (internal) pembudidaya dan faktor di luar 
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pembudidaya (ekternal). Jika permasalahan tersebut dikaji lebih mendalam maka 

dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

Ketiga faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap pengembangan budidaya rumput 

laut.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 

2018 sampai Tahun 2020, menyebutkan bahwa pada tahun 2018 hingga 2020 Desa 

Tamangapa merupakan Desa urutan ke empat penghasil rumput laut tertinggi dari 

desa yang lain dan Kabupaten Pangkep merupakan daerah penghasil rumput luat 

terbesar ketiga di Provinsi Sulawesi Selatan. Melihat cukup pesatnya perkembangan 

aktivitas budidaya, bukan mustahil Desa Tamangapa menjelma sebagai sentral 

penghasil rumput laut. Wilaya Kabupaten Pangkep Merupakan Daerah yang di 

kelilingi oleh pulau-pulai yang besar dan kecil, berpenghuni dan tidak berpenghuni 

sehingga memiliki potensi dalam membudidaya rumput laut dalam meningkatkan 

taraf kesejahteraan keluarganya. Salah satu kecamatan yang memiliki letak strategis 

untuk membudidayakan rumput laut adalah Desa Tamangapa di Kecamatan ma‘rang 

karena berada di wilayah pesisir dan di kelilingi oleh tambak yang kedua lokasi 

tersebut dapat dilakukan budidaya rumput laut. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

penulis akan melakukan penelitian tentang bagaimana komunikasi persuasif Bumdes 

Sipadecengi dalam Pemberdayaan masyarakat pembudidaya rumput laut di Desa 

Tamangapa.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan fakta empiris, dibuatlah fokus penelitian yang dijadikan sebagai 

kerangka dasar dari masalah yang akan diteliti. Fokus penelitian ini dilakukan untuk 

menentukan masalah utama yang akan diteliti di lapangan, sehingga penulis tidak lari 
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dari permasalahan yang difokuskan untuk diteliti. Adapun yang menjadi fokus pada 

penelitian ini adalah ―Komunikasi persuasif Bumdes Sipadecengi dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Pembudidaya Rumput Laut di Desa Tamangapa. 

2. Deskripsi Fokus 

 Adapun deskripsi fokus penelitian ini berguna untuk menghindari perluasan 

pembaha san yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang akan di teliti dan 

lebih terdeskripsi pada masalah yang akan di telitiKomunikasi Persuasif 

a. Komunikasi Persuasif 

 Komunikasi persuasif adalah cabang dari ilmu komunikasi yang bertujuan 

untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan dengan 

memunculkan keterkaitan berupa kesamaan pemikiran sehingga komunikator dapat 

mengubah dan memengaruhi komunikannya untuk mengikuti apa yang diinginkan 

sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. 

(Effendy, 2004) Adapun teknik-teknik dalam proses komunikasi persuasif 

yang digunakan dalam menyampaikan pesan yaitu:  

1. Teknik Asosiasi 

Teknik asosiasi adalah penyajian pesan komunikasi dengan cara 

menumpangkan pada suatu objek atau peristiwa yang sedang menarik 

perhatian khalayak. 

2. Teknik Integrasi 

Yang dimaksud dengan integrasi di sini adalah kemampuan komunikator 

untuk menyatukan diri secara komunikatif dengan komunikan. 

3. Teknik Ganjaran 

Teknik ganjaran adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara 

mengiming-iming hal yang menguntungkan atau yang menjanjikan harapan. 
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4. Teknik Tataan 

Teknik tataan adalah upaya menyusun pesan komunikasi sedemikian rupa, 

sehingga enak didengar atau dibaca serta termotivasi untuk melakukan 

sebagaimana disarankan oleh pesan tersebut. 

5. Teknik red-herring  

Teknik red-herring adalah seni seorang komunikator untuk meraih 

kemenangan dalam perdebatan dengan mengelakkan argumentasi yang lemah 

untuk kemudian mengalihkannya sedikit demi sedikit ke aspek yang 

dikuasainya guna dijadikan senjata ampuh dalam menyerang lawan.
32

  

Kelima Teknik tersebut merupakan hal yang dilakukan oleh seorang komunikator 

kepada komunikannya dalam berkomunikasi dan untuk mencapai keberhasilan dalam 

mempengaruhi komunikannya. Teknik tersebut juga memberikan solusi kepada 

komunikator dalam menghadapi komunikannya yang memiliki banyak karakter yang 

berbeda-beda melaui teknik itu pendekatannya akan dapat diterimah oleh komunikan 

walaupun menggunakan teknik-tekni yang berbeda. 

b. Pemberdayaan Masyarakat 

 Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membangun masyarakat 

yang mandiri memiliki inisiatif dalam mengolah potensi yang mereka miliki 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Proses pemberdayaan 

masyarakat dilakukan dengan menitikberatkan pada masyarakat yang akan 

diberdayakan atau bagaimana respon kepada masyarakat yang menaruh kepedulian 

sebagai pihak yang memberdayakan. (Mardikanto 2010) Ada empat upaya pokok 

dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yaitu: 
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1. Bina Manusia 

Merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam 

setiap upaya pemberdayaan masyarakat yang meliputi peningkatan 

kemampuan masyarakat dan pengorganisasian. 

2. Bina Usaha 

Mencakup peningkatan pengetahuan teknis, perbaikan managemen, 

pengembangan jejaring kemitraan, dan pengembangan jiwa kewirausahaan 

serta peningkatan aksesbilitas.  

3. Bina Lingkungan 

 Meliputi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. 

4. Bina Kelembagaan 

 Meliputi sarana produksi dan efektivitas kelembagaan.
33

 

 Dalam proses pemberdayaan memiliki tujuan  yang meliputi seluruh aspek 

kehidupan mulai dari  manusia, lingkungan dan kelembagaan untuk keberlanjutan 

program pemberdayaan pada masyarakat. Tujuan tersebut merupan output yang 

dapat diterima oleh masyarakat pembudidaya rumput laut dengan mencapainya 

secara mandiri. 

c. Budidaya rumput laut 

Indonesia merupakan negeri kepulauan dengan sektor kelautan dan perikanan 

yang amat kaya. Tidak heran kalau kita dikenal sebagai salah satu sumber daya 

kelautan terbesar di dunia. Salah satu primadona laut yang telah membawa pundi-

pundi bagi negara dan para petani Indonesia adalah budidaya rumput laut. 
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Rumput laut merupakan salah satu komoditas utama perikanan budidaya yang 

menjadi andalan dalam peningkatan produksi, meningkatkan perekonomian daerah 

dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengembangan budidaya rumput laut secara 

sinergi dan simultan merupakan bagian dari visi misi pembangunan Kabinet Kerja 

untuk mendorong laut sebagai sumber ekonomi bangsa di masa depan. 

Indonesia saat ini merupakan produsen rumput laut terbesar di dunia untuk 

jenis rumput Eucheuma cottonii dan Gracilaria. ―Untuk cottonii, produksi kita 

mencapai 97,83 produk dunia, sedangkan untuk gracilaria mencapai 96,4%. Ini 

berdasarkan data statistic FAO tahun 2014. Pada tahun 2014, produksi rumput laut 

kita mencapai 10,23 juta ton dan tahun 2019, target produksi kita mencapai 19,5 juta 

ton. Target ini optimis dapat tercapai mengingat luas lahan potensi untuk budidaya 

laut di seluruh Indonesia. 

Kegiatan budidaya rumput laut merupakan lapangan kerja baru yang bersifat 

padat karya dan semakin banyak peminatnya karena teknologi budidaya dan 

pascapanen yang sederhana dan mudah dilaksanakan serta pemakaian modal yang 

relatif rendah sehingga dapat dengan mudah dilakukan oleh pembudidaya beserta 

keluarganya. Rumput laut merupakan salah satu komoditas unggulan sektor 

kelautan dan perairan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Budidaya rumput laut 

memiliki peranan penting dalam usaha meningkatkan produksi perikanan untuk 

memenuhi kebutuhan pangan dan gizi dalam negeri, memperluas kesempatan 

kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya 

serta menjaga kelestarian sumber hayati perairan. 

 

C. Rumusan Masalah  
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan 

masalah adalah sebagai berikut:  

1. Bagaiamana bentuk komunikasi persuasif dalam pemberdayaan masyarakat 

pembudidaya rumput laut di Desa Tamangapa? 

2. Bagaimana proses komunikasi persuasif dalam pemberdayaan masyarakat 

pembudidaya rumput laut di Desa Tamangapa? 

3. Bagaimana pengaruh komunikasi persuasif terhadap masyarakat 

pembudidaya rumput laut di Kab. Pangkep? 

D. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu dijadikan bahan referensi bagi peneliti, yang mana 

penelitian terdahulu tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan antara lain: 

1. Penelitian terdahulu mengenai “Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput 

Laut di Kabupaten Halmahera Selatan” yang ditulis oleh Bakri La Suhu dan 

Marno Wance, Dosen Universitas Muhammadiyah maluku Utara dan 

Universitas Pattimura Jurnal Of Goverment. Berdasarkan hasil temuan 

penelitian menunjukan bahwa ada beberapa bentuk pemberdayaan 

masyarakat petani rumput laut desa Mano yang dilakukan Pemerintah 

Daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera 

Selatan, antara lain (1) pembentukan kelompok petani rumput laut, 

pembentukan kelompok ini dimulai sejak tahun 2011 sampai 2015 dan 

sekarang kelompok petani rumput laut berjumlah 19 kelompok, (2) 

pemberian bantuan alat produksi berupa pelompong dan penjemuran, 

namun bantuan yang diberikan dimaksud belum sepenuhnya dibagikan 

kepada 19 kelompok karena terbatasnya anggaran sehingga bantuan 
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berupa pelompong hanya 192 unit untuk 5 kelompok dan alat penjemuran 

16 unit untuk 2 kelompok saja. Sedangkan faktor-faktor penghambat 

masyarakat petani dalam pengembangan budidaya rumput antara lain (1) 

kurangnya 20 pemasaran untuk menjual hasil panen rumput laut, (2) 

minimnya modal usaha dalam pengembangan budidaya rumput laut, dan 

(3) tidak adanya kegiatan pelatihan dan penyuluhan mengenai 

pembudidayaan rumput laut bagi masyarakat petani.34 

2. Penelitian terdahulu mengenai “Study Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Nelayan Rumput Laut di Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang”. 

Penelitian tersebut merupakan jurnal yang ditulis oleh Dwi Kurniawan 

Nugroho, Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman eJournal Ilmu Pemerintahan. 

Kesimpulan pada peneltian ini adalah Study Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarkat di Kelurahan Bontang Lestari bahwa pemberdayaan yang di 

lakukan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan,dan Pertanian masi belum 

terlaksana secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pemberian Pelatihan 

yang kurang diminati oleh nelayan serta kurang menyeluruh, melakukan 

Bentuk Pendanaan berupa pemberian bantuan yang masi kurang karena 

keterbatasan anggaran, serta kendala dalam mengatasi masalah Pemasaran 

seperti produksi yang tidak stabil serta harga yang tidak stabil35 

3. Penelitian terdahulu mengenai “Strategi Komunikasi Persuasif  Komunitas 

Rumah Belajar Ceria Dalam Program Pemberdayaan masyarakat Di 

Kampung Sungai Pedado Palembang” Putri Wahyuni Megawati Mahasiswa 

                                                 
34

 Bakri La Suhu dan Macro Wance, Jurnal Of Goverment Volume 4 Nomor 2. 
35

 Dwi Kurniawan Nugroho, eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 4. 
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UIN Raden Fatah Palembang. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan 

oleh Rumah Belajar Ceria dimulai dengan pengenalan wilayah, sosialisasi 

pemberdayaan masyarakat serta menjalankan secara bersama proses 

kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Sungai Pedado. Adapun 

faktor pendukung dari kegiatan ini adalah dana yang mencukupi dan 

partisipasi yang sangat kuat dari masyarakat, sedangkan untuk faktor 

penghambat adalah minimnya pola pikir masyarakat.
36

 

4. Penelitian terdahulu mengenai ―Strategi Pengembangan rumput laut di 

Kecamatan Mandalle kabupaten Pangkep‖ merupakan jurnal yang ditulis 

oleh Patang yang merupakan staf pengajar pada program studi pendidikan 

teknologi pertanian Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan strategi 

Strength-Opportunity (SO) yang digunakan adalah memanfaatkan seluruh 

potensi laut yang dimiliki menjadi usaha budidaya rumput laut, pengolahan, 

menerapkan metode yang sesuai, mencari peluang pasar yang lebih besar 

serta memanfaatkan sumber tenaga kerja keluarga secara optimal. Strategi 

Strength-Treath (ST) yang digunakan adalah meningkatkan produksi dengan 

melakukan budidaya rumput laut tepat waktu dan metode untuk menghindari 

penyakit ais-ais serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya 

rumput laut di tingkat petani. Strategi Weakness Opportunity (WO) yang 

digunakan dengan meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian dan 

                                                 
36

Putri Wahyuni Megawati, ―Strategi Komunikasi Persuasif Komunitas Rumah Belajar Ceria 

Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Sungai Pedado Palembang‖, (Palembang, 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018), h. viii 
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pemerintah untuk mendapatkan bibit tahan penyakit, berbagai sumber 

permodalan meningkatkan kinerja kelompok. Sedangkan strategi Weakness-

Treath (WT) yang digunakan adalah memanfaatkan dukungan pemerintah 

serta memperbanyak mengikuti penyuluhan dan/atau pelatihan budidaya 

rumput laut.
37

 

5. Penelitian terdahulu mengenai ―Pengembangan usaha rumput laut secara 

integratif sebagai peningkatan Income masyarakat pesisir di Kabupaten 

Pangkep‖, Hasil penelitian menunjukkan dampak positif bagi perekonomian 

rumah tangga pembudidaya di Kecamatan Segeri dan Labakkang dengan 

keuntungan bersih masing-masing sebesar Rp 1.882.050/unit dan Rp 

3.837.333/unit serta nilai DRCR lebih kecil dari 1 yang berarti bahwa untuk 

menghasilkan satuan nilai tambah diperlukan kurang dari satuan biaya faktor 

domestik yang kesemuanya dinilai dengan harga-harga bayangan. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa rumput laut di Kecamatan Segeri memiliki 

keunggulan komparatif dan daya saing dibandingkan usaha budidaya rumput 

laut di Kecamatan Labakkang. Dilihat dari rasio biaya dan penerimaan.
38

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

a. Secara Teoritis 

 Untuk memperoleh informasi mengenai pemberdayaan masyarakat 

pembudidaya rumput laut di Kabupaten Pangkep. 

 

                                                 
37

 Patang, ―Jurnal Galung Tropika‖, (Volume 1, No.3)  
38

 Ilyas Dkk, ―Jurnal IPTEKS PSP‖, (Volume 7, No.13) 
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b. Secara Praktis 

Memberikan acuan dan inspirasi untuk generasi muda dalam 

melakukan pemberdayaan masyarakat 

2. Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap supaya peneitian ini dapat berguna sebagai berikut : 

a. Secara Teoritis 

Dapat membantu dan bermanfaat untuk supaya dapat memberikan 

konstribusi pengetahun serta mendorong dilakukannya penelitian yang lebih 

mendalam. Serta dapat menambah wawasan media pustaka untuk mahasiswa 

dalam melakukan peneltiannya. 

b. Secara Praktis 

Memberikan masukan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan 

membangun masyarakat madani di suatu daerah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A.  Komunikasi dan Komunikasi Persuasif 

Komunikasi berasal dari bahasa Latin ‗Communicatio‟ dan perkataan ini 

bersumber pada kata ‗communis‟ yang artinya sama, dalam arti kata sama makna, 

yaitu sama makna mengenai suatu hal.  Jadi komunikasi berlangsung apabila antara 

orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang 

dikomunikasikan. Secara terminologis komunikasi merupakan proses penyampaian 

suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain.
39

 Sedangkan secara paradigmatis, 

komunikasi     dimaknai sebagai proses penyampaian suatu pesan kepada orang lain 

untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau  perilaku, baik 

langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media.
40

 Komunikasi adalah 

proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, 

dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Komunikasi sebagai bentuk 

interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. 

komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan atau pendapat oleh 

seseorang kepada  orang lain untuk memberi informasi atau untuk mengubah sikap, 

pendapat, dan perilaku seseorang, baik langsung secara lisan maupun tidak 

langsung
41

. Agar memudahkan komunikan dalam menerima pesan dari kominukator 

maka perlu dilakukan secara sederhana dan mudah dimengerti sehingga 

memunculkan interaksi dalam berkomunikasi. 

                                                 
39

Onong Uchjana Efenddy, Dinamika Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 

3 
40

Onong Uchjana Efenddy, Dinamika Komunikasi, h. 4 
41

Onong Uchjana Efenddy, Dinamika Komunikasi, h.5 
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Istilah persuasi (persuasion) bersumber dari perkataan latin, persuasion, yang 

kata kerjanya adalah persuader, yang berarti membujuk, mengajak atau merayu. 

Persuasi dapat dilakukan baik secara rasional maupun emosional. Dengan cara 

rasional, komponen kognitif pada diri seseorang dapat dipengaruhi. Aspek-aspek 

yang dipengaruhi dapat berupa ide ataupun konsep, sehingga pada orang tadi 

terbentuk keyakinan (belief), komunikasi persuasif merupakan kegiatan penyampaian 

suatu informasi atau masalah pada pihak lain dengan cara membujuk dalam kegitatan 

dimaksud yaitu mempengaruhi sikap emosi persuadee. Sedangkan, persuasi yang 

dilakukan secara emosional, biasanya menyentuh aspek afeksi, yaitu hal yang 

berkaitan dengan kehiudpan emosional sesorang. Melalui cara ini, aspek simpati dan 

empati seseorang digugah, sehingga muncul proses senang pada diri orang yang 

dipersuasi (the liking process).
42

 Dengan munculnya rasa senang maka memudahkan 

dalam proses komunikasi persuasif karena komunikan telah tertarik dengan teknik 

yang dilakukan oleh komunikator. 

Menurut Carl I Hovland menyatakan komunikasi merupakan efek umum 

yang terletak melalui dorongan individu agar berpikir dalam dua segi mengenai 

pendapatnya sendiri dan mendapatkan pendapat baru yang telah diajukan kepada 

pihak lain.
43

 Dengan dorongan itu akan tercipta interaksi sehingga dapat saling 

mengerti dan memahami tentang hal yang ingin disampaikan.  

Ronald dan Karl mendefinisikan komunikasi persuasif merupakan suatu 

proses komunikasi yang padat, dimana individu atau kelompok   menunjukan pesan, 

sengaja atau tidak sengaja dengan cara verbal dan nonverbal untuk memperoleh 

                                                 
 42 Soleh Soemirat dan Asep Suryana, Komunikasi Persuasif Cetakan keenam, ( Banten: 

Universitas Terbuka, 2014), h. 25. 

43 Putri Wahyuni Megawati, ―Strategi Komunikasi Persuasif Komunitas Rumah Belajar Ceria 

Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Sungai Pedado Palembang”, h. 20 
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suatu respons yang khusus dari individu maupun group. Kemudian dalam bukunya 

Devito menjelaskan komunikasi persuasif adalah suatu teknik yang dapat 

mempengaruhi pikiran manusia dengan cara memanfaatkan data dan fakta psikologis 

atau sosiologis pada komunikan yang ingin dipengaruhi
44

. Dari penjelasan diatas 

dapat disimpulkan persuasif merupakan suatu proses dengan tujuan untuk mengubah 

opini, perilaku, dan sikap. Dikarenakan persuasif sebuah proses yang akan berhasil 

dipengaruhi melalui beberapa faktor yang berkaitan pada komponen-komponen 

komunikasi mulai dari, komunikator, saluran, hingga komunikan. Keseluruhan saling 

terkait dan tidak dapat dihilangkan salah satunya. 

 Hasil dari komunikasi persuasif sebenanrnya tidak bisa dilihat setelah 

khalayak mendengarkan pesan yang telah disampaikan karena butuh waktu untuk 

mengevaluasi. Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa hasil ajakan dari komunikasi 

persuasif minimal bisa didapatkan dari tanggapan khalayak setelah mendapatkan 

pesan, melalui post test. Hal ini mengindikasikan seberapa jauh minat yang akan 

dilakukan oleh khalayak dari suatu pesan yang telah disampaikan. Khalayak masih 

perlu menguji tingkat kebenarannya dan tingkat pentingnya dalam kehidupan. 

Karena sering  dijumpai ketika pada fase apersepsi atau fase pendahuluan pesan yang 

akan disampaikan sangat menarik, akan tetapi pada saat pesan itu didengarkan terasa 

sangat membosankan dan tidak menarik. Untuk itu seorang komunikator harus 

memperhatikan isi pesan yang akan disampaikan dulu agar pesan tersebut dapat 

mempengaruhi kognisi dari khalayak.
45

 Sangat penting bagi seorang komunikator 

untuk mengerti dan memahami teknik komunikasi persuasif untuk mengetahui 

                                                 
44 Putri Wahyuni Megawati, “Strategi Komunikasi Persuasif Komunitas Rumah Belajar 

Ceria Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Sungai Pedado Palembang”, h. 23. 

45 Abdul  Muhith  dan  Sandu  Siyoto,   Aplikasi  Komunkasi  Terapeutik  Nursing   &  

Health,(Yogyakarta: ANDI, 2018), h. 174. 
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kondisi khalayak agar pesan yang disampaikan muda dimengerti agar tingkat 

keberhasilan komunikasi persuasif juga tinggi. 

1. Faktor Komunikasi Persuasif 

 Banyak faktor yang harus dipertimbangkan agar komunikan ingin  mengubah 

sikap, pendapat dan prilakunya. Di antara faktor-faktor tersebut adalah: 

a. Kejelasan Tujuan 

Tujuan komunikasi persuasif adalah untuk mempengaruhi sikap, pendapat 

dan perilaku audiens. Mengubah pendapat, berkaitan dengan aspek kognitif, yaitu 

hal-hal yang  berkaitan  dengan  aspek-aspek  kepercayaan  (belief),  ide  dan  

konsep. Dalam proses ini, terjadinya perubahan pada diri audiens berkaitan dengan 

pikirannya. Ia menjadi tahu bahwa pendapatnya keliru dan perlu diperbaiki. Jadi 

dalam hal ini, intelektualnya menjadi meningkat. Mengubah sikap, berkaitan dengan 

aspek afektif. Dalam aspek afektif, tercakup kehidupan emosional audiens. Jadi 

tujuan komunikasi persuasif dalam konteks ini adalah menggerakkan hati, 

menimbulkan perasaan tertentu, menyangi, dan menyetujui terhadap ide yang 

dikemukakan.
46

 Komunikasi persuasif dengan memiliki tujuan yang jelas yaitu 

dengan merubah persepsi seseorang agar mengikut pada komunikatornya tahap 

pendekatannya dilakukan secara persuasif yaitu dengan mendekati personalnya dan 

mempelajari lingkungannya agar mendapatkan kesamaan hingga proses memberikan 

masukan terhadap sesuatu yang ingin disamakan persepsinya.  

b. Memikirkan Secara Cermat Orang-Orang yang Dihadapi 

 Nothstine (1991) Dalam upaya mencermati persuade mengklasifikasikan 

sebagai berikut. 
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 Abdul  Muhith  dan  Sandu  Siyoto,   Aplikasi  Komunkasi  Terapeutik  Nursing   &  

Health,  h. 28. 
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1) Perusadee yang tidak bersahabat secara terbuka 

Persuadee yang selalu menentang secara aktif melawan dengan bentuk 

perlawanan berupa bicara langsung atau mengumpulkan bantuan orang lain 

untuk bersama-sama menentang. 

2) Persuadee yang tidak bersahabat 

Persuadee ini cenderung terselubung, yang dilakukannya adalah hanya 

sebatas penolakan- penolokan yang tidak berupa perlawanan. Mereka tidak 

mencari bantuan orang lain untuk melawan. 

3) Persuadee yang netral  

Sikap persuadee ini tidak memihak, mereka tidak pro ataupun kontra, dan 

seolah-olah mereka tidak peduli dengan keadaan sekitaranya. 

4) Persaudee yang ragu-ragu  

Karakter ini lebih cenderung peduli namun memiliki sikap bimbang. Mereka 

terombang-ambing antara mempercayai atau menolak. Dalam membuat 

keputusan, mereka dalam kondisi yang sulit. Mereka tidak dapat melihat 

alternative jawaban apakah menolak atau menerima jawaban yang telah 

disampaikan. 

5) Persuadee yang tidak mengetahu,  

Mereka tidak mengenali identitas komunikan atau si penyampai pesan, 

akibatnya keputusan yang mereka buat bergantung pada seberapa besar 

komunikan dapat meyakinkan mereka. 

6) Persuadee yang mendukung 

Persuadee ini berpikiran positif terhadap tindakan, walaupun hal tersebut 

dilakukan tidak secara terbuka. 
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7) Persuadee yang mendukung secara terbuka 

Persuadee ini tidak ragu- ragu dalam menerima informasi yang 

disampaikan, bahkan mereka mau melakukan suatu tindakan secara aktif 

sesuai dengan pemikiran atau ide yang kita sampaikan kepada mereka.
47

 

 Dari penjelasan  tersebut maka dapat di ketahui bahwa bentuk  persuadee 

bersifat fleksibel dalam melakukan interaksi dapat berupa komunikasi satu arah 

ataupun dua arah bentuk feedback dari masyarakat memberikan gambaran 

keberhasilan persuade dalam melakukan komunikasi. 

c. Memilih Strategi yang Tepat 

    Efektifitas komunikasi persuasif, selain ditentukan oleh dua faktor yang 

telah disebutkan, juga ditentukan oleh strategi yang direncanakan. Strategi 

komunikasi persuasif merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi 

persuasif dengan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu 

mempengaruhi sikap, pendapat dan perilaku seseorang/audiens. 

 Oleh karena itu strategi yang dibuat, harus mencerminkan operasional taktis. 

Jadi yang harus ditentukan adalah siapa sasaran yang dituju, apa saja pesan yang 

akan disampaikan, mengapa harus disampaikan, di mana lokasi penyampaian pesan, 

serta apakah waktu yang digunakan cukup tepat.
48

 Dengan perpaduan antara strategi 

komunikasi persuasif dan manajemen komunikasi maka akan muda dalam 

menjalankan komunikasi persuasif karena telah memiliki perencanaan dan selalu ada 

pilihan lain ketika mengalami kendala dalam menjalankan komunikasi persuasif. 

 

                                                 

47Abdul  Muhith  dan  Sandu  Siyoto,   Aplikasi  Komunkasi  Terapeutik  Nursing &   Health,  
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2. Prinsip-Prinsip Komunikasi Persuasif  

 Prinsip-prinsip dalam komunikasi persuasif dapat digunakan oleh persuader 

sebagai landasan untuk mengubah sikap, kepercayaan dan mengajak sasaran persuasi 

untuk melakukan sesuatu. Adapun empat prinsip utama dalam komunikasi persuasif 

adalah sebagai berikut ; 

a. Prinsip pemaparan selektif 

 Prinsip ini menerangkan bahwa : (1) pendengar akan mencari informasi 

secara aktif yang mendukung opini, nilai, keputusan, perilaku, dan motivasi mereka 

(2) pendengar akan secara aktif menghindari informasi yang bertentangan dengan 

opini, nilai, keputusan, perilaku, dan motivasi mereka. Ketika proses meyakinkan 

sasaran persuasi akan dilangsungkan, maka pemaparan selektif akan terjadi. 

b. Prinsip Partisipasi Khalayak  

 Khalayak merupakan sasaran persuasi. Aktivitas komunikasi persuasif ini 

akan lebih efektif apabila khalayak turut berpartisipasi dalam proses komunikasi. 

Persuasi bersifat transaksional, dimana pembicara dan pendengar saling terlibat. 

Suatu proses persuasi dikatakan berhasil apabila khalayak berpartisipasi secara aktif 

di dalamnya. 

c. Prinsip Inokulasi 

 Prinsip ini menjelaskan tentang menghadapi sasaran persuasi yang 

terinokulasi, atau sasaran yang telah mengetahui posisi persuader dan telah 

menyiapkan senjata berupa argumen untuk menentangnya. Sehingga pada posisi ini, 

seorang persuader perlu melakukan persiapan, seperti mempersiapkan argumen, dan 

lain-lain dalam proses komunikasi yang akan dilakukan. 
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d. Prinsip Besaran Perubahan 

 Prinsip ini mengatakan bahwa semakin besar dan semakin penting perubahan 

yang diinginkan oleh persuader, maka semakin besar tantangan dan tugas untuk 

mencapai tujuan persuasi. Semakin besar perubahan yang diinginkan, semakin 

banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk perubahan tersebut. Sehingga, persuasi 

diarahkan untuk melakukan perubahan kecil atau sedikit demi sedikit terlebih dahulu 

dan diperlukan untuk periode yang cukup lama.
49

 Dari prinsip itu maka 

tergambarkan mengenai proses untuk mencapai keberhasilan komunikasi persuasif 

baik itu melalui komunikatornya ataupun malalui komunikannya. Karena dari 

perubahan yang kecil itulah sehingga komunikator dapat mencapai tujuannya.  

3. Teknik Komunikasi Persuasif 

Persuasif merupkan kegiatan psikologis yang bertujuan untuk  merubah sikap, 

perbuatan dan tingkah laku dengan kesadaran, kerelaan dan disertai dengan perasaan 

senang. Agar komunikasi persuasif itu mencapai tujuan dan sasarannya, maka perlu 

dilakukan perencanaan yang matang. Untuk  Itu diperlukan  teknik-teknik tertentu 

dalam melakukan  komunikasi persuasif, (Effendy,2004) teknik-teknik dalam proses 

komunikasi persuasif yaitu : 

a. Teknik Asosiasi 

Teknik asosiasi adalah penyajian pesan komunikasi dengan cara menumpangkan 

pada suatu objek atau peristiwa yang sedang menarik perhatian khalayak. 

b. Teknik Integrasi 

Yang dimaksud dengan integrasi di sini adalah kemampuan komunikator untuk 

menyatukan diri secara komunikatif dengan komunikan. 

                                                 
49Afiati, A.I. Komunikasi Persuasif Dalam Pembentukan Sikap Studi Deskriptif padaPelatih 

Pendidikan Militer Tamtama TNI AD di Sekolah Calon Tamtama Rindam IV Diponegoro Kebumen), 

(Jakarta: Repository UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h. 28-29. 
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c. Teknik Ganjaran 

Teknik ganjaran adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara 

mengiming-iming hal yang menguntungkan atau yang menjanjikan harapan. 

d. Teknik Tataan 

Teknik tataan adalah upaya menyusun pesan komunikasi sedemikian rupa, 

sehingga enak didengar atau dibaca serta termotivasi untuk melakukan 

sebagaimana disarankan oleh pesan tersebut. 

e. Teknik red-herring  

Teknik red-herring adalah seni seorang komunikator untuk meraih kemenangan 

dalam perdebatan dengan mengelakkan argumentasi yang lemah untuk kemudian 

mengalihkannya sedikit demi sedikit ke aspek yang dikuasainya guna dijadikan 

senjata ampuh dalam menyerang lawan.
50

  

4. Hambatan Komunikasi Persuasif 

  Hambatan dapat terjadi, apabila komunikasi persuasi mengalami beberapa 

faktor yang menyebabkan hambatan dalam menyampaikan pesan-pesan. Hambatan-

hambatan tersebut diantaranya: 

a. Noise-factor 

 Merupakan hambatan yang berupa suara-suara yang disengaja maupun    tidak. 

b. Semanti-factor 

Ialah berupa pemakaian kata-kata atau istilahistilah yang dapat menimbulkan 

salah paham. 

c. Interest 

 Yaitu komunikan hanya memperhatikan perangsangperangsang yang ada  

hubungan dengan kepentingannya, dan tidak memperhatikan bila sebaliknya. 
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d. Motivation. 

Komunikasi ini dapat gagal apabila motivasi yang diberikan tidak sejalan dengan 

pemikiran komunikan. Motivasi sendiri sesungguhnya bukan merupakan 

hambatan, akan teteapi isi komunikasi bertentangan dengan motivasi komunikan 

maka komunikasi mungkin mengalami hambatan bahkan mungkin sekali 

kegagalan.  

e. Prejudice 

 Adalah suatu hambatan yang paling berat dalam kegiatan komunikasi persuasi. 

Dalam prasangka emosi memaksa untuk menarik kesimpulan atas dasar sangka 

tanpa menggunakan pikiran rasional. Bila prasangka sudah berakar maka sulit 

bagi seseorang untuk berpikir secara obyektif.  

B. Pemberdayaan Masyarakat 

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , pemberdayaan berakar dari kata 

daya bermakna: (1) kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan 

bertindak; (2) kekutan, tenaga (yang menyebabkan sesuatu bergerak dan 

sebagainya); (3) muslihat,(4), akal, ikhtiar, upaya. Pemberdayaan itu sendiri 

bermakna proses, cara, perbuatan memperdayakan.
51

 Pemberdayaan berasal dari 

penerjemahan bahasa Inggris  empowerment yang juga dapat bermakna ―pemberian 

kekuasaan‖ karena power bukan sekedar ―daya‖, tetapi juga ―kekuasaan‖, sehingga 

kata ―daya‖ tidak saja bermakna ―mampu‖, tetapi juga ―mempunyai kuasa‖. 

 Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar ―daya‖ yang berarti 

kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan 

dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh 

                                                 
51Damsar dan Indrayani, Pengantar Sosiologi Perdesaan, (Jakarta: Kencana, 2016 ), h. 241. 
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daya/kekuatan/kemampuan, dana atau proses pemberian daya/kekuatan / kemampuan 

dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. 

 Prijono dan Pranaka menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti. 

Pengertian yang pertama adalah to give power or authority dan pengertian kedua to 

give ability to or enable. Pemaknaan pengertian pertama yaitu memberikan 

kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang 

kurang/ belum berdaya. Di sisi lain pemanknaan pengertian kedua adalah 

memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak 

lain untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Sumodiningrat pemberdayaan 

adalah memberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara 

mandiri.
52

 melakukan perberdayaan ialah dengan memberikan semangat dan 

memotivasi dengan memahami pihak yang ingin diberdayakan sehingga dapat 

menimbulkan keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu. 

 Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga 

hal yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), 

dan terciptanya kemandirian.
53

 Menurut Ife pemberdayaan adalah menyiapkan 

kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian 

untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan 

mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas 

masyarakat itu sendiri. Secara lebih rinci Slamet menekankan bahwa hakikatnya 

pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya 

dan memperbaiki kehidupan sendiri.
54

 Oleh Karena itu pemberdayaan adalah 
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Sulistiyani, Kemitraaan dan Model-Model Pemberdayaan, (Yogyakarta: Gava Media, 

2004), h. 77-78 
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aktivitas terencana yang  bertujuan untuk menigkatkan kapasitas atau kualitas dari  

individu,  kelompok,  komunitas, atau organisasi agar dapat melaksanakan program 

pemberdayaan secara lebih efektif dan efisien. 

Soetomo menjelaskan bahwa unsur utama proses pemberdayaan adalah 

pengembangan  kapasitas masyarakat, dimana  muaranya  adalah  pada kemandirian  

masyarakat.
55

 Pada hal ini peran pemberdaya tidak mendominasi proses karena 

posisinya sekedar sebagai stimuli untuk menmbuhkan potensi masyarakat. 

Karta sasmita  menjelaskan bahwa memberdayakan  masyarakat  adalah upaya 

untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi 

sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan 

memandirikan masyarakat.
56

 Serta mengurangi rasa ketergantungan  terhadap 

bantuan sosial yang diberikan oleh pemeritah kepada kelomok prasejahtera sehingga 

tercapai kemandirian pada masyarakat. 

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, 

termasuk individu- individu yang  mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, 

maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh 

sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau 

mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, 

mampun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi 
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Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat : Mungkingkah Muncul Anistesinya, (Yogyakarta: 

Pustaka Belajar: 2011), h. 104 
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(Jakarta: Pustaka Cesindo, 1996), h. 144 
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dalam kegiatan sosial, dan mandri dalam  melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
57

 

Masyarakat yang berdaya akan membantu dan mendampingi proses pemberdayaan 

di masyarakat sehingga mendapatkan hasil (Outcome)  yang akan ditingkatkan oleh 

masyarakat yang diberdayakan .   

 
Berdasarkan penyusunan peraturan desa, pemberdayaan merupakan upaya 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan desa melalui penetapan kebijakan, 

program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 

masyarakat desa.
58

 Pemberdayaan  masyarakat sejalan dengan prinsip pembangunan 

yang berkelanjutan jika programnya dirancang dan dilaksanakan dengan 

memerhatikan keberlanjutan dari segi ekonomi maupun segi sosial. Keberlanjutan 

ekonomi berarti bahwa tidak ada eksploitasi ekonomi dari pelaku ekonomi yang kuat 

terhadap yang lemah. Keberlanjutan sosial berarti bahwa pembangunan  tidak 

melawan, merusak dan/atau menggantikan system dan nilai sosial yang positif yang 

telah teruji sekian lama dan telah dipraktikan oleh masyarakat.
59

 Pemberdayaan 

masyarakat dalam makna yang lebih luas merupakan proses untuk memfasilitasi dan 

mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan 

menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai 

suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. 

 Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable 

development dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama 

serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju 
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 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika 

Aditama, 2005), h. 59-60. 

58 Wisnu Indrajit dan Soiman, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, (Malang: 

Intrans Publishing, 2014), h. 83. 
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suatu keberlanjutan secara eknomi, sosial, dan ekologi yang dinamis. Melalui upaya 

pemberdayaan, masyarakat di dorong agar memiliki kemampuan untuk 

memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara 

penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologinya.
60

 Karena 

pemerang utama dalam proses pemberdayaan adalah masyarakat yang ingin 

diberdayakan dan meningkatkan taraf kesejahteraan dalam kehidupannya. 

 Melalui pemberdayaan orang, kelompok, atau masyarakat dituntun menjadi 

kuat untuk berpartisipasi dan memiliki kreativtias. Melalui pemberdayaan 

masyarakat, aspek partisipasi dan kreativitas di kelola sedemikian rupa. Sehingga di 

pandang perlu untuk melakukan pendampingan agar daya (kuasa) yang di miliki oleh 

orang, kelompok, atau masyarakat bisa di optimalkan.
61

 Karena dalam proses 

pemberdayaan menanamkan prinsip kesetaraan/ kesejajaran antara masyarakat 

dengan lembaga yang menprogram kegiatan pemberdayaan dan saling mendukung 

dalam melaksanakan pemberdayaan. 

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

 Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan 

masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, 

bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat 

adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh 

kemampanan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang 

dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan 

mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif 

psikomotorik, afektif, dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh 

                                                 
60Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif 
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lingkungan internal masyarakat tersebut. 

 Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif 

masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan 

kemampuan berfikir yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan 

kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau 

masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi 

konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan 

pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. 

Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang 

diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan 

perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan-ketrampilan yang 

dimiliki masyarakat sebagai pendukung masyarakat dalam rangka melakukan 

pembangunan. 

 Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut dapat memberikan 

kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan. Karena 

dalam masyarakat akan terjadi kecakupan wawasan yang dilengkapi dengan 

kecakapan- ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan 

pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut.
62

 

3. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat 

 Menurut Sumdiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan 

sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak 

jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa 

proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka 
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mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan 

kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. 

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap.  

 Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi: 

a. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan 

peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri 

b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengeahuan kecakapan 

keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan agar 

terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat 

mengambil peran di dalam pembangunan. 

c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga  

terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada 

kemandirian.
63

 

4. Proses Pemberdayaan Masyarakat 

a. Penentuan 

Yaitu proses untuk menentukan serta mengkaji bentuk dan besaran sumber 

masyarakat yang dibutuhkan sesuai dengan besaran dan kompleksitas 

masalah yang dihadapi. Proses ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan 

yang melibatkan para pakar dan praktisi serta wakil-wakil pemilik sumber. 

Dengan demikian, proses penentuan sumber ini juga memiliki tujuan 

sosialisasi/ kampanye sosial terbatas dan penggalangan dukungan awal. 
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b. Penemuan 

Yaitu proses untuk memperoleh kesepaktan pemilik sumber tentang bentuk 

dan besaran sumber yang dapat disediaknnya serta tujuan, sasaran, frekuensi 

dan pertanggungan jawaban penggunaannya, proses ini dilaksanakan melalui 

negoisasi, persuasi, pengembangan kerja sama dan pemanfaatan kewenangan. 

c. Penggunaan 

Yaitu proses untuk memanfaatkan sumber yan telah berhasil dihimpun, 

termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan 

pencatatan, evaluasi dan pelapornya. 

d. Pengembangan 

Yaitu proses untuk meningkatkan jumlah sumber yang telah diperoleh guna 

meningkatkan kualitas dan jangkauan upaya tersebut, proses ini terutama 

dilakukan melalui berbagai bentuk penyuluhan sosial/ kampanye sosial, 

kunjungan observasi/ kunjungan studi banding antar pemilik sumber di 

berbagai wilayah, serta pelatihan. 

e. Pelestarian 

Yaitu proses untuk mencegah terjadinya penurunan jumlah dan kemampuan 

pemilik sumber dalam dukungan upaya yang dilaksanakan. Proses ini 

dilakukan terutama melalui demonstrasi hasil-hasil positif penggunaan 

sumber. Pendayagunaan media massa maupun pelaporan berkala dan 

pertanggung jawaban penggunaan sumber daya merupakan cara dalam 

pelestarian sumber daya ini. 

f. Pertanggung jawaban 

Yaitu proses untuk menyajikan hasil positif penggunaan sumber kepada 

pemilik sumber. Tanpa pertanggung jawaban secara berkala dan profesional, 
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pemanfaatan sumber sulit berlangsung secara berkelanjutan.
64

 

5. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat 

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat diformulasikan dengan mengacu 

kepada landasan filosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan, yaitu : 

a. Pendekatan partisipatif, dalam arti selalu menempatkan masyarakat sebagai 

titik pusat pelaksanaan pemberdayaan yang mencakup : Pemberdayaan 

masyarakat selalu bertujuan untuk pemecah masalah masyarakat, buan untuk 

mencapai tujuan-tujuan ―orang luar‖ atau penguasa. Pilihan kegiatan, metode 

maupun teknik pemberdayaan, maupun teknologi yang ditawarkan harus 

berbasis pada pilihan masyarakat. 

b. Ukuran keberhasilan pemberdayaan, bukanlah ukuran yang ―dibawa‖ oleh 

fasilitator atau berasal dari ―luar‖ , tetapi berdasarkan ukuran-ukuran 

masyarakat sebagai penerima manfaatnya. Pendekatan kesejahteraan, dalam 

arti bahwa apapun kegiatan yang akan dilakukan, dari manapun sumber daya 

dan teknologi yang akan digunakan, dan siapapun yang akan dilibatkan, 

pemberdayaan masyarakat harus memberikan manfaat terhadap perbaikan 

mutu-hidup atau kesejahteraan masyarakat penerima manfaatnya. 

c. Pendekatan pembangunan berkelanjutan, dalam arti bahwa kegiatan 

pemberdayaan masyarakat harus terjamin keberlanjutannya, oleh sebab itu, 

pemberdayaan masyarakat tidak boleh menciptakan ketergantungan., tetapi 

harus menyiapkan masyarakat penerima manfaatnya agar pada suatu saat 

mereka akan mampu secara mandiri untuk melanjutkan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat sebagai proses pembangunan yang berkelanjutan.  
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6. Upaya Pemberdayaan Masyarakat 

 (Mardikanto 2010) Ada empat upaya pokok dalam setiap pemberdayaan 

masyarakat, yaitu:  

a. Bina Manusia 

 Merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam 

setiap upaya pemberdayaan masyarakat yang meliputi peningkatan kemampuan 

masyarakat dan pengorganisasian. 

b. Bina Usaha 

 Mencakup peningkatan pengetahuan teknis, perbaikan managemen, 

pengembangan jejaring kemitraan, dan pengembangan jiwa kewirausahaan serta 

peningkatan aksesbilitas.  

c. Bina Lingkungan 

 Meliputi tanggung jawab social dan tanggung jawab lingkungan. 

d. Bina Kelembagaan 

 Meliputi sarana produksi dan efektivitas kelembagaan.
65

 

 Dalam proses pemberdayaan memiliki tujuan  yang meliputi seluruh aspek 

kehidupan mulai dari  manusia, lingkungan dan kelembagaan untuk keberlanjutan 

program pemberdayaan pada masyarakat. 

C. Budidaya Rumput Laut 

Indonesia merupakan negeri kepulauan dengan sektor kelautan dan perikanan 

yang sangat kaya. Tidak heran kalau kita dikenal sebagai salah satu sumber daya 

kelautan terbesar di dunia. Salah satu primadona laut yang telah membawa pundi-

pundi bagi negara dan para petani Indonesia adalah budidaya rumput laut. 
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Rumput laut merupakan salah satu komoditas utama perikanan budidaya yang 

menjadi andalan dalam peningkatan produksi, meningkatkan perekonomian daerah 

dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengembangan budidaya rumput laut secara 

sinergi dan simultan merupakan bagian dari visi misi pembangunan Kabinet Kerja 

untuk mendorong laut sebagai sumber ekonomi bangsa di masa depan. 

Kegiatan budidaya rumput laut merupakan lapangan kerja baru yang bersifat 

padat karya dan semakin banyak peminatnya karena teknologi budidaya dan 

pascapanen yang sederhana dan mudah dilaksanakan serta pemakaian modal yang 

relatif rendah sehingga dapat dengan mudah dilakukan oleh pembudidaya beserta 

keluarganya.  

Budidaya rumput laut memiliki peranan penting dalam usaha meningkatkan 

produksi perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi dalam negeri, 

memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan 

dan pembudidaya serta menjaga kelestarian sumber hayati perairan.
66

 Membudidaya 

rumput laut merupakan kegiatan yang tidak hanya untuk kebutuhan prekonomian 

tapi juga kegiatan menjaga kelestarian hayati dan keseimbangan ekosistem laut 

sehingga sangat dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan 

pembudidaya rumput laut. 

D. Kerangka Konseptual 

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah sebuah lembaga usaha desa yang 

dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada didesa 

tersebut. Bumdes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu 

                                                 

66Dwi Kurniawan Nugroho, eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 4. 
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masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi 

peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa. 

Bumdes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan 

potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan 

dengan perencanaan dan pendiriannya, Bumdes di bangun atas prakarsa dan 

partisipasi masyarakat. Bumdes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat 

desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni 

oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam 

mekanisme kelembagaan yang solid, penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah 

pada adanya taat aturan yang mengikat seluruh anggota.  

Bumdes berfungsi untuk menstimulus, memfasilitasi, dan melindungi serta 

memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Bumdes berperan 

mengatur perekonomian yang ada didesa sehingga Bumdes dibangun sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi desa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa. 

Masyarakat itu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat. 

Proses pemberdayaan memposisikan masyarakat sebagai subjek 

pembangunan yang memiliki kemampuan meskipun sedikit. Sebagai subjek 

masyarakat, harus menjadi pelaku dan penentu keputusan dalam proses perencanaan 

agar mereka lebih berdaya dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program 

pembangunan. Namun, kemampuan dan pengalamannya dalam penyusunan kajian 

dan perencanaan masih serba sedikit, apalagi untuk masyarakat pedesaan mereka 

harus dibantu, didorong, didampingi dan ditingkatkan kemampuannya karena 

masyarakat pedesaan masih sulitnya menerima budaya modernisasi, sulit menerima 



49 

 

 

 

teknologi baru, tidak mempunyai motivasi kuat dan cukup dengan pemenuhan 

kebutuhan kebutuhan pokok yang paling dasar. 

Pemberdayaan merupakan salah satu tugas pemerintah untuk mengangkat 

serta memberikan dukungan kepada masyarakat secara nyata agar memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam masyarakat dengan 

pengembangan pada usaha lokal yang akan tercipta suatu lapangan pekerjaan untuk 

masyarakat, serta mengembangkan inovasi masyarakat secara mandiri untuk 

memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam melakukan pemberdayaan perlu kiranya 

sebuah komunikasi, Bumdes hendaknya melalukan pendekatan komunikasi Dalam 

melakukan komunikasi tidak sebebas seperti melakukan proses komunikasi biasa, 

tentu harus memahami proses komunikasinya dengan menerapkan asas sesuai 

landasan. Komunikasi persuasif memiliki tujuan tersendiri dilihat dari pembicaran 

persuasif itu sendiri.  

Untuk Itu diperlukan  teknik-teknik tertentu dalam melakukan  komunikasi 

persuasif, teknik-teknik dalam proses komunikasi persuasif yaitu : 

1. Teknik Asosiasi 

Teknik asosiasi adalah penyajian pesan komunikasi dengan cara 

menumpangkan pada suatu objek atau peristiwa yang sedang menarik 

perhatian khalayak. 

2. Teknik Integrasi 

Yang dimaksud dengan integrasi di sini adalah kemampuan komunikator 

untuk menyatukan diri secara komunikatif dengan komunikan. 

3. Teknik Ganjaran 

Teknik ganjaran adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara 

mengiming-iming hal yang menguntungkan atau yang menjanjikan harapan. 
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4. Teknik Tataan 

Teknik tataan adalah upaya menyusun pesan komunikasi sedemikian rupa, 

sehingga enak didengar atau dibaca serta termotivasi untuk melakukan 

sebagaimana disarankan oleh pesan tersebut. 

5. Teknik red-herring  

Teknik red-herring adalah seni seorang komunikator untuk meraih 

kemenangan dalam perdebatan dengan mengelakkan argumentasi yang lemah 

untuk kemudian mengalihkannya sedikit demi sedikit ke aspek yang 

dikuasainya guna dijadikan senjata ampuh dalam menyerang lawan.
67

  

Proses pemberdayaan bagi masyarakat merupakan suatu program yang 

berkesinambungan, pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan 

kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan 

kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya. 

Rumput laut merupakan salah satu komoditas hasil laut yang potensial untuk 

dikembangkan. Potensi rumput laut cukup besar dan tersebar hampir diseluruh 

perairan nusantara. Olehnya itu Bumdes melalui komunikasi persuasife diharapkan 

mampu memberdayakan para pembudidaya rumput laut sebagai salah satu pelaku 

pembangunan kelautan dan perikanan yang memproduksi komoditi eksport yang 

perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan secara serius dan berkelanjutan agar 

dapat menghasilkan produk yang berkualitas. (Mardikanto 2010) Melalui upaya 

pemberdayaan Ada empat upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, 

yaitu:  
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1. Bina Manusia 

Merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam 

setiap upaya pemberdayaan masyarakat yang meliputi peningkatan 

kemampuan masyarakat dan pengorganisasian. 

2. Bina Usaha 

Mencakup peningkatan pengetahuan teknis, perbaikan managemen, 

pengembangan jejaring kemitraan, dan pengembangan jiwa kewirausahaan 

serta peningkatan aksesbilitas.  

3. Bina Lingkungan 

Meliputi tanggung jawab social dan tanggung jawab lingkungan. 

4. Bina Kelembagaan 

Meliputi sarana produksi dan efektivitas kelembagaan. 

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat 

bagan kerangka konseptual sebagai berikut : 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini 

dilakukan karena data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis berupa keterangan, 

penjelasan, dan informasi-informasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti.   

Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara untuk mendapatkan data atau informasi 

mengenai persoalan-persoalan yang terjadi dilapangan atau dilokasi penelitian. Pada 

penelitian tersebut yang dilakukan ini dilihat dari segi tujuan adalah penelitian 

deskriptif  kualitatif. Data kualitatif  merupakan data yang berupa informasi, uraian 

dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk 

mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.
68

 Dalam 

menggunakan data kualitatif terutama dalam penelitian dipergunakan untuk 

informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian.
69

 

 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang 

memiliki banyak pulau dan potensi sumber daya alam yang banyak terutama Rumput 

Laut yaitu di Desa Tamangapa 

                                                 
68

Joko Subagio, Metode Penelitian Dan Teori Dalam Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 

106. 

69Joko Subagio , Metode Penelitian Dan Teori Dalam Praktek, 94 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan adalah cara pandang terhadap sebuah objek persoalan, cara 

pandang ini adalah cara pandang dalam konteks. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: Pendekatan Komunikasi 

Pendekatan komunikasi merupakan suatu pendekatan menggunakan ilmu dan 

teori komunikasi. Penggunaan penekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji unsur 

komunikasi yang terdapat dalam penelitian ini yang dipermasalahkan.
70

 Subjek 

penelitian merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sumber data. 

Dalam pengambilan dan pengumpulan sumber data dilapangan yang di jadikan 

sebagai subjek penelitian adalah orang-orang yang mempunyai data terkait informasi 

yang penulis butuhkan. 

C. Sumber Data 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau fild research yang 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk membuat deskriptif 

kualitatif secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat 

populasi atau daerah tertentu.
71

 Maka penulis menggunakan data kualitatif. Data 

penelitian ini terdiri dari: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperlukan oleh peneliti dimana data 

yang langsung dikumpulkan dari objek penelitian. Data primer ini diperoleh 

langsung dari wawancara yang diajukan kepada responden yang dikumpulkan dan 

diolah sendiri oleh peneliti secara langsung dari objeknya.
72

Sumber data dalam 

                                                 
70Suharsimi Arikunto, Prosedor Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka Cipta, 

1998), 121. 

71Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 88. 

72Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, .h. 88-89. 
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penelitian ini adalah yakni: Pengurus Bumdes, Masyarakat pembudidaya rumput 

lautr, dan tokoh masyarakat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan sebagai penguat dari data yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti. Dalam hal ini data sekunder dapat diperoleh dari pihak 

yang mempunyai hubungan langsung dengan objek penelitian, seperti jurnal atau 

dokumen- dokumen yang terkait. 

D. Tekhnik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan 

kelengkapan data yang di hasilkan. Pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam 

pengumpulan data adalah apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana.penelitian 

kualitatif bertumpu pada triangulation data yang dihasilkan dari tiga metode: 

interview, participant observation, dan telah catatan organisasi (document records). 

Agar mendapatkan data yang relevan dan valid terkait permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini, maka penulis mengunakan beberapa metode, yaitu: 

a. Observasi 

Nasution sebagaimana yang dikutip Sugiyono menyatakan bahwa observasi 

adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Artinya penelitian sesuai dengan fakta dan 

kenyataan yang ada di lapangan yang di peroleh melalui observasi. Dan data yang di 

dapat kumpulkan. Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki. Dalam pengertian 

lain dikatakan ―observasi disebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra‖. 

Dengan teknik observasi partisipan diharapkan dapat dijaring keterangan-keterangan 
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empiris yang detail dan aktual dari unit analisis penelitian, apakah itu menyangkut 

kehidupan individu maupun unit-unit sosial tertentu dalam masyarakat.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

dialog antar dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan.Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan 

menggunakan pedoman wawancara. Jenis wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini dalam kategori dept interview (wawancara mendalam)  Maksudnya 

peneliti dalam melaksanakan wawancara mengunakan paduan wawancara yang 

berisi butir-butir pertanyaan yang akan di ajukan kepada informan. Metode ini dipilih 

karena dua alasan. Pertama, peneliti dapat menggali tidak hanya yang di ketahui dan 

di alami subyek yang diteliti, namun juga hal-hal yang tersembunyi jauh didalam diri 

subyek. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencangkup hal-hal yang 

bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lalu, saat ini, atau masa yang akan 

datang. Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan 

dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan wawancara, peneliti 

dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya 

melalui bahasa dan ekspresi pihak yang di wawancarai, dan dapat melakukan 

klarifikasai atas hal-hal yang tidak diketahui. 

c. Dokumentasi 

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, 

menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan 

sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.
73

 Dalam hal ini penulis 

                                                 
73Sofyan Siregar, Statistika Deskriptif untuk Penelitian (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2014), h. 2. 
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menggunakan dokumentasi agar dapat menemukan data yang memang diperlukan. 

Dokumentasi ini sebagai pelengkap dari pengunaaan metode observasi dan 

wawancara.  

E. Instrument Penelitian 

Ada dua hal utama yang sangat berpegaruh terhadap kualitas dari hasil 

penelitian yaitu, kualitas intrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. 

Dalam penelitian kualitatif, instrument penelitian yang utama adalah peneliti sendiri 

(human instrument).Oleh karena itu, peneliti sebagai instrument juga harus 

“divalidasi”, seberapa jauh kesiapan peneliti untuk terjun kelapangan.74 Validasi 

terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode 

yang digunakan, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan 

peneliti memasuki objek penelitian memasuki objek penelitian baik secara 

akademik maupun logistiknya. Validasi dilakukan oleh peneliti sendiri melalui 

evaluasi diri. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisi data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. 

Adapun instrumen pendukung adalah:  

a. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa catatan-catatan pertanyaan 

yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu, buku, pulpen, serta alat 

perekam audio (jika diperlukan). 

b. Pedoman Observasi adalah catatan peristiwa dalam betuk tulisan langsung, 

dokumen-dokumen, arsip, sertafoto-foto wawancara dengan Masyarakat 

pembudidaya rumput laut di Kabupaten Pangkep. 
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Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet.4; Bandung: Alfabeta, 2008), h.59. 
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F.  Tekhnik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Di antaranya adalah melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan verifikasi. Namun, ketiga tahapan tersebut berlangsung 

secara simultan.
75

 Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

dua metode, antara lain: a) Metode deduktif, yaitu proses pendekatan yang berangkat 

dari kebenaran umum yang menjelaskan suatu fenomena, fakta dan realita yang 

terjadi. b) Metode induktif, yaitu proses logika yang berasal dari data empiric melalui 

observasi menuju suatu teori.
76

 Selanjutnya di kembangkan menjadi hipotesis. 

Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, 

dokumentasi dan studi kepustakaan dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari 

dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, 

catatan apa yang dilihat, didengar, disaksikan sendiri oleh penulis tanpa adanya 

pendapat dan penafsiran dari penulis terhadap fenomena yang dialami. Data 

diperoleh dari interviu open-ended yang panjang dimana peneliti merekam dan 

mentransfer data tersebut ke dalam transkip. Peneliti juga meneliti artifak-artifak 

seperti buku catatan yang ditunjukkan partisipan kepadanya.
77

 

 

 

                                                 
75Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 117 

76Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Cet. VIII; Jakarta: Renika Cipta, 1992), h. 104. 

77Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo 

persada, 2005), h. 28. 
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b. Reduksi Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data 

yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan 

masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang 

telah disusun dalam rumusan masalah. Kemudian penyederhaan dan penyusunan 

secara sistematis dan manjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan peneliti dari 

keadaan di lapangan. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, 

serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan penulis untuk menarik 

kesimpulan. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan 

sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat mengambarkan 

keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan 

informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, 

maka penulis harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan 

penguasaan informasi atau data tersebut. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya 

proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memedai maka selanjutnya 

diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil 

kesimpulan akhir. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam hasil penelitian ini, 

maka analisis dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan 

data yang diperoleh. Dalam penelitian ini data-data yang sudah didapatkan 

sebelumnya, kemudian peneliti bandingkan dengan data-data hasil wawancara 
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dengan subyek dan informan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan. Data 

tersebut dianalisis dengan metode Induktif.
78
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BAB IV 

KOMUNIKASI PERSUASIF BUMDES SIPADECENGI DALAM  

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBUDIDAYA  

RUMPUT LAUT DI KABUPATEN PANGKEP 

A. Selayang Pandang Bumdes Sipadecengi Desa Tamangapa 

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Republik Indonesia No. 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan 

dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 

adalah: Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan 

guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat desa.
79

 Berdasarkan pada  Peraturan Menteri Desa tersebut, 

pemerintah Desa Tamangapa melakukan musyawarah bersama aparat desa, 

masyarakat dan badan pengawas desa, guna membentuk lembaga Bumdes yang 

diberi nama sipadecengi yang memiliki makna ―saling memperbaiki‖, dengan 

harapan bahwa lahirnya Bumdes tersebut dapat membantu masyarakat dalam 

meningkatan perekonomian masyarakat, dan masyarakat dapat saling tolong 

menolong didalam program Bumdes Sipadecengi.  22 juni 2017 merupakan tanggal 

terbentuknya Bumdes Sipadecengi melalui hasil musyawarah desa dan beralamatkan 

di Jl. Poros Makassar-Pare Balombong Desa Tamangapa Kecamatan Ma‘rang 

Kabupaten Pangkep
80
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Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik 

Indonesia No. 4 tahun 2015, Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha 

Milik Desa. 
80

Profil Desa Tamangapa Kecamatan Ma‘rang Kabupaten Pangkep Tahun 2020. 
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Pembentukan Bumdes Sipadecengi dilakukan atas arahan dari pemerintah 

Daerah Kabupaten pangkep yang saat itu dipimpin oleh pelaksana tugas Kepala Desa 

Tamangapa yaitu Bahtiar, Sp.  Pada masa kepemimpinan beliau kepengurusan 

Bumdes Sipadecengi dibentuk dan disusun dengan sangat sederhana, hanya  

menjalankan beberapa unit usaha sebagai langkah awal dalam membentuk lembaga 

pemberdayaan masyarakat untuk mengelolah sumber daya alam dan sumber daya 

manusia yang ada di Desa Tamangapa. Kepengurusan Bumdes mengalami 

perubahan pada tahun 2019 karena adanya perpindahan tongkat kepemimpinan pada 

Pemerintah Desa tersebut yang awalnya direktur Bumdes dijabat oleh H. S. 

Muhammad Ilyas berpindah tangan kepada S. Muhammad Yunus. Perpindahan 

tersebut terjadi karena direktur sebelumnya terpilih menjadi Kepala Desa 

Tamangapa. Adapun struktur Bumdes Sipadecengi saat ini adalah sebagai berikut. 

a. Struktur Organisasi Bumdes Sipadecengi Desa Tamangapa81 
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b. Visi dan Misi 

1. Visi :  

Mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera  

2. Misi :  

1) Meningkatkan perekonomian Desa Tamangapa 

2) Memanfaatkan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat 

Tamangapa 

3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi 

ekonomi Desa Tamangapa 

4) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung 

kebutuhan Layanan umum masyarakat serta membuka lapangan 

kerja 

5) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli 

desa82 

c. Jenis Bidang Usaha/Gambaran Kerjanya 

1. Unit Usaha Simpan Pinjam (Koperasi) 

 Jasa Keuangan Unit usaha simpan pinjam ini merupakan bidang usaha 

pertama yang dikelola Bumdes Sipadecengi Desa Tamangapa pada 

tahun 2017. Program Koperasi ditujakn kepada masyarakat yang 

membutuhkan modal usaha dengan batas peminjaman maksimal Rp. 

5.000.000,00 dengan bunga sebesar 5% yang nantinya akan menjadi 

pemasukan ke kas Desa Tamangapa.  
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2. Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih  

Usaha ini dirintis sejak tahun 2017 air yang berasal dari sumber air 

dalam yang ada di Dusun Bontopeo kampong Balombong Desa 

Tamangapa yang selanjutnya air tersebut disalurkan ke masyarakat 

melalui kendaraan pengangkut air untuk mengisi tendon air 

masyarakat Desa Tamangapa, setia rumah di Desa Tamangapa 

memiliki tandon air yang diberikan oleh pemerintah Desa Tamangapa 

ke masyarakat.  

3. Unit Usaha Pengelolaan Air minum isi ulang  

 Air yang berasal dari sumber air yang ada di Dusun Bontopeo 

Kampung Balombong Desa Tamangapa yang akan disalurkan ke DEPO 

penampungan, yang selanjutnya akan dikemas dalam gallon dan 

dipasarkan ke masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan pelayanan 

isi ulang air dengan fasilitas pembersihan gallon dan micro filtrasi air 

terlebih dahulu. Air ini berasal dari sumber air dalam dan sudah 

melalui uji laboratorium. Air kemasan dalam gallon ini dipasarkan juga 

melalui warung-warung di Desa Tamangapa dengan sistem titip. 

4. Unit Usaha Budidaya Rumput Laut  

Usaha ini merupakan bidang usaha terbaru Bumdes Sipadecengi Desa 

Tamangapa karena melihat potensi yang ada pada masyarakat dan 

lingkungan yang baik untuk membudidayakan rumput laut, proses unit 

usaha budidaya rumput laut bekerja sama dengan unit usaha lain 

seperti unit usaha simpan pinjam yang dapat menjadi modal 

masyarakat dalam. 
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Bumdes Sipadecengi Desa Tamangapa awalnya hanya mengelolah usaha  sektor 

jasa pemberian modal ke masyarakat (Jasa Perkreditan). Dengan adanya Undang-

Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dan perkembangan informasi tentang desa, maka 

Bumdes Sipadecengi  berusaha terus mengembangkan usahanya ke sektor lain. Pada 

tahun 2017, berasal dari pemupukan modal usaha jasa perkreditan, Bumdes 

Sipadecengi  Desa Tamangapa  menambah usaha baru yaitu usaha air bersih, usaha 

air minum isi ulang dan usaha budidaya rumput laut.
83

  

Partisipasi masyarakat yang aktif dapat mendukung pelaksanaan program kerja 

di desa. Pemberdayaan masyarakat lebih pada aspek ekonomi untuk meningkatkan 

taraf ekonomi masyarakat. Pengurus Bumdes dalam memberdayakan masyarakat 

desa diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan peningkatan 

perekonomian. Desa sebagai wilayah terendah dari bangsa dan yang terdekat dari 

masyarakat, sehingga penentuan pemberdayaan masyarakat desa disesuaikan dengan 

karakteristik dan kebutuhan dari masyarakat desa tersebut. Oleh karena itu Desa 

Tamangapa yang  notabenenya berada di wilayah pesisir, melalui pengurus Bumdes 

melakukan pemberdayaan  budidaya rumput laut. 

B. Bentuk Komunikasi Persuasif Pengurus Bumdes Sipadecengi dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Pembudidaya Rumput Laut di Desa Tamangapa  

Komunikasi persuasif telah banyak digunakan dan dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari, seperti iklan, ceramah, himbauan dan lain sebagainya.
84

 Berdasarkan 

hasil observasi ditemukan bahwa komunikasi persuasif yang dilakukan oleh 
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pengurus Bumdes Sipadecengi terhadap masyarakat pembudidaya rumput laut 

melalui beberapa bentuk komunikasi, yaitu komunikasi secara langsung dan 

komunikasi secara tidak langsung, sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Komunikasi Secara Langsung 

Melakukan berbagai upaya dalam menjalankan tugas sebagai pendamping 

masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. 

Komunikasi yang dilakukan secara langsung mewujudkan komunikasi antarpersonal 

dan komunikasi kelompok sehingga terjadi interaksi langsung antara komunikator 

dengan komunikannya.  

S. Muhammad Yunus selaku Direktur Bumdes Sipadecengi mengatakan bahwa  

pengurus Bumdes melakukan dengan cara bertatap muka secara pribadi, 

melakukan sosialisasi secara “door to door”, kerumah masyarakat dan juga 

mendatangi sebuah kelompok atau sekumpulan orang yang biasanya berkumpul 

disatu titik untuk berkegiatan dan juga mengumpulkan tokoh masyarakat pada 

suatu daerah untuk menyampaikan maksud dan tujuan pengurus Bumdes.85 Hal ini 

memudahkan masyarakat untuk melakukan tanya jawab terkait budidaya rumput 

laut. pengurus Bumdes melakukan interaksi secara formal seperti seminar dan 

pelatihan ataupun nonformal, dalam pertemuannya dengan masyarakat ketika 

memberikan arahan dan bimbingan terkait kegiatan budidaya rumput laut. 

Pada bentuk komunikasi persuasif secara langsung yang dilakukan oleh 

pengurus Bumdes Sipadecengi memiliki kemiripan atau kesamaan dengan teknik 

atau metode dakwah berjaulah ialah metode yang dilakukan jamaah tabligh dengan cara 

mendatangi masyarakat di tempat mereka berkumpul atau tempat dimana pemuda 
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biasayanya bersantai. Yang dilakukan dalam metode ini ialah menyampaikan dan 

mengingatkan perkara pentingnya iman dan amal shalih serta mengajak melaksanakan 

ibadah di masjid atau mushalla. 

Komunikasi yang dilakukan diharapkan akan memberikan pengaruh kepada 

masyarakat Desa Tamangapa untuk melakukan kegiatan budidaya rumput laut, 

sebagaimana menurut De Vito dalam bukunya yang berjudul “Komunikasi Antar 

manusia” menjelaskan bahwa tujuan dari komunikasi persuasif yaitu menguatkan, 

mengubah sikap, kepercayaan khalayak atau pada upaya mengajak mereka 

bertindak dengan cara tertentu.86 Dengan tersampainya tujuan dari sebuah 

komunikasi dan mendapatkan respon yang baik itu menandakan adanya suatu  

ketertarikan oleh komunikannya sehingga komunikasi dapat berlanjut sehingga 

tercapai maksud dan tujuan dari komunikatornya.  

 

2. Komunikasi secara Tidak Langsung 

Strategi yang lain dalam proses menyusun dan menyampaikan pesan kepada 

khalayak demi membangkitkan ketertarikan dan mendorong keinginan masyarakat 

untuk membudidayakan rumput laut, sehingga dapat merubah taraf kesejahteraan 

dan perekonomian mereka ke arah yang lebih baik.  

Bentuk komunikasi tidak langsung yang diterapkan oleh pengurus Bumdes 

Sipadecengi yaitu menyampaiakan melalui sosial media dengan membagikan video 

terkait kegiatan budidaya rumput laut. Video tersebut berisikan motivasi dari 

seorang pembudidaya rumput laut yang telah berhasil meningkatkan taraf 

kesejahteraan hidupnya dari hasil budidaya rumput laut. Selain itu, masyarakat 

Desa Tamangapa diberikan gambar dan video terkait teknik dan metode yang 
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digunakan  dalam proses budidaya rumput laut, sehingga mereka dapat 

mempraktikkan langsung cara budidaya rumput laut di lokasi masing-masing.87 

Adanya inovasi dari pengurus Bumdes Sipaadecengi melalui sosial media 

memudahkan masyarakat ketika ingin mempelajari atau memperaktekan cara 

budidaya rumput laut atau cara menngolah hasil  budidaya rumput laut mereka 

sehingga mendapatkan tambahan penghasilan.  

 Komunikasi persuasif yang dilakukan pengurus Bumdes secara tidak 

langsung merupakan salah satu strategi untuk memudahkan dan mendukung apa 

yang telah disampaikan secara langsung dan melihat kondisi masyarakat Desa 

Tamangapa yang membutuhkan hal tersebut, sebagaimana menurut efendi bahwa 

untuk memperoleh tujuan yang dimaksud, strategi komunikasi diharuskan dapat 

memperlihatkan cara-cara operasionalnya secara taktis yang harus dilakukan, dalam kata 

lain bahwa  pendekatan (approach) yang dilakukan bisa berbeda sewaktu-waktu 

tergantung dengan bagaimana dari situasi dan kondisinya.88  Perbedaan kondisi 

lingkingan dan sosial masyarakat mempengaruhi karakter masyarakat sehingga dalam 

melakukan komunikasi membutuhkan bentuk-bentuk yang berbeda sehingga seorang 

komunikator perluh mengetahui bentuk dan proses dalam melakukan kommunikasi.  

C. Proses Komunikasi Persuasif Pengurus Bumdes dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Pembudidaya Rumput Laut di Desa Tamangapa 

Pemerintah Desa Tamangapa membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) 

yang diberi nama Bumdes Sipadecengi. Melalui Bumdes Sipadecengi Pemerintah 
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Desa Tamangapa berupaya untuk membantu dan membina masyarakat di Desa 

Tamangapa yang sebelumnya masyarakat desa tersebut mayoritas berprofesi sebagai 

nelayan. Oleh karena itu, Bumdes Sipadecengi melakukan upaya untuk 

pengembangan masyarakat demi pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari 

dengan membudidayakan rumput laut. 

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sipadecengi merupakan lembaga yang 

dibentuk oleh Pemerintah Desa atas usulan masyarakat atau kebutuhan Pemerintah 

Desa dalam menunjang program dalam meningkatkan taraf kesejahteraan 

masyarakatnya. Hal ini dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa ―Desa dapat mendirikan badan usaha 

milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa‖ dan tercantum pula dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa.
89

 

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau aktor politik memiliki peranan 

terpenting dalam memberdayakan masyarakat. Keuntungan dari kerjasama yang 

tercipta dengan baik diantara masyarakat dan pemerintah akan mencapai 

pembangunan kesejahteraan yang baik. Upaya dalam mencapai kerjasama yang baik 

antara masyarakat dan pemerintah maka diperlukan suatu pendekatan atau teknik 

komunikasi yang memahami kondisi dan keadaan masyarakat serta mengolah pesan 

dengan baik agar dapat menyamakan pemikiran dengan masyarakat tanpa adanya 

paksaan. 

Adapun bentuk dan proses komunikasi persuasif Bumdes Sipadecengi dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Pembudidaya rumput laut di desa Tamangapa Kecamatan 

Ma‘rang Kabupaten Pangkep yaitu adanya data pendukung mengenai tingkat 

keberhasilan budidaya rumput laut yang dimiliki oleh pengurus Bumdes 
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Sipadecengi, mensosialisasikan dengan mendekatkan diri ke masyarakat serta 

memberikan pelatihan dan pendampingan dalam membudidaya rumput laut hingga 

mengolah hasil budidaya rumput laut hal tersebut terdapat pada beberapa proses 

komunikasi. proses tersebut termasuk dan sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Efenddy bahwa ada lima teknik komunikasi persuasif, yaitu; teknik asosiasi, 

teknik integritas, ganjaran, red-herring, dan tataan. Sebagaimana yang dijelaskan 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebagai berikut; 

1. Proses Pengenalan 

Pengurus Bumdes Sipadecengi melakukan komunikasi persuasif pada 

masyarakat pembudidaya rumput laut yang diawali dengan adanya pengenalan 

kepada masyarkat terkait adanya potensi pembudidayaan rumput laut di Desa 

Tamangapa. Pada proses pengenalan pengurus Bumdes Sipadecengi melakukan 

tahapan atau proses dengan mencari informasi terkait suatu tempat atau daerah  yang 

membudidayakan rumput laut dan telah mendapatkan penghasilan tambahan 

sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya untuk dijadikan contoh 

nyata pada masyarakat Desa Tamangapa. Salah satu daerah tersebut merupakan 

daerah yang diambil yaitu daerah yang diketahui oleh masyarakat dan mudah diakses 

melalui pencarian google, sehingga masyarakat percaya dengan informasi yang 

disampaikan oleh pengurus Bumdes. Lokasi yang ditumpangkan pada proses ini 

yaitu di Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Bali yang merupakan daerah 

yang memiliki letak geografis hampir sama dengan daerah Desa Tamangapa. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh S. Muhammad Yunus selaku Direktur 

Bumdes Sipadecengi bahwa dalam proses komunikasi persuasif dalam 

pemberdayaan rumput laut pada masyarakat Desa Tamangapa yaitu dengan 

menginformasikan atau memberitahukan kepada masyarakat mengenai suatu daerah 
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yang masyarakatnya berhasil dalam membudidayakan rumput laut dan berhasil 

meningkatkan perekonomian keluarga dari hasil budidaya rumput laut tersebut. 

Upaya dalam mengonfirmasikan hal tersebut pengurus Bumdes Sipadecengi juga 

menjelaskan kondisi sebelum dan setelah membudidayakan rumput laut sehingga 

memotivasi mereka untuk ikut dalam kegiatan budidaya rumput laut.   

Ketertarikan masyarakat terlihat ketika mereka menangapi hal tersebut 

dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan mengenai proses budidaya rumput laut 

mulai dari menanyakan kondisi wilayah yang dijadikan sebagai contoh yang berhasil 

meningkatkan taraf kesejahteraanya melalui membudidaya rumput laut hingga 

proses membudidayakan rumput lautnya. Masyarakat juga mempertanyakan 

keutungan apa saja yang didapatkan atau diperoleh dari budidaya rumput laut 

tersebut.
90

 Respon dari masyarakat menandakan bahwa adanya ketertarikan atau 

keinginan untuk melakukan budidaya rumput laut. Hal tersebut sebagaimana dengan 

penjelasan teori bahwa penyajian pesan oleh komunikator kepada komunikannya 

dengan cara menumpangkan pada suatu objek atau peristiwa yang sedang menarik 

serta kejadian yang menjadi perhatian khalayak sehingga dapat menarik perhatian 

komunikan disebut dengan teknik asosiasi.
91

 

Hal serupa diugkapkan oleh  H. Sayye Muhammad Ilyas selaku kepala Desa 

Tamangapa. 

bahwa adanya tanggapan dari masyarakat berupa pertanyaan-pertanyaan 

mengenai budidaya rumput laut itu menunjukan adanya ketertarikan maka 

pengurus Bumdes Sipadecengi lebih berusaha untuk memberikan 

pemahaman dan menyakinkan masyarakat mengenai keuntungan dalam 
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membudidaya rumput laut agar masyarakat lebih tertarik lagi.
92

 

Ilham selaku masyarakat pembudidaya rumput laut sekaligus sebagai ketua 

kelompok tani Samaturu di Desa Tamangapa menambahkan. 

bahwa dengan diberikannya kami suatu contoh lokasi yang mirip dengan 

kondisi tempat tinggal kami, maka masyarakat  antusias sehingga 

memunculkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai cara 

mengikuti atau menirunya tindakan yang dilakukan sehingga mampu 

meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui rumput laut. 
93

 

Hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan 

yang dilakukan oleh pengurus Bumdes Sipadecengi sejalan dengan teknik asosiasi 

yaitu kegiatan menumpangkan pada suatu wilayah atau daerah yang memiliki 

kasamaan lingkungan dengan Desa Tamangapa sehingga memberikan rangsangan 

pada masyarakat untuk mencari informasi dari pengurus Bumdes Sipadecengi 

tentang bagaimana proses membudidaya rumput laut sehingga dapat mengikuti 

prosesnya dan mendapatkan penghasilan tambahan dari kegiatan membudidaya 

rumput laut. 

2. Proses Pendekatan kepada Masyarakat 

Setelah memberikan gambaran terkait budidaya rumput laut, pengurus 

Bumdes Sipadecengi melakukan kegiatan dengan berbaur pada kegiatan sehari-hari 

masyarakat Desa Tamangapa,  pengurus Bumdes mengunakan bahasa daerah dalam 

berinteraksi sebagai Bahasa keseharian masyarakat sehingga tercapai suatu 

kesamaan bahasa yang membuat kedekatan antara pengurus Bumdes Sipadecengi 

dan masyarakat di Desa Tamangapa. Hal tersebut menciptakan kedekatan antar 

mereka sehingga tercipta bentuk komunikasi yang komunikatif.  
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S. Muhammad Yunus mengugkapkan bahwa dalam proses ini, pengurus 

Bumdes Sipadecengi ikut serta dan berbaur dengan masyarakat dalam kegiatan  

sehari-harinya agar menciptakan interaksi yang aktif, kondisi ini juga menciptakan 

kedekatan dengan masyarakat, pengurus Bumdes juga sering menciptakan kegiatan 

diskusi ringan dengan mengunakan bahasa yang sopan dan membuat masyarakat 

merasa sebagai pelaku didalamnya, seperti kata “iye” yang berarti iya, “pada idi” 

sesama manusia.  

Masyarakat menanggapi dengan lebih terbuka kepada pengurus terkait 

kekhawatiran jika tidak berhasil serta kendala-kendala mereka sehingga belum 

membudidaya rumput laut. Mereka lebih menyimak apa yang kami sampaikan 

dibandingkan pada proses sebelumnya yang banyak melontarkan pertanyaan, maka 

kami pengurus Bumdes Sipadecengi meningkatkan  komunikasi yang lebih aktif
94

 

Proses pendekatan yang telah dilakukan memberikan pengaruh terhadap 

masyarakat karena bisa lebih mudah mengungkapkan apa yang dirasakan dan segala 

sesuatu yang menjadi kekhawatiran meraka. Sebagaimana dikatakan pada teori 

bahwa hal seperti ini merupakan proses komunikasi persuasif dengan menggunakan 

teknik integrasi, yaitu kemampuan komunikator untuk menyatukan diri secara 

komunikatif dengan komunikan.
95

 Proses penyatuan diri seorang komunikator 

kepada komunikannya dengan mengunakan bahasa yang yang umum  atau bahasa 

yang mengajak seseorang sebagai pelaku dalam sebuah peristiwa. 

Hal serupa disampaikan oleh Andi Hanuruddin selaku Ketua BPD Desa 

Tamangapa  

Pengurus Bumdes Sipadecengi melakukan teknik ini dengan berbaur 
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dimasyarakat dan ikut melakukan kegiatan bersama masyarakat sehingga 

mendapatkan perhatian dari masyrakat dan menciptakan kedekatan dengan 

masyarakt Desa Tamangapa 

Demikian halnya dikatakan oleh S.irfan  selaku masyarakat pembudidaya 

rumput laut di Desa Tamangapa.  

Kedekatan yang tercipta dari teknik yang dilakukan oleh Pengurus Bumdes 

Sipadecengi membuat masyarakat terbuka dengan kekhawatiran untuk 

melakukan budidaya rumput laut serta kedekatan lainnya tercipta dengan 

mengunakan bahasa daerah yang sehari-hari masyarakat gunakan dalam 

berinteraksi kepada sesama masyarakat di Desa Tamangapa 
96

 

Dalam proses komunikasi, hal yang perlu diketahui dan dipahami adalah cara 

penyusun kalimat yang baik dan benar. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan bahwa 

komunikator harus mampu berkomunikasi dengan melihat kondisi serta lingkungan 

masyarakat agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan apa yang diinginkan 

dapat terlaksana. 

3. Proses Membujuk 

Pengurus Bumdes Sipadecengi memberikan penjelasan dan pemahaman 

mengenai pentingnya untuk membudidayakan rumput laut sebagai sumber tambahan 

penghasilan. Pengurus Bumdes membujuk atau mengimi-imingi masyarakat dengan 

menjelaskan bahwa dengan membudidaya rumput laut masyarakat mampu 

mengubah perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, karena 

penghasilan yang cukup tinggi tanpa meninggalkan pekerjaan utamanya, argument 

yang disampaikan oleh pengurus Bumdes Sipadecengi merupakan informasi yang 

mereka terima dari Dinas Perikanan dan Kelautan dan Perusahan yang mengelolah 

rumput laut di Makassar.  

S. Muhammad Yunus mengugkapkan bahwa tidak semua masyarakat yang di 
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ajak untuk melakukan budidaya rumput laut itu tertarik sehingga pengurus Bumdes 

Sipadecengi mengimi-imingi masyarakat bahwa harga jual hasil budidaya rumput 

laut itu cukup tinggi. pengurus Bumdes Sipadecengi juga memberikan Hadiah 

(reward) berupa bantuan alat dan bibit rumput laut dengan potongan harga 50% 

kepada masyarakat atau kelompok tani yang cepat memasukan proposal usahanya 

untuk membudidayakan rumput laut serta membantu masyarakat dalam proses 

penyusunan proposal tersebut yang nantinya tidak hanya dimasukan pada Bumdes 

Sipadecengi, namun akan dikirim ke bebarapa lembaga yang bekerjasama dengan 

Pemerintah Desa Tamangapa, seperti Universitas Muslim Makassar, Politeknik 

Pertanian Negeri Pangkep, dan lembaga-lembaga sosial yang bergerak dibidang 

rumput laut. 

Pada proses ini, beberapa masyarakat memberikan respon dengan semangat 

dan antusias yang tinggi untuk membentuk kelompok tani atau menyusun proposal 

agar mendapatkan sesuai yang telah dijanjikan oleh pengurus Bumdes. Masyarakat 

juga lebih memperhatikan dengan serius mengenai proses budidaya rumput laut.
97

 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Effendy bahwa kegiatan untuk mempengaruhi 

orang lain dengan cara membujuk atau mengiming-imingi hal yang menguntungkan 

atau yang menjajikan harapan disebut juga dengan teknik ganjaran.
98

 

H. S. Muh. Ilyas selaku Kepala Desa Tamangapa juga mengatakan dalam 

membujuk atau mengiming-imingi masyarakat untuk membudidayakan rumput laut 

maka pemerintah harus menyediakan hadiah (reward) sebagai bentuk ucapan terima 

kasih kepada masyarakat atas antusias yang tinggi untuk membudidaya rumput 
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laut.
99

 

Adanya hadiah atau (reward) kepada masyarakat merupakan satu upaya 

Pengurus Bumdes untuk memancing masyarakat lain untuk membudidaya rumput 

laut. Dengan demikian teknik ini merupakan satu hal yang dapat menciptakan nuansa 

yang baik karena membangun semangat dan motivasi masyarakat.  

Hal serupa disampaikan oleh  Bulan selaku pembudidaya rumput laut di  

Desa Tamangapa  

Masyarakat berlomba-lomba memasukan proposalnya ke Pengurus Bumdes 
Sipadecengi untuk mendapatkan bantuan berupa alat atau bibit rumput laut 
yang nantinya akan digunakan untuk membudidaya rumput laut, kami sangat 
senang dengan adanya seperti itu karena bibit rumput laut sulit didapatkan 
karena harus memesangnya dari kota baru bias dikirimkan maka kesempatan 
seperti ini yang membuat masyarakat semangat ditambah dengan diskon 
harga bibit yang hanya 50%.

100
 

Dalam perspektif Islam, membujuk atau menjanjikan dalam komunikasi 

persuasif merupakan salah satu teknik yang banyak dijelaskan di dalam Alquran 

maupun Hadits. Hal ini menjadi bagian dari ajaran agama Islam yang meyakini 

adanya balasan oleh Allah kepada umat muslim seperti setelah kematian akan ada 

balasan dari perbuatannya selama hidup, bahkan hal tersebut menjadi salah satu 

pondasi keimanan seorang muslim, yaitu percaya akan adanya hari pembalasan. 

Dalam banyak ayat di dalam Alquran digambarkan bahwa bagi orang yang 

melakukan amal baik selama di dunia maka ia akan meraih kebahagiaan di akhirat 

nanti dengan dimasukkan ke dalam surga Allah dan kekal di dalamnya. Allah swt 

akan ridha kepada orang-orang yang melakukan amal baik.
101
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Teknik komunikasi tersebut dapat dilihat secara tersurat dalam Q.S Al-

Bayyinah ayat 7-8 yang berbunyi: 

 

رَُالْبََيَِّةَِ كََهُمَْخَيػْ تَِاوُلّٰىِٕۤ لِحّٰ مَْجَنّّٰتَُعَدْفٍَتََْريَِْمِنَْتََْتََِۗ  اِفََّالَّذِيْنََاّٰمَنػُوْاَوَعَمِلُواَالصّّٰ هَاَجَزَاؤُۤهُمَْعِنْدََرَبِِّّْ
هَا لِدِيْنََفِيػْ رَُخّٰ هُمَْوَرَضُوْاَعَنْهَُۗ  ابَدًَاََۗ  الَْنَػْهّٰ هَُعَنػْ لِكََلِمَنَْخَشِيََرَبَّهَۗ  رَضِيََاللّّٰ ََࣖۗ  ذّٰ

 

Terjemahan:  
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh 
mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan 
mereka adalah surga and yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka 
kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan 
merekapun ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-
orang yang takut kepada-Nya. 

102
 

Kemudian dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa yang akan mereka terima 

dari Tuhan mereka adalah surga 'Adn yang di dalamnya terdapat bermacam-macam 

kesenangan dan kelezatan, lebih lengkap dan sempurna dari kesenangan dan 

kelezatan dunia, dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di 

dalamnya selama-lamanya. Mereka berhak menerima balasan tersebut karena mereka 

berada dalam keridaan Allah dan tetap dalam ketentuan-ketentuan-Nya. Mereka 

mendapat pujian dan mencapai apa yang mereka inginkan dari kebahagiaan hidup di 

dunia dan di akhirat. Mereka diridai Allah dan mereka pun rida kepadanya. 

Ganjaran-ganjaran yang merupakan kebahagiaan dunia dan akhirat hanya diperoleh 

orang-orang yang jiwanya penuh dengan takwa kepada Allah.
103

 

Uraian singkat diatas dapat diperoleh gambaran bahwa sebenarnya secara tersirat 

Agama Islam telah menyampaikan ajaran yang komprehensif dan mengajarkan 

sendi-sendi dasar ilmu pengetahuan baik ilmu eksakta maupun ilmu sosial seperti 

sosiologi, psikologi dan komunikasi. Hanya saja umat Islam dalam hal ini masih 
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belum dapat menangkap dan menggalinya. Sedangkan para ilmuwan Barat lebih 

serius mengkaji dan melakukan penelitian, sehingga mereka lebih banyak melahirkan 

teori-teori dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk bidang ilmu 

komunikasi.
104

 Fenomena tersebut merupakan pembelajaran bagi umat muslim untuk 

lebih mengkaji alquran dan hadis karena pada dasarnya didalam alquran dan hadis 

telah tertuang semua mengenai keilmuan dalam kehidupan sehari-hari hingga 

perihal-perihal setelah masa kehidupan.  

4. Proses Peengajaran 

Melakukan proses penerapan/pengajaran dengan dua bentuk (1) dengan 

memperlihatkan sebuah video kepada masyarakat, video tersebut berisikan tahapan 

membudidaya rumput laut dan video yang berisikan kesuksesan seseorang dalam 

membudidaya rumput laut. Teknik ini dilakukan langsung oleh pengurus Bumdes 

Sipadecengi secara mikro di masyarakat, (2) pengurus Bumdes Sipadecengi 

mengadakan seminar atau pelatihan kepada masyarakat dengan mendatangkan 

pemateri yang handal atau berpengalaman dibidang budidaya rumput laut, seminar 

atau pelatihan ini dilaksanakan di sekitar rumah masyarakat atau di aula Kantor Desa 

Tamangapa. 

S. Muhammad Yunus mengugkapkan bahwa pada proses penerapan ini, 

pengurus Bumdes Sipadecdengi melakukan dua metode yaitu dilakukan secara 

mandiri dengan memutarkan dan membagika video yang berisikan cara 

membudidayakan rumput laut video tersebut juga dapat diakses melalui youtube dan 

pengurus Bumdes juga menyebarkan link video tersebut agar orang lain mudah 

untuk menontonnya dan yang kedua dengan mengadakan pelatihan budidaya rumput 
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laut yang materinya dibawakan oleh orang yang ahli pada bidang tersebut. 

 

Pelaksaan proses yang pertama dan kedua mendapatkan respon baik oleh 

masyarakat serta menunjukan ketertarikan terhadap budidaya rumput laut karena 

kebingungan mereka selama ini telah terjawabkan dengan adanya pemutaran video 

pada saat seminar atau pelatihan membudidaya rumput laut sehingga mereka dapat 

lebih yakin untuk memanfaatkan kondisi wilayah Desa Tamangapa yang memiliki 

potensi keberhasilan yang besar dalam membudidayakan rumput laut. 
105

 

Pelaksanaan proses ini pengurus Bumdes Sipadecengi juga membutuhklan 

seorang komunikator yang paham mengenai budidaya rumput laut untuk 

mengimbangi pengurus Bumdes Sipadecengi dalam menjawab semua kebingungan 

pada masyarakat Desa Tamangapa, serta munculkan sebuah konsep yang dilakukan 

oleh Pengurus Bumdes Sipadecengi Desa Tamangapa berupa pemutaran video, 

seminar atau pelatihan, cara tersebut dapat menarik minat masyarakat untuk ikut 

membudidayakan rumput laut karena masyarakat merasa yakin dan percaya atas 

sumber yang didatangkan atau diperlihatkan oleh pengurus bumdes Sipadecengi. 

Hal serupa disampaikan oleh Anwarul Haq selaku Pembudidaya rumput laut  

Desa Tamangapa  

Pengurus Bumdes sipadecengi melalukan teknik ini dengan memutarkan 

video yang berisikan materi membudidaya rumput laut video yang mereka 

perlihatkan merupakan suatu hal yang dapat lebih memperjelas proses 

budidaya rumput laut dan video tersebut diputarkan ke masyarakat biasa 

melalui handphone ataupun laptop yang sangat mudah dibawa kemana saja 

untuk diperlihatkan ke masyarakat lainnya. Selain itu pengurus Bumdes juga 

menbagikan video-video tersebut untuk memudahkan masyarakat jika ingin 
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menyaksikannya kembali. 
106

 

 

Begitu pula yang disampaikan oleh  Sumarni selaku Pembudidaya rumput laut  

Desa Tamangapa  

Pelatihan yang dilaksanakan oleh pengurus Bumdes Sipadecengi dengan 
mendatangkan pemateri ahli dibidang budidaya rumput laut menambah 
keyakinan masyarakat mengenai keberhasilan membudidaya rumput laut, 
tidak hanya itu pengurus Bumdes Sipadecengi juga memberikan materi dan 
pelkatihan mengolah hasil budidaya rumput laut menjadi makanan ringan 
berbahan dasar rumput laut. 

107
 

Pelaksanaan proses pengajaran/penerapan merupakan cara yang baik karena 

memadukan antara sosialisasi langsung dengan sosialisai menggunakan media video, 

sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat dan jika masyarakat malu 

bertanya pada saat pelatihan atau seminar, mereka dapat menyaksikan kembali video 

yang telah dibagikan oleh pengurus Bumdes.  

5. Proses Meyakinkan Masyarakat 

Dalam menyakinkan masyarakat  pengurus Bumdes memberikan data dan 

fakta yang terjadi sehingga mendukung pernyataan yang pengurus Bumdes 

ungkapkan sebelumnya. masyarakat yang heterogen dengan latar belakang berbeda 

sudah menjadi kebiasaan yang dihadapi oleh pengurus Bumdes Sipadecengi dalam 

menghadapi setiap saran, kritik, keinginan yang disampaikan oleh masyarakat. 

S. Muhammad Yunus selaku Direktur Bumdes Sipadecengi Desa Tamangapa 

mengungkapkan bahwa sebelum melakukan sosialisasi terkait budidaya rumput laut 

pengurus Bumdes Sipadecengi mengumpulkan data terkait budidaya rumput laut 

baik itu berupa lokasi yang mirip dengan Desa Tamangapa, tingkat keberhasilan 
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budidaya rumput laut diwilayah Pesisir atau Tambak, serta metode yang baik dan 

benar dalam membudidaya rumput laut sehingga memiliki kekuatan ketika 

melakukan diskusi dengan masyarakat Desa Tamangapa. 

Masyarakat Desa Tamangapa menanggapi hal tersebut dengan baik karena 

adanya data yang menjadi pengangan untuk masyarakat ikut memudidayakan rumput 

laut walaupun masih terdapat masyarakat yang tetap memberikan masukan dan saran 

terkait budidaya rumput laut di Desa Tamangapa. Pengurus Bumdes Sipadecengi 

menerima dan menampung semua saran masyarakat dan tetap berpedoman pada data 

yang mereka miliki.
108

 

Pengurus Bumdes Sipadecengi memiliki ketersediaan data dan fakta di 

lapangan sangat diperlukan untuk mendukung setiap langkah dan kebijakan yang 

akan disampaikan kepada masyarakat Desa Tamangapa. Diskusi, perdebatan atau 

perbedaan pendapat sudah lumrah bagi pengurus Bumdes Sipadecengi selaku pihak 

yang mewakili Pemerintah Desa Tamangapa untuk menjalankan birokrasi dan 

pelayanan publik. Setiap perbedaan pendapat dan pemahaman perlu di sepakati agar 

berjalan secara bersama demi tujuan yang sama. 

Hal serupa disampaikan oleh  Ilham selaku masyarakat pembudidaya dan ketua 

kelompok tani Samaturu. 

Dengan adanya data serta fakta pendukung mengenai tingkat keberhasilan 
budidaya rumput laut serta peluang pemasaran rumput laut dapat memberikan 
pemahaman bagi masyarakat sehingga dapat menimbulkan ketertarikan dalam 
membudidaya rumput laut.

109
 

Hal serupa disampaikan oleh  S. Irfan  selaku masyarakat pembudidaya 

rumput laut di Desa Tamangapa. 
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Pengurus Bumdes Sipadecengi memperkuat sosialisainya dengan adanya data 
dan fakta lapangan sehingga tidak terjadi banyak perdebatan tetapi Pengurus 
Bumdes Sipadecengi tetap menerima masukan serta saran dari masyarakat terkait 
kegiatan budidaya rumput laut untuk masyarakat di Desa Tamangapa

110
 

Dengan demikian, terdapat suatu pola komunikasi yang baik antara 

komunikator dengan komunikannya. Menurut teori yang telah ada dijelaskan bahwa 

kegiatan seperti ini sejalan dengan teori yang mnyebutkan bahwa seni seorang 

komunikator untuk meraih  kemenangan dalam perdebatan dengan mengelakkan 

argumentasi yang  lemah untuk kemudian mengalihkannya sedikit demi sedikit ke 

aspek yang   dikuasainya guna dijadikan senjata ampuh dalam menyerang lawan 

disebut teknik red-herring.
111

 

Menurut Jalaludin Rahmat dalam bukunya Islam Aktual menyebutkan bahwa 

dalam berkomunikasi hendaklah “straight to the point”, lurus, tidak bohong, tidak 

berbelit-belit, sesuai dengan kriteria kebenaran.
112

 Sehubungan dengan teori ini, 

selama dalam implementasinya komunikator dalam usaha meraih kemenangan dalam 

perdebatan menggunakan argumentasi yang tidak keluar dari prinsip kebenaran maka 

tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi jika dalam mengemukakan argumentasi 

hanya berorientasi pada memenangkan perdebatan, maka hal tersebut melanggar 

prinsip ajaran Islam sebagaimana disebutkan dalam Q.s  An-Nahl ayat 125. 

 
َسَبِيْلَِرَبّْكََباِلِْكْْممَةَِوَالْمَوْعِظةََِالَْسَنَةَِوَجَادِلْٰمَُْباِلَّتَِِْهِيََاَحْسَنَُ اِفََّربََّكََهُوَََۗ  ادُعَُْاِلّٰٰ

 باِلْمُهْتَدِيْنَََاعَْلَمََُوَهُوَََۗ  عَنَْسَبِيْلِهاعَْلَمَُبِنََْضَلََّ
 

Terjemahnya 
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Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran 

yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat 

petunjuk.
113

 

Ayat tersebut jika dipahami dan ditafsirkan menggunakan pendekatan ilmu 

komunikasi yang mengandung pengertian bahwasannya seorang komunikator 

dituntut untuk mengetahui dan memahami kondisi orang yang diajak berkomunikasi 

dari berbagai aspek, di antaranya dari status sosial, latar belakang pendidikan, 

ekonomi, dan budaya atau dalam istilah komunikasi disebut frame of reference. 

Selain itu, seorang komunikator juga harus memahami kondisi orang yang diajak 

berkomunikasi dari aspek pengalaman masa lalu mereka atau dikenal dengan field of 

experience. Kedua faktor tersebut seharusnya mendapat perhatian bagi seorang yang 

akan melakukan kegiatan komunikasi persuasif.
114

 Aspek tersebut merupakan suatu 

langkah penting dalam memulai komunikasi persuasif karena dari aspek tersebut 

seorang komunikator dapat menyalurkan pemikirannya kepada komunikan sehingga 

tercapai suatu interaksi yang baik antara satu sama lainnya.   

Penerapan kelima teknik komunikasi yang dilakukan oleh pengurus Bumdes 

Sipadecengi ke masyarakat Desa Tamangapa untuk membudidaya rumput laut, telah 

dilakukan secara interpersonal dengan maksimal walaupun masih memiliki 

keterbatasan dalam komunikasi serta  tingkat keterampilan dalam menyampaikan 

informasi yang perluh dikembangkan.  Hal tersebut disebabkan karena pengurus 

Bumdes Sipadecengi yang masih minim dalam mengakses tentang komunikasi 

persuasif dan melakukannya dengan cara yang sama dengan pengurus Bumdes 
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lainnya. tetapi jika dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan  mengunakakan 

teknik komunikasi dalam komunikasi persuasif dapat disimpulkan bahwa pengurus 

Bumdes Sipadecengi berhasil dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat 

terkait budidaya rumput laut. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan masyarakat yang 

antusias dalam budidaya rumput laut. Adapun nama-nama anggota kelompok tani 

yang telah membudidayakan rumput laut yaitu; 

TABEL 4.1 

KELOMPOK TANA SAMATURU 

NO Nama Jabatatan Umur Alamat  

1 Ilham Ketua 35 Balombong 

2 Syarifuddin Anggota 38 Balombong  

3 Idris Anggota 40 Mangempang  

4 Bulan Anggota 52 Manggempang 

5 Syamsia Anggota 48 Balombong  

6 Farida Anggota 40 Kalukue 

7 Ambo Tou Anggota 55 Kalukue  

8  Muhammad Risal  Anggota 28 Kasuarang  

9 Faisal Rahman  Anggota 35 Butiti  

10 Anwarul haq Anggota 41 Mangempang  

Sumber : Profil Desa Tamangapa, Kecamatan Ma‘rang 2021 

 

TABEL 4.2 

KELOMPOK TANA MAWAR 

NO Nama Jabatatan Umur Alamat  

1 Hafsah  Ketua 38 Bawasalo 

2 Sumarni  Anggota 40 Bawasalo 
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3 Aryad  Anggota 45 Bawasalo  

4 Amar ma‘ruf Anggota 55 Pungkalawaki 

5 Firmansyah  Anggota 54 Pungkalawaki 

6 Irwan  Anggota 30 Kasuarang 

7 S.Irfan  Anggota 48 Kampong baru  

8 Junedi Anggota 23 Kampong baru 

9 Nurul hardiya Anggota 35 Butiti 

10 Syarifa Anggota 41 Butiti  

Sumber : Profil Desa Tamangapa, Kecamatan Ma‘rang 2021 

Tabel diatas menunjukan 2 kelompok tani yang bergerak dibidang budidaya 

rumput laut, kedua kelompok tani tersebut merupakan kelompok yang di bentuk oleh 

pengurus Bumdes Sipadecengi untuk melakukan sosialisasi budidaya rumput laut. 

Kedua kelompok tani tersebut juga saling memanggil masyarakat lainnya yang 

belum membudidayakan rumput laut hingga memunculkan ketertarikan sehingga 

sekarang banyak masyarakat Desa Tamangapa yang telah membudidayakan rumput 

laut. 

Munculnya tanggapan dari masyarakat yang mengambarkan keberhasilan 

pengurus Bumdes Sipadecengi dalam melakukan komunikasi persuasif sebagaimana 

yang dikemukakan  oleh Hovland dan Janis (dalam Effendy, 2006: 80), mengatakan 

bahwa efek persuasif dapat dilihat selalu dari asalnya, yaitu dari perubahan sikap 

yang menuju perubahan opini, perubahan persepsi, perubahan perasaan, dan 

perubahan tindakan.
115

 Perubahan yang terjadi akibat komunikasi persuasif 

menciptakan suatu karakter yang diharapkan oleh komunikatornya dan memudahkan 

dalam meyamakan persepsi lainnya terutama dalam penyamaan pikiran dalam proses 
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pemberdayaan yang memiliki nilai keuntungan untuk masyarakat.  

 

Teknik komunikasi persuasif memiliki karakteristik yang khas dan 

memberikan efek positif bagi komunikan karena kemampuannya yang dapat 

mengubah sikap, opini dan perilaku komunikan dengan tanpa paksaan, komunikan 

secara tidak sadar mengikuti keinginan komunikator. Oleh karena itu, teknik 

komunikasi ini banyak digunakan dalam kegiatan Public Relations atau lebih dikenal 

dengan Hubungan Masyarakat. Berbeda dengan teknik komunikasi koersif yang 

bersifat memaksa kepada komunikan untuk mengikuti kehendak komunikator, 

sehingga memberikan efek yang tidak menyenangkan secara psikologis bagi 

penerima pesan.  

Pada penerapan Teknik komunikasi persuasif peneliti melihata adanya proses 

atau persiapan yang dilakukan pengurus Bumdes Sipadecengi sebelum berhadapan 

dengan masyarakat Desa Tamangapan persipan tersebut adalah membekali diri 

mereka dengan pengetahuan dan informasi mengenai budidaya rumput laut meliputi, 

lokasi adat daerah yang memiliki kesamaan dengan Desa tamangapa dan 

masyarakatnya melakukan kegiatan budidaya rumput laut, metode atau proses 

budidaya rumput laut dan pengolahaan hasil budidaya rumput laut, harga jaul dari 

rumput laut. persiapan yang dilakukan oleh pengurus Bumdes Sipadecengi 

merupakan suatu upaya untuk memiliki kredibilitas pada masyarakat Desa 

Tamangapa. Pengurus Bumdes Sipadecengi mengunjungi tempat-tempat keramaian 

yang dijadikan tempat kegiatan berinteraksi masyarakat serta ikut berbaur dengan 

kegiatan masyarakat sehingga mengetahui kondisi terkini dimasyarakat dan 

mempererat kedekatannya dengan masyarakat dan sedikit demi sedikit 

mensosialisasikan mengenai kegiatan budidaya rumput laut, proses penyampaiannya 
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secara verbal dengan tatap muka dan juga secara nonverbal dengan memperlihatkan 

video proses budidaya rumput laut pada proses penyampaianya pengurus Bumdes 

dapat mengetahui langsung mengenai tanggapa masyarakat karena berhadapan 

secara langsung sehingga mengetahui masyarakatr yang telah tertarik dan belum 

tertarik terkait apa yang yang disampaikan oleh pengurus Bumdes Sipadecengi. 

Peneliti melihat pengetahuan pengurus Bumdes Sipadecengi tentang teknik 

dalam melakukan komunikasi persuasif kepada masyarakat Desa Tamangapa untuk 

membudidayakan rumput laut, mereka menggunakan 5 (lima) teknik komunikasi 

persuasif yang dikemukakan oleh Uchjana Onong, Effendy yaitu; teknik asosiasi, 

teknik integrasi, teknik ganjaran, teknik tataan, dan teknik red-herring. Empat dari 

lima teknik tersebut dilakukan secara mandiri oleh pengurus Bumdes Sipadecengi 

karena pada teknik kelima di lakukan dengan mendatangkan seorang komunikator 

yang ahli pada bidang rumput laut sehingga tidak diragukan dalam mengajarkan 

masyarakat mengenai budidaya rumput laut hingga proses pengolahan menjadi 

makanan kecil berbahan dasar rumput laut. Pengurus Bumdes Sipadecengi juga 

harus memacu diri dalam mengembangkan pengetahuan mereka terkait budidaya 

rumput laut agar kedepannya mereka tidak lagi berharap pada orang lain dalam 

melakukan komunikasi persuasif kepada masyarakat. 

D. Pengaruh Komunikasi Persuasif pada kondisi Masyarakat Pembudidaya 

Rumput Laut di Desa Tamangapa. 

Pengaruh dari komunikasi persuasif merupakan bentuk dari pemberdayaan 

masyarakat atau outcome yang telah diperoleh oleh masyarakat. Secara umum 

pemberdayaan adalah suatu bentuk kepedulian seseorang terhadap orang lain atau 



88 

 

 

 

terhadap suatu kelompok yang didalamnya terdapat kedisfungsian sosial yang harus 

dibenahi.  

Friedmann (1994) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya 

sebatas bidang ekonomi saja tetapi juga secara politis, sehingga pada akhirnya 

masyarakat akan memiliki posisi tawar (bargaining position) baik secara nasional 

maupun internasional. Sebagai titik fokusnya adalah aspek lokalitas, karena civil 

society akan merasa lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal.
116

 Pengurus Bumdes 

melakukan komunikasi persuasif dengan mengarahkan masyarakat Desa Tamangapa 

untuk membudidaya rumput laut karena melihat kondisi geografis desa yang dekat 

dengan laut dan di kelilingi oleh tambak sehingga memiliki potensi keberhasilan 

yang tinggi dalam membudidayakan rumput laut juga dapat dijadikan sebagai 

sumber pendapatan yang berkelanjutan guna meningkatkan taraf kesejahteraan 

masyarakat Desa Tamangapa.  

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat 

dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang 

berbasis pada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan 

posisi tawar yang dimiliki.
117

 Maka pemberdayaan akan memberikan kontribusi 

besar bagi kehidupan masyarakat. Kontribusi yang diberikan mencakup berbagai 

pengetahuan dan keterampilan serta metode yang baik untuk dapat memaksimalkan 

segala potensi yang ada pada diri indivu dan potensi yang ada di lingkunyannya, 

akan tetapi pemberdayaan tidak hanya sekadar meningkatkan kemampuan atau 

kapasitas untuk memenuhi kebutuhan hidup individu, tetapi juga untuk membangun 
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jiwa kemandirian masyarakat agar berkembang dan memiliki motivasi yang kuat 

untuk berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. 

Pemberdayaan akan bisa berjalan sesuai harapan jika dilakukan dengan 

pendekatan yang tepat. Adapun pemberdayaan dalam konteks pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah suatu keadaan atau 

kondisi masyarakat yang standar hidupnya sangat rendah menuju kondisi yang lebih 

baik dalam arti kondisi perekonomian, sosial, budaya dan politik.  

Adapun pengaruh Komunikasi Persuasif pengurus Bumdes Sipadecengi pada 

Masyarakat Pembudidaya Rumput Laut Di Desa Tamangapa Kecamatan Ma‘rang 

Kebupaten Pangkep yaitu:  

1. Peningkatann Mutu 

Masyarakat Desa Tamangapa telah melakukan proses budidaya rumput laut 

berdasarkan pengetahuan dan pemahaman terkait cara budidaya serta cara mengolah 

hasil budidaya rumput laut tersebut. Selain itu, masyarakat telah mampu 

mengajarkan cara untuk budidaya rumput laut kepada masyarakat lainnya.  

S. Muhammad Yunus mengatakan bahwa selama proses komunikasi persuasif 

dalam pemberdayaan masyarakat Desa Tamangapa untuk membudidayakan rumput 

laut. masyarakat telah memiliki pengetahuan mengenai cara membudidayakan 

rumput laut karena telah diberikan materi dan pelatihan oleh pengurus Bumdes 

Sipadecengi dan seseorang yang ahli di bidang rumput laut, sehingga masyarakat 

dapat membagi ilmunya kepada masyarakat lain agar tertarik dalam 

membudidayakan rumput laut selain mengetahui prosesnya, masyarakat juga 

mengetahui keuntungan dalam membudidaya rumput laut.
118
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Pelaksanaan seminar dan pelatihan dalam membudidayakan rumput laut 

hingga mengolah hasil budidaya rumput laut, masyarakat mengerti cara 

pengolahannya sehingga menambah pegetahuan dan wawansan pada dirinya serta 

dapat mengajari masyarakat yang lain terkait budidaya rumput laut sehingga 

memperkuat jaringan dengan masyarakat lainnya.  

Mardikanto mengungkapkan bahwa kegiatan seperti ini termasuk pada bina 

manusia. Bina manusia merupakan upaya pertama dan yang paling utama harus 

diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan, sebab manusia merupakan pelaku 

atau pengelolah manajemen itu sendiri.
119

 Bina manusia atau peningkatan mutu dapat 

diartikan sebagai seluruh kegiatan individu atau kelompok dalam pengembangan 

kapasitas atau upaya penguatan, baik penguatan secara internal maupun eksternal. 

Peningkatan mutu menjadi hal utama yang harus diperhatikan karena pada dasarnya 

manusialah yang menjadi motor penggerak pencapaian tujuan dari budidaya rumput 

laut. 

Hafsah selaku masyarakat Desa Tamangapa mengungkapkan bahwa kini saling 
berkomunikasi dan berkoordinasi ketika melakukan kegiatan budidaya rumput 
laut, bahkan masyarakat yg rumahnya jauh dari lokasi pesisir juga datang 
membantu mengikat bibit rumput laut serta bersama-sama mengolah hasil 
budidaya rumput laut menjadi kerupuk, puding, dan tepung yang berbahan 
dasar dari rumput laut.

120
 

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa hasil komunikasi 

persuasif pada masyarakat pembudidaya rumput laut mendapatkan perhatian yang 

lebih, dikarenakan masyarakat yang lokasinya cukup jauh dari pesisir ikut serta 

dalam proses budidaya rumput laut serta melakukan pengolahan hasil budidaya 

rumput laut menjadi makanan ringan dan memiliki harga ekonomis, sehingga dapat 
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membantu masyarakat Desa Tamangapa dalam meningkatkan taraf 

kesejahteraannya. Mardikanto dan Soebianto menyatakan bahwa dalam ilmu 

manajeman, manusia menempati unsur yang paling unik, yaitu selain sebagai sumber 

daya sekaligus sebagai pelaku dan pengelola manajemen itu sendiri. Bina manusia 

tersebut meliputi upaya penguatan atau pengembangan kapasitas yaitu dapat 

mengembangkan kapasitas individunya serta pengembangan kapasitas sistem jejaring 

untuk memperluas jangkauannya.
121

 Peningkatan mutu merupakan proses 

pengembangan yang dimulai pada diri sendiri kemudian ke orang lain, hal tersebut 

merupakan sifat seorang manusia yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain.  

Peningkatan mutu dalam masyarakat merupakan kegiatan yang bersifat sosial 

karena saling membutuhkan bantuan sesama manusia hingga terbentuknya interaksi 

antara manusia yang akan mendorong serta memotivasi dalam kegiatan budidaya 

rumput laut dan mengolah hasil budidaya rumput laut berdasarkan pada materi dan 

pelatihan yang diadakan oleh pengurus Bumdes Sipadecengi. Perubahab pada diri 

manusia dapat terjadi jika manusia itu sendiri yang berusaha untuk merubahnya hal 

ini senada dengan Q.s  Ar-Ra‘d ayat 11 

 

اَ َمَ رُ يػّْ غَ ػُ َي َلََ للَّهَ َا فَّ ۗ  َإِ َ َاللَّهِ رِ مْ َأَ نْ َمِ هُ ونَ ظُ فَ َيََْ هِ فِ لْ َخَ نْ َوَمِ هِ يْ دَ َيَ يِْْ َبػَ نْ َمِ اتٌ بَ قّْ عَ َمُ هُ لَ
َ مُْ اَلَٰ ۗ  َوَمَ َ هُ َلَ رَدَّ َمَ لَا اَفَ وءً َسُ ٍـ وْ قَ َبِ َاللَّهُ رَادَ اَأَ ذَ ۗ  َوَإِ َ مْ هِ سِ فُ نػْ أَ اَبِ رُواَمَ يػّْ غَ ػُ َي ّٰ تََّّ َحَ ٍـ وْ قَ بِ

َوَاؿٍَ نْ َمِ هِ ونِ َدُ نْ  مِ

Terjemahnya 

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 

muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
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menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.122 

 

Tidak saja mengetahui sesuatu yang tersembunyi di malam hari dan yang tampak 

di siang hari, Allah, melalui malaikat-Nya, juga mengawasinya dengan cermat dan 

teliti. Baginya, yakni bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga dan 

mengawasi-nya secara bergiliran, dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaga 

dan mengawasi-nya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah Yang Mahakuasa tidak 

akan mengubah keadaan suatu kaum dari suatu kondisi ke kondisi yang lain, sebelum 

mereka mengubah keadaan diri menyangkut sikap mental dan pemikiran mereka 

sendiri. Dan apabila,yakni andaikata, Allah menghendaki keburukan terhadap suatu 

kaum-dan ini adalah hal yang mustahil bagi Allah-maka tak ada kekuatan apa pun 

yang dapat menolaknya dan tidak ada yang dapat menjadi pelindung bagi mereka 

selain Dia
123 

Ayat tersebut menjelaskan Allah tidak akan mengubah keadaan mereka, selama 

mereka tidak mengubah sebab-sebab kemunduran mereka. Ada pula yang 

menafsirkan, bahwa Allah tidak akan mencabut nikmat yang diberikan-Nya, sampai 

mereka mengubah keadaan diri mereka, seperti dari iman kepada kekafiran, dari taat 

kepada maksiat dan dari syukur kepada kufur. Demikian pula apabila hamba 

mengubah keadaan diri mereka dari maksiat kepada taat, maka Allah akan mengubah 

keadaanya dari sengsara kepada kebahagiaan. 

2. Kewirausahaan   

Masyarakat Desa Tamangapa selaku pembudidaya rumput laut melalukan 

kegiatan kewirausahaan dalam bentuk penjualan langsung bahan mentah hasil 
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budidaya mereka kepada perusahaan atau pengumpul rumput laut. Selain itu, 

masyarakat pembudidaya melakukan inovasi baru dengan melakukan pengolahan 

rumput laut menjadi produk baru seperti kerupuk, dodol dan pudding dari rumput 

laut yang kemudian dijual di warung-warung sekitar daerah Pangkep dan juga 

melakukan pemasaran melalui sosial media pengurus Bumdes dan Masyarakat 

pembudidaya tersebut. Masyarakat Desa Tamangapa juga menerima jasa mengikat 

rumput laut apabila terdapat seorang pembudidaya yang membutuhkan tenaga untuk 

mengikatkan bibit yang nantinya akan ditanam.  Hal tersebut terkait dengan teori 

menurut Mardikanto dan Soebianto bahwa pemberdayaan dalam bina usaha haruslah 

berkaitan dengan peningkatan kemampuan tekhnis, pengembangan jiwa 

kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung 

oleh keunggulan lokal, peningkatan aksebilitas terhadap modal, pasar serta 

informasi, dan sebagainya.
124

 Kegiatan kewirausahaan masyarakat merupakan 

peningkatan atau pengetahuan masyarakat terkait peluang dalam mendapatkan 

penghasilan melalui proses jual beli baik berupa barang atau jasa kepada konsumen.  

S. Muhammad Yunus juga mengatakan bahwa masyarakat melakukan 

kegiatan - kegiatan yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya seperti 

menerima jasa mengikat bibit rumput laut dan memanen rumput laut serta mengolah 

hasil budidaya rumput laut menjadi makanan ringan yang berbahan dasar rumput 

laut, kegiatan tersebut  tidak mereka lakukan secara individu tetapi mereka lakukan 

secara berkelompok dengan masyarakat yang lain.
125
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Masyarakat Desa Tamangapa selain membudidayakan rumput laut secara 

pribadi mereka juga membuka jasa mengikat bibit rumput laut yang dapat menambah 

penghasilan mereka, serta munculnya rasa kepedulian sesame pembudidaya rumput 

laut karena proses pembudidayaan dilakukan secara berkelompok sehingga ada rasa 

solidaritas diantara masyarakat, masyarakat pembudidaya rumput laut di Desa 

Tamangapa juga mengolah hasil budidaya rumput lautnya untuk dibuat makanan 

ringan yang berbahan dasar rumput laut yang juga memiliki harga ekonomis 

sehingga dapat menambah penghasilan masyarakat pembudidaya rumput laut.  

Andi Hanuruddin mengungkapkan bahwa adanya perusahan rumput laut yang 

membeli hasil budidaya rumput secara langsung dengan harga Rp. 30.000/Kg 

dan jika mengikat bibit rumput laut dihargai dengan Rp. 10.000/Meter 

membuat masyarakat malas untuk mengolah hasil budidaya rumput lautnya, 

tetapi terdapat pula masyarakat yang tetap mengolah sebagian hasil 

budidayanya dan sebagaian langsung dijual ke perusahaan rumput laut 

sehingga tetap dapat mengembangkan sumber daya manusianya dan tetap 

mendapatkan uang secara langsung dari hasil penjualan rumput laut ke 

perusahaan tersebut. 
126

 

Masyarakat telah mampu memberdayakan dirinya dengan menciptakan 

kegiatan kewirausahaan, dengan adanya perusahan yang membeli hasil dari budidaya 

rumput laut  masyarakat dapat mengurangi minat masyarakat untuk mengolah hasil 

budidaya rumput lautnya, karena masyarakat pembudidaya rumput laut  

menginginkan menerima uang secara langsung dibandingkan dengan mengolah hasil 

budidayanya yang menunggu terjual habis baru menerima hasil. Tetapi tidak semua 

masyarakat berpikiran untuk langsung menjual karena beberapa masyarakat yang 

membentuk kelompok tetap mengolah hasil budidayanya walaupun tidak banyak.  

Kewirausahaan merupakan suatu bentuk atau usaha yang dilakukan oleh 

Pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat untuk menunjang prasarana/sarana serta 
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kemudahan-kemudahan lain yang menunjang peningkatan usaha masyarakat dalam 

lingkungan yang sudah terbina. Kewirausahaan juga diartikan sebagai bangunan 

bisnis jika dijalankan dengan baik maka akan bersifat jangka panjang didalam 

masyarakat pada masyarakat pembudidaya rumput laut di Desa Tamangapa mereka 

telah mengolah hasil budidayanya menjadi dodol, kerupuk, dan pudding yang 

berbahan dasar rumput laut.  

Dalam persfektif Islam melakukan wirausaha merupakan suatu  kegiatan yang 

dianjurkan olehh Allah.swt dalam Q.s Fathir: 29 

 

رِّاَ َسِ مْ اهُ نَ واَمَِِّاَرَزَقػْ قُ فَ نػْ َوَأَ ةَ لَا واَالصَّ امُ قَ َوَأَ َاللَّهِ ابَ تَ كَِ وفَ لُ تػْ ػَ َي ينَ َالَّذِ فَّ إِ
ورََ بُ َتػَ نْ َلَ َتََِارَةً وفَ رْجُ َيػَ ةً يَ نِ لَا  وَعَ

 

 

Terjemahnya 

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan 

shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada 

mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan 

perniagaan yang tidak akan merugi
127

 

 

Pada ayat ini, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang selalu membaca Al-

Qur'an, meyakini berita, mempelajari kata dan maknanya lalu diamalkan, mengikuti 

perintah, menjauhi larangan, mengerjakan salat pada waktunya sesuai dengan cara 

yang telah ditetapkan dan dengan penuh ikhlas dan khusyuk, menafkahkan harta 

bendanya tanpa berlebih-lebihan dengan ikhlas tanpa ria, baik secara diam-diam atau 

terang-terangan, mereka adalah orang yang mengamalkan ilmunya dan berbuat baik 

dengan Tuhan mereka. Mereka itu ibarat pedagang yang tidak merugi, tetapi 
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memperoleh pahala yang berlipat ganda sebagai karunia Allah, berdasarkan amal 

baktinya. 

pada ayat tersebut juga Allah menyebutkan tiga jenis ibadah (amal saleh) yang 

diumpamakan dengan perniagaan – antara seorang hamba dengan Allah — yang 

tidak akan mengalami kerugian atau dalam kata lain perniagaan yang pasti akan 

memberikan keuntungan; pertama, membaca al-Qur‘an. Kedua, melaksanakan 

(menegakkan) salat. Ketiga, menginfakkan sebagian rezeki baik secara diam-diam 

maupun terang-terangan. 

Melakukan perdagangan itu adalah yang paling tinggi dan paling utama 

keuntungannya, yaitu memperoleh keridhaan Allah, memperoleh pahala-Nya yang 

banyak (surga) dan selamat dari kemurkaan dan siksa-Nya (neraka). Yang demikian 

karena mereka ikhlas dalam melakukan amal itu, tidak ada maksud atau niat yang 

buruk sama sekali. 

3. Peduli Lingkungan 

Masyarakat Desa Tamangapa yang melakukan budidaya rumput laut tetap 

memunculkan kesadaran dan perhatian terhadap lingkungan sekitar, baik tempat atau 

lokasi mereka untuk melakukan proses budidaya rumput laut dan juga terhadap 

lingkungan sosialnya. Hal tersebut merupakan bentuk dari kegiatan komunikasi 

persuasif pengurus Bumdes Sipadecengi yang melaksanakan pembinaan terhadap 

masyarakat untuk melakukan pelestarian lingkungan agar sumber daya alam dan 

lingkungan yang dimiliki tetap terjaga, serta memberikan pemahaman kepada 

masyarakat agar dapat melakukan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara 

tepat dan efektif.  

Bentuk kepedulian masyarakat Desa Tamangapa terhadap lingkungan 

sosialnya tergambarkan dari adanya gerakan masyarakat untuk saling merangkul 
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untuk ikut membudidayakan rumput laut sebagai sumber pendapatan tambahan 

dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana telah dijelaskan dalam teori bahwa bina 

Lingkungan dalam hal ini tidak hanya berbicara mengenai lingkungan fisik semata, 

akan tetapi dalam praktik perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat 

berpengaruh.
128

 Hal ini dimaksudkan melalui pemberdayaan dibidang rumput laut 

munculnya rasa kepeduli sesama masyarakat pembudidaya rumput laut dan rasa 

kepedulian terkait lingkungan atau tempat mereka membudidayakan rumput laut.  

S. Muhammad yunus mengatakan munculnya  rasa mencintai lingkungan 

sosialnya dilihat dengan meningkatnya rasa empati masyarakat Desa Tamangapa 

yang ditandai dengan masyarakat yang saling mengajak dalam membudidaya rumput 

laut, dan saling menghubungi jika ada seseorang yang membutuhkan jasa mereka 

untuk mengikat dan memanen rumput laut. Masyarakat tetap menjaga kebersihan 

lingkungan atau tempat yang mereka jadikan sebagai tempat proses budidaya rumput 

laut agar mereka nyaman dalam membudidayakan rumput laut.
129

 

Penyampaian diatas menunjukan bahwa hasil dari komunikasi persuasif  

mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungannya, baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial masyarakat, lingkungan fisik dengan 

menjaga kebersihan guna memberikan kenyamanan pada mereka dan orang lain pada 

saat melakukan proses budidaya rumput laut, selain itu menjaga lingkungan 

sosialnya sebagai bentuk empati kepada sesama masyarakat agar dapat meningkatkan 

taraf kesejahteraan keluarga mereka. 

Ilham selaku ketua kelompok tani Samaturu mengatakan bahwa sebagian 

masyarakat yang menggunakan botol plastik sebagai pelampung dalam 
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menanam bibit rumput laut kini lebih memperhatikan keadaan botol yang 

mereka gunakan agar tidak mudah terlepas jika di gunakan didalam laut pada 

saat menanam rumput laut, masyarakat juga memperhatikan kondisi botol yang 

mereka gunakan jika sudah rapuh maka akan diganti botol yg lebih bagus, 

karena jika tidak diganti maka akan terlepas kelaut dan menjadi sampah.
130

  

Kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai lingkungan mereka sangat 

baik, karena mereka menjaga kebersihan tempat yang mereka gunakan dalam hingga 

proses pengolahan hasil budidaya rumput laut menjadi makanan ringan, serta 

menjaga alat yang mereka gunakan dalam agar tidak mencemari alam. Selain itu, 

kepedulian terhadap lingkungan sosialnya juga baik karena rasa empati sesama 

masyarakat di Desa Tamangapa terjaga sehingga menciptakan kondisi kekeluargaan 

didalam lingkungannya. Menjaga lingkungan juga dijelaskan dalam Q.s Ar-Rum : 41 

 

ضََالَّذِيَ عْ َبػَ مْ هُ يقَ ذِ يُ َلِ يَالنَّاسِ دِ يْ َأَ تْ بَ سَ كََ اَ َبِِ رِ حَْ بَ َوَالْ رّْ بػَ لْ َا َفِِ ادُ سَ فَ لْ َا رَ هَ ظَ
وفََ عُ رْجِ َيػَ مْ لَّهُ عَ واَلَ لُ مِ  عَ

 

 

Terjemahnya 

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
131

 

Dalam ayat ini diterangkan bahwa telah terjadi al-fasad di daratan dan lautan. Al-

Fasad adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah, 

yang diterjemahkan dengan "perusakan". Perusakan itu bisa berupa pencemaran alam 

sehingga tidak layak lagi didiami, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak 
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bisa lagi dimanfaatkan. Di daratan, misalnya, hancurnya flora dan fauna, dan di laut 

seperti rusaknya biota laut. Juga termasuk al-fasad adalah perampokan, perompakan, 

pembunuhan, pemberontakan, dan sebagainya. Perusakan itu terjadi akibat prilaku 

manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata, 

dan sebagainya.  

Prilaku itu tidak mungkin dilakukan orang yang beriman dengan keimanan yang 

sesungguhnya karena ia tahu bahwa semua perbuatannya akan 

dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah. Dalam ayat ini, Allah menegaskan 

bahwa tidak seluruh akibat buruk perusakan alam itu dirasakan oleh manusia, tetapi 

sebagiannya saja. Sebagian akibat buruk lainnya telah diatasi Allah, di antaranya 

dengan menyediakan sistem dalam alam yang dapat menetralisir atau memulihkan 

kerusakan alam. 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan lautan, seperti rusaknya 

penghidupan, turunnya musibah, dan maraknya penyakit yang menimpa  disebabkan 

perbuatan buruk yang dilakukan manusia dan Allah mengirimkan balasan atas apa 

yang telah dilakukan manusia.sehingga perlunya menjaga lingkungan agar tidak 

mempengaruhi dalam melakukan budidaya rumput laut.  

4. Kelompok Pembudidaya Rumput Laut 

Masyarakat Desa Tamangapa yang melakukan budidaya rumput laut 

membentuk Kelompok Tani untuk memenuhi kebutuhan dalam proses budidaya 

rumput laut. Serta  membentuk struktur organisasi tersendiri dan tetap mendapatkan 

pendampingan oleh pengurus Bumdes Sipadecengi. 

S. Muhammad  Yunus mengatakan bahwa Masyarakat bergabung dengan  

Kelompok Tani agar memudahkan dalam mendapatkan sarana dan prasaranan yang 
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menunjang dalam budidaya rumput laut, serta membentuk kelompok kecil dalam 

menyusun proposal bantuan alat dan bibit rumput laut  yang ditujukan pada 

perangkat Daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di bidang 

rumput laut, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas perikanan dan 

Kelautan, Dinas Pertanian dll.
132

 Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa 

kelembagaan sosial atau organisasi sosial yang tersedia dapat berjalan efektif 

sehingga dapat mendukung terselenggaranya bina manusia, usaha dan lingkungan.
133

 

Bina kelembagaan, dalam pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya penting 

dalam menguatkan peran-peran masyarakat untuk mewujudkan program 

pemberdayaan dalam upaya mensejahterakaan masyarakat. 

Terbentuknya kelompok tani atau kelompok masyarakat yang membidangi 

kegiatan budidaya rumput laut merupakan suatu proses berjalannya bina 

kelembagaan dalam masyarakat, karena didalam kelompok tersebut dibentuk struktur 

agar memudahkan ketika ingin berkoordinasi dengan anggota didalam kelompoknya 

serta memiliki tujuan yang sama. 

Hafsah mengatakan bahwa kelompok tani yang ada di Desa Tamangapa 
melakukan kegiatan-kegiatan berbentuk pelatihan dibidang rumput laut yang 
dulunya hanya mengolah menjadi kerupuk rumput laut, kini mereka juga 
mencari inovasi lainnya yang dapat di kembangkan dalam pengolahan hasil 
budidaya rumput laut.

134
 

Masyarakat mulai memberanikan diri mencari inovasi dalam 

mengembangkan hasil budidaya rumput laut mereka yang sebelumnya hanya 

mengikat, menanam, memanen kemudian jual,  kini mereka mencari pengembangan 
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dengan mengikuti pelatihan-pelatihan mengolah hasil budidaya rumput laut seperti 

kerupuk, puding, serta tepung. Kegiatan seperti itu merupakan suatu tindakan untuk 

memutus ketergantungan pada Bumdes Sipadecengi yang selama ini menjadi 

penggerak didalam masyarakat Desa Tamangapa. Selain itu terbentuknya kelompok-

kelompok yang terstruktur dalam membudidayakan rumput laut merupakan suatu 

bentuk perkembangan didalam masyarakat dalam berlembaga dan berkegiatan secara 

terstruktur. 

keempat pengaruh komunikasi persuasif pengurus Bumdes Sipadecengi pada  

masyarakat pembudidaya rumput laut di Desa Tamangapa telah berjalan dengan 

baik. Meskipun masih ada beberapa masyarakat yang bimbang antara mengolah 

hasil budidayanya terlebih dahulu atau langsung menjualnya kepada perusahaan 

rumput laut, sehingga masih dibutuhkan peningkatan kegiatan sosialisasi melalui 

komunikasi persuasif untuk lebih meyakinkan masyarakat mengenai budidaya 

rumput laut. Beberapa hasil olahan dari rumput laut yang di buat oleh masyarakat 

Desa Tamangapa melalui program pemberdayaan Bumdes yaitu Kerupuk rumput 

laut, dodol dan puding yang semuanya berbahan dasar rumput laut. Produk hasil 

olahan  rumput laut yang mereka hasilkan akan dipasarkan di toko-toko atau rest 

area yang biasanya banyak di kunjugi oleh masyarakat atau tempat peristirahatan 

masyarakat ketika sedang bepergian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian perihal komunikasi persuasif Pengurus Bumdes 

Sipadecengi pada pemberdayaan masyarakat pembudidaya rumput laut pada Desa 

Tamangapa Kecamatan Ma‘rang Kabupaten Pangkep, maka bisa disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Bentuk komunikasi persuasif pengurus Bumdes Sipadecengi dalam 

pemberdayaan masyarakat pembudidaya rumput laut di Desa Tamangapa 

yaitu dengan melalukan dua bentuk yaitu; Pertama, Komunikasi Secara 

langsung dengan mendatangi masyarakat kerumahnya atau di tempat kegiatan 

masyarakat. Kedua, Komunikasi tidak langsung dengan membagikan video 

cara membudidaya rumput laut ke grup WA Desa tamangapa serta 

membagika secara langsung ke kontak masyarakat Desa Tamangapa.  

2. Proses komunikasi persuasif   pengurus  Bumdes Sipadecengi  dalam 

pemberdayaan masyarakat pembudidaya rumputt laut di Desa Tamangapa  

yaitu dengan empat cara; Pertama  proses pengenalan, Kedua  proses 

pendekatan,  Ketiga proses membujuk, Keempat proses  pengajaran, Kelima 

proses  menyakinkan. 

3. Pengaruh komunikasi  persuasif  pengurus Bumdes Sipadecengi pada 

masyarakat pembudidaya rumput laut di Desa Tamangapa yaitu ada empat 

pengaruh; Pertama  peningkatan mutu, Kedua Kewirausahaan, Ketiga peduli 

lingkungan, Keempat kelompok pembudidaya rumput  laut.  
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B. Implikasi Penelitian 

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Desa atau 

Bumdes Sipadecengi di Desa Tamangapa Kecamatan Ma’rang Kabupaten 

Pangkep bahwa komunikasi Persuasif bersifat penting dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan, serta memberikan pemahaman kepada  masyarakat 

pembudidaya rumput laut bahwa untuk meningkatkan taraf kesejahteraanya 

yaitu ada pada dirinya ketika ingin berusaha maka pasti ada jalan atau solusi 

untuk mengalinya. 

2. Diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan 

serta memberikan manfaat kepada masyarakat tentang pentingnya komunikasi 

dalam kehidupan manusia 
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