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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

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 tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز

 Za Z Zet ش

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G eg غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em و

ٌ nun  N En 

 Wawu W We و

ِ ha  H Ha 

 Hamzah ‟ Apostrof أ

ٌ ya‟ Y Ye 

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

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

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 : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا  

 Kasrah I I ا  

 ḍammah U U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ي  

 fatḥah dan wau Au a dan u و  

 

Contoh : 

ُْف     kaifa : ك 
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 haula : ه ىْل   

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

ا|   ي......  َ  Fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya’ I i dan garis di atas ي

 Dammah dan wau U u dan garis di و  

atas 

Contoh  

بت    mata :ي 

ي ً  ز  : rama 

ُْمْ   ق  : qila 

ىْت     ً  َ : yamutu    

4. Tā’ marbūṫah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 

Ta‟marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) dilambangkan 

dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan 

"h".  

Contoh:  

ة  اْلأ طْف  ل    ض  و  ز  : raudal al-at fal 

ه ة    َُْ ة  اْنف ب ض  د    ً ا نْ : al-madinah al-fadilah 

ة  ً كْ  al-hikmah :        ا نْح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ٍ), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ِ(alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan 

umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.   

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
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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). 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Nur Insan 

NIM  : 50900119058 

Judul : Pemberdayaan Nelayan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa   

Tamasaju Kabupaten Takalar 

Penelitian ini bertujuan untuk pemberdayaan nelayan terhadap kesejahteraan 

keluarga di desa tamasaju kabupaten takalar. yang kemudian menyajikan dua subtansi 

permasalahan yaitu: (1) Bagaimana Bentuk Pemberdayaan Nelayan Terhadap 

Kesejahteraan Keluarga Di   Desa Tamasaju Kabupaten Takalar  (2) Bagaimana 

Kendala Pemberdayaan Nelayan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa 

Tamasaju Kabupaten Takalar ? 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang 

bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.  pada 

masyarakat nelayan berlokasi di desa tamasaju. Sumber data yang digunakan adalah 

sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan analisis data yang 

digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, analisis perbandingan dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan nelayan terhadap 

kesejahteraan keluarga di desa tamasaju seperti, Bentuk pemberdayaan yaitu : 

Pemberian Modal / Perlengkapan, Penambahan Wawasan, Pelatihan Menggunakan 

Alat Navigasi Nelayan (GPS), Meningkatkan akses kelompok nelayan adapun 

kendala : yaitu Perubahan Iklim, Kurangnya Hasil Tangkapan ( masa-masa sulit, 

Terbatasnya Modal yang dimiliki ), surat izin melaut. 

 Implikasi penelitian yaitu: 1. Nelayan harus mampu mencari berbagai 

informasi mengenai harga kebutuhan sehari-hari yang efisien agar dapat menekan 

pengeluaran baik konsumsi, peralatan penangkapan ikan maupun pangan. 2. 

Diharapkan peran serta dan keaktifan masyarakat dalam setiap  tahapan  pelaksanaan 

program Pembangunan di Desa Tamasaju, utamanya terhadap kesejahteraan keluarga 

nelayan. Nelayan harus lebih kreatif lagi dalam mencari berbagai alternatif lain untuk 

menambah penghasilan. Tingkat kesadaran buruh nelayan terhadap menabung  perlu 

ditingkatkan lagi agar bisa menghadapi kebutuhan yang mendesak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses 

pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau 

keberdayaan kelompok lemah yang mengalami masalah sosial . 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 dasarnya 

secara mandiri. Pemberdayaan sebagai suatu proses adalah suatu kegiatan yang 

berkesinambungan ( on going )sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan 

perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja.
1
 

Masyarakat nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya 

tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan 

ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah 

lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya (Mulyadi, 2005). 

Masyarakat nelayan atau yang bermata pencaharian sebagai nelayan adalah 

masyarakat yang hidup didekat air. Air itulah yang digunakan sebagai sumber 

penghasilan atau penghidupan kesehariannya. Dalam kenyataannya, ada kalanya 

                                                           

1 Syamsuddin AB, “Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial” (Ponorogo:Wade), 

h.105 
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orang menjadikan aktivitas menangkap ikan sebagai mata pencaharian pokok dan ada 

pula yang hanya dijadikan sebagai kegiatan tambahan yang memungkinkan bisa 

meningkatkan pendapatan untuk menopang hidup dan terpenuhinya kebutuhan 

keluarga.  

Pemandangan yang sering dijumpai di perkampungan nelayan adalah 

lingkungan hidup yang kumuh serta rumah-rumah yang sangat sederhana. Kalaupun 

ada rumah-rumah yang menunjukkan tanda-tanda kemakmuran (misalnya rumah 

yang megah dan berantena parabola), rumah-rumah tersebut umumnya dipunyai oleh 

pemilik kapal, pemodal, atau rentenir yang jumlahnya tidak signifikan dan 

sumbangannya kepada kesejahteraan komunitas sangat tergantung kepada individu 

yang bersangkutan. Disamping itu, karena lokasi geografisnya yang banyak berada di 

muara sungai, lingkungan nelayan sering kali juga sudah sangat terpolusi. 

Rumah tangga nelayan pada umumnya memiliki persoalan  yang  lebih 

komplek dibandingkan dengan rumah tangga pertanian. Rumah tangga nelayan 

memiliki ciri-ciri khusus seperti penggunaan wilayah pesisir dan lautan (common 

property)  sebagai  faktor  produksi,  adanya  ketidak  pastian  penghasilan,  jam  

kerja yang harus mengikuti siklus bulan yaitu dalam 30 hari satu bulan yang dapat 

dimanfaatkan untuk melaut hanya 20 hari sisanya mereka relatif menganggur. Selain 

itu pekerjaan menangkap ikan adalah merupakan pekerjaan yang penuh resiko dan 

umumnya karena itu hanya dapat dikerjakan oleh laki-laki, hal ini mengandung arti 

anggota keluarga yang lain tidak dapat membantu secara penuh. 
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Sejak dahulu sampai sekarang nelayan telah hidup dalam suatu  organisasi 

kerja secara turun-temurun tidak mengalami perubahan yang berarti. Kelas pemilik 

sebagai juragan relatif kesejahteraannya lebih baik karena menguasai faktor produksi 

seperti kapal, mesin alat tangkap maupun faktor pendukungnya seperti es, garam dan 

lainnya. Kelas lainnya yang merupakan mayoritas adalah pekerja atau penerima upah 

dari pemilik faktor produksi dan kalaupun mereka mengusahakan sendiri faktor atau 

alat produksinya masih sangat konvensional, sehingga produktivitasnya tidak 

berkembang, kelompok inilah yang terus berhadapan dan digeluti oleh kemiskinan. 

Rumah tangga nelayan pada umumnya memiliki persoalan yang lebih komplek 

dibandingkan dengan rumah tangga pertanian.
2
 

Desa Tamasaju Kabupaten Takalar merupakan kawasan pemukiman nelayan, 

yang terdiri dari nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan punggawa. 

Masyarakat di Desa ini mempunyai kebiasaan membuat suatu perayaan seperti 

sedekah laut sebelum melakukan aktivitas melaut sebagai seorang nelayan. Perayaan 

tersebut mereka lakukan setiap tahunnya. Masyarakat nelayan tersebut, masih 

menerapkan sistem gotong royong dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-

harinya sebagai nelayan pada saat menangkap ikan dilaut. Secara tidak langsung 

dengan adanya gotong royong dan tolong menolong mempengaruhi kehidupan 

ekonomi nelayan, seperti dalam pemberian bantuan keringanan berobat. 

                                                           

2 Pangemanan, 2003. “Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Nelayan”. Sumber: 

http://rudyct.tripod.com/sem1_023.html. ( Diakses tanggal 20 februari 2023 ) 

http://rudyct.tripod.com/sem1_023.html
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Penyusun melihat dari kondisi di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara 

Kabupaten Takalar masih banyak masyarakat tersebut memiliki tempat tinggal yang 

kurang layak. Dilihat dari kondisi yang terjadi ini di sebabkan oleh faktor ekonomi 

yang lemah dan para nelayan sangat bergantung kepada pekerjaan tersebut tanpa 

memiliki inisiatif ingin membuka pekerjaan yang lain, seperti usaha membuka kios 

atau toko dan lain sebagainya. Dengan demikian mereka tetap hidup dalam keadaan 

miskin, kecuali bagi mereka yang memiliki usaha lain 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di kemukakan di atas, maka 

penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat 

permasalahan mengenai “pemberdayaan nelayan terhadap kesejahteraan keluarga di 

desa tamasaju kabupaten takalar”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini di fokuskan pada pemberdayaan nelayan terhadap kesejahteraan 

keluarga di desa tamasaju kabupaten takalar dengan ruang lingkup penelitian di 

dasarkan yang akan di teliti. 

2. Deskripsi Fukus 

a. Pemberdayaan Nelayan 

Pemberdayaan Nelayan diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat 

terencana, sistematik, dan berkesinam-bungan untuk membangun kemandirian sosial, 

ekonomi, dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumber daya 

yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat berkelanjutan. 
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Pemberdayaan masyarakat nelayan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat masyarakat nelayan yang masih dalam kondisi belum mampu melepaskan 

diri dari kemiskinan dan keterbelakangan  

b. Kesejahteraan Keluarga 

Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga sebagai resultan dari 

pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan perkembangan keluarga, baik diukur 

secara objektif dengan mengacu pada standar pemenuhan kebutuhan secara normatif, 

maupun diukur secara subjektif yang mengukur kepuasan pemenuhan 

kebutuhan keluarga. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas maka yang menjadi  

pokok permasalahan adalah bagaimana pemberdayaan nelayan terhadap 

kesejahteraan keluarga di desa tamasaju kabupaten takalar. Dari pokok masalah 

tersebut maka dapat di rumuskan sub masalalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana Bentuk Pemberdayaan Nelayan Terhadap Kesejahteraan Keluarga 

Di   Desa Tamasaju Kabupaten Takalar ? 

2. Bagaimana Kendala Pemberdayaan Nelayan Terhadap Kesejahteraan Keluarga 

Di Desa Tamasaju Kabupaten Takalar ? 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian terdahulu dapat digunakan oleh peneliti sebagai bahan acuan dan 

perbandingan. Selain itu juga dapat menghindari anggapan kesamaan dengan 

penelitian ini. Peneliti dicantumkan oleh penulis adalah pemberdayaan nelayan 
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terhadap kesejahteraan Keluarga di desa tamasaju kabupaten Takalar. Dan masalah 

ini memang sudah banyak dikaji oleh peneliti-peneliti lainnya seperti skripsi yang 

berjudul: 

1. Moh Ainur Rizqi, “Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Upaya 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Masyarakat 

Nelayan Di Kecamatan Patton Kabupaten Probolinggo” Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk Menganalisis kendala-kendala Proses Lelang Ikan Di Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini 

yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan studi kasus, sumber data teknik pengumpulan data dan 

informan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, 

dan sumber. 
3
  

2. Dhika Ashlihah, “Pengaruh Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Boddia 

Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Boddia Kecamatan 

Galesong Kabupaten Takalar Tujuan dari penelitian  Adapun tujuan dalam penelitian 

berdasarkan latar belakang penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh keberadaan 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Boddia terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat 

nelayan di Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.  Hasil penelitian 

                                                           

3 Moh Ainur Rizqi, “Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Upaya Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Patton 

Kabupaten Probolinggo” Skripsi yang diterbitkan oleh Program Magister Ekonomi Syari‟ah 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2021) 
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ini menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan di Desa Boddia 

dilihat dari indikator pendidikan, pendapatan dan kepemilikan fasilitas hidup 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh  yang signifikan antara keberadaan Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) terhadap indikator pendidikan dengan nilai signifikan 0,003, 

indikator pendapatan dengan nilai signifikan 0,001 dan indikator kepemilikan fasilitas 

hidup dengan nilai signifikan 0,035 nelayan di Desa Boddia Kecamatan Galesong 

Kabupaten Takalar.
4
 

3. Rahmatulliza , “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pelabuhan Kuala 

Stabas   Kecamatan Pesisir Tengah Krui Kabupaten Pesisir Barat Tujuan penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat nelayan di Pelabuhan 

Kuala Stabas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Rumasan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana 

pemberdayaan masyarakat nelayan di Pelabuhan Kuala Stabas Kecamatan Pesisir 

Tengah Krui. Data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara dengan eman 

informan yang sudah ditentukan. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan pengembangan 

ilmu pengetahuan terutama tentang pemberdayaan masyarakat nelayan.
5
 

 
                                                           

4 Dhika Ashlihah,“Pengaruh Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Boddia Terhadap 

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten 

Takalar”. Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Sains Dan Tekonologi Uin Alauddin Makassar 

(2020) 

5 Rahmatulliza , “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pelabuhan Kuala Stabas   

Kecamatan Pesisir Tengah Krui Kabupaten Pesisir Barat” Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017) 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari uraian permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bentuk pemberdayaan nelayan terhadapat kesejahteraan 

keluarga di desa tamasaju kabupaten takalar 

b. Untuk mengetahui kendala pemberdayaan nelayan terhadap kesejahteraan 

keluarga di desa tamasaju kabupaten takalar 

F. Kegunaan Penelitian   

Adapun kegunaan dari penelitian ini nantinya yaitu:  

1. Menambah wawasan dan menambah refrensi bagi perguruan tinggi sehingga 

memberikan informasi kemungkinan dilaksanakan penelitian lebih lanjut tentang 

Pemberdayaan nelayan Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Tamasaju 

Kabupaten Takalar . 

2. Sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti dan responden tentang 

Pemberdayaan nelayan Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Tamasaju 

Kabupaten Takalar . 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pemberdayaan Nelayan 

1. Pemberdayaan 

a.  Pengertian Pemberdayaan  

 Pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk 

meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat 

mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang 

lebih sejahtera. Pemberdayaan yang diinginkan oleh masyarakat adalah 

pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat kearah yang lebih sesuai dengan 

tujuan pemberdayaan.
1
 

Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu 

atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya ke arah yang lebih sejahtera. 

 Menurut Chamber sebagaimana diikuti oleh Kartasasmita   

“Pemberdayaan” berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi 

kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai “daya”. Daya artinya kekuatan, 

berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan dan memberdayakan adalah 

terjemahan dari baha inggris yaitu “empowerment” dan “empower”yang mengandung 

                                                           

1 Ira Kusniati, “Pengertian Pemberdayaan”, repo.iain-tulungagung.ac.id, 
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dua arti pengertian pertama adalah memberi kekuasaan dan mengalihkan kekuatan, 

atau memberi kemampuan.
2
 

 Pemberdayaan adalah salah satu cara atau upaya untuk memberikan kekuatan 

atau menjadikan seseorang menjadi memiliki daya atau kekuatan sehingga mampu 

untuk mengembangkan dan mengaplikasikan potensi yang dimilikinya, sehingga 

seseorang dapat menentukan dan menyelesaikan permasalahannya. 

  Dari sudut pandang kekuasaan, terdapat beberapa pemahaman tentang 

pemberdayaan menurut beberapa ahli sebagai berikut.
3
 

1) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan kelompok- 

kelompok yang lemah atau tidak beruntung. 

2) Pemberdayaan adalah sebuah proses yang membuat orang menjadi cukup 

kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan 

mempengaruhi terhadap kejadian- kejadian serta lembaga-lembaga yang 

mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang 

memper oleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk 

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi 

perhatiannya. 

3) Pemberdayaan menunjukkan pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan 

                                                           

2Fitriyanti Ansari, Aji Ratna Kusuma, dan Santi Rande, “Peran Pkk Dalam Meningkatkan 

Pemberdayaan Perempuan Di Desa Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat”, Journal 

Administrasi Negara, Vol. 6 No. 3, 2018, h. 7901. 

3 Rahman Mulyawan, Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan, (Bandung: Penerbit UNPAD 

PRESS, 2016), h. 50-51. 



11 
 

 
 

melalui pengubahan struktur sosial. 

4) menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Pemberdayaan adalah suatu 

cara mengarahkan rakyat, organisasi dan komunitas agar mampu 

Pemberdayaan merupakan sebuah “proses menjadi” bukan sekedar “proses 

instant” dimana di dalamnya terdapat tiga tahapan yakni: 

a) Penyadaran 

       Pada tahap ini masyarakat diberikan pemahaman terkait pentingnya proses 

pemberdayaan guna peningkatan kapasitas/kemampuan mereka menjadi lebih baik, 

hal ini dikarenakan goal setting dari proses ini adalah peningkatan kesejahteraan 

mereka. 

b) Pengkapasitasan  

       Yaitu memberikan sesuatu akses terhadap masyarakat terkait dengan 

peningkatan kemampuan masyarakat yang akhirnya membawa manfaat untuk 

masyarakat itu sendiri. Kondisi ini sangat spesifik sehingga harus mengutamakan 

keinginan dan kehendak masyarakat sehingga pihak-pihak terkait dalam tahap 

pertama diatas harus dapat membaca kondisi lapangan dan potensi wilayah yang akan 

menjadi sasaran pemberdayaan. Pengkapasitasan disini adalah dalam upaya 

memberikan kemampuan lebih baik kepada perorangan maupun masyarakat secara 

kolektif sebagai sebuah community. 

c) Pendayaan 

     Maksud dari pendayaan adalah suatu kondisi dimana masyarakat secara 

indivu dan kelompok yang telah diberikan kemampuan lebih pada tahap ini telah 
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mampu mengelola dan mengatur keunggulan yang spesifik telah mereka terima 

dalam arti setelah secara internal mereka mengalami proses capacity building 

dilanjutkan dengan pemberian kewenangan kepada masyarakat secara mandiri sesuai 

dengan kemampuan mereka. 
4
 

b. Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan  

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk menolong dan membantu masyarakat 

atau individu agar dapat menolong dirinya sendiri sehingga memiliki daya atau 

keterampilan dan pengetahuan untuk mencari solusi dan memecahkan permasalahan 

yang mereka sedang alami dan juga agar mereka mampu untuk melanjutkan hidup 

dan kehidupannya tanpa mengharap belas kasihan dari sekitarnya ataupun dari orang 

lain. Yang menjadi sasaran dari pemberdayaan adalah mereka yang dianggap lemah 

atau belum mampu untuk mengatasi permasalahan yang sedang mereka hadapi, dan 

mereka yang kehidupannya masih bergantung pada orang sekitarnya atau pada orang 

lain. 

Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua 

bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, 

teknologi, dan pendidikan.Berikut ini merupakan program – program pemerintah 

dalam pemberdayaan masyarakat : 

 

 

                                                           

4 Saeful Zafar, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanahan, (Surabaya: Penerbit Pustaka 

Alzafri, 2012), h. 9-11. 
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1. Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan  desa 

 Pemberdayaan masyarakat dibidang pemerintahan desa mencakup semua 

sumber daya yang ada di pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa dan 

BPD. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam 

penyusunan program-program desa, koordinasi dalam pelaksanaan program-program 

desa, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa. Dengan adanya program 

pemberdayaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dipemerintahan desa 

dalam membangun serta memajukan desa. 

2. Pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan 

Program pemberdayaan masyarakat dibidang kelembagaan mencakup semua 

lembaga kemasyarakat yang ada di desa. Program ini bertujuan untuk membangun 

lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Bentuk program 

pemberdayaan ini dapat berupa  pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan 

peningkatan sarana/prasarana. Dengan adanya program pemberdayaan di bidang 

kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga agar dapat 

membantu pemerintah desa dalam menjalankan roda pembangunan. 

3. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi 

Program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi merupakan program 

pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup 

pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta 

penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat 

berupa pelatihan, workshop, pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, 
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peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan 

masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian 

serta kesejahteraan masyarakat. 

4. Pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi 

Program pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi merupakan program 

pemerintah desa dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, penggunaan 

teknologi juga dapat meningkatkan kinerja agar lebih cepat dan akurat. Bentuk 

program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, pengembangan teknologi, dan 

penggunaan teknologi dalam proses kerja dan kehidupan masyarakat. dengan adanya 

pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi diharapkan dapat meningkatkan daya 

saing masyarakat, memudahkan masyarakat dalam bekerja, serta memudahkan 

masyarakat untuk berbagi dan mendapatkan informasi. 

5. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan 

Program pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan merupakan salah satu 

program pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan 

masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan 

prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan program kesehatan, dan membangun 

desa siaga. Dengan adanya program kesehatan ini diharapkan dapat memudahkan 

masyarakat untuk mendapatkan hidup sehat serta menyadarkan masyarakat akan 

pentingnya hidup sehat. 
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6. Pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan 

Program pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan merupakan program 

pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas 

dan kompeten. Sasaran dari pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan kepada para 

pelajar saja, namun juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya. 

Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan 

prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa 

untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain.  

c. Bentuk Pemberdayaan  

Pemberdayaan ekonomi dilakukan dalam rangka peningkatan taraf hidup 

masyarakat. Untuk itu pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk 

memberikan kesempatan kepada kelompok miskin agar merencanakan dan 

melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Terdapat beberapa 

bentuk praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain yaitu sebagai berikut: 

1. Pemberian bantuan modal 

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah 

permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan 

menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan 

rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha 

pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah 

dengan pemberian bantuan modal dengan tujuan tidak menimbulkan ketergantungan 

masyarakat. Pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang 
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kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan 

akses di lembaga keuangan 

2. Bantuan pembangunan prasarana  

Usaha mendorong produktivitas dan tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki 

arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau 

dapat dijual hanya dengan harga yang sangat rendah. Oleh sebab, itu komponen 

penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah 

pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran 

dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai 

pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha 

mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan 

ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang 

strategis. 

3. Bantuan pendampingan  

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama 

pendampingan ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi 

mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun 

usaha menengah dengan usaha besar. 

4. Penguatan kelembagaan  

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan 

melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil 

yang memuaskan. Oleh sebab itu pendekatan yang dilakukan sebaiknya dengan 
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pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di 

kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-

sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah 

distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan 

input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun 

kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. 

5.  Penguatan kemitraan usaha  

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, 

dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan 

yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang 

tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan 

kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. 

Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses 

produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan. 

2. Nelayan 

a. Pengertian nelayan 

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi 

penangkapan ikan/binatang air/ tanaman. Orang yang hanya melakukan pekerjaan, 

seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat/perlengkapan kedalam perahu/kapal, 

mengangkut ikan dari perahu/kapal tidak dimasukkan sebagai nelayan. Tetapi ahli 

mesin,juru masak yang bekerja diatas kapal dimasukkan kedalam nelayan. Dari 

pengertian itu tersirat jelas, nelayan dipandang tidak lebih sebagai kelompok kerja 
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yang tempat bekerjanya di air; yaitu sungai, danau atau laut. Karena mereka 

dipandang sebagai pekerja, maka kegiatan-kegiatannya refleksi dari kerja itu sendiri 

dan terlepas dari filosofi kehidupan nelayan, bahwa sumber penghidupannya 

terletak dan berada dilautan.  

Nelayan merupakan sekelompok masyarakat yang hidupnya bergantung hasil 

melaut, entah itu dengan melakukan penangkapan ikan atau membudidayakan 

ikan
5
.  

b. Jenis-jenis nelayan  

  Nelayan dikelompokan menjadi 3 yaitu: 

1) Nelayan Buruh merupakan nelayan yang menggunakan alat penangkapan 

ikan orang lain. 

2) Nelayan Perorangan merupakan nelayan yang mempunyai alat 

penangkapan ikan sendiri dan dalam penggunaanya di lakukan sendiri dan 

tidak melibatkan orang lain. 

3) Nelayan Juragan merupakan nelayan yang mempunyai kapal beserta mesin 

dan alap penagkapan ikan, tetapi tidak di gunakan operasikan sendiri, dia 

juga mempekerjakan nelayan lain contohnya seperti nelayan nahkoda dan 

nelayan buruh.
6
 

Nelayan secara katif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara 

langsung seperti para penebar dan perajit jarring, dan secara tidak langsung seperti 

                                                           

5 Mulyadi S, Ekonomi Kelautan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 75 

6 Anggun Rokhmawati, Karakteristik Dan Pendapatan FKIP UMP, 2016. h.8 
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juru kemudi perahu, nahkoda kapal ikan bermotor, marsinis kapal, koki kapal 

penangkapan ikan sebagai mata pencaharian.
7
 

 Ada beberapa perbedaan status nelayan dalam usaha penangkapan ikan 

yaitu sebagai berikut:  

1.  Juragan Darat, Merupakan seseorang yang mempunyai transportasi laut 

serta alat yang digunakan untuk menangkap ikan, akan tetapi yang 

menangkap ikan hanyalah nelayan sedangkan untuk juragan darat tidak ikut 

mencari ikan di laut. Dan juragan darat ini yang membiayai seluruh 

operasional penangkapan ikan. 

 2.  Juragann Laut, Merupakan seseorang yang dipercayai oleh juragan darat 

untuk mengoperasikan kegiatan mencari ikan di laut. Tetapi seluruh alat 

yang digunakan untuk penangkapan ikan itu bukan milik juragan laut 

melainkan milik juragan darat. Jadi juragan laut tersebut hanya 

mengoperasikannya saja.  

3.  Juragan Darat-Laut, Merupakan orang yang mempunyai perahu dan alat 

penangkap ikan dan dia juga mengikuti kegiatan menangkap ikan di laut. 

upah yang mereka terima adalah hasil dari bagi hasil sebagai pemilik unit 

perlengkapan.  

4.  Buruh atau Pandega, Merupakan orang yang tidak mempunyai peralatan 

                                                           

7 Koentjaningrat, Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan, (Jakarta: PT. Gramedia, 1974), 

h. 97 
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menangkap ikan dan cuma berperan sebagai anak buah kapal. Buruh atau 

pandega ini menerima upah tidak di berikan setiap hari.
8
 

c. ciri-ciri nelayan  

Nelayan dapat di bedakan ke dalam dua kelompok, yaitu: 

1) Nelayan Skala Besar 

a) Besarnya kapasitas teknologi penangkapan maupun jumlah armada. Dimana 

mereka lebih berorientasi pada keuntungan (Profit Oriented) dan melibatkan 

buruh nelayan sebagai anak buah kapal (ABK) dengan orientasi kerja yang 

kompleks.  

b) Pola hubungan antar berbagai status dalam organisasi kerja tersebut juga 

semakin hierarkhis. Hal tersebut menjadikan nelayan besar sering disebut 

sebagai nelayan industri (industrial fisher). Walaupun demikian, nelayan 

industri sebenarnya lebih tepat disebut dengan kapitalis atau pengusaha 

perikanan karenan umumnya organisasi kerja yang mereka kendalikan bersifat 

formal dalam pengertian status badan hukum, dan mereka juga tidak terjun 

langsung dalam usaha penangkapan sehingga sering disebut pula sebagai 

“juragan darat”.  

2) Nelayan Skala Kecil  

a) Beroperasi di daerah pesisir yang tumpang tindih dengan kegiatan   

budidaya. 
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b)  Pada umumnya, mereka bersifat padat karya.  

c) Nelayan kecil mencakup berbagai karakteristik nelayan, baik berdasarkan 

kapasitas teknologi (alat tagkap dan armada) maupun budaya.  

d) Belum menggunakan alat tangkap yang maju.  

e) Berorientasi subsisten sehingga sering disebut sebagai peasant-fisher. 

f) Biasanya hasil tangkapan dijual kemudian dialokasikan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-sari dan bukan untuk diinvestasikan kembali untuk 

melipatgandakan keuntungan.  

g) Menurut Undang-undang perikanan tahun 2004, nelayan kecil adalah orang 

yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari.  

h) Nelayan kecil pada umumnya, merupakan kelompok masyarakat termiskin 

(the poorest of the poor) dan menjadi nelayan dalam waktu yang relative 

lama, juga memiliki resiko yang sangat tinggi, baik karena kondisi alam 

maupun kondisi persaingan antar nelayan, serta pendapatan yang tidak pasti. 

Ini terjadi karena menjadi nelayan tidak hanya semata sebagai mata 

pencaharian (livelihood), tapi sudah merupakan jalan hidup (way life) 

satusatunya.
9
  

                                                           

9Anggun Rokhmawati, Karakteristik Dan Pendapatan FKIP UMP, 2016. h.9. 
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Menurut Sastrawidjaya Ciri Komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai 

segi, sebagai berikut :
10

 

 a. Dari segi mata pencaharian, nelayan adalah orang- orang yang segala 

aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir, atau yang menjadikan 

perikanan sebagai mata pencahariannya.  

b. Dari segi cara hidup, komunitas nelayan adalah komonitas gotong royong. 

Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat 

untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengarahan 

tenaga yang banyak, seperti saat berlayar, membangun rumah atau tanggul penahan 

gelombang disekitar desa. 

c. Dari segi keterampilan, meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat 

namun pada umumya nelayan hanya memiliki keterampilan sederhana. Kebanyakan 

yang bersangkutan bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh 

orang tua bukan yang dipelajai secara professional.
11

 

B.  Kesejahteraan Keluarga 

1. Kesejahteraan 

a. Pengertian kesejahteraanKesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia 

berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna sama, sentosa, makmur, 

                                                           

10 Satrawijaya, dkk. 2002. Nelayan Nusantara, pusat riset pengolahan produk sosial ekonomi 

kelautan dan perikanan. Jakarta. h.93. 

11 Sastrawijaya, dkk 2022. Nelayan Nusantara Pusat riset pengolahan produkl sosial ekonomi 

kelautan dan perikanan. Jakarta, h.93 
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dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan 

sebagainya).
12

 

Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari 

kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak 

kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir 

dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari 

kemiskinan yang minyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.
13

 

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan 

hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah 

dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, 

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
14

 

Mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut dilaksanakan berbagai upaya, 

program dan kegiatan tersebut “Usaha Kesejahteraan Sosial” baik yang dilaksanakan 

pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang No. 11 Tahun 2009, bagian II pasal 

25 juga menjelaskan secara tegas tugas serta tanggung jawab pemerintah dalam 

menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang meliputi: 

a. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

b. Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

                                                           

12 Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: 1999), h. 887. 

13 Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, (Jakarta: 2008), h. 166. 

14 UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2.  
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c. Melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan 

perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulant kepada masyarakat yang 

menyelenggarakan kesejahteraan sosial. 

e. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam 

melaksanakan tanggung jawab sosialnya.
15

 

b. Tujuan Kesejahteraan  

Tujuan kesejahteraan dapat dicapai secara seksama, melalui teknik-teknik dan 

metode tertentu dengan maksud untuk memungkinkan individu, kelompok maupun 

masyarakat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah penyesuaian diri mereka 

terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerja sama untuk 

memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial.
16

 

Menurut Friendlander, tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin 

kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehaatan dan kondisi kehidupan yang layak. 

Selain itu, untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga Negara lainnya, 

peningkatan drajat harga diri setinggi mungkin, kesehatan berfikir dan melakukan 

kegiatan tanpa gangguan sesuai dengan hak asasi seperti yang dimiliki sesamanya.
17

 

 

                                                           

15 Undang-undang No. 11 Tahun 2009 bagian II pasal 25 

16 Rohiman Notowidagdo, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 37-40
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Sedangkan menurut Adi Fahrudin, tujuan kesejahteraan sosial adalah: 

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar 

kehidupan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan relasi-relasi 

sosial yang harmonis dengan lingkunganya.  

2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat 

dilingkunganya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan 

dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.
18

 

c. Fungsi Kesejahteraan  

Fungsi kesejahteraan sosial menurut Adi Fahrudin bertujuan untuk 

menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya 

perubahan-perubahan sosial ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi sosial 

yang negative akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu 

mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.Fungsi- fungsi kesejahteraan sosial 

tersebut antara lain: 

1.    Fungsi Pencegahan (Preventive) 

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan 

masyarakat supaya terhindat dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat 

transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu 

                                                           
18 Fahrudin Adi, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 10. 
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menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial 

baru. 

 

2.   Fungsi Penyembuhan (Curative) 

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidak 

mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut 

dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup 

juga fungsi pemulihan (rehabilitas). 

3.    Fungsi Pengembangan (Development) 

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung 

ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan 

sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.   

4.    Fungsi Penunjang (Supportive) 

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan 

sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. 

2. Keluarga 

a. Pengertian keluarga 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “Keluarga” terdiri dari ibu 

bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di 

masyarakat. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang 

berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai 

dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan 
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hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena 

persusuan atau muncul perilaku pengasuhan. 

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-

masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh 

sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus 

dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan 

kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan mendekatkan diri dalam menuju 

ridha Allah.
19

 

Keluarga merupakan bentuk masyarakat yang terkecil, tetapi terpenting dalam 

hidup seseorang, keluarga adalah jiwa masyarakat yang merupakan tulang 

punggungnya. Keluarga sakinah dan harmonis adalah keluarga yang penuh keserasian 

antara suami dan istri serta anak-anak dan seluruh anggota keluarganya.
20

 

Ramayulis mengatakan bahwa keluarga merupakan satuan sosial terkecil 

dalam kehidupan umat manusia sebagai makhluk sosial, karena merupakan unit 

pertama dalam masyarakat terhadap terbentuknya proses sosialisasi dan 

perkembangan individu. Cooser mengatakan keluarga adalah tempat menghabiskan 

waktu bagi sesorang dibandingkan tempat kerja.
21

 

                                                           

19 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Jakarta: Kementerian Agama RI, 

2011), h.19 

20 Syamsuddin AB,S., M.Pd, Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial penerbit 

wade h. 114 

21 Hendi Suhendi, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 61. 
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Burges dan Locke mengemukakan terdapatnya empat karakteristik keluarga 

yang terdapat pada semua keluarga dan juga untuk membedakan keluarga dari 

kelompok-kelompok sosial lainnya yaitu: 

1. Keluarga merupakan susunan orang-orang disatukan oleh ikatan-ikatan 

perkawinan darah atau adopsi. Pertalian antara suami dan istri antara 

perkawinan dan hubungan antara orang tua dan anak biasanya adalah darah 

dan kadangkala adopsi. Anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup 

bersama dibawah satu atap dan merupakan susunan satu rumah tangga atau 

jika mereka bertempat tinggal, rumah tangga tersebut menjauh rumah 

mereka.  

2. Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan    

berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami dan 

istri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan.  

3. Keluarga adalah pemeliharaan suatu kebudayaan bersama, yang diperoleh 

pada hakekatnya dari kebudayaan umum, tetapi dalam suatu masyarakat 

yang kompleks masing-masing keluarga mempunyai ciri-ciri yang berlainan 

dengan keluarga lainnya.
22

 

b. Fungsi Keluarga 

   Fungsi merupakan gambaran sebagai apa yang dilakukan dalam keluarga. 

Fungsi keluarga berfokus pada proses yang digunakan oleh keluarga untuk mencapai 

                                                           

22 Hendi Suhendi, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga,(Bandung: Pustaka Setia, 2001),h. 75. 
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tujuan keluarga tersebut. Proses ini termasuk komunikasi diantara anggota keluarga, 

penetapan tujuan, resolusi konflik, pemberian makanan, dan penggunaan sumber dari 

internal maupun eksternal. Tujuan reproduksi, seksual, ekonomi dan pendidikan 

dalam keluarga memerlukan dukungan secara psikologi antar anggota keluarga, 

apabila dukungan tersebut tidak didapatkan maka akan menimbulkan konsekuensi 

emosional seperti marah, depresi dan perilaku yang menyimpang. Berdasarkan 

pendekatan sosio-kultural, fungsi keluarga setidaknyatidaknya mencakup beberapa 

hal sebagai berikut:
23

 

1. Fungsi Biologis 

Fungsi Biologis Bagi pasangan suami isteri (keluarga), keluarga menjadi 

tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan dan 

papan, sampai batas minimal dia dapat mempertahankan hidupnya. Fungsi biologis 

inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini 

diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.
24

 

Fungsi biologis keluarga ini, untuk melanjutkan keturunan (reproduksi), 

dalam ajaran Islam juga disertai upaya sadar agar keturunannya menjadi generasi 

yang unggul dan berguna, yaitu generasi “dzurriyatun thoyyibah”.
25

 

2. Fungsi edukatif 

                                                           

23 Djuju Sujana, Peran Keluarga di Lingkungan Masyarakat, DalamKeluarga Muslim Dalam 

Masyarakat Modern (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 1990),h. 20-22 

24 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender (Malang: UIN-Maliki Press, 

2013),h. 43. 

25 Muhammad Tholhah Hasan, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Keluarga (Jakarta: Mitra 

Abadi Press. 2009), h. 8. 
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Fungsi edukatif (pendidikan), keluarga merupakan tempat pendidikan bagi 

semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk 

membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognitif, 

afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, 

moral, intelektual, dan profesional. 

3. Fungsi Religius 

Fungsi religius, berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk mengenalkan, 

membimbing, memberi teladan dan melibatkan anak serta anggota keluarga lainnya 

mengenai nilai-nilai dan kaidah-kaidah agama dan perilaku keagamaan. Fungsi ini 

mengharuskan orangtua menjadi seorang tokoh inti dan panutan dalam keluarga, baik 

dalam ucapan, sikap dan perilaku sehari-hari, untuk menciptakan iklim dan 

lingkungan keagamaan dalam kehidupan keluarganya. Dengan demikian keluarga 

merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. 

Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan 

kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai 

terwujudnya masyarakat religius.  

4. Fungsi protektif  

Fungsi protektif (perlindungan) dalam keluarga, dimana keluarga menjadi 

tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk 

menangkal segala pengaruh negatif yang masuk baik pada masa sekarang ini dan 

masa yang akan datang. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan 
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keragaman kepribadian 46 anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, 

dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. 

 

 

5. Fungsi sosialisasi  

Fungsi sosialisasi adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak untuk 

menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, mampu memegang norma-

norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun 

dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, 

agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, 

keluarga berperan sebagai penghubung antara kehidupan anak dengan kehidupan 

sosial dan norma-norma sosial, sehingga kehidupan di sekitarnya dapat dimengerti 

oleh anak, dan pada gilirannya anak dapat berfikir dan berbuat positif di dalam dan 

terhadap lingkungannya. Lingkungan yang mendukung sosialisasi 47 antara lain ialah 

tersedianya lembaga-lembaga dan sarana pendidikan serta keagamaan.  

6. Fungsi rekreatif  

Fungsi ini tidak harus dalam bentuk kemewahan, serba ada, dan pesta pora, 

melainkan merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah 

dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Suasana rekreatif akan 

dialami oleh anak dan anggota keluarga lainnya, apabila dalam kehidupan keluarga 

itu terdapat suasana yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan 
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menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, 

damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”. 

7. Fungsi ekonomis 

Fungsi ekonomis menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan 

ekonomis. Dimana keluarga memiliki aktivitas dalam fungsi ini yang berkaitan 

dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran belanja, baik 

penerimaan maupun pengeluaran biaya keluarga, pengelolaan dan bagaimana 

memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil 

dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta 

bendanya secara sosial maupun moral. Pelaksanaan fungsi ini oleh dan untuk 

keluarga dapat meningkatkan pengertian dan tanggung jawab bersama para anggota 

keluarga dalam kegiatan ekonomi. Pada gilirannya, kegiatan dan status ekonomi 

keluarga akan mempengaruhi, baik harapan orang tua terhadap masa depan anaknya, 

maupun harapan anak itu sendiri. 

3. Kesejahteraan keluarga 

a. Pengertian ksejahteraan keluarga 

Kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan 

terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi 18 anggota keluarga, tanpa 

mengalami hambatan yang serius di dalam keluarga, dan dalam menghadapi masalah-

masalah keluarga akan mudah untuk di atasi secara bersama oleh anggota keluarga, 

sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud. Konsepsi tersebut mengandung 
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arti bahwa, kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi yang harus diciptakan oleh 

keluarga dalam membentuk keluarga yang sejahtera.
26

 

Menurut Mongid, kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis 

keluarga di mana terpenuhi semua kebutuhan fisik materil, mental spiritual dan sosial 

yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta 

memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang 

diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang matang sebagai 

sumber daya manusia berkualitas. Kesejahteraan keseluruhan sesuai dengan 

ketentraman yang berarti dengan kemampuan itulah dapat menuju keselamatan dan 

ketentraman hidup.
27

 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga adalah factor 

intern keluarga dan faktor ekstern keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesejahteraan keluarga yaitu sebagai berikut: 

a) Faktor Intern Keluarga 

1) Jumlah Anggota Keluarga 

Perkembangan kemajuan zaman menyebabkan semakin tingginya Kebutuhan- 

kebuthan yang harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan manusia tidak hanya 

mencakup Kebutuhan primer saja, akan tetapi juga Kebutuhan lainnya seperti 

hiburan, sarana ibadah, sarana transportasi, dan lingkungan. Semakin banyak jumlah 

                                                           

26 Prof.Soetjipto, Prefesi keguruan, penerbit rineka cipta . h.117 

27 Hendi Suhendi, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 78 
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anggota keluarga, maka semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 

keluarga tersebut. 

2) Tempat Tinggal 

Keadaan tempat tinggal akan mempengaruhi kesejahteraan keluarg. Kondisi 

tempat tinggal yang bersih, sehat, nyaman, dan teratur sesuai dengan keinginan 

penghuninya akan menimbulkan suasana yang aman, tentram, dan damai dalam 

keluarga. 

3) Kondisi Sosial Keluarga 

 Untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga alasan yang paling kuat adalah 

keadaan sosial dalam keluarga. Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik 

atau harmonis, bilamana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan 

hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Manifestasi dari hubungan yang 

benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa penuh kasih saying, Nampak dengan 

adanya saling hormat-menghormati, toleransi, saling membantu dan saling 

mempercayai. 

b) Kondisi Ekonomi Keluarga 

Kondisi ekonomi keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam 

kehidupan keluarga. Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber 

yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga. Semakin banyak sumber 

keuangan atau pendapatan yang diterima, maka akan meningkatkan taraf hidup 

keluarga. 

c) Faktor Ekstern Keluarga 
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Suatu keluarga perlu memelihara dan mengembangkan keluarganya. Hal itu 

diperlukan agar kegoncangan dan ketegangan jiwa antara anggota keluarga dapat 

dihindari, karena dapat mengganggu ketentraman, keamanan, kenyamanan, dalam 

keluarga.
28

Faktor-faktor yang mengakibatkan kegoncangan dan ketegangan jiwa 

dalam keluarga yang dating dari luar yaitu: 

1) Faktor manusia diluar intern keluarga, seperti iri hati, fitnah dari tetangga, 

ancaman fisik, dan pelanggaran norma. 

2) Faktor alam, seperti musibah dan tanah longsor, gempa bumi, banjir, letusan 

gungung berapi, kerusakan lingkungan hidup. 

Kedua faktor yang dijelaskan diatas saling berpengaruh satu sama lain, dan 

tidak dapat dipisahkan, serta mempunyai sumbangan yang besar bagi terciptanya 

kesejahteraan  keluarga. 

C. Teori Perubahan Sosial 

Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat 

terkait dengan pola pikir, sikap sosial, norma, nila-nilai, dan berbagai pola perilaku 

manusia di dalam masyarakat.
29

 

Perubahan sosial secara umum diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau 

berubahnya tatanan/struktur didalam masyarakat, yang meliputi pola pikir, sikap serta 

kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Perubahan 

                                                           

28 Iskandar1, Hartoyo2, Ujang Sumarwan2, Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan 

sosial keluarga 2018. h. 32. 

29 Damsar, Dr., prof. Pengantar Teori Sosiologi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) 
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sosial menurut Menurut Para Ahli.
30

 

1. Menurut Mac Iver 

Pengertian perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

hubungn sosial (social relation) atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan 

sosial 

2. William F. Ogburn 

  Menurut William F. Ogburn, social change adalah perubahan yang mencalup 

unsur-unsur kebudayaan yang baik material maupun immaterial yang menekankan 

adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayan material terhadap unsur-unsur 

immaterial. 

3. Emil Durkheim 

  Menurut Emile Durjheim, perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari faktor- 

faktor ekologis dan demografis, yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi 

tradisional yang diikat solidaritas mekanistik, ke dalam kondsi masyarakat modern 

yang diikat oleh solidaritas organistik. 

4. John Lewis Gillin dan John Phillip Gilin 

  Perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima, sebagai 

akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi 

penduduk, ideologi, mauoun karena adanya difusi dan penemuan baru dalam 

masyarakat. 

                                                           

30 Asrinadi, Herman, Pemikiran Tokoh-tokoh Sosiologi, (Yogyakarta : Divapres, 2015) 
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5. Selo Soemardjan 

Perubahan sosial adalah semua perubahan yang terjadi pada berbagai lembaga 

masyarakat dalam suatu masyarakat termasuk dalam hal nilai sosial, sikap, dan pola 

perilaku antara kelompok-kelompok masyarakat. Social change dapat terjadi karena 

kesimbangan suatu masyarakat dipengaruh. Oleh unsus-unsur penting di dalamnya. 

Misalnya ekonomi, biologis, geografis, dan lain sebagainya. 

1. Ciri-ciri Perubahan Sosial 

a.  Dilakukan dengan sengaja 

Seringkali perubahan yang terjadi di masyarakat berlangsung secara tidak 

sengaja. Dalam hal ini, social change terjadi jika perubahan yang terjadi dilakukan 

dengan sengaja. Misalnya inovasi kendaraan bermotor yang dilakukan produsen 

sehingga lebih nyaman dan efisien penggunaya. 

b. Terjadi di berbagai tempat 

 Social change umumnya terjadi diberbagai tempat, mulai dari masyarakat desa 

hingga kota. Perubahan yang terjadi pda masayarakat di desa umumnya cenderung 

lebih lambat dibendingkan dengan masyarakat di kota. 

c.  Proses berkelanjutan 

Social change terjadi secaa terus-menerus sehingga masyarakat akan selalu 

mengalami perubahan, baik dalam waktu cepat ataupun lambat. Perubahan terjadi 

karena manusia adalah makhluk sosial dan selalu berpikir secara dinamis dalam 

kehidupannya. 

d. Sifatnya Imitatif 
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  Dalam hal ini, imitatif maksunya adalah adanya ketergantungan dan saling 

mempengruhi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat 

lainnya. Contohnya adalah tren fashion dan tren gaya rambut yang diikuti oleh 

masyarakat. 

e. Adanya Hubungan Kausalitas 

Manusia adalah mahluk sosial sehingga perubahan dapat terjadi karena 

adanya hubungan timbal-balik satu sama lain. Hubungan kausalitas ini dapat 

menimbulkan kontoversi, kekacauan sementara, dan juga perubahan struktur 

masyarakat.
31

 

2. Bentuk Perubahan Sosial 

 Karakteristik masyarakat yang berbeda-beda menimbulkan adanya beberapa 

bentuk social change. Adapun beberapa bentuk perubahan sosial adalah sebagai 

berikut; 

a) Perubahan Structural 

Perubahan structural adalah perubahan yang mendasar yang terjadi di 

masyarakat sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Salah 

satu contohnya adalah adanya perubahan sistem pemerintahan yang awalnya 

berbentuk monarki menjadi republic. 

b) Perubahan Besar dan Kecil 

 Ini adalah perubahan besar ataupun kecil yang dapat menimbulkan pengeruh 

                                                           

31 Narwoko, J. Dwi & Bagong Suyanto, Sosiologi: Tels Pengantar dan Terapan (Jakarta : 

Prenadamedia Group, 2004). 
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bagi masyarakat. Perubahan besar misalnya, proses industrialisasi yang mengubah 

masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Sedangkan perubahan kecil 

misalnya, perubahan gaya berpakaian masyarakat Karen adanya pengaruh dari luar. 

 

c) Perubahan Cepat dan Lambat 

 Perubahan cepat adalah social change yang terjadi dengan sangat cepat, atu 

yang biasanya disebut dengan revolusi. Sedangkan perubahan lambat adalah social 

change yang terjadi dalam waktu yang sangat lama. 

d) Perubahan yang Dikehendaki dan Tidak Dikehendaki 

 Perubahan yang dikehendaki adalah social change yang terjadi karena 

direncanakan oleh anggota masyarakat. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki 

dalah social change yang terjadi tanpa disengaja atau tanpa direncanakan terlebuh 

dahulu.
32

 

3. Faktor-Faktor Perubahan Sosial  

a. Faktor Penyebab Perubahan sosial 

 Dalam kehidupan masyarakat terjadi karena masyarakat tersebut 

menginginkan perubahan. Perubahan juga dapat terjadi karena adanya dorongan dari 

luar sehingga masyarakat secara sadar ataupun tidak akan mengikuti perubahan. 

Perubahan berasal dari dua sumber yaitu faktor acak dan faktor sistematis. Faktor 

acak meliputi iklim, cuaca, atau karena adanya kelompok-kelompok tertentu. Faktor 

                                                           

32 George Ritzer Dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi, Dari Klasik Sampai 

Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, (Yogyakarta: Kerasi Wacana, 2008). 
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sistematis adalah faktor 65 perubahan sosial yang disengaja dibuat. Keberhasilan 

faktor sistematis ditentukan oleh pemerintahan yang stabil dan fleksibel, sumber daya 

yang cukup, dan organisasi sosial yang beragam. Jadi, perubahan sosial biasanya 

merupakan kombinasi dari faktor sistematis dengan beberapa faktor acak. Menurut 

Soerjono Soekanto, adanya faktor-faktor intern (dari dalam masyarakat) dan ekstern 

(dari luar masyarakat) yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam 

masyarakat. Faktor intern meliputi perubahan penduduk, penemuanpenemuan baru, 

konflik dalam masyarakat, dan pemberontakan (revolusi) dalam tubuh masyarakat. 

Sedangkan faktor ekstern meliputi faktor alam yang ada di sekitar masyarakat 

berubah, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain.  

b. Faktor Pendorong Faktor 

 Pendorong perubahan sosial adalah faktor yang mempercepat perubahan 

sosial. Faktor tersebut meliputi kontak dengan masyarakat lain, difusi (penyebaran 

unsur-unsur kebudayaan) dalam masyarakat, difusi antar masyarakat, sistem 

pendidikan yang maju, sikap ingin maju, toleransi, sistem stratifikasi (lapisan) sosial 

terbuka, penduduk yang heterogen (bermacam-macam), ketidakpuasan terhadap 

kondisi kehidupan, orientasi ke masa depan, nilai yang menyatakan bahwa manusia 

harus berusaha memperbaiki nasibnya, disorganisasi (pertikaian) dalam keluarga, dan 

sikap mudah menerima hal-hal baru. 

c.  Faktor Penghambat  

Perubahan sosial tidak akan selalu berjalan mulus. Perubahan sosial 

seringkali dihambat oleh beberapa faktor penghambat perubahan sosial. Faktor 
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tersebut meliputi kurangnya hubungan 66 dengan masyarakat yang lain, 

perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang 

tradisional, adat atau kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat sekali, 

rasa takut akan terjadinya disintegrasi (meninggalkan tradisi), sikap yang tertutup, 

hambatan yang bersifat ideologis, dan hakikat hidup.
33

 

 

D. Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Keluarga 

Allah SWT menyebutkan dengan jelas dalam al-Quran dan hadis berhubung 

tanggung jawab dan hak yang perlu dilakukan oleh seorang muslim terhadap diri 

dan ahli keluarganya. Apabila tanggung jawab ini dilaksanakan dengan sempurna, ia 

akan membawa ke arah pembentukan sebuah keluarga yang sejahtera. Sebaliknya 

jika tanggungjawab ini diabaikan, ia boleh menyebabkan seseorang individu dan 

sesebuah keluarga mendapat hukuman daripada Allah SWT di dunia dan akhirat. 

 Dalam konteks kekeluargaan Islam, pemahaman berhubung kesejahteraan 

keluarga boleh difahami menerusi beberapa surah dan ayat tertentu. Tidak dinafikan 

bahwa wujud terlalu banyak ayat-ayat yang boleh dikaitkan dengan kesejahteraan 

keluarga. Hal ini diperakui sendiri oleh Sayyid Muhammad „Alawi al-Maliki yang 

menyebutkan bahwa hukum-hukum berkaitan keluarga ini kadang-kadang diturunkan 

                                                           

33 Salim, Agus, Perubahan Sosial, (Yogya: Tiara Wacana, 2014). 
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dalam bentuk umum, kadang-kadang dalam bentuk terperinci dalam ayat dan surah 

yang pelbagai mengikut keperluan ketika ia diturunkan.
34

 

Islam merupakan sebuah agama yang memberikan perhatian yang khusus 

terhadap aspek kesejahteraan dalam keluarga. Hal ini boleh dibuktikan menerusi 

kandungan ayat al-Quran dan hadis Nabi SAW yang banyak membahaskan tentang 

perkara tersebut. Justru kajian ini akan membuat analisis terhadap salah satu ayat 

yang menyentuh aspek kesejahteraan kelurga yaitu ayat ke-6 dalam surah al-Tahrim. 

Walaupun ayat ini sangat ringkas dan tidak menyentuh kesemua elemen 

kesejahteraan yang perlu ada dalam sebuah keluarga Islam, namun kewujudan lapan 

elemen ini sudah cukup membuktikan kemukjizatan al-Quran sebagai sumber asas 

kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. 

Sebagaimana firman allah swt dalam Qs. At-Tahrim / 66: 6 

ة   بز  ج  ٱنۡح  ق ىد ه ب ٱنَُّبس  و  ىۡ َ بزٗا و  ك  أ هۡهُ  ىۡ و  ك  ف س  اْ أَ  ُ ىاْ ق ىَٰٓ اي  ٍ  ء  َ ُّه ب ٱنَّر  أَ 
َٰٓ ئ ك ةٌ َ  

َٰٓ ه   ه ب ي  ُۡ ه  ع 

   ٌ و س  ب َ ؤۡي  ٌ  ي  ه ى َ فۡع  ه ىۡ و  س  بَٰٓ أ ي  ٌ  ٱللََّّ  ي  ى ادٞ لََّّ َ عۡص  د  ظٞ ش  لَ    ٦غ 
Terjemahnya :  

”Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan.”.
35

 

 

 Allah SWT menegaskan dalam ayat di atas berhubung tanggung jawab 

pencegahan, perlindungan dan penjagaan yang perlu dilakukan oleh seseorang 

                                                           

34 Al-Maliki, Sayyid Muhammad „Alawi. T.Th. Adab Al-Islam Fi Nzam Al-Usrah. Surabaya: 

Hay‟ah Al-Safwah Al-Malikiyyah. 

35 Kementerian agama RI (2012) . Al-qur‟an dan terjemahnya. Bandung syamil Quran 
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terhadap dirinya sendiri dan ahli keluarganya yang lain. Menurut Sayyid Hawwa 

apabila tanggung jawab ini dilaksanakan dengan sempurna, ia akan membawa ke 

arah pembentukan sebuah keluarga yang sejahtera. Sebaliknya jika tanggungjawab 

ini diabaikan, ia boleh menyebabkan seseorang individu dan sesebuah keluarga 

mendapat hukuman dari pada Allah SWT.
36

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

36 Sa„Id Hawwab. 1988. Qawanin Al-Bayt Al-Muslim. Kaherah: Muassasah Al-Khalij Al-

‟Arabi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang dalam 

pengumpulan data yang diambil adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada 

dalam kehidupan real (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami 

fenomena: apa yag terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadi? Jadi riset 

kualitatif adalah berbasis pada konsep “going exploring” yang melibatkan in-depth 

and case-oriented study atas sejumlah kasus atau kasus tunggal.
1
 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana kegiatan penelitian 

dilakukan. Penentuan lokasi dimaksud untuk mempermudah dan memperjelas objek 

yang menjadi sasaran penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas. Sesuai 

dengan judul, maka penelitian ini berlokasi, di Desa Tamasaju Kabupaten Takalar 

yang menjadi sasaran penelitian,  

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan bertujuan untuk mengungkap cara berfikir 

penulis yang akan di gunakan ketika menganalisis sasarannya atau dengan kata lain 

                                                           
1 Syamsuddin AB, Paradigma Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif (Makassar: CV. 

Shofia,2016), h.11 
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pendekatan adalah suatu disiplin ilmu yang dijadikan acuan untuk menganalisis objek 

yang di teliti. Adapun pendekatan yang di gunakan oleh penulis adalah pendekatan 

kesejahteraan sosial. Pendekatan kesejahteraan sosil adalah pengembangan kawasan 

dengan menekankan aspek kesejahteraan lebih menekankan pada upaya untuk 

mengangkat taraf kehidupan masyarakat setempat. Pendekatan kesejahteraan sosial 

dalam penelitian ini berupa pendekatan mezzo, dimana pendekatan yang dilakukan 

oleh beberapa orang, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok 

sebagai media intervensi. Dinamika kelompok atau pendidikan dan pelatihan adalah 

metode yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan ,keterampilan 

dan sikap klien untuk membantu mereka memecahkan masalah yang di hadapi. 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer 

dan data sekunder.  

1. Sumber data primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis 

dilapangan, cara mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan observasi, dan 

wawancara dengan informan yang telah penulis tetapkan guna mendapatkan 

informasi yang akurat. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data 

primer yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dokumentasi yang penulis 
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lakukan melalui rekaman wawancara dan foto atau dokumentasi yang terkait dalam 

permasalahan yang diteliti. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Ada 

beberapa metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu; 

1. Observasi  

Dalam penelitian ini, digunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman 

pengamatan dan observasi partisipasi. Observasi lapangan yang dimaksud adalah 

melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian 

sebagaimana adanya dan mengamati langsung aktivitas yang dilakukan masyarakat 

nelayan. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban 

informan di catat atau di rekam.
2
 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan agar penulis memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan 

                                                           

2 Syamsuddin AB,S.,Ag.,.M.Pd “Dasar-Dasar Teori metode Penelitian Sosial. Penerbit Wade 

Group .h.103 
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wawancara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian 

dengan membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan data yang 

dibutuhkan dari informan untuk mendukung kelengkapan data yang diperoleh seperti 

foto-foto, catatan hasil wawancara dan hasil rekaman dilapangan.  

E. Instrumen Penelitian 

 Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat 

operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. 

Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan 

dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Oleh 

karena itu, dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat 

untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi; observasi, 

wawancara dengan daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan, kamera, alat 

perekam dan buku catatan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis 

catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan lain sebagainya untuk 

meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan sebagai temuan 

bagi orang lain. Tujuan analisa data adalah untuk menyederhanakan data kedalam 

bentuk yang mudah di baca dan di implementasikan.
3
  

langkah - langkah analisa data yang digunakan adalah: 

                                                           
 3 Noenmuhajirin, Metode Penelitian kualitatif, (Yogyakarta; Rake Sarasin 2010), h.18 
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1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Reduksi data di mulai beriringan dengan proses pengumpulan data di 

lanjutkan dengan penilaian data dengan tetap memperhatikan prinsip keabsahan data, 

dalam rangka memperoleh data yang benar-benar berguna bagi penelitian.  

2. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data yang dimaksud menampilkan berbagi data yang telah di 

peroleh sebagai sebuah informasi yang lebih sederhana, selektif dan memudahkan 

untuk memaknainya. Penyajian data dalam penelitian ini di susun secara naratif, 

bentuk table dan gambar, yang di buat setelah pengumpulan dan reduktif datadengan 

didasarkan pada kontek dan teori yang telah dibangun untuk mengungkapkan 

feomena dan noumena yang terjadi sesuai dengan focus penelitian. 

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan  

Setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Dalam proses ini selalu disertai dengan upaya verifikasi ( pemikiran 

kembali ), sehingga disaat di temukan ketidak sesuaian antara fenomena , noumena, 

data, dengan konsep dan teori yang di bangun , maka peneliti kembali melakukan 

pengumpulan data,atau reduksi data atau perbaikan dalam benar-benar utuh. 
4
 

 

                                                           

4 Syamsuddin AB,S.,Ag.,.M.Pd “Dasar-Dasar Teori metode Penelitian Sosial.Penerbit Wade 

Group h.111-112 
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BAB IV 

PEMBERDAYAAN NELAYAN TERHADAP KESEJAHTERAAN  

KELUARGA DI DESA TAMASAJU  

KABUPATEN TAKALAR 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Desa Tamasaju 

Desa Tamasaju di dirikan  Pada Tahun 1987 Tamasaju masih merupakan 

Wilayah Desa Bontosunggu. Hingga Pada awal tahun 1988 muncul aspirasi dan 

usulan pemekaran Desa Bontosunggu, dengan membentuk satu desa pemekaran yang 

diberi nama Desa Persiapan Tamasaju. 

Saat itu Desa Persiapan Tamasaju dipimpin oleh Mustafa Chaeruddin seorang 

Anggota Polsek Galesong Utara yang dipercaya sebagai Pelakasana Tugas Kepala 

Desa Persiapan Tamasaju . Kepemimpinan tersebut berdasarkan SK Bupati Takalar 

Tahun 1988 yang menunjuk Mustafa Chaeruddin untuk mengantar Desa Persiapan 

Tamasaju menuju Desa Defenitif. 

Status Desa Defenitif resmi disandang Desa Tamasaju pada tahun 1992, oleh 

karena itu pada tahun 1993 diadakan Pemilihan Kepala Desa Tamasaju, yang pada 

akhirnya kembali mempercayakan Mustafa Chaeruddin sebagai Kepala Desa 

Defenitif di Desa Tamasaju. Periode Kepemimpinan Musfhafa Chaeruddin 

berlangsung dari tahun 1993 s/d 2001. 

Penamaan Desa Persiapan Tamasaju pertamakali diusulkan oleh salah seorang 

warga desa tamasaju bernama Bundu Dg. Tona atau biasa pula dipanggil Hamzah 
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Koda. Beliau salaseorang warga Desa Tamasaju yang berofesi sebagai budayawan 

Desa Tamasaju. Bundu Dg. Tona wafat pada tahun 2009. 

Secara geografis Desa Tamasaju terletak di tengah Kecamatan Galesong 

Utara, pada sisi timur berbatasan dengan Desa Biringala Kecamatan Barombong Kab 

Gowa, sisi Selatan berbatasan dengan Desa Bontosunggu, Sisi Barat Berbatasan 

dengan Selat Makassar, dan sisi utara berbatan dengan Kelurahan Bontolebang.
1
 

Pada masa itu roda pemerintahan dijalankan dengan seorang Kepala Desa, 

dimana ditempatkan sebagai kepala Pemerintahan dalam wilayah kekuasaan, 

Demikian pula dengan Desa Tamasaju, pada masa itu sudah terdapat pusat 

pemerintahan tingkat Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Secara 

geografis letak Tamasaju sangat strategis karena diapit oleh dua Desa, yaitu Desa 

Bontosunggu di sebelah selatan dan Kelurahan Bontolebang disebelah Utara. 

Nama Tamasayu merupakan serapan dari Bahasa Makassar klasik yang 

berarti yang tak pernah layu. Maka demikianlah dalam perjalanan sejarah waktu 

kemudian penamaan Tamasayu ini lebih melekat pada identitas sebuah wilayah yang 

bernama Tamasaju yang merupakan asal kata dari Tama dan sayu. 

2.  Visi Dan Misi 

a. Visi: Terwujudnya masyarakat yang mandiri, sejahtera dan  bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Misi: Optimalisasi kinerja aparatur Pemerintah di tingkat Desa dan  di 

                                                           
1 Profil Desa Tamasaju 
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tingkat Dusun dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 

  3. Kependudukan 

Desa Tamasaju memiliki jumlah penduduk sebesar 4.984 jiwa dengan 

perbandingan penduduk laki-laki sebesar 32.946 jiwa, sedangkan perempuan sebesar 

33.558 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.400 jiwa. Berikut  

penulis sajikan tabel jumlah penduduk Desa Pamoseang tahun 2017.
2
 

Tabel 4.1 

Data peduduk desa tamasaju 

 

NO 

 

NAMA DUSUN 

JUMLAH JUMLAH 

JIWA 

 

KET 

KRT KK L P 

1 2 6 7 8 9  

1 SAWAKUNG 334 409 644 670  

2 BEBA 393 462 826 801  

3 CAMPAGAYA 234 277 456 509  

4 BORONG CALLA 198 222 383 447  

5 CAMPAGAYA 

TIMUR 

188 232 389 434  

 JUMLAH 1347 1602 2698 2861  

 

 

                                                           
2 Profil Desa Tamasaju 
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Tabel 4.2 

Nama-Nama Dusun Desa Tamasaju 

No Nama Dusun Luas Wilayah 

1 Sawakung 20.4 Ha 

2 Beba 24.6 Ha 

3 Borong Calla 21.5 Ha 

4 Campagaya 23.3 Ha 

5 Campagaya Timur 21.5 Ha 

 

4. Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.3 

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tamasaju  

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 TK 57 Orang 

2 SD 102 Orang 

3 SMP 52 Orang 

4 SMA 39 Orang 

5 S1 12 Orang 

 

5. Program Jangka Menengah dan Panjang 

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat meliputi arah kebijakan melalui 

peningkatan kualitasnya, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya 
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pembangunan, serta penguatan kelembagaan dengan tujuan meningkatkan  

keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi yang ada di Desa 

Tamasaju, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan keswadayaan  guna 

membantu masyarakat desa dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat 

untuk peningkatan kehidupan ekonomi, Sosial dan Politik kebijakan pemberdayaan 

masyarakat tersebut mencakup beberapa fokus program antara lain yaitu: 

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi memiliki makna yaitu  

meningkatkan “Kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tercermin pada 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat termasuk keluarga miskin”. 

Pemberdayaan masyarakat miskin dengan adanya pelaksanaan  Program  

PNPM Mandiri Perdesaan dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) khusus perempuan 

yang diprioritaskan kepada perempuan atau ibu-ibu dan Remaja putri yang  

mempunyai kegiatan ekonomi produktif, dan industri rumah tangga sebagai wadah 

untuk membantu para kepala rumah tangga dalam  meningkatkan  pendapatan  

ekonomi keluarga. Juga telah diluncurkan PNPM-PUAP (Pengembangan Usaha 

Agribisnis Pedesaan) utamanya membantu para buruh tani sebagai tambahan modal 

usaha untuk peningkatan produsi pertanian. 

Pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin atau Raskin dan 

memfasilitasi pendataan program subsidi bahan bakar minyak tanah dan minyak 

goreng bersubsidi. (a) Peningkatan ketahanan pangan melalui pengembangan 

gabungan kelompok nelayan; (b) Pemberian bantuan modal usaha, untuk pengusaha 
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kecil; (c) Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang sosial budaya 

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial budaya yang memiliki arti 

dan makna meningkatkan kehidupan masyarakat dalam aspek pendidikan, 

kesehatan, penguatan apresiasi masyarakat terhadap system nilai sosial budaya, 

pemberdayaan perempuan, pembinaan anak dan remaja serta yang berkenaan 

dengan pembangunan sosial budaya antara lain: (a) Meningkatkan semangat dan 

jiwa gotong royong masyarakat melalui Minggu bersih dan Jum‟at bersih, yang 

merupakan nilai-nilai keswadayaan yang telah ada sejak dahulu kala, yang akhir-

akhir ini seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi mulai dirasakan sangat menurun partisipasi masyarakat dalam setiap 

kegiatan pembangunan di  Desa Tamasaju walaupun dengan susah payah hal 

tersebut masih dapat dilaksanakan. (b) Peningkatan Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga. (c) Pembinaan  Masyarakat  di bidang Kelautan dan Perikanan. 

Kegiatan yang dilakukan adalah antara lain, 

(1) Mengadakan penyeluhan tentang pentingnya pelestarian laut melalui 

gerakan penanaman terumbu karang di sekitaran wilayah pantai dan sekitarnya, 

(2). Membuat proposal bantuan bibit pohon mangrov untuk menghindari 

kencang nya arus gelombang,  

(3). Membantu penyediaan bibit melalui bibit mangrov dan (4). 

Mengaktifkan kegiatan kelompok nelayan. 
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B. Bentuk Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Tamasaju 

Kabupaten Takalar 

Nelayan Desa Tamasaju Kabupaten Takalar adalah nelayan yang pada 

umumnya dikenal dengan sebutan nelayan papalele (kepala nelayan), punggawa 

(juragan), buruh, parengge ,nelayan yang menggunakan kapal berukuran besar atau 

disebut kapal jolloro yang dimana kapal tersebut adalah kapal dengan kapasitas yang 

mampu menempuh jarak 300 Km.  

1. Pemberian Modal / Perlengkapan  

Perlengkapan nelayan adalah alat yang digunakan nelayan untuk menangkap 

ikan di laut. Kepala Nelayan ( Dg Erwin ) memberdayakan masyarakat nelayan 

dengan menggunakan uang pribadinya untuk memenuhi perlengkapan nelayan agar 

memiliki hasil tangkapan yang lebih banyak dari biasanya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Erwin menuturkan bahwa : 

“saya sebagai kepala nelayan memberdayakan nelayan yang ada di desa 

tamasaju itu cukup banyak, akan tetapi bantuan-bantuan yang saya berikan itu 

belum merata karena banyak juga nelayan yang memiliki kapal sendiri, 

bantuan yang saya berikan kepada nelayan yaitu mesin kapal, modal, dan lain-

lain  dan itu saya anggap dapat memenuhi kesejahteraan keluarga nelayan 

yang saya berdayakan di desa tamasaju”
3
 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepala 

nelayan memberikan bantuan kepada nelayan agar dapat memenuhi kesejahteraan 

keluarganya. 

                                                           
3 Dg Erwin (40), kepala nelayan, wawancara, Desa Tamasaju Kabupaten Takalar, 14 juni 

2023 
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Berikut beberapa alat yang diberikan Kepala Nelayan kepada kelompok 

Nelayan desa Tamasaju Kabupaten Takalar. 

a. Mesin Kapal  

Pemberian mesin pada kelompok nelayan sangat membantu nelayan terutama 

nelayan yang masih menggunakan mesin tua, meskipun pemberian tersebut tidak 

banyak akan tetapi bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh kelompok nelayan dan 

dengan itu dapat membantu kesejahteraan keluarganya. Dg Nuntung adalah 

seseorang nelayan yang mendapatkan bantuan berupa mesin, Dg Nuntung  salah satu 

nelayan yang masuk dari daftar nelayan yang membutuhkan mesin karena 

menggunakan mesin yang sudah tua 32 tahun dan tidak bisa menempuh jarak yang 

jauh.  

Berikut pernyataan informan atas nama Dg Nuntung:  

“Alhamdulillah saya dapat bantuan dari kepala nelayan berupa mesin, 

meskipun belum rata pembagiannya tapi saya sangat berterimakasih karena 

menurut saya ini sangat berguna karena kebetulan juga mesin kapalku sudah 

sering macet-macet, dengan adanya bantuan saya dapat melaut dengan tenang 

karena tidak memikirkan lagi mesin yang sering macet-macet di tengah laut 

apalagi disaat musim hujan yang ombak kadang mengkhawatirkan  ini hidup 

saya lebih sejahtera dari sebelumnya dan bisa menangkap ikan lebih banyak 

dan dengan ini saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga saya”
4
 

 

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa mesin adalah bagian penting 

yang dibutuhkan seorang nalayan dalam menangkap ikan, bagian inti dari perahu 

yang juga dapat menentukan sedikit banyaknya hasil yang di dapatkan karena 

semakin jauh jarak yang ditempuh maka semakin besar peluang untuk menangkap 

                                                           
4 Dg Nuntung (42), nelayan, wawancara, Desa Tamasaju Kabupaten Takalar, 14 juni 2023 
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ikan yang banyak.  

Selain dari Informan di atas Dg Nassa juga salah satu nelayan yang 

mendapatkan bantuan mesin dari daftar nelayan yang membutuhkan bantuan berupa 

alat penangkapan. Dari beberapa nelayan hanya yang masuk di daftar atau pendataan 

kategori yang membutuhkan bantuan perlengkapan atau alat nelayan yang berhak 

dan mendapatkan bantuan, meskipun pendataan tersebut berjalan tapi pembagiannya 

tidak menyeluruh dikarenakan dana yang di dapatkan dari pusat terbagi dengan 

perlengkapan alat tangkap lainnya. Berikut pernyataan Informan atas nama Dg 

Nassa: 

 “Dari beberapa bantuan yang diberikan oleh kepala nelayan yang masuk daftar 

penerima bantuan alhamdulilah saya dapat mesin baru, meskipun saya 

sebagai nelayan tidak dapat pembagian secara menyeluruh tapi dengan 

adanya ini bantuan sangat membantu dan berpengaruh pada hasil 

penangkapan ikan dilaut dan dapat mensejahterakan keluarga saya”
5
 

 

Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya pemberdayaan 

dalam konteks pemberian perlengkapan nelayan berupa mesin sangat membantu 

masyarakat atau kelompok nelayan, dengan adanya mesin yang diberikan oleh kepala 

nelayan dapat mempengaruhi jumlah atau hasil penangkapan, karena semakin jauh 

jarak yang ditempuh atau wilayah yang ditempuh makan semakin besar peluang 

untuk mendapatkan hasil atau ikan yang lebih banyak.  

b. Alat tangkap (jaring ikan)  

Jaring ikan atau jala adalah alat yang digunakan untuk menangkap Ikan. 

                                                           
5 Dg Nassa ( 48 ) nelayan, wawancara, Desa Tamasaju Kabupaten Takalar, 14 juni 2023 
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Jaring ikan yang jerat biasanya dibentuk oleh benang jahitan yang relatif tipis 

mengikat. Jaring modern biasanya terbuat dari poliamida buatan seperti nilon, 

meskipun jaring poliamida organik seperti sutra atau wol atau benang sutra umum 

sampai baru-baru ini masih digunakan .  

 Masyarakat nelayan Desa Tamasaju atau yang biasa di sebut nelayan 

pajolloro adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap jarring (jala) untuk 

penangkapan ikan, adanya pembagian jala kepada nelayan merupakan suatu bantuan 

yang tepat yang diterapkan oleh pemerintah. Pembagian alat tangkap ikan atau (jala) 

juga dibagikan sesuai pada nelayan yang masuk dalam pendataan penerima bantuan, 

jala juga merupakan bagian terpenting dalam penangkapan, jadi masyarakat atau 

kelompok nelayan sangat antusias dengan adanya pemberian atau pembagian jala 

pada kelompok nelayan Desa Tamasaju. Berikut pernyataan Informan atas nama 

Ardiansyah: 

“kebetulan memang nelayan di sini sangat membutuhkan jala yang baru karena 

beberapa nelayan banyak yang kerusakan jala atau alat tangkap karena 

kadang banyak yang tersangkut dibatu karang atau ada kapal lain yang tidak 

lihat kalau jalan malam, jadi bantuan jala juga ini cukup penting bagi saya 

sebagai nelayan desa Tamasaju dan dapat mensejahterakan keluarga saya ”
6
 

 

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa alat tangkap ikan nelayan desa 

tamasaju kebanyakan menggunakan jala, dan ada beberapa nelayan yang mengeluh 

karena alat tangkapnya di rusak oleh perahu nelayan lainnya yang jalan malam, 

dengan adanya bantuan tersebut tentu tumbuh semangat para masyarakat atau 

                                                           
6 Ardiansyah (28), nelayan, wawancara, Desa Tamasaju Kabupaten Takalar, 14 juni 2023 
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nelayan pajolloro Desa Tamasaju untuk menangkap ikan, alat tersebut sangat 

membantu kelompok nelayan dalam penangkapan ikan.  

c. GPS (Global Positioning System)  

GPS merupakan sebuah alat, sistem serta navigasi berbasis satelit yang dapat 

digunakan untuk menginformasikan lokasi penggunanya di permukaan bumi. GPS 

adalah satu-satunya sistem satelit navigasi global untuk penentuan lokasi, kecepatan, 

arah, dan waktu yang telah beroperasi secara penuh didunia saat ini. Dengan adanya 

GPS yang diberikan oleh kepala nelayan sangat membantu nelayan terutama dalam 

system informasi wilayah yang memiliki potensi besar untuk mendapatkan ikan yang 

lebih banyak. Meskipun dengan adanya pembagian GPS tetapi pada umumnya 

nelayan masih kurang paham dalam penggunaan alat tersebut, hanya beberapa 

nelayan yang menggunakan system tersebut dalam penangkapan ikan. Berikut 

pernyataan Informan atas nama  Dg Tawang  

“GPS ini berupa semacam alat navigasi untuk mengetahui dimana lokasi yang 

banyak ikan, dengan adanya ini alat Alhamdulillah kita sebagai nelayan pasti 

bersyukur karena sudah tidak takut untuk keluar agak jauh karena adanya 

gps ini yang sangat membantu sehingga saya bisa cepat dapat ikan dan 

pulang untuk menjualnya dan ini dapat membantu kebutuhan keluarga 

saya.”
7
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

bantuan gps itu sangat membantu dg tawang untuk mendapatkan ikan sehingga ia 

tidak lama mendapatkan ikan dan itu dapat membantu memenuhi kebutuhan 

keluarganya. 

                                                           
7 Dg Tawang (50), nelayan, wawancara, Desa Tamasaju Kabupaten Takalar, 14 juni 2023 
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Selain dari Dg Tawang, Dg Nuntung juga Informan atau nelayan yang 

menggunakan alat tersebut dalam penangkapan ikan dan penentu wilayah tangkapan. 

Berikut pernyataan informan atas nama Dg Nuntung: 

“Dengan adanya bantuan kepala nelayan memberikan GPS pada nelayan, 

sangat mempengaruhi hasil penangkapan ikan, dan tidak takut lagi untuk 

jauh-jauh dari daerah yang biasa ditempati karena sudah ada gps yang dapat 

dilihat, sehingga saya bisa mendapatkan ikan lebih cepat dan pulang untuk 

menjual ke pedagang dan itu membantu kebutuhan keluarga saya.”
8
 

 

Dari kedua pernyataan tersebut GPS adalah navigasi seorang nelayan yang 

membantu nelayan untuk mengatahui daerah atau wilayah yang memiliki potensi 

besar untuk mendapatkan Ikan, dengan adanya GPS nelayan juga mulai berani untuk 

keluar dari daerah yang pada umumnya ia tempati untuk menangkap ikan, GPS 

sangat memudahkan nelayan terutama dalam system informasi wilayah yang 

berpotensi dan sebagai alat penunjuk jalan atau biasa disebut maps atau peta. 

Terutama dalam penggunaan GPS hanya ada beberapa Papalele nelayan yang 

menggunakan alat tersebut. Tentu dalam penggunaan alat diatas sangat membantu 

masyarakat nelayan DesaTamasaju, akan tetapi data yang tepat sasaran atau nelayan 

yang mendapatkan bantuan harus sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang 

dialami, karena hanya ada beberapa nelayan yang mendapatkan pemberdayaan dalam 

hal pemberian perlengkapan atau alat nelayan. Perlengkapan yang harus 

diprioritaskan adalah GPS agar dapat mengatahui daerah yang berpotensi dan juga 

baju pelampung untuk menjamin keselamatan kelompok nelayan desa Tamasaju. 

Meskipun pemberian perlengkapan nelayan lebih menguntungkan pada Nelayan 

                                                           
8 Dg Nuntung (42), nelayan, wawancara, Desa Tamasaju Kabupaten Takalar, 14 juni 2023 
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Papalele atau juragan nelayan, akan tetapi ada juga keuntungan terhadap Nelayan 

Punggawa dan buruh karena menambah potensi untuk mendapatkan hasil tangkapan 

yang lebih banyak dan menjamin keselamatan Nelayan Punggawa dan Nelayan 

buruh. Adapun jumlah kapal yang dimiliki kelompok nelayan Desa Tamasaju 

berjumlah 12 kapal dari nelayan papalele atau juragan nelayan yang berbeda dan 

hanya setengah yang mendapatkan bantuan dari Kepala Nelayan Desa Tamasaju. 

d. Baju Pelampung  

Baju pelampung merupakan perangkat yang dirancang untuk membantu 

pemakai, baik secara sadar atau di bawah sadar, untuk tetap mengapung dengan 

mulut dan hidung berada di atas permukaan air atau pada saat berada dalam air.  

Dalam penangkapan ikan seorang nelayan harus mempersiapkan alat bantu atau siap 

siaga dari hal-hal yang tidak diharapkan, terutama nelayan yang menggunakan kapal 

berukuran sedang atau kapal jolloro dalam penangkapan ikan. Berikut adalah 

pernyataan informan atas nama Ardiansyah salah satu nelayan yang mendapatkan 

pembagian baju pelampung:  

“sebagai nelayan kita juga harus mengutamakan keselamatan, meskipun dilaut 

adalah tempat kita mencari nafkah tapi haruski juga siap siaga, saya rasa 

dengan adanya pembagian pelampung sangat membantu nelayan terutama 

dalam keselamatan melaut”
9
 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

bantuan baju pelampung itu sangat membantu ardiansyah untuk menjaga 

keselamatan. 

                                                           
9 Ardiansyah (28), nelayan, wawancara, Desa Tamasaju Kabupaten Takalar, 14 juni 2023 
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2. Sosialisasi Terkait  Pemberdayaan Masyarakat Nelayan 

Pemberdayaan Kepala Nelayan dalam mensejahterakan keluarga nelayan, 

dengan melaksanakan sosialisasi dan beberapa pelatihan yang di bantu dengan 

Kementrian Kelautan dan Perikan sebagai pemateri dan pemandu. Sosisalisasi 

Penangkapan Ikan dan Izin Berlayar Dalam sosialisasi tersebut kepala nelayan  

melaksanakan kerja sama dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan daerah 

setempat sebagai pemateri dalam sosialisasi yang bertujuan menambah wawasan 

masyarakat nelayan Desa tamasaju. Penerapan program tersebut berisi tentang 

bagaimana masyarakat nelayan bisa menangkap ikan diluar dari wilayah desa, dan 

bagaimana memiliki izin penangkapan. Berikut adalah pernyataan informan atas 

nama Dg Nassa salah satu nelayan :  

“Alhamdulillah dengan adanya sosialisasi kita lebih tahu bagaiamana jalur 

yang ditempuh untuk keluar dari wilayah desa dengan tujuan menangkap 

ikan, dengan begitu kita tidak merasa khawatir sebagai nelayan yang daerah 

tangkapan sampai keluar dari daerah desa”
10

 

Dalam pernyataan Informan diatas yang bekerja sebagai nelayan di Desa 

Tamasaju atas nama Dg Nassa dapat disimpulkan dengan adanya sosialisasi tersebut 

dapat menambah wawasan atau pengatahun masyarakat nelayan tentang bagaimana 

aturan yang berlaku jika penangkapan berwilayah diluar dari desa, dalam artian 

masih wilayah Indonesia. Selain menambah wawasan atau pengatahuan masyarakat 

nelayan sosialisasi tersebut juga mengurangi rasa ke khawatiran nelayan tentang 

daerah tangkapan atau aturan yang berada di daerah tersebut.  

3. Pelatihan Menggunakan Alat Navigasi Nelayan (GPS)  

Dalam pelatihan ini kepala nelayan juga melakukan sosialisasi sebelum 

                                                           
10 Dg Nassa ( 48 ) nelayan, wawancara, Desa Tamasaju Kabupaten Takalar, 14 juni 2023 
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pelatihan, yang dimana bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana 

menggunakan alat navigator dengan benar selain itu sosialisasi juga ini bertujuan 

agar masyarakat nelayan lebih tahu atau paham tentang daerah yang berpotensi hasil 

tangkapan yang lebih dari sebelumnya dan juga tahu tentang wilayah tangkapan yang 

dilalui nelayan dalam menggunakan GPS. Sosialisasi ini dipimpin Pemerintah Desa 

dan satu perwakilan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan sebagai pemateri. 

Selain sebagai pemateri perwakilan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan, 

sekaligus menjadi pemandu pelatihan dalam menggunakan alat navigasi nelayan.  

Pelatihan ini juga bertujuan agar masyarakat nelayan lebih paham 

menggunakan alat navigasi (GPS) setelah pemberian dan penambahan wawasan 

dengan cara sosialisasi, terutama tahu betul dalam menggunakan alat untuk apabila 

wilayah tangkapan diluar dari wilayah desa. Selain itu nelayan juga dilatih 

bagaimana mendeteksi wilayah yang berpotensi hasil tangkapan yang banyak. 

Seperti yang diungkapkan oleh seorang informan yang Bernama Dg Erwin Kepala 

Nelayan : 

“Dalam sosialisasi dan pelatihan ini kita sebagai wakil masyarakat atau 

kepala nelayan melaksanakan kegiatan ini, agar masyarakat nelayan atau 

nelayan yang ada didesa Tamasaju bisa memanfaatkan potensi sumber daya 

alam dengan lebih baik”.
11

 

Dari pernyataan diatas yang dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara 

oleh kepala nelayan  Erwin  dapat dipahami bahwa kepala nelayan Tamasaju  

melakukan sosialisasi dan beberapa pelatihan dalam upaya meningkatkan kapasitas 

nelayan, menambah wawasan atau pemahaman dalam memanfaatkan sumber daya 

                                                           
11 Dg Erwin (40), kepala nelayan, wawancara, Desa Tamasaju Kabupaten Takalar, 14 juni 

2023 
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alam yang ada di daerah tersebut dan demi kesejahteraan masyarakat nelayan. 

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu perwakilan masyarakat Desa atau 

pemerintah desa dengan tujuan ingin mengatahui lebih jauh usaha atau 

pendampingan sosial yang dilakukan pemerintah dalam konteks pemberdayaan 

masyarakat nelayan dan tujuan pemerintah menerapkan program tersebut dalam 

mensejahterakan masyarakat nelayan desa tamasaju. 

 

C. Kendala Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa 

Tamasaju Kabupaten Takalar 

  Kendala yang dialami nelayan selain cuaca dan kurang nya modal mereka 

juga sering terkendala dengan modal, perisinan melaut, bahan bakar kosong/habis, 

jaring tersangkut, ketika mereka tidak memiliki kendaraan untuk melaut, hanya bisa 

menumpang atau mengikut mencari bersama orang yg memliki kapal/parengge dan 

hasil yg di dapatkan bukan tiap hari melainkan permusim bergantung kepada bulan. 

Ketika bulan sudah nampak terlihat terang baru mereka istirahat dan melakukan 

pekerjaan sampingan seperti membuat bengkel di samping jalan, menanam sayur-

sayuran dan lain sebagainya. Kendala  yang di alami oleh nelayan adalah selain 

kurang nya modal mereka juga berpatokan pada cuaca dan biasa juga terjadi hasil 

penangkapan ikan berkurang. Adapun kendala nelayan terhadap kesejahteraan 

keluarga di Desa Tamasaju,berikut: 

1. Kurangnya Hasil Tangkapan 

 

Hasil tangkapan nelayan per perahu atau per nelayan masih rendah; 

produktivitas budidaya ikan masih sangat rendah. Mekalipun wilayah  mata 
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pencaharian nelayan cukup luas, namun hal ini tidak menjamin mereka mendapat 

penghasilan setiap saat. Justru nelayan cenderung kesusahan untuk memenuhi 

kebutuhannya karena tidak memperoleh tangkapan, ini dianggap sebagai masa sulit. 

Kemudian untuk dapat mengatasinya bukan hanya sawi yang harus meminjam tetapi 

tidak jarang punggawa juga ikut mencari pinjaman, berikut uraiannya. 

a. Masa-Masa Sulit 

 

Masa-masa sulit yang di rasakan nelayan yaitu Ada masa mereka harus 

berhenti melaut, karena gelombang terlalu tinggi atau angin kencang dan faktor 

cuaca pun kurang bersahabat. Alat tangkap yang digunakan nelayan pemancing 

berbeda dengan nelayan parengge . Nelayan pemancing menggunakan alat pancing 

yang disebut rawe, sedangkan nelayan parengge menggunakan jaring. Lokasi 

tangkapan nelayan parengge umumnya lebih jauh dari nelayan pemancing bahkan 

sampai ke pulau tanah keke, wisataga, dariangang, kodi ngareng, barrang caddi, 

barrang lompo, nanani , barrang sumanga dan kalimantan. Jenis ikan yang ditangkap 

oleh nelayan pemancing bervariasi beberapa diantaranya adalah layang, katamba, 

sibula, mairo, ciro, kakap merah dan liaran (istilah lokal). Harganya pun bervariasi, 

yang paling mahal adalah ikan yang ditimbang kiloan seperti kakap merah,kakap 

putih, liarang, dan katamba. Sedangkan ikan masidung dijual tetapi tidak ditimbang. 

Pendapatan dari ikan yang ditimbang hasilnya tidak sedikit, dalam aturan bagi 

hasilnya maka punggawa akan menerima  15-20%  dari harga yang disepakati. 

Namun hal tersebut tidak terjadi setiap saat, hanya berlangsung pada satu 
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sampai dua bulan dalam setiap musim. Seperti yang diungkapkan oleh seorang 

informan yang bernama Dg. Tawang  

“Kita itu nelayan, dalam setahun tidak bisa beroperasi penuh dalam satu 

musim. Karena nda tentui cuaca, misalnya itu kalo musim kemarau tetapji 

juga biasa besar ombak baru kencang angin. Samaji juga kalo musim hujan, 

biasa tong bagusji cuaca nda tinggiji ombak nda terlalu kencang tongji angin. 

Cuma memang selama ini lebih seringki dapat cuaca buruk daripada cuaca 

bagus. Jadi itu hasil tangkapan ikan nda tentui juga, kadang banyak kadang 

juga sedikit”
12

 

Berdasarkan uraian informan di atas dapat dijelaskan bahwa, ketika nelayan 

tidak memperoleh tangkapan maka tentu saja mereka tidak akan mendapat 

penghasilan. Kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya pun mulai terjadi. Selama ini 

banyak anggapan bahwa masa-masa sulit yang sering dialami nelayan adalah ketika 

musim hujan. Dimana pada musim ini yang lazim terjadi adalah cuaca yang tidak 

bersahabat diikuti dengan angin kencang dan ombak besar. Namun, ternyata hal 

tersebut tidak hanya terjadi pada musim hujan. Angin kencang dan ombak besar bisa 

terjadi pada setiap musim, baik itu musim hujan ataupun musim kemarau. Inilah yang 

paling mempengaruhi nelayan utamanya nelayan punggawa pemancing untuk turun 

melaut. Sekalipun mereka memutuskan untuk melaut tetapi seringkali tidak 

memperoleh hasil tangkapan. Bila masalah ini terjadi dalam jangka waktu yang 

cukup lama maka inilah yang akan menyulitkan kehidupan sawi, sebab mereka tidak  

memperoleh  penghasilan. 

b. Terbatasnya Modal yang dimiliki 

Belum ada kebijakan tentang kredit murah dan lunak untuk usaha perikanan 

tangkap, budi daya dan industri pengolahan. Kurangnya modal yang dimiliki oleh 

nelayan merupakan kendala yang  paling  menonjol dalam pemenuhan kebutuhan 

                                                           
12 Dg Tawang (50), nelayan, wawancara, Desa Tamasaju Kabupaten Takalar, 14 juni 2023 
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pokok anggota keluarga, seperti pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian 

sebagaimana ungkapan dg nuntung: 

“Modal merupakan kendala yang tidak bisa dihindari dalam  kegiatan  

nelayan, karena tidak bisa dipungkiri semua kegiatan yang berkaitan dengan 

kehidupan itu membutuhkan dana, baik untuk memenuhi kebutuhan 

peralatan nelayan itu sendiri, sarana dan prasarana, dan lain-lain”
13

 

Keterbatasan modal yang dimiliki oleh nelayan menyebabkan sebagian besar 

nelayan di Desa Tamasaju belum bisa mewujdukan kesejahteraan keluarga  serta  

pemberdayaan dari kepala nelayan Desa Tamasaju masih sangat kurang dalam 

memberikan pelatihan atau meningkatkan pengetahuan nelayan di desa tersebut. 

2. Surat Perizinan 

Dalam hal terkait pengurusan surat izin penangkapan ikan itu ternyata tidak 

semudah yang dipikirkan oleh para nelayan, banyaknya nelayan di Desa Tamasaju 

kabupaten takalar yang mengeluhkan rumitnya proses pengurusan perizinan kapal 

penangkapan ikan sehingga harus menunggu cukup lama sampai izin keluar agar bisa 

melaut. Adapun hal-hal yang mengurangi kelancaran pelayanan rekomendasi surat 

izin penangkapan ikan (SIPI) yaitu (1) Tidak menentunya waktu penerbitan surat 

rekomendasi. (2) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait syarat pengurusan izin. 

Terkait rumitnya pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluhkan 

oleh beberapa nelayan di Kecamatan Galesong ini mengakibatkan beberapa nelayan 

tidak dapat melaut. 

Berdasarkan pernyataan dari kepala nelayan Erwin yang menguturkan bahwa 

ia mengalami kendala sebagai kepala nelayan. 

Seperti yang di ungkapkan oleh kepala nelayan  yang bernama Erwin 

“Kendala yang saya alami sebagai kepala nelayan yaitu surat perizinan yang 

cukup lambat sehingga membuat nelayan terkendala untuk pergi melaut di 

akibatkan Karena harus melapor dengan Pemerintah setempat agar bisa keluar 

                                                           
13 Dg Nuntung (42) nelayan, wawancara, Desa Tamasaju Kabupaten Takalar, 14 juni 2023 
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melaut dan dengan perizinan itu para nelayan bisa diketahui keberadaanya jika 

di tengah laut.”
14

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang di 

alami yaitu perizinan yang cukup lama keluar sehingga membuat nelayannya lama 

untuk pergi melaut. 

Adapun pernyataan dari informan Dg. Nojeng sebagai nelayan menuturkan 

bahwa: 

 “kendala yang saya hadapi yaitu pelayanan masih kurang maksimal karena 

untuk mengurus surat-surat perizinan masih berbelit-belit apalagi syarat-syarat 

untuk mendaftar juga masih kurang jelas sehingga hal ini mempersulit saya 

dalam mengurus surat perizinan melaut dan itu bisa membuat saya dan teman-

teman saya terhambat lagi untuk keluar melaut.”
15

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendalanya 

surat perizinan dari pemerintah sehingga ia lama untuk melaut dan itu membuatnya 

harus pinjam uang ke tetangga karena kehabisan modal untuk pergi melaut. 

3. Bahan Bakar Solar/Bensin 

Untuk memperoleh surat rekomendasi subsidi BBM JBT solar, nelayan kecil 

harus memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) atau Bukti Pencatatan Kapal 

Perikanan (BPKP)yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi perikanan di 

Kabupaten/Kota. Selanjutnya untuk memperoleh TDKP atau BPKP, nelayan kecil 

harus memiliki: pertama, Pas Kecil yang di-keluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran 

dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Unit PelaksanaTeknis (UPT) Direktorat Jendral 

Perhubungan Laut. Kedua, Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku 

usaha yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS). Adapun salah 

satu syarat untuk memiliki NIB adalah nelayan kecil harus memiliki Nomor Pokok 

                                                           
14 Dg Erwin (40), kepala nelayan, wawancara, Desa Tamasaju Kabupaten Takalar, 14 juni 

2023 
15Dg Nojeng (38), nelayan, wawancara, Desa Tamasaju Kabupaten Takalar, 14 juni 2023 
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Wajib Pajak (NPWP). Jika ada salah satu dokumen yang tidak dipenuhi oleh nelayan 

kecil, maka nelayan kecil tidak bisa mendapatkan surat rekomendasi BBM 

bersubsidi. Persyaratan surat rekomendasi subsidi BBM JBT solar untuk nelayan agar 

mendapatkan izin untuk pembelian solar. 

Berdasarkan pernytaan dari kepala nelayan Erwin yang menguturkan bahwa ia 

mengalami kendala sebagai kepala nelayan. 

Seperti yang di ungkapkan oleh kepala nelayan yang bernama Erwin 

“ Kendala yang saya alami sebagai kepala nelayan sangat dirugikan jika solar 

tidak ada tersedia di pertamina maupun di pengecer . solar juga sulit di 

dapatkan di pertamina umum karena harus ada surat 

rekomendasi/keterangan dari desa baru di perbolehkan mengisi sedangkan 

untuk pembelian solar di eceran kadang ada tapi harganya jauh beda di 

pertamina umum sehingga nelayan cukup di beratkan dalam hal ini dan 

kadang hasil tangkapan tidak maksimal.
16

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang 

di alami yaitu bahan bakar solar/bensin yang langkah dan harus memiliki surat 

rekomendasi/keterangan dari desa sehingga nelayan lama untuk pergi melaut. 

Adapun pernyataan dari informan Ardiansyah sebagai nelayan menuturkan 

bahwa: 

“kendala yang saya hadapi yaitu karena susahnya beli di pertamina umum 

karena harus ada surat keterangan/rekomendasi dari desa baru di berikan 

oleh petugas pertamina tersebut.
17

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa kendalanya 

surat keterangan/rekomendasi dari desa agar mendapatkan bahan bakar solar/bensin 

dari pertamina. 

                                                           
16

 Dg Erwin (40), kepala nelayan, wawancara, Desa Tamasaju Kabupaten Takalar, 14 juni 

2023 

 
17 Ardiansyah (28), nelayan, wawancara, Desa Tamasaju Kabupaten Takalar, 14 juni 2023 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya 

maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bentuk Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa 

Tamasaju yakni Pemberian Modal / Perlengkapan, penambah wawasan dan Pelatihan 

Menggunakan Alat Navigasi Nelayan (GPS). 

2. kendala pemberdayaan terhadap kesejahteraan keluarga di desa tamasaju 

yakni perubahan iklim, kurangnya hasil tangkapan dan surat perizinan. 

B. Implikasi  

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan, maka dalam uraian tersebut  

akan dikemukakan implikasi sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Nelayan harus mampu mencari berbagai informasi mengenai harga 

kebutuhan sehari-hari yang efisien agar dapat menekan pengeluaran baik konsumsi, 

peralatan penangkapan ikan maupun pangan. 

2. Diharapkan peran serta dan keaktifan masyarakat dalam setiap  tahapan  

pelaksanaan program Pembangunan di Desa Tamasaju, utamanya terhadap 

kesejahteraan keluarga nelayan. Nelayan harus lebih kreatif lagi dalam mencari 

berbagai alternatif lain untuk menambah penghasilan. Tingkat kesadaran nelayan 

terhadap menabung  perlu ditingkatkan lagi agar bisa menghadapi kebutuhan yang 

mendesak. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Wawancara Kepala Nelayan 

1. Siapa nama dan berapa umur bapak ? 

2. Sudah berapa lama bapak mempunyai perahu dan melakukan kerjasama dengan    

para nelayan ? 

3. Apakah alasan bapak ikut bekerja melaut bersama para nelayan ? 

4. Dari mana bapak mendapatkan  modal untuk membeli peralatan melaut 

5. Bagaimana bentuk pemberdayaan nelayan yang bapak berikan terhadap 

kesejahteraan     keluarga ? 

6. Apa saja kendala yang di lakukan nelayan selama  melaut  

7. Apakah ada kemunitas kelompok nelayan di desa tamasaju kabupaten takalar ? 

Wawancara Nelayan 

1. Siapa nama dan berapa umur bapak ? 

2. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai nelayan ? 

3. Selain bekerja sebagai nelayan apakah bapak mempunyai pekerjaan sampingan? 

4. Apakah selama anda menjadi nelayan keluarga anda sejahtera ? 

5. Bagaimana Bentuk pemberdaayaan yang anda dapatkan selama bekerja sebagai  

nelayan di desa tamasaju kabupaten takalar ? 

6.  Apa kendala yang dihadapi terhadap kesejahteraan keluarga dengan bekerja  

sebagai nelayan ? 

7. Dengan bekerja sebagai nelayan, apakah kebutuhan pokok dapat terpenuhi ? 

8. Apakah dari pemerintah ada bantuan kesehatan nelayan ? 

9. Selama  bapak bekerja sebagai nelayan , berapa pendapatan yang bapak peroleh? 

10. Apakah ada dalam kelompok nelayan dimintai  iuran fasilitas nelayan ?
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DAFTAR INFORMAN  

Nama Pekerjaan 

Dg Erwin Kepala Nelayan  

Dg Nuntung Nelayan 

Dg Tawang Nelayan 

Dg Nassa  Nelayan 

Dg Nojeng  Nelayan 

Ardiansyah Nelayan 
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Gambar 1. 

Wawancara dengan Dg. Erwin (40 Tahun), Kepala Nelayan, Pada tanggal 14 juni 2023 di 

pelelangan beba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 

Wawancara  dengan Dg. Nuntung ( 42 Tahun), Nelayan, Pada tanggal 14 juni 2023 di 

pelelangan beba 
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Gambar 3. 

Wawancara dengan Dg. Nassa (48 Tahun),  Nelayan, Pada tanggal 14 juni 2023 di pelelangan 

beba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 

Wawancara dengan Dg. Nojeng (38 Tahun),Nelayan, Pada tanggal 14 juni 2023 di pelelangan 

beba 
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Gambar 5. 

Wawancara dengan Dg. Tawang (50 Tahun), Nelayan, Pada tanggal 14 juni 2023 

di pelelangan beba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. 

Wawancara dengan ardiansyah (26 Tahun), Nelayan, Pada tanggal 14 juni 2023 

di pelelangan beba 
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NUR INSAN , Lahir pada tanggal 04 Maret 1999 di kab. 

Bulukumba Provinsi Sulawesi selatan.  Anak Ke empat dari 5 

bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan 

bapak Muh Basri  dan ibu Jurmina. Penulis menempuh 

pendidikan di Sekolah Dasar Inpres Je‟netallasa. di Sekolah 

tersebut penulis menimbah  ilmu selama 6  tahun  dan  selesai  

pada tahun  2011.  Pada  tahun  yang  sama  penulis 

melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama  di SMP Negeri  1 Pallangga, Kab 

Gowa, dan selesai pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan 

tingkat menengah atas  di SMA Negeri  1 Bajeng dan  selesai pada tahun 2017. Pada 

tahun  2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) 

Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Kesejahteraan Sosial 

jenjang Strata Satu (S1) Selesai pada Tahun 2023. Penulis sangat bersyukur diberikan 

kesempatan oleh Allah swt sehingga bisa menimbah ilmu yang merupakan bekal 

untuk masa depan yang cerah. Penulis sangat berharap dapat mengamalkan  ilmu 

yang sudah diperoleh dan dapat memotivasi banyak orang kedepanya agar terdorong 

menimbah ilmu di manapun  orang tesebut berada. Dapat juga  membahagiakan  

orang tua dan juga orang orang yang  selalu  mendukung,  serta  berusaha  menjadi  

manusia  yang  berguna  bagi Agama, Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara. 
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