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ABSTRAK 

NAMA : Abu Rijal Al-Ghifari 

NIM  : 30600116105 

JUDUL : Kebijakan Kelautan Dan Budaya Masyarkat (Pengaruh 

Pelarangan Penangkapan Ikan Pari Manta Terhadap Budaya Masyarakat 

Desa. Lamakera Kabupaten Flores Timur. 

 

Skrpsi ini mengkaji tentang Kebijakan Kelautan Dan Budaya Masyarakat 

(Pengaruh Pelarangan Penagkapan Ikan Pari Manta Terhadap Budaya Masyarakat 

Desa Lamakera Kabupaten Flores Timur. Pokok permaslahan dalam penelitian ini 

yaitu 1) Bagaimana latar belakang budaya penngkapan ikan pari manta pada 

masyarakat desa Lamakera dan Bagaimana dampak sosial ekonomi Keputusan 

Menteri Nomor 4 Tahun 2014 terhadap ekonomi masyarakat Lamakera. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Adapun sumber data yamg di 

ambil dari penellitian ini yang bersumber dari data primer. Penelitian ini tergolong 

penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang 

bersumber dari tokoh pemuda, pemerintah desa dan masyarakat nelayan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) jadi latar belakang 

penangkapan ikan pari yang dilakukan oleh masyarakat desa Lamakera pada 

dasarnya berasal dari warisan nenek moyang mereka yang dari pertama 

menduduki wilayah atau perkampungan desa Lamakera hingga sampai saat ini. 

Awal mula penangkapan ikan pari ini dilakukan ketika saat itu masyarakat 

Lamakera yang saat ini adalah dulunya masyarakat pendatang yang meminta 

sebahagian tanah ke penduduk asli dan pada saat itu tuan tanah memberi syarat 

agar masyarakat pendatang menangkap ikan pari untuk dijadikan jamuan untuk 

prosesi adat penyerahan tanah keesokan harinya dan masyarakat Lamakera 

berhasil menagkap dua ekor ikan pari untuk serahkan ke tuan tanah dan dijadikan 

jamuan untuk acara penyerahan tanah. 2) dampak Keputusan Menteri kelautan 

dan perikanan terhadap faktor perekonomian masyarakat Lamakera yaitu ikan pari 

manta merupakan tradisi warisan budaya masyarakat Lamakera dari nenek 

moyang masyarakat lamakera, ikan pari manta juga mempunyai nilai jual yang 

sangat tinggi dan mampu menghidupi kehidupan masyarakat Lamakera sehari-

hari. 

Saran dari penelitian ini antara lain: 1) Perlu adanya sosialisasi dari 

pemerintah untuk masyarakat sebelum menerapkan kebijakan yang bersangkutan. 

2) Kalaupun Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.4 Tahun 2014 tetap 

diterapkan maka pemerintah harus mampu memberikan solusi atau mampu 

membuka lapangan kerja yang layak bagi masyarakat yang bersangkutan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Cita‐cita Indonesia menjadi poros maritim dunia semakin mengemuka 

ketika Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menggantikan Susilo Bambang 

Yudhoyono pada bulan Oktober 2014. Cita‐cita poros maritim menjadi visi utama 

yang diusung untuk periode lima tahun pemerintahan presiden ke tujuh Indonesia 

tersebut. Indonesia merupakan negara yang memiliki kurang lebih 17.506 pulau 

yang tersebar dalam luas lautan yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi. 

Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Posisi ini 

menguntungkan karena letak strategisnya di persimpangan dua samudera yaitu 

Samudera Hindia dan Pasifik serta dua benua yaitu benua Asia dan Australia. 

Keuntungan ini menjadi modal dasar keinginan pemerintah untuk menjadikan 

Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagai langkah awal, misalnya, pada 13 

November 2014 Joko Widodo menyampaikan visi kelautan dalam KTT Asia 

Timur (East Asian Summit) di Myanmar. Dengan gagasan tersebut, disampaikan 

bahwa Indonesia akan memiliki peran besar dalam berbagai bidang. Dalam 

bidang ekonomi, Indonesia akan memegang peranan penting dalam perdagangan 

dunia, karena 40 persen perdagangan internasional melalui perairan Indonesia.1 

Sebagai langkah awal untuk menjalankan visi poros maritim, Jokowi 

merancang lima agenda yang diperuntukkan bukan hanya kepada jajaran 

                                                           

1Ismah Rustam, “(Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita‐cita Indonesia sebagai Poros 

Maritim Dunia)”. Indonesian perspective Vol. 1 Nomor. 1  Januari‐Juni, 2016, h. 2. 
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pemerintah saja tetapi seluruh lapisan masyarakat. Pertama, membangun kembali 

budaya maritim Indonesia dimana identitas, kemakmuran, dan masa depan bangsa 

sangat ditentukan oleh pengelolaan laut. Kedua, bangsa Indonesia wajib untuk 

menjaga dan mengelola sumber daya laut. Ketiga, memprioritaskan 

pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim salah satunya dengan 

membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, industri perkapalan, dan 

pengembangan pariwisata maritim. Keempat, melaksanakan diplomasi maritim. 

Kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Gagasan poros maritim 

menjadi sangat tepat dikemukakan saat ini mengingat kondisi perekonomian Asia 

Pasifik sedang dalam perkembangan pesat.2 

Indonesia telah dikenal dunia sebagai negara kepulauan terbesar yang 

memiliki kondisi konstelasi geografis yang sangat strategis, karena wilayah 

Indonesia terletak pada posisi silang dunia yaitu di antara dua benua dan dua 

samudera, sehingga dengan posisi geografis tersebut menyebabkan laut diantara 

pulau-pulau menjadi alur laut yang sangat penting artinya bagi lalu lintas 

pelayaran nasional maupun internasional.3 

Perkembangan luas wilayah laut ini harus dipandang sebagai tantangan 

nyata untuk dikelola, dijaga dan diamankan bagi kepentingan Indonesia. Laut 

telah berkembang menjadi aset nasional, sebagai wilayah kedaulatan, ekosistem, 

sumber daya yang digunakan sebagai sumber energi, sumber makanan serta 

                                                           

2Ismah Rustam, “Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita‐cita Indonesia sebagai Poros 

Maritim Dunia”.Indonesian perspective Vol. 1 Nomor. 1  Januari‐Juni, 2016, h. 5. 

3Dr. Marsetio, “Aktualisasi Peran pengawasan Wilayah Laut Dalam Mendukung 

Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim Yang Tangguh” (Medan, Universitas Sumatera 

Utara, 2015), h.1.   
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berperan sebagai media perhubungan antara pulau, kawasan perdagangan, dan 

pertukaran sosial budaya.4 

Indonesia merupakan negara kepulaua n yang mempunyai wilayah 

perairan yang luasnya mencapai 5,4 juta km2, dalam wilayah perairan tersebut 

terkandung keanekaragaman hayati ikan yang tertinggi di dunia serta berbagai 

macam potensi sumber daya ikan, di antaranya ikan Pari Manta (Manta alfredi 

dan Manta birostris).5 

Untuk menjaga  ketersediaan Ikan Pari Manta yang populasinya semakin 

menurun, perlu dilakukan perlindungan penuh terhadap ikan pari manta, maka 

Indonesia sebagai negara hukum dalam hal ini turut serta mengatur lebih lanjut 

dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan. Dengan maksud agar ada 

kepastian hukum yang menjadi acuan bagi masyarakat nelayan se-Indonesia 

dalam menjalankan profesi mereka sebagai masyarakat nelayan. Semangat bangsa 

Indonesia atau khususnya lagi pemerintahan Jokowi-JK sejalan dengan apa yang 

menjadi nawa cita mereka, yakni pembanguan ekonomi maritim, di antaranya 

juga termasuk melakukan perlindungan (konservasi) terhadap ekosistem laut. 

dalam peraturan yang menjadi landasan yakni Undang-undang No.45 Tahun 2009 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang N0.31 Tahun 2004 Tentang Perikana 

Pasal 7 ayat (1) huruf U, Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan Pasal 

7 ayat (6) Menteri menetapkan jenis ikan yang di lindungi dan KKP untuk 

                                                           

4Dr. Marsetio, “Aktualisasi Peran pengawasan Wilayah Laut Dalam Mendukung 

Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim Yang Tangguh” (Medan, Universitas Sumatera 

Utara, 2015), h.1-2.  

5Didi Sadili dkk., “Pedoman Pendataan dan Survei Populasi Pari Manta” (Jakarta, 

Direktorat Konservasi dan Kawasan Jenis Ikan, 2015), h. 1.  
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kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian SDI 

dan/atau lingkunganNya.6Termasuk juga Keputusan Menteri Nomor 4 tahun 2014 

tentang perlindungan penuh ikan pari manta. Namun dari kebijakan-kebijakan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mampu memberikan keadilan kepada 

masyarakat nelayan terkhususnya masyarakat nelayan di Lamakera. 

Dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menurut masyarakat 

Lamakera serasa tidak adil bagi mereka sebab dalam kebijakan tersebut 

masyarakat sangat dirugikan dengan salah satu pendapatan mereka yang hilang 

akibat dikeluarkannya kebijakan tersebut. 

Masyarakat desa Lamakera sendiri memiliki salah satu budaya yang 

sekaligus merupakan mata pencaharian mereka, dimana budaya ini hampir 

tergeser dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait 

regulasi ingin menjaga populasi ikan Pari Manta itu sendiri. Pemerintah sendiri 

dalam mengeluarkan Kepmen No. 4 Tahun 2014 ini menurut saya tidak sesuai 

dengan apa yang terjadi di lapangan kususnya bagi masyarakat desa Lamakera, 

sebab sesuai dengan isi kebijakan diatas bahwasanya ingin menjaga populasi ikan 

Pari Manta, masyarakat Lamakera sangat paham betul terkait dengan menjaga 

habitat atau menjaga populasi ikan Pari Manta itu sendiri. Sebab dalam proses 

penangkapan ikan Pari Manta dalam satu tahun masyarakat Lamakera ini hanya 

menangkap paling cepat satu bulan dalam satu tahun dan paling lama dua bulan 

dalam satu tahun, bulan-bulan selanjutnya masyarakat Lamakera membiarkan 

habitat dari ikan Pari Manta untuk berkembang biak. Proses penangkapannya juga 

                                                           
6Didi Sadili dkk., “Pedoman Pendataan dan Survei Populasi Pari Manta” (Jakarta, 

Direktorat Konservasi dan Kawasan Jenis Ikan, 2015), h.33-34.  
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tidak dilakuakan oleh sembarang orang namun hanya bisa dilakukan oleh orang-

orang yang terlatih. Penangkapannya  berlangsung dari bulan maret sampai 

dengan bulan april.Jadi secara tidak langsung masyarakat desa Lamakera turut 

serta dalam menjaga populasi dari ikan Pari Manta itu sendiri, jadi pantas saja 

masyarakat Lamakera merasa tidak adil dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. 

Selain kebijakan kebijakan di atas, ada satu kebijakan pemerintah yang 

menarik karena di kebijakan yang satu ini masyarakat nelayan dilindungi yang 

secara tidak langsung bisa menjadi kekuatan masyarakat untuk melawan 

keputusan menteri Nomor 4 Tahun 2014. Salah satu kebijakan kelautan tentang 

penangkapan ikan yaitu di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang partisipasi masyarakat 

dalam penyelengaraan perlindungan dan perberdayaan nelayan, pembudi daya 

ikan, dan petambak garam. Pada putusan tersebut yang menjadi poin penting 

kajian tulisan ini adalah pada pasal 1ayat (2) tentang Perlindungan nelayan, 

pembudi daya ikan, dan petambak garam adalah segala upaya untuk membantu 

nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam menghadapi 

permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman, dan 

pada pasal 1 ayat (5) tentang, penangkapan ikan adalah kegiatan untuk 

memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan 

alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk 
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kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, 

mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan.7 

Salah satu daerah yang menjadi basis penangkapan ikan Pari Manta adalah 

kampung Lamakera.Lamakera terletak di Kecamatan Solor Timur Kabupaten 

Flores Timur. Wilayah perairan Flores Timur dikaruniai kekayaan alam laut yang 

sangat luar biasa banyak. Berbagai jenis ikan ekonomi penting, ikan karang, dan 

bergai jenis pari termasuk ikan pari manta.Dalam sejarah, proses penangkapan 

ikan Pari Manta sangat terkait erat dengan keberadaan kampung Lamakera beserta 

pembentukan identitas kultural masyarakatnya.8 

Lamakera tidaklah asing dengan penangkapan ikan pari manta. Keahlian 

menangkap manta sudah diwariskan secara turun temurun ratusan tahun yang lalu 

oleh nenek moyang penduduk kampung Lamakera. Menurut pengakuan nelayan, 

penangkapan manta atau dalam bahasa local disebut dengan belelang dilakukan 

bergantung musim dan kondisi cuaca. Lamakera sejak beberapa ratus tahun lalu 

merupakan nelayan ulung yang menangkap ikan Pari Manta dengan alat tangkap 

tradisional seadanya. Masyarakat Lamakera tidak memiliki lahan untuk bercocok 

tanam sebab topografi tanah tidak mendukung kegiatan ini, sehingga kegiatan 

                                                           
7Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/Permen-

Kp/2019 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemberdayaan 

Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam 

 
8Devisi Danus, “Tradisi Perburuan Pari Manta di Lamakera”, Unit Kegiatan Selam Air-

387 Universitas Diponegoro, April 26, 2016 
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melaut merupakan warisan utama para leluhur yang masih di lestarikan hingga 

saat ini.9 

Pemanfaatan dan penangkapan ikan pari yang dilakukan oleh masyarakat 

Lamakera salah satu sebagai sumber penghasilan masyrakat Lamakera ini juga 

sebagai warisan budaya yang suda diwariskan secara turun temurun oleh nenek 

moyang masyarakat Lamakera itu sendiri. Selain sebagai budaya masyarakat 

Lamakera secara khusus, budaya penangkapan ikan pari ini sendiri bisa menjadi 

warisan budaya maritim Indonesia. Kebiasaan penangkapan ikan pari yang 

dilakukan masyarakat Lamakera merupakan bentuk budaya yang sudah mengakar 

secara turun temurun. 

Jadi dengan keluarnya Keputusan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 

menimbulkan kegelisahan bagi mayarakat terkhususnya masyarakat Lamakera, 

terjadi pro kontra di kalangan masyarakat Lamakera, hampir 95 % masyarakat 

Lamakera kontra terhadap Keputusan Menteri tersebut dan ada sebagian yang 

memang mempunyai kepentingan dalam keputusan Menteri tersebut sehungga 

mereka pro terhadap kepetusan atau kebijakan tersebut. Dengan keluarnya 

Kebijakan ini masyarakat nelayan di Lamakerakekuarangan penghasilan karena 

salah satu mata pencaharian mereka dengan memburu ikan Pari Manta telah di 

larang oleh pemerinta yang tanpa berfikir panjang bahwa ini merupakan salah satu 

mata pencaharian yang di andalkan untuk memperoleh penghasilan dan juga ini 

merupakan salah satu warisan dari leluhur masyarakat Lamakera yang terdahulu. 

                                                           

9Mena Risky, “Tradisi Pemburuan Pari Manta di Lamakera”, diakses dari 

uksa387.undip.ac.id, pada tanggal 01 Januari 2016 pukul 11.30. 
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Tak hanya itu, ibu-ibu yang dulunya mendapatkan penghasilan dari ikan pari ini 

sekarang mereka tak bisa lagi meraup keuntungan tersebut dan ini juga akan 

berdampak pada perekonomin masyarakat Lamakera itu sendiri. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Agar lebih terarahnya penelitian ini dan tidak menimbulkan kekeliruan 

dalam memahaminya, maka penulis akan memberikan beberapa variabel yang 

akandibahas, yaitu: 

a. Keputusam Meneteri Nomor 4 Tahun 2014 yang mempengaruhi 

budaya masyarakat lokal. 

2. Deskripsi Fokus 

Focus Penelitian Deskripsi Fokus 

Keputusam Meneteri Nomor 4 Tahun 

2014 yang mempengaruhi budaya 

masyarakat lokal. 

Kekuatan Hukum Keputusan 

Menteri No. 4 Tahun 2014 

Fungsi Keputusan Mneteri 

Masyarakat  Desa Lamakera 

Budaya Kelautan Masyarakat 

Desa Lamakera 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 

pokok  permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang budaya penangkapan Ikan Pari Manta pada 

masyarakat Desa Lamakera? 
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2. Bagaimana dampak social ekonomi Keputusan Menteri Nomor 4 tahun 

2014 terhadap budaya masyarakat Lamakera? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. TujuanPenelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

a. Untuk memahami dan menganalisis latar belakang budaya 

penangkapan Ikan Pari Manta pada masyarakat Desa Lamakera. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kepeutusan Menteri Nomor 4 Tahun 

2014 Terhadap Budaya Masyarakat Lamakera. 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditentukan bahwa kegunaan 

penelitian ini terbagi dalam dua kegunaan yaitu: 

a. Kegunaan teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat meberikan sumbangan pengetahuan 

dalam perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, dan Hukum Ketatanegaraan 

pada khususnya mengenai Keputusan Menteri (KEPMEN) No.4 Tahun 2014 

Tentang Pelarangan Pari Manta.  

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah 

terkhusus yang mengeluarkan peraturan terkait Keputusan Menteri  bahwasanya 

kebijakan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Bagi nelayan, 

agar lebih memahami apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta 
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diharapkan dapat membantu dalam usaha memperbaiki kesejahteraan hidup para 

neleyan.  

E.  Kajian Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kajian penelitian terdahulu yang 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian dan kajian 

lebih lanjut. Berikut ini akan dikemukan beberapa kajian penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian ini, yaitu: 

Randi M Prakon, “Disintegrasi sosial (studi regulasi perlindungan ikan 

pari manta masyarakat lamakerakabupaten flores timur)”. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa bentuk disintegrasi sosial masyarakat Lamakera kabupaten 

Flores Timur berupa, pergolakan daerah yaitu kesenjangan yang terjadi dalam 

kebijakan politik mengenai adanya Kepmen No 04 Tentang perlindungan ikan 

pari manta di Lamakera oleh pemerintah kabupaten Flores Timur sehingga 

terjadinya konflik sosial antara individu dengan individu atau 

kelompok.Penelitian diatas dijadikan referensi atas dasar kesamaan pembahasan 

utama, yaitu mengenai perlindungan ikan pari manta (IPM) dan lokasi 

penelitiannya, Penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu tujuan penelitian. 

 Wahyudi Amar, “Keberlanjutan Perekonomian Masyarakat (Pasca 

Kepmen-Kp No. 4 Tahun 2014 Di Desa Watobuku Kabupaten Flores Timur)”. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa keberlanjutan perekonomian masyarakat desa 

watobuku pasca Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2014, masyarakat menolak adanya kebijakan perlindungan penuh  

ikan pari manta dikarenakan pola pemanfaatan ikan pari manta merupakan suatu 
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budaya yang berpengaruh kepada perekonoimian masyarakat, tampa adanya solusi 

yang tepat sesuai dengan kearifan masyarakat maka kegiatan tersebut masih terus 

berlanjut. 

 Penelitian diatas dijadikan referensi dikarenakan ada kesamaan 

pembahasan terkait KEPMEN  No. 4 Tahun 2014 terkait Pari Manta. Dan 

perbedaan penelitian dari wahyudi Amar hanya membahas terkait 

keberlangsungan perekonomian bagi masyarakat Lamakera, sedangkan penelitian 

ini membahas terkait perekonomian bagi masyarakat lamakera juga namun di sisi 

lain penelitian ini juga membahas tentang keberadaan KEPMEN serta sikap 

masyarakat terhadap KEPMEN. 

 Retnani Amurwaningsih, “Perlindungan Budaya Tradisional Indonesia 

Melalui Pencatatan Dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu”. Banyak 

budaya tradisional Indonesia yang dipublikasikan, namun minim perlindungan, 

sehingga sering diklaim oleh pihak asing.Oleh karna itu berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan kemudian 

mencetuskan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagai database, hasil 

penelitian ini perlu adanya perlindungan secara khusus dilar rezim HKI sesuai 

dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, yaitu melalui upaya 

inventarisasi.Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu memberikan perlindungan 

yang bersifat preventif.Penelitian diatas dijadikan referensi karena memiliki 

kesamaan dalam membahas budaya tradisional masyarakat. 

Ragil Surahmad, “Sosialisasi penyelamatan ikan pari manta sebagai biota 

laut yang di lindungi di perairan Lamakera, Flores Timur melalui perancangan 
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iklan layanan masyarakat”. Perancangan iklan layanan masyarakat (ILM) ini di 

buat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat memanfaatkan ikan pari manta 

secara berkelanjutan melalui pariwisata di Lamakera, Flores Timur. Hasil dari 

perancangan ILM ini berupa poster, spanduk, kaos, kalender, umbul-umbul, 

gantungan kunci, pin, stiker, baliho, masker, iklan internet. 

 Penelitian di atas dijadikan referensi karena memilki kesamaan dalam 

membahas pari manta dan lokasi penelitiannya. Perbedaan dari penelitian ini 

terletak pada tujuannya. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, tulisan yang saya bahas didalam 

tulisan ini memiliki perbedaan yaitu terletak pada kajian  budayanya.Tulisan ini 

membahas tentang kebijakan  pemerintah yang hadir ditatanan masyarakat yang 

mencoba menghilangkan budaya dari masyarakat di DesaLamakera kabupaten 

Flores Timur. Budaya yang dibahas dalam tulisan ini membahas tentang budaya 

penagkapan ikan pari yang di lakukan oleh masyarakat desa Lamakera secara 

turun temurun. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Kebijakan Kelautan 

Dalam Keputusan Menteri yang bersifat mengatur (regels) kita harus 

merujuk pada ketentuan Pasal 100 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang berbunyi: 

Semua keputusan, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan 

bupati atau walikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini 

berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan 

undang-undang ini. 

Jadi, menurut UU 12/2011 keputusan-keputusan yang sifatnya mengatur 

yang sudah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut, harus dimaknai 

sebai peraturan. Ketentuan seperti ini juga diatur dalam pasal 56 UU NO. 10 

Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (“UU 

10/2004”) yang telah dicabut dan dinyatakan berlaku oleh UU 12/2011.10 

Sebagai tindak lanjut dari PP No. 60 Tahun 2007 tentang konservasi 

sumber daya ikan, telah di tetapkan beberapa peraturan Menteri antara 

lain:Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2010 

Tentang Tata Cara Peetapan Status Perlindungan Jenis Ikan, yang merupakan 

                                                           

10Hakim Amrie, “Perbedaan antara Peraturan Menteri dengan keputusan Menteri” 

(https://m.hukumonline.com/klinik/detail/perbedaan-anatara-peraturan-menteri-dengan-keputusan-

menteri/, Diakses pada 5 februari 2019, 2019) 
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peraturan pelaksanaan dari pasal 24 aya (2). Pada peraturan menteri diatas dalam 

pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa otoritas keilmuan adalah lembaga pemerintah 

yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada otoritas 

pengelolaan mengenai konservasi SDI berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan 

termasuk dalam rangka pelaksanaan CITES. 

a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 04/MEN/2010 

tentang tata cara pemanfaatan jenis ikan dan genetik, yang merupakan 

peraturan pelaksanaan dari pasal 35 ayat (6); pasal 37 ayat (5); pasal 39 

ayat (3); pasal 40 ayat (3); pasal 42 ayat (6); pasal 43 ayat (5) dan pasal 44 

ayat (6).11 

Adapun peraturan yang menjadi landasan kekuatan hukum perlindungan 

terhadap Keputusan Menterisebagai berikut : 

a. Undang - Undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan pada pasal 13 ayat 

(1) dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan, dilakukan upaya 

konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetik. 

b. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya 

Ikan pada pasal 21, 22, 30 dan pasal 35 mengamanatkan bahwa : a. Pasal 

21, konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan : (i) melindungi jenis 

ikan yang terancam punah; (ii) mempertahankan keanekaragaman jenis 

ikan; (iii) memelihara keseimbangan dan kemantapan eksosistem; (iv) 

memanfaatkan sumberdaya ikan secara berkelanjutan. b. Pasal 22, 

                                                           

11Chomariyah, “Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan: Pelaksanaan Pendekatan Kehati-

hatian Oleh Indonesia” (Malang: SETARA Press, 2014), h. 109. 
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konservasi jenis ikan dilakukan : (i) penggolongan jenis ikan; (ii) 

penetapan status perlindungan jenis ikan; (iii) pemeliharaan; (iv) 

pengembangbiakan, dan; (v) penelitian dan pengembangan. c. Pasal 35 

ayat (1) Pemanfaatan jenis ikan dan genetic sebagaimana pasal 3 ayat (3) 

dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak 

dilindungi.  

c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan 

Pari Manta.12 

Adapun tujuan dari Keputusan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 yaitu, 

konservasi Pari Manta bertujuan untuk melindungi Pari Manta dari ancaman 

kepunahan , menjaga kestabilan populasinya dihabitat alam dan mengembangkan 

model pemanfaatan berkelanjutan melalui ekowisata. Tujuan tersebut sudah 

sejalan dengan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi 

Sumber Daya Ikan. Konservasi jenis ikan adalah upaya  melindungi, melestarikan 

dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, 

dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan 

datang. Ini berarti bahwa populasi Pari Manta harus dapat dijaga kelestariannya 

dan dapat memberikan manfaat ekonomi kumulatif yang lebih tinggi bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Karena Pari Manta merupakan jenus ikan yang 

                                                           

12Hendra Nurcahyo dkk; “Pari Manta (Manta spp.) Di Perairan KKP Nusa Penida dan 

Taman Nasional Komodo” (Denpasar : BPSPL Denpasar, 2016), h. 11. 
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dilindungi secara penuh maka potensi ekonomi yang memungkinkan untuk 

dikembangkan adalah melaui kegiatan ekowisata bahari.13 

Pemerintah disini dalam mengeluarkan kebijakan terkait pelarangan 

penagkapan Ikan Pari Manta dari kepunahan dan ancaman penangkapan ikan 

dengan alat-alat yang dapat merusaka sumber daya laut sejalan dengan apa yang 

ada di dalam QS ar – Rum/30 : 41 yang berbunyi 

قهَُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعََلَّهُمْ يَرْجِعوُنَ كَسَبتَْ أيَْدِي النَّاسِ لِيذُِيظَهَرَ الْفسََادُ فِي الْبَر ِ وَالْبَحْرِ بمَِا   

Terjemahnya  : 

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).14 

 

B. Konsep Kearifan Lokal 

Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat 

bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota 

masyarakat. Menurut rumusan yang dikeluarkan oleh depertemen Sosial 

(sekarang kementerian Sosial) kearifan lokal diartikan sebagai strategi kehidupan 

yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab 

berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.15 

                                                           

13Didi Sadili dkk; “ Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Pari Manta” (Jakarta: 

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, 2015), h. 33. 

14Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan. (Penerbit SABIQ. Depok : 2009), 

h. 408. 

15Isman Pratama dan jajang Gunawijaya, “Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana 

Pada Masyarakat Baduy”. Makara, Sosial Humaniora  Vol.15 No. 1, Juli 2011, h. 67 
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Kearifan lokal (local wisdom) merupakan produk berabad-abad yang 

melukiskan kedalaman batin manusia dan kelauasan relasionalitas dengan 

sesamanya serta menegaskan keluhuran rasionalitas hidupnya. 

Kearifan lokal memiliki kedalaman dan cetusan nyata yang indah berupa: 

relasi dengan Tuhan atau konsep tentang Tuhan, relasi dengan alam atau dunia, 

relasi dengan sesamanya dan hidup bersama; dan juga bagaimana konsep 

kemanusiaan tumbuh dan berkembang; bagaimana pengertian tentang kebersatuan 

dihayati dan dihidupi; bagaimana kebersamaan dalam hikmat dan kebijaksanaan 

ditata; dan bagaimana gambaran mengenai keadilan diwujud-nyatakan.16 

Kearifan lokal tersembunyi dalam tradisi hidup sehari-hari, dalam 

mitologi, dalam sastra yang indah, dalam bentuk-bentuk ritual penghormatan atau 

upacara adat, dalam wujud nialai-nilai simbolik bentuk rumah (tempat tinggal), 

dalam bahasa dan kebudayaan kesenian, dan dalam tata kehidupan “lokalitas” 

indah lainnya.17 

Kearifan lokal memiliki karakter yang lekat dengan locus (tempat), yang 

darinya ditarik ajektif, local (yang berkaitan dengan tempat). “locus” dalam 

filsafat tidak sekedar mengatakan sudut pandang geografis, melainkan kehidupan 

manusia yang berkaitan dengan “wilayah”. Tempat tinggal di suatu wilayah tidak 

hanya berupa dataran atau pegunungan atau pinggiran pantai, atau hutan atau 

sawah, melainkan mengurai suatu kebijaksanaan khas. Kebijaksanaan berupa 

produk “relasionalitas” manusia dengan alam tempat dia bertumbuh dan 

                                                           
16Armada Riyanto,”Kearifan Lokal Pancasila Butiran-Butiran Filsafat Keindonesiaan”. 

(Yogyakarta: Penerbit  PT Kanisius, 2015), h. 28. 
17Armada Riyanto,”Kearifan Lokal Pancasila Butiran-Butiran Filsafat Keindonesiaan”. 

h. 29 
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berkembang. Jadi, “lokalitas” juga memaksudkan “relasionalitas” manusia dengan 

alam, Tuhan yang mengatasi hidupnya, dan sesamanya.18 

Dengan demikian kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan 

tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikan secara 

turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu 

masyarakat. Kearifan lokal berfungsi dan bermakna dalam masyarakat baik dalam 

pelestarian sumber daya alam dan manusia, pemerintahan adat dan budaya, serta 

bermanfaat untuk kehidupan.19 

C. Ekonomi Politik  

Berbicara ekonomi politik berarti kita berbicara bagaimana kebijakan-

kebijakan politik atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi 

perkembangan ekonomi di suatu negara baik negara berkembang maupun negara 

maju. Kebijakan politik yang dimaksud disini yaitu dimana kebijakan-kebijakan 

yang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat memberikan dampak yang 

besar kepada masyarakat baik masyarakat kelas atas maupun masyarakat kelas 

bawah, namun di indonesia sendiri perlu adanya kebijakan-kebijakan yang lebih 

memeberikan dampak yang besar kepada masyarakat kelas bawah terkhusus 

masyarakat petani dan masyarakat nelayan di indonesia itu sendiri.  

Nasib suatu masyarakat tidak hanya terletak pada faktor geografis dan 

faktor budaya semata, tetapi bagaimana kinerja suatu institusi ekonmi dan institusi 

                                                           

18Armada Riyanto,”Kearifan Lokal Pancasila Butiran-Butiran Filsafat 

Keindonesiaan”.h.29. 

19Isman Pratama dan jajang Gunawijaya, “Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana 

Pada Masyarakat Baduy”.Makara, SosialHumaniora Vol.15 No. 1, Juli 2011, h. 68. 
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politik juga dapat menetukan nasib dari suatu masyarakat trsebut. Dalam bahasa 

kasar bisa dikatakan bahwa makmur dan tidaknya masyarakat di suatu negara itu 

di tangan politik. 

Seperti dikutip dalam buku mengapa Negara gagal sebagai berikut; setiap 

masyarakat bekerja sesuai dengan kaidah serta hukum ekonomi dan politik yang 

dibuat dan ditegakan oleh negara maupun rakyat secara kolektif. Lembaga-

lembaga ekonomi membentuk insentif ekonomi: kesempatan bagi rakyat untuk 

mengenyam pendidikan, menabung dan berinvestasi, berinofasi dan mengadopsi 

teknologi dan sebagainya. Adalah proses politik yang membentuk lembaga-

lembaga ekonomi yang  akan menguasai hajat hidup masyarakat, dan pada 

gilirannya lembaga-lembaga politik itu akan menentukan mekanisme dan 

pelaksanaan dari semua tatanan tersebut sebagai contoh, lembaga politik suatu 

negara memengaruhi kemampuan rakyat untuk mengendalikan sepak terjang 

politisi dan mengatur sikap mereka. Kondisi ini juga yang pada gilirannya akan 

menentukan apakah para politisi itu benar-benar bekerja sebagai agen 

instrumental penyambung lidah rakyat (seburuk apapun kinerja mereka itu), atau 

justru berpeluang menyalah gunakan kekuasaan yang diamanatkan kepada 

mereka, atau mereka justru berkhianat, menimbun harta dan mengikuti agendanya 

sendiri yang ,erugikan kepentingan publik. Lembaga-lembaga politik yang 

dimaksud bukan hanya mencakup konstitusi tertulis dan masyarakat yang 
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demokratis, namun juga mencakup kekuaasaan dan kemampuan negara untuk 

meregulasi dan mengatur masyarakat.20 

Buku ini juga akan menunjukan bahwa meskipun lembaga-lembaga 

ekonmi sangat menentukan makmur atau miskinnya sebuah negara, ternyata 

percaturan politik dan lembaga-lembaga politik lebih mewarnai dan menentukan 

watak lembaga-lembaga ekonomi yang ada. Teori ini berusaha menjelaskan efek 

yang ditimbulkan berbagai lembaga ekonomi dan politik terhadap kesuksesan dan 

kegagalan negara di dunia-yang berimbas pada kemakmuran dan kemiskinan di 

bidang ekonomi; serta pembentukan dan perubahan lembaga-lembaga itu dan 

bagaimana lembaga tersebut gagal mengubah diri, meskipun kegagalan itu 

menyebabkan kemiskinan dan kesengsaraan jutaan manusia, yang berujung pada 

politik kemiskinan dan kemakmuran.21 

D. Kerangka Konseptual 

Untuk memudahkan dalam memahami dan menjelaskan hal-hal mengenai 

Keputusan Menteri tentang pelarangan Ikan Pari Manta di Lamakera maka 

terlebih dahulu membuatkan kerangka pikir guna melakukan penelitian yang baik.  

 

 

 

                                                           

20Daron Acemoglu dan Jamaes A. Robinson, “Mengapa Negara Gagal (Why Nation 

fail)” (Jakarta : PT Gramedia, 2017), h. 42- 43. 

21Daron Acemoglu dan Jamaes A. Robinson, “Mengapa Negara Gagal (Why Nation 

fail)” h. 44-45. 



21 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebijakan Kelautan 

Budaya Masyarakat 

Lamakera 

Dampak terhadap 

Perekonomian 

Keputusan Menteri 
UU No. 4 Tahun 

2014 

Solusi untuk menjaga 

budaya masyarakat dan 

Membuka lapangan 

kerja 



  

22 
 

BAB III 

METODEPENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Deskriptif digunakan agar mampu memahami dan memberikan gambaran yang 

jelas mengenai permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. 

Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih 

menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah 

dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian 

ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (indepth analysis), yaitu 

mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kulitatif yakin bahwa 

sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Menurut 

teori penelitian kualitatif, agar penelitinya dapat betul-betul berkualitas, maka data 

yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu berupa data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan 

secara lisan,gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat 

dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan 

dengan variabel yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh 
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dari dokumen- dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, 

rekaman video, benda-benda, dan lain-lainyang dapat memperkaya data primer22 

Dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa 

kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman 

sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Peneliti kualitatif percaya 

bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan 

terhadap orang- orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.23 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian terletak di Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten 

Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

B. Pendekatan Penelitian 

Degan pendekatan ilmiah manusia berusaha memperoleh kebenaran 

ilmiah, yaitu kebenaran yang dapat dipertanggung jawaban secara rasional dan 

empiris. Kebenaran semacam ini dapat diperoleh dengan metode ilmiah. Secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa pendekatan ilmiah dikatakan sebagai suatu 

usaha untuk mencari ilmu pengetahuan dengan menggunakan cara-cara berfikir 

yang didukung dengan langkah-langkah tertentuyang bersifat sistematis.24 

Pendekatan empirik di kembangkan dengan mengandalkan penalaran 

induktif, dimana kesimpulan-kesimpulan di tarik berdasarkan fakta / data yang 

berasal dari lapangan dan dapat diobservasi dalam dunia nyata. Kesimpulan-

                                                           

22Sandu Siyoto, “Dasar Metodelogi Penelitian” (yogyakarta: Literasi Media Publishing, 

2015), h. 28.    

23Sandu Siyoto, “Dasar Metodelogi Penelitian” h. 29. 

24Sandu Siyoto, “Dasar Metodelogi Penelitian” h. 3.  
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kesimpulan dari penalaran induktif ini dapat berbeda atau bahkan bertentangan 

antara satu dengan yang lainnya untuk hal yang sama. Tidak jarang pula 

kesimpulan yang di peroleh tidak logis.25 

C. Sumber Data 

Data diambil untuk mengetahui dampak kebijakan Pemerintah terhadap 

budaya masyarakat nelayan Lamakera. Sedangkan Sumber datanya diambil dari 

tokoh pemuda, pemerintah desa dan masyarakat nelayan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menggunakan beberapa cara, diantaranya: 

1. Pengamatan atau Observasi 

Pengamatan atau observasi sangat sering dipilih sebagai teknik 

pengumpulan data dalam penelitian yang bermaksud mengkaji tingkah laku. Hal 

ini dilandasi oleh suatu pertimbangan bahwa tingkah laku kurang tepat jika diukur 

dengan tes, inventori, maupun kuesinioner. Dua teknik pengumpulan data yang 

disebut terakhir ini menggunakan pendekatan pelaporan diri sendiri (self report) 

sehingga responden cenderung bias dalam memberikan informasi kepada orang 

lain mengenai dirinya sendiri.26 

 

 

                                                           

25Khalifah Mustamin, “Metodeogi Penelitian Pendidikan” (Yogyakarta: Aynat 

Publishing, 2015), h. 8-9.  

26Khalifah Mustamin, “Metodeogi Penelitian Pendidikan” (Yogyakarta: Aynat 

Publishing, 2015), h. 146.  
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2. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan carabertanya langsung kepada responden atau informan. Responden ialah 

orang-orang yang diajdikan sebagai sumber oleh peneliti untuk memperoleh 

informasi tentang pendapat, pendirian, dan keterangan lain mengenai diri orang-

orang yang diwawancarai. Informan ialah orang-orang yang dijadikan sumber 

informasi oleh peneliti untuk memperoleh keterangan tentang orang lain atau 

suatu keadaan tertentu. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam soal 

menyeleksi individu yang akan diwawancarai. Pemilihan responden erat 

hubungannya dengan penarikan sampel yang representativedari orang-orang yang 

akan diwawancarai, sedangkan pemilihan informan harus diataskan atas 

keahliannya dalam pokok masalah yang diteliti.27 

Ada dua jenis wawancara atau interview yaitu: wawancara berstruktur dan 

tidak berstruktur. Dalam wawancara berstruktur pertanyaan dan jawaban telah 

ditentukan lebih dulu oleh peneliti. dimana jawabannya sudah tersedia jadi, si 

peneliti tinggal memberikan tanda silang pada jawabannya yang sudah di sediakan 

didasarkan pada respon dari subjek. Sedangkan wawancara tidak berstruktur, di 

sini dimungkinkan subjek memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 

yang cukup fleksibel sehingga akan lebih banyak informasi yang di dapatkan 

peneliti. Subjek diberi kebebasan dalam memberi respon terhadap pertanyaan-

                                                           

27Khalifah Mustamin, “Metodeogi Penelitian Pendidikan” , h.143.  
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pertanyaan yang di ajukan dengan mengutarakan pandangannya dengan caranya 

sendiri.28 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah sebuah cara yang dilakukan 

untuk menyediakan dokumen-dokumen. Dalam hal ini dokumentasi berkaitan 

dengan sumber informasi, baik informan, buku, undang-undang dan sebagainya.29 

E. Instrument Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti 

sendiri. Instrumen penelitian sebuah alat bantu untuk memperoleh data dalam 

penelitian. Instrument penelitian merupakan salah satu unsur penelitian yang 

sangat penting karena berfungsi sebagai sarana pengumpulan data yang banyak 

menentukan keberhasilan suatu penelitian.30 

Melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, 

dan dokumentasi dengan alat bantu berupa buku catatan dan camera, sehingga 

mampu mengukur keadaan di Lamakera Kabupaten Flores Timur 

1. Lembar observasi, berisi catatan-catatan yang diperoleh penelitian pada 

saat melakukan pengamatan langsung di lapangan. 

                                                           

28Khalifah Mustamin, “Metodeogi Penelitian Pendidikan” (Yogyakarta: Aynat 

Publishing, 2015), h. 111-112. 

29Randi M Prakon, Skripsi:“Disintegrasi Sosial (Studi Regulasi Perlindungan Ikan 

PariManta Masyarakat LamakeraKabupaten Flores Timur)” (Makassar: UNISMUH, 2018), h. 39-41. 

30Randi M Prakon, Skripsi:“Disintegrasi Sosial (Studi Regulasi Perlindungan Ikan 

PariManta Masyarakat LamakeraKabupaten Flores Timur)” h. 41. 
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2. Pedoman wawancara merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang 

sudah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan 

pertanyaan peneliti yang akan dijawab melalui proses wawancara.31 

F. Teknik Pengelolaan dan Anaisis Data  

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data,  memilah-milahnya menjadi satuan yang 

datapat dikelolah, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.32 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang 

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan 

melanjutkan lagisampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap 

kredibel. Selainitu, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh.Teknik analisis data yang dipakai penulis adalah anlisis data 

berlangsung atau mengalir (flow model analysis). Ada beberapa langkah-langkah 

                                                           

31Randi M Prakon, Skripsi: “Disintegrasi Sosial (Studi Regulasi Perlindungan Ikan 

PariManta Masyarakat LamakeraKabupaten Flores Timur)” , h. 37. 

32Sandu Siyoto, “Dasar Metodelogi Penelitian” (yogyakarta: Literasi Media Publishing, 

2015), h. 120. 
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yang dilakukan pada teknik anlisis data tersebut yaitu mengumpulkan data, 

reduksi data, display data dan verifikasi/menarik kesimpulan.33 

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan proses analisis tersebut 

sebagai berikut:  

1. Reduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstrakasi. 

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan 

pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data 

penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara 

terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti 

dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.34 

2. Penyajian data  

`Menurut Miles dan Hubermen bahwa: Penyajian data adalah sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 

Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. hal ini dilakukan 

dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif 

                                                           

33Randi M Prakon, Skripsi:“Disintegrasi Sosial (Studi Regulasi Perlindungan Ikan 

PariManta Masyarakat LamakeraKabupaten Flores Timur)” (Makassar: UNISMUH, 2018),  h.. 41-42. 

34Sandu Siyoto, “Dasar Metodelogi Penelitian” (yogyakarta: Literasi Media Publishing, 

2015),  h. 122  
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biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa 

mengurangi isinya.35 

3. Kesimpulan atau verifikasi Kesimpulan  

Adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti 

mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari 

hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan 

dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian 

dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian 

tersebut.36 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa 

atau memeriksa data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan 

memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah-langkah analisis data akan 

melalui beberapa tahap yaitu, mengumpulkan data, reduksi data, display data dan 

verifikasi/menarik kesimpulan.Peneliti melakukan usaha untuk memperkuat 

keabsahan datanya yaitu diteliti kredibilitasnya dengan melakukan teknik-teknik 

sebagai berikut: 

 

 

                                                           
35Sandu Siyoto, “Dasar Metodelogi Penelitian”,  h. 123 

36Sandu Siyoto, “Dasar Metodelogi Penelitian”,  h.124. 
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1. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti melakukan pengamatan, 

wawancara lagi dengan sumber data atau menambah (memperpanjang) waktu 

untuk observasi. Wawancara yang awalnya hanya satu minggu, maka akan 

ditambah waktu satu minggu lagi, jika dalam penelitian ini data yang diperoleh 

tidak sesuai dan belum cocok maka dari itu dilakukan perpanjangan pengamatan 

untuk mengecek keabsahan data, apabila setelah diteliti kembali dan data sudah 

benar, maka waktu perpanjangan  pengamatan dapat diakhiri. 

2. Meningkatkan Ketekunan 

Perihal dalam meningkatkan ketekunan, peneliti bisa melakukan dengan 

sering menguji data dengan teknik pengumpulan data yaitu pada saat 

pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara, maka peneliti lebih 

rajin mencatat hal-hal yang detail dan tidak menunda-nunda dalam merekam data 

kembali, juga tidak menganggap mudah / enteng data dan informasi. 

3. Trianggulasi 

Trianggulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji 

kepercayaan data (memeriksa keabsahan data atau verifikasi data), atau istilah lain 

dikenal dengan trustworthhinnes, yang digunakan untuk keperluan mengadakan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhdap data yag telah dikumpulkan37 

 

                                                           

37Randi M Prakon, Skripsi: “Disintegrasi Sosial (Studi Regulasi Perlindungan Ikan 

PariManta Masyarakat LamakeraKabupaten Flores Timur)” (Makassar: UNISMUH, 2018),  h.. 43-44. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Kabupaten Flores Timur 

Kabupaten Flores Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor : 

69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk II dalam wilayah Daerah-

Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Undang-Undang tersebut ditetapkan 

tanggal 20 Desember 1958 sehingga setiap tanggal 20 Desember diperingati 

sebagai hari ulang tahun Kabupaten Flores Timur. Pada awal pembentukan 

Kabupaten Flores Timur terdiri dari 8 Kecamatan yaitu : 

Tabel.4.1. Tahun 1958 Kecamatan di Kabupaten Flores Timur 

No Kecamatan Ibukota 

1 Lomblen Timur      Hadakewa 

2 Lomblen Barat       Boto 

3 Solor     Pamakayo 

4 Adonara Timur     Waiwerang 

 

Pada tahun 1964, terjadi pemekaran Kecamatan di Lomblen dan Solor 

yaitu : Lomblem Timur dimekarkan menjadi 4 Kecamatan, Lomblen Barat 2 

Kecamatan dan Solor dimekarkan menjadi 2 Kecamatan 

Tabel 4.2. Pemekaran Kecamatan Lomblen dan Solor 
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No Kecamatan Ibukota 

1 Omesuri   Balauring 

2 Buyasuri  Wairiang 

3 Ile Ape     Waipukan 

4 Lebatukan Hadakewa 

 

Pada tahun 1999, ditetapkan UU no 52 tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Lembata dan diresmikan oleh Gubernur NTT pada tahun 1999, maka 

Kabupaten Flores Timur hanya terdiri dari pulau Solor, Adonara dan Flores Timur 

Daratan.   

Tabel 4.3. Tahun 1999 Kecamatan terdiri dari. 

No Kecamatan Ibukota 

1 Wulanggitang Boru 

2 Larantuka   Larantuka 

3 Tanjung Bunga      Waiklibang 

4 Adonara Timur     Waiwerang 

 

Pada tahun 2001, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No.7 

tahun 2001 tentang Peningkatan Status kecamatan pembantu menjadi kecamatan 
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definitif maka jumlah kecamatan di Kabupaten Flores Timur menjadi 13 

Kecamatan terdiri dari : 

Tabel 4.4. Tahun 2001 Kecamatan terdiri dari. 

No Kecamatan Ibukota 

1 Wulanggitang Boru 

2 Larantuka        Larantuka 

3 Tanjung Bunga       Waiklibang 

4 Adonara Timur      Waiwerang 

5 Adonara Barat      Waiwadan 

6 Solor Timur Menanga 

7 Solor Barat Ritaebang 

Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No.2 tahun 2006 

tentang Pembentukan Kecamatan Baru maka jumlah kecamatan di Kabupaten 

Flores Timur menjadi 19 Kecamatan terdiri dari : 

Tabel 4.5. Tahun 2006 Kecamatan terdiri dari 

No Kecamatan Ibukota 

1 Wulanggitang Boru 

2 Ile Bura Lewotobi 
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3 Titehena     Lato 

4 Demon Pagong     Lewokluok 

5 Larantuka     Larantuka 

6 Ile Mandiri             Lewohala 

7 Lewolema Kawaliwu 

 

Sekarang Kabupaten Flores Timur mempunyai 19 Kecamatan dan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2009 

terjadi lagi pemekaran kecamatan baru, yakni Kecamatan Solor Selatan dengan 

ibu Kota Kecamatan Kalike. 

a. Kondisi Geografis dan iklim 

Luass Wilayah Kabupaten Flores Timur adalah 5.983,38km2 terdiri dari 

Luas daratan 1.812,85 km2 dan luas perairan sekitar 4.170,53 km2 sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No 13 tahun 2008  tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 – 2027 yang terdiri 

dari 19 kecamatan terbagi ke dalam 229 desa dan 21 kelurahan. Kecamatan yang 

paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Wulanggitang (14,11%) dari total 

luasan Kabupaten Flores Timur, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya 

adalah Kecamatan Solor Selatan (1,74 %). 
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Tabel 4.6.  Luas wilayah Kabupaten menurut Kecamatan 

No Kecamatan Desa Kelurahan Luas Daerah (Km²) Luas (%) 

1 Wulanggitang 11 - 255,96 14,11 

2 Ile Bura 7 - 48,53 2,68 

3 Titehena 14 - 211,70 11,68 

4 Demon Pagong 7 - 57,37 3,16 

5 Larantuka 2 18 75,91 4,19 

6 Ile Mandiri 8 - 74,24 4,10 

7 Lewolema 7 - 108,61 5,99 

8 Tanjung Bunga 16 - 234,55 12,94 

9 Solor Barat 18 1 55,97 7,08 

 

Menurut letak geografis wilayah administrative Kabupaten Flores Timur 

berbatasan langsung dengan wilayah administratif: 

a. Sebelah Utara  :Laut Flores 

b. Sebelah Selatan  :Laut Sawu 

c. Sebelah Barat  :Kabupaten Sikka 

d. Sebelah Timur  :Kabupaten Lembata 
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Seperti halnya di wilayah lain di Indonesia, Kabupaten Flores Timur juga 

hanya dikenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni – 

September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air 

sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember – 

Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan 

Samudera Pasifik hingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap 

setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan 

Oktober – Nopember. Hal ini menjadikan Flores Timur sebagai wilayah yang 

tergolong kering, dimana hanya 4 bulan (Januari, Pebruari, Maret dan Desember) 

yang keadaannya relative basah serta 8 bulan sisanya relative kering. 

b. Topologi, Geologi dan Hidrologi 

Secara topografi bentangan alam Kabupaten Flores Timur merupakan 

wilayah yang berbukit dan bergunung. Kondisi alam tersebut ditandai dengan 

tingkat kemiringan, ketinggian dan tekstur tanah. 

Tabel 4.7. Tingkat kemiringan, ketinggian dan tekstur tanah 

No Kemiringan/Ketinggian/Tekstur Tanah Luas (Km2) 

 

 

1 

Kemiringan :  

v 0 – 12 % 417, 20 

v 12 – 40 % 799,86 

v > 40 % 615,79 

 Ketinggian :  
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2 v 0 – 12 m 568,81 

v 100 – 500 m 934,63 

v > 500m 291,41 

 

3 

Tekstur Tanah :  

v Kasar 934,63 

v Sedang 856,17 

v Halus 38,56 

Sumber: RTRW Kabupaten Flores Timur, Tahun 2007-2027 

Dari segi hidrologi, Kabupaten Flores Timur memiliki 290 mata air yang 

tersebar di seluruh kecamatan dengan debit antara 0,5–20 liter perdetik. Sumber 

mata air tersebut umumnya berada pada kawasan hutan. Potensi kawasan hutan 

lindung yang perlu dijaga terdapat di kecamatan Ile Mandiri, Adonara Tengah, Ile 

Boleng, Wotan Ulumado, Adonara Timur, Demon Pagong, Ile Bura, Larantuka, 

Lewolema, Tanjung Bunga, Titehena dan Wulanggitang yang berfungsi 

melindungi kawasan yang ada di bawahnya dengan luas 27.996, 56 ha. 

c. Kondisi Demografi 

a. Kepadatan dan Pesebaran Penduduk 

Perkembangan penduduk di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2016 

berdasarkan jumlah dan kepadatan penduduk. 

Tabel 4.8.Jumlah dan  Kepadatan Penduduk Kabupaten Flores Timur 

Tahun 2016 
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No Kecamatan Jumlah 

penduduk 

Luas wilayah Kepadatan 

1 Wulang Gitang 13.513 225,85 60 

2 Titehena 11.685 154,84 75 

3 Ilebura 6.295 118,32 53 

4 Tanjung Bunga 12.695 257,57 49 

5 Lewolema 8.277 92,84 89 

6 Larantuka 42.815 48,91 875 

7 Ile Mandiri 9.531 72,76 131 

Sumber: Kabupaten Flores Timur Dalam Angka Tahun 2017, BPS 

Tabel di atas menunjukan bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di 

Kecamatan Larantuka  yaitu 42.815 jiwa dengan kepadatan penduduk 875 

jiwa/Km2 dan yang terendah di Kecamatan Demon Pagong yaitu 4.416 jiwa 

dengan kepadatan penduduk     52 jiwa/Km2.   

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.9. Persentase Penduduk Usia di Atas 10 Tahun Menurut Jenis 

Kelamin dan Ijazah yang Dimiliki Tahun 2016 

No Pendidikan Tertinggi Laki-Laki (%) Perempuan (%) Jumlah (%) 

1 Tidak Punya Ijazah 34,36 34,58 34,48 

2 SD/MI 33,97 39,31 36,81 

3 SMTP/MTS 10,73 9,2 9,92 
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4 SMU/Madrasah Aliyah 13,35 10,6 11,89 

5 SMA/Setingkat SMU 3,05 2,08 2,58 

6 Diploma I dan II 0,26 0,42 0,34 

7 Diploma III 0,75 0,42 0,57 

8 Diploma IV, S1, S2, S3 3,52 3,39 3,45 

Jumlah 100,00 100,00 100,00 

Sumber: Kabupaten Flores Timur Dalam Angka Tahun 2017, BPS 

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel. 4.10. Jumlah Penduduk Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Jenis 

Kelamin  Tahun 2016 

No Kecamatan Jenis kelamin Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

1 Wulanggitang 6,64 6,873 13,513 

2 Titehena 5,715 5,97 11,685 

3 Larantuka 21,165 21,65 42,815 

4 Ile Mandiri 4,68 4,851 9,531 

5 Tanjung Bunga 6,29 6,405 12,695 

6 Solor Barat 4,402 5,194 9,596 

7 Solor Timur 6,12 7,099 13,219 

Sumber: Kabupaten Flores Timur Dalam Angka Tahun 2017, BPS 
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2. Deskripsi khusus Lamakera sebagai Latar Penelitian 

a. Sejarah singkat Lamakera 

Pada jaman tempo dulu, Makanan di sebut dengan ‘Lamak’ dan 

Wadah/Tempat yang berisi makanan terbuat dari daun Lontar di sebut dengan Kera. 

Oleh karena itu maka Desa Watobuku pada waktu itu disebut sebagai Kampung 

Lamakera. Nama Kampung Lamakera adalah Simbol dari LAMAK dan KERA yang 

artinya “ Ikatan Persaudaraan yang Kuat / Kokoh “  Karena pengaruh perkembangan 

jaman dan perluasan daerah serta pertumbuhan penduduk yang bertambah dari tahun 

ke tahun, maka Kampung Lamakera di bentuk menjadi 2 ( Dua ) Pemerintahan Desa, 

yaitu : Desa Watobuku dan Desa Motonwutun hingga saat ini. 

Lamakera di Desa Watobuku dan Desa Motonwutun  sudah mengalami 9 

(Sembilan) kali pergantian Kepemimpinan desa dengan nama-nama 

Pemimpin/Kepala Desa, yang diurutkan sebagai berikut :         

Tabel 4.11. Daftar nama-namakepala Desa di Lamakera 

 

 

No 

Watobuku Motonwutun 

 

 

Masa jabatan 

 

Kepala desa 

 

Masa jabatan 

 

Kepala desa 

 

1 Tahun 1969 - 1974 Usman P D Tahun 1969-1973 Syamrah Rahim 

 

  2 Tahun 1974 - 1979 Salem Mulan Belaga Tahun 1974-1980 

 

Syamrah Rahim 

3 Tahun 1979 - 1994 Mustafah Ali Pulo Tahun 1981-1986 Zainal Iskandar 

 4 Tahun 1994 - 2000 Mustafa Taher Tahun 1987-1992 Baktiar Key 

5 Tahun 2001 - 2006 Mustafah Ali Pulo Tahun 1993-1998 Abdul Wahab Watan 
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6 Tahun 2007 - 2012 Thayib Gege Tahun 1999-2000 Syaifullah Ebba 

 7 Tahun 2013 - 2014 Burhan Ratu Tahun 2001-2007 H. Zainal Arifin 

 

8 Tahun 2014 -2015 Wahidin Dahlan Tahun 2012-2016 Muhammad Songge 

9 Tahun 2016 - 2021 Ibrahim Dasy Tahun 2016-2021 Hamka K. Songge 

Sumber : Profil Desa Watobuku dan Desa Motonwutun Tahun 2017 

Secara geografis, Lamakera terletak didaerah rendah dan diatas daerah 

perbukitan dan berbatu, yang batas-batas, luas, dan jarak/jangkauan wilayahnya 

sebagai berikut  : 

1. Batas – batas wilayah Lamakera : 

a)  Utara berbatasan dengan  : Selat Solor 

b) Timur berbatasan dengan       :       Pulau Lembata 

c) Selatan berbatasan dengan     :        Desa Tanawerang 

d) Barat berbatasan dengan         :       Desa Labelen 

2. Luas wilayah desa : 

a. Luas wilayah seluruhnya  5,5 Ha, terdiri dari : 

1) Hutan: 0,5 Ha 

2) Pertania                                  :         0 Ha 

3) Perkebunan                            : 0 Ha 

4) Pemukiman                           :          5 Ha 

b. Jarak wilayah dari desa ke kota pusat/ibu kota  : 

1) Ke Ibu Kota Kecamatan       :  13 km 

2) Ke Ibu Kota Kabupaten        :  45 km 

3) Ke Ibu Kota Propinsi             :  250 km 
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b. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan aspek yang sangat urgen dalam hidup, keberadaan 

pendidikan merupakan ruang ilmiah dimana berlangsungnya suatu proses 

transformasi ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik terhadap siswaMasyarakat 

Lamakera sudah sadar sepenuhnya bahwa pendidikan memegang peran penting 

untuk kehidupan, sehingga sekarang ini di Lamakera umumnya anak-anak usia 

sekolah sedang dibangku pendidikan. 

Sarana-prasarana pendidikan yang ada di Lamakera : 

a) TK/PAUD   : 1 Unit 

b) Sekolah Dasar (SD/MI)  :3 (satu) unit 

c) SMP MTS :1 Unit 

d) SMA/MA : 1 Unit 

 

Data Pendudukmenurut Tingkat Pendidikan; 

Tabel  4.12. Tingkat Pendidikan Lamakera 

No Tingkat pendidikan Jumlah Satuan Keterangan 

Watobuku Motonwutun 

1 Belum Sekolah 96 845 Jiwa Usia Balita 

2 TK/PAUD 79  Jiwa  

3 SD / Sederajat 494 116 Jiwa  

4 SMP / Sederajat 187 50 Jiwa  

5 SMA / Sederajat 163 30 Jiwa  
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6 Diploma /Sarjana 76 13 Jiwa  

7 Pasca Sarjana  1 Jiwa  

8 Buta Aksara 423  Jiwa Lansia 

Sumber : Profil Desa Watobuku dan Desa Motonwutun Tahun 2017 

c. Mata Pencaharian 

Mata pencaharian merupakan aspek yang berkaitan dengan kebutuhan 

ekonomi manusia. Mata pencaharian di berbagai daerah tidak semuanya sama, itu 

sangat tergantung pada kondisi geografi dan topografi.  

Sebagian besar penduduk Lamakera adalah masyarakat Nelayan. 

Keadaan iklim yang sering tidak menentu, curah hujan yang tidak pasti, serta 

lahan yang berbukit dan berbatu, sangat berpengaruh bagi keadaan ekonomi 

masyarakat secara menyeluruh. Pendapatan perkapita atau perkepala keluarga 

sangat minim, yakni perbulan rata-rata Rp.500.000,-.Untuk menunjang 

pemenuhan kebutuhan rumah tangga, rata-rata kepala keluarga memiliki 

ternak/hewan piaraan, seperti : kambing, dan ayam.Dalam jangka waktu tertentu 

atau musim-musim tertentu beberapa penduduk juga menjalankan profesi sebagai 

tukang kayu, tukang batu/bangunan, dan Petani, namun tidak rutin sepanjang 

tahun. Sehingga klasifikasi penduduk menurut mata pencaharian secara pasti 

sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.13. Keadaan Ekonomi Penduduk Lamakera 

No 
 

Mata Pencaharian 

Jumlah 
Satuan 

Keterangan 

 Watobuku Motonwutun 

1 Nelayan 175 193 Jiwa  

2 Petani 3 2 Jiwa  

3 Pedagang 19  Jiwa  

4 Tukang Kayu / Batu 23  Jiwa  

5 PNS 37 5 Jiwa  

6 Pensiunan 12 - Jiwa  

7 Supir 2  Jiwa  

8 Montir / Mekanik 1  Jiwa  

9 Guru Swasta 36 11 Jiwa  

10 Wira Suasta 114 4 Jiwa  

11 Buruh Tani -  Jiwa  

12 Belum bekerja  835 Jiwa  

13 Lain-lain 1096 6 Jiwa  

Sumber : Profil Desa Watobuku dan Desa Motonwutun Tahun 2017 

d. Kondisi Sosial Budaya 

Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dan menjadi norma 

dalam masyarakat atau pola-pola perilaku tertentu dari warga masyarakat di suatu 

daerah. Dalam adat istiadat terkandung serangkaian nilai, pandangan hidup, cita-

cita pengetahuan dan keyakinan serta aturan-aturan yang saling berkaitan 

sehingga membentuk satu kesatuan yang bulat. Fungsinya sebagai pedoman 

tertinggi dalam bersikap dan berperilaku bagi seluruh warga masyarakat. Dan 

setiap daerah memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang berbeda-beda, sesuai 

dengan struktur social dalam masyarakat tersebut. 
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Dapat di amati pola kebudayaan masyarakat Lamakera Kabupaten Flores 

Timur yang dari dulu sampai sekarang masih ada didesa tersebut. Pola kehidupan 

masyarakat desa sangat intim antara individu dengan individu maupun individu 

dengan kelompok yang lain. Seperti ketika sebuah keluarga melakukan pekerjaan 

bangunan suatu rumah maka tanpa adanya sosialisasi pun mereka dengan 

sendirinya ikut membantu mengerjakan rumah tersebut. Budaya gotongroyong 

dalam pembangunan rumah sebuah keluarga, masyarakat yang lain tanpa dimintai 

pertolongan mereka akan membantu dengan ikhlas. Begitupun dengan sistem 

kekerabatan masyarakat Lamakera masih sangat erat hubungan ikatan 

persaudaraannya. Hal itu bisa dilihat dari sistem kekeluargaan di masyarakat 

tersebut. Di masyarakat Lamakera setiap keluarga mempunyai rumah masing-

masing tetapi rumah yang dibangun oleh suatu keluarga akan selalu dekat dengan 

anggota keluarga yang lain. Misalnya saja, sebuah keluarga mempunyai anak laki-

laki yang akan menikah atau akan berkeluarga, orang yang akan berkeluarga 

tersebut akan membuat rumah dekat dengan rumah orangtuanya. Hal itu 

dilakukan agar orang yang akan berkeluarga tersebut masih dapat menjaga 

orangtuanyajika sudah tua begitu juga dengan anggota keluarga lainnya.Untuk 

anak perempuan yang akan menikah biasanya akan ikut dengan suaminya untuk 

tinggal dengan orang tua suaminya. 

e. Kehidupan Keberagaman 

Agama merupakan sebuah kepercayaan yang dianut oleh seseorang. 

Agama adalah sebuah ajaran atau sistem yang mengatur tata cara peribadatan 

kepada Tuhan dan hubungan antar manusia. Dalam ajaran sebuah agama, setiap 



46 
 

 
 

penganutnya diajari agar saling hidup rukun dengan sesama manusia. Di 

Lamakera kehidupan beragama masyarakat berjalan damai karena dimana 

masyarakat memahami bahwa agama merupakan sesuatu yang berhubungan 

dengan keyakinan.  

Tabel .4.14. Jumlah penduduk berdasarkan Agama 

No Agama 
Jumlah 

Satuan Keterangan 
Watobuku Motonwutun 

1 Islam 1517 1056 Jiwa  

2 Kristen Katolik 1 - Jiwa  

3 
Kristen 

Protestan 
- - Jiwa  

4 Hindu - - Jiwa  

5 Budha - - Jiwa  

6 Konghucu - - Jiwa  

Sumber : Profil Desa Watobuku dan Desa Motonwutun Tahun 2017 

B. Bagaimana Latar Belakang Budaya Penangkapan Ikan Pari Manta 

Pada Masyarakat Desa Lamakera? 

Pada umumnya pembuatan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah bertujuan untuk memaslahatkan masyarakat atau bertujuan untuk 

memberikan kemakmuran kepada masyarakat itu sendiri, dan dalam pembuatan 

suatu kebijakan harus dimulai dengan kajian-kajian ataupun observasi ke 

lapangan agar pembuatan suatu kebijakan juga yang nantinya akan direalisasikan 

kepada masyarakat tidak mendapat perlawanan dari masyarakat itu sendiri. 

Seperti yang terjadi di Desa Lamakera Kab. Flores Timur, masyarakat Desa 

Lamakera merasa dirugikan dengan adanya kebijakan pemerintah yaitu Keputusan 

Menteri No. 4 Tahun 2014 tentang Pelarangan Penangkapan Ikan Pari Manta 
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dimana masyarakat Lamakera dirugikan sebab dengan adanya kebijakan ini 

masyarakat Lamakera tidak bisa menagkap Ikan Pari Manta lagi dan ekonomi 

mereka mengalami penurunan. Selain dirugikan di sektor ekonomi, masyarakat 

Lamakera juga merasa dirugikan di faktor budanya itu sendir, dimana 

penangkapan Ikan Pari Manta ini merupakan warisan budaya nenek moyang dan 

sudah menjadi tradisi dari masyarakat Lamakera itu sendiri, jadi dengan hadirnya 

kebijakan ini masyarakat Lamakera merasa budaya mereka tergesar dan bisa saja 

budaya ini akan hilang jika kebijakan ini terus diberlakukan.  

Terkait dengan poin di atas berikut ini beberapa hasil wawancara saya 

dengan beberapa masyarakat Lamakera terkait dengan latar belakang budaya 

penangkapan Ikan Pari Manta: 

a. Sejarah Penangkapan Ikan Pari di Lamakera 

Untuk megungkapkan suatu sejarah kita harus berangkat dari faktor 

empiris dan ada objek sejarah yang menjadi saksi perjalanan suatu sejarah itu 

sendiri. Faktor empiris yag dimaksud disini adalah pengalaman-pengalaman yang 

dilalui oleh para pelaku sejarah yang direkam dalam ingatan mereka kemudian 

diwariskan melalui lisan ataupun tulisan itu sendiri.  

Sedangkan untuk objek sejarah disini yang kemudian kita kaitkan dengan 

sejarah penagkpan ikan Pari di Lamakera maka yang menjadi objeknya adalah 

Ikan Pari  dan proses penngkapan yang dilakukan oleh para nelayan di Lamakera, 

sebab yang menjadi peristiwa dan proses penagkapan itulah yang akan menjadi 

objek dari suatu sejarah itu sendiri. 
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Berikut ini metode sejarah menurut Ernest Bernsheim yang terdapat dalam 

buku Ismaun mengungkapkan bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan dalam 

mengembangkan metode historis. Langkah yang harus ditempuh dalam 

melakukan penelitian historis tersebut yakni : Heuristik, yakni mencari, 

menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Heuristik merupakan 

salah satu tahap awal dalam penulisan sejarah. Kritik, yakni menganalisis secara 

kritis sumber-sumber sejarah. Tujuan yang hendak dicapai dalam tahap ini adalah 

untuk dapat menilai sumber-sumber yang relevan dengan masalah yang dikaji dan 

membandingkan data-data yang diperoleh dari sumber-sumber primer maupun 

sekunder dan disesuaikan dengan tema atau judul penulisan skripsi ini. Penilaian 

terhadap sumber-sumber sejarah itu meliputi dua segi yakni kritik intern dan kritik 

ekstern. Aufassung, yakni Penanggapan terhadap fakta-fakta sejarah yang 

dipunguti dari dalam sumber sejarah. Fakta sejarah yang ditemukan tersebut 

kemudian dihubungkan dengan konsep yang berhubungan dengan permasalahan 

yang dikaji. Dahrstellung, yakni penyajian cerita yang memberikan gambaran 

sejarah yang terjadi pada masa lampau yang penulis wujudkan dalam bentuk 

Skripsi.38 

Penangkapan Ikan Pari merupakan warisan sejarah dari nenek moyang 

masyarakat Lamakera dimana warisan budaya ini menjadi bukti asal usul lahirnya 

                                                           
38Rikza Fauzan dkk, “Mempertahankan Tradisi, Melestarikan Budaya” (Kajian Historis 

dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Terebang Gede di Kota Serang), Volume 3 Nomor 1, Tahun 

2017, h. 2-3. 
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Desa Lamakera. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hamka Songge selaku tokoh 

masyarakat Desa Lamakera yang mengatakan bahwa: 

“Penangkapan Ikan Pari pertama kali dilakukan ketika nenek moyang 

kami dari suku sika songge melakukan pelayaran mencari pulau untuk 

mereka duduki, setelah lama berlayar mereka menemukan satu pulau yang 

dimana disana ada penduduk asli yang mendiami wilayah pedalaman atau 

Tanahwerang. Sesampainya disana penduduk asli menyambut baik 

kedatangan orang-orang Sika Songge, mereka pun menjelaskan maksud 

dan tujuan mereka datang ke pulau ini yaitu mereka ingin meminta ijin 

kepada tuan tanah untuk dapat meberikan mereka lahan untuk mereka 

tempati, dan tuan tanahpun memberikan mereka sebagian lahan yang 

sekarang disebut Desa Lamakera dengan satu syarat yaitu dengan 

menangkap Ikan Pari untuk jamuan pada saat prosesi penyerahan lahan 

besoknya, sebab masyarakat asli pulau ini tidak mahir dalam menangkap 

ikan mereka hanya bisa menghasilkan makanan dari hasil kebun saja. 

Pada keesokan harinya masyarakat dari suku Sika Songge berhasil 

menagkap dua ekor Ikan Pari untuk jamuan acara penyerahan lahan dari 

tuan tanah ke masyarakat suku Sika Songge. Mereka kemudian melakukan 

jamuan Adat  dan Naju Baja (ikrar penyerahan sebagian tanah) kepada 

saudara baru yang hijrah dari Sika Songge Ende Nusa Palera karena 

kampungnya tenggelam oleh musibah air pasang, dengan harga tiga ekor 

kepala Ikan Pari.Itulah awal mula masyarakat Lamakera melakukan 

penangkapan ikan Pari”.39 

 

Jadi latar belakang penangkapan Ikan Pari yang dilakukan oleh nenek 

moyang kami dari suku sika songge berangkat dari permintaan tuan tanah itu 

sendiri yang kemudian penangkapan ikan pari ini dilakukan pada saat prosesi adat 

pembangunan Ruamh Adat, dimana sebelum di lakukan Pembangunan Rumah 

adat ada prosesi-prosesi adat yang dimana harus ada jamuan Ikan Pari setelah itu 

baru dilakukan pembangunan rumah adat. Setelah itu masyarakat kemudian 

melakukan penangkapan ikan pari untuk kebutuhan hidup mereka yang dimana 

ada prosesi-prosesi adat sebelum melakukan penangkapan Ikan Pari itu sendiri. 

                                                           

39Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Desa Lamakera  Bapak Hamka 

Songge,Umur 57 Tahun, tanggal 11 Februari 2020,.Pukul 10.00 Wita. 
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Adapun wawancara saya dengan Alwan Lewerang selaku salah satu tokoh 

nelayan Desa Lamakera mengatakan bahwa:  

“menurut beliau proses penangkapan Ikan Pari yang dilakukan oleh 

masyarakat Lamakera merupakan warisan dari nenek moyang yang harus 

tetap di jaga dan harus terus dilestarikan agar generasi kedepan dapat 

melanjutkan warisan budaya dari nenek moyang. Jadi menurut beliau 

kenapa penangkapan Ikan Pari ini dikatakan sebagai budaya karena ada 

nilai sakralitas dalam proses penagkaan ikan pari, nilai sakralitas ini 

yaitu ada beberapa prosesi adat yang harus dilakukan sebelum 

melalakukan penangkapan ikan pari yaitu pada saat pengikatan tali ke 

ujung tombak harus dilakukan oleh sang penombak dan ada bacaan-

bacaan yang lantunkan apabila ini tidak dilakuakan maka tidak ada ikan 

yang bias di tangkap dan ini suda terbukti di beberapa perahu nelayan 

yang tidak melakukan prosesi adat ini tidak menagkap ikan Pari satupun. 

Kemudian pada saat prosesi penangkapan ikan Pari ini sendiri ada 

nyanyian yang dilakukan oleh nelayan disana yang di setiap perahu 

berbeda-beda, diman nyanyian ini menceritakan susah senang kehidupan 

dalam rumah tangga mereka nyanyian ini pun sangat mereka dalami 

hingga setiap kali nyanyian ini dilantunkan mebuat mereka meneteskan 

air mata, nyanyian ini biasa disebut liang”.40 

 

Dari uraian wawancara diatas dapat dikatakan bahwa warisan buaya dari 

masyarakat Lamakera bukan semata-mata berangkat dari kebiasaan saja tapi 

memang pada dasarnya kebiasaan yang dilakukan kemudian ada nilai-nilai 

skralitasnya didalam sehingga ini bisa dikatakan sebagai budaya itu sendiri. 

Warisan budaya masyarakat Lamakera bagi saya berbeda dengan warisan budaya 

daerah-daerah lain sebab warisan budaya masyarakat Lamakera berangkat dari 

kehidupan masyarakat sehari-hari yang kemudian dinyanyikan dalam sebuah 

syair-syair pada saat prosesi penangkapan ikan Pari. 

Adapun wawancara saya dengan Ibrahim Kopong selaku salah satu tokoh 

nelayan Desa Lamakera mengatakan bahwa:  

                                                           

40Hasil Wawancara Dengan Tokoh  Nelayan Desa Lamakera  Bapak  Alwan 

Lewerang,Umur 50 Tahun, tanggal 11 Februari 2020, Pukul 16.00 Wita. 
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“proses penangkapan ikan pari ini merupakan budaya yang melekat pada 

diri masyarakat Lamakera yang dimana budaya ini seperti budaya-budaya 

pada masyarakat atau di daerah-daerah lain yang dimana ini merupakan 

tanda pengenal kami kepada masyarakat yang mencoba mencari 

bagaimana kehidupan masyarakat Lamakera itu sendiri jadi mau tidak 

mau harus tetap dilestarikan budaya ini”.41 

Jadi dalam hal ini jika kita berbicara secara konstitusi kebudayaan masyarakat 

juga dilindungi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2010 Tentang Cagar Budaya, dimana dalam pasal 1 nomor 1 berbunyi Cagar 

Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, 

Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan 

Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan 

keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 

 Jadi sangat jelas disini jika kita benturkan antara undang-undang diatas 

dengan keputusan menteri maka yang menjadi rujukan yang harus kita ikuti disini 

adalah undang-undang itu sendiri sebab dalam hirarki atau kedudukan maka 

undang-undang jauh diatas kemudian Kepmen berada dibawahnya. Maka dari itu, 

tidak salah pemerintah dalam hal ini megeluarkan kebijakan untuk melindungi 

populasi ikan Pari Manta itu sendiri, namun pemerintah pemerintah juga harus 

memberikan solusi terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan, sebab ada 

beberapa wilayah terkhususnya di desa Lamakera penangkapan Ikan Pari ini 

adalah salah warisan budaya mereka jadi pemerintah harus adil dalam 

                                                           

41HasilWawancara Dengan Tokoh  Nelayan  Desa Lamakera Bapak Ibrahim Kopong, 

Umur 45 Tahun, Tanggal 20 Februari 2020, Pukul 09.00 Wita. 
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melaksanakan kebijakan dimana masyarakat dan pemerintah sama-sama 

merasakan keuntungan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut. 

Kemudian kita kembali lagi ke masyarakat Lamakera dengan budayanya 

yaitu penangkapan ikan Pari. Berangkat dari beberap nilai sakralitas dari 

penangkapan ikan pari yaitu tidak boleh berbahasa kotor dan tidak boleh 

mengeluh apabila belum menangkap ikan pari, ada makna yang tersendiri dari 

nilai sakralitas ini karena pada umumnya masyarakat Lamakera adalah beragama 

muslim dan percaya bahwa dalam mencari nafkah adalah salah satu ibadah kita 

bagi seorang muslim dan terkhusunya bagi seorang laki-laki, jadi dalam proses 

ibadah ini tidak boleh ada tutur kata yang membatalkan ibadah itu sendiri yaitu 

dalam hal ini mencari nafkah, dan pada dasarnya segala bentuk rezeki setiap 

manusia itu sudah diatur oleh Allah SWT, maka dari itu tugas kita hanya berusaha 

dan berdoa tanpa harus mengeluh.  

Lalu kenapa harus ikan pari yang menjadi budaya sebab proses 

penagkapan ikan pari lebih banyak pantangannya yang berangkat dari beberapa 

nilai sakralitas diatas. 

Jadi berangkat dari dari beberapa dari beberapa sumber diatas proses 

penangkapan ikan Pari ini sendiri merupakan warisan dari nenek moyang 

masyarakat Lamakera yang harus tetap di jaga dan apabila jika budaya ini tidak 

dilakukan maka akan menjadi penyakit sossial bagi masyarakat Lamakera itu 

sendiri. 
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C. Bagaimana Dampak Sosial Ekonomi Keputusan Menteri Nomor 4 

tahun 2014 Terhadap Budaya Masyarakat Lamakera. 

Perlu diketahui bahwa pelarangan penagkapan Ikan pari Manta sangat 

berpengaruh pada pendapatan masyarakat nelayan di Desa Lamakera. Berikut ini 

hasil wawancara saya dengan beberapa nara sumber terkait dengan dampak sosial 

ekonomi. 

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Lamakera sebahagian besar 

adalah bermatapencaharian nelayan dan untuk memenuhi kebetuhan kehidupan 

mereka sehari-hari yaitu melalui hasil tangkapan dilaut dan yang menjadi salah 

satu tangkapan mereka dilaut adalah Ikan Pari yang dimana mempunyai nilai jual 

yang sangat tinggi sehingga apabila pelarangan penangkapan ini terus 

diberlakukan selain akan menggeser budaya masyarakat Lamakera juga akan 

menghilangkan salah satu mata pencaharian mereka yang sangat mereka 

andalakan dalam beberapa abad ini. 

Dampak yang sangat nyata dirasakan oleh masyarakat Lamakera setelah 

dikeluarkannya kebijakna untuk melarangan penangkapan Ikan Pari ini.Perlu  

diketahui bahwa hasil penangkapan dan penjualan Ikan Pari ini sangat-sangat 

membantu perekonomian masyarakat Lamakera itu sendiri, selain untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga untuk membiaya anak-anak mereka 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, contoh kecilnya 

penulis sendiri dibiaya oleh hasil tangkapan di laut salah satunya adalah Ikan Pari 

itu sendiri. 
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a. Perekonomian Masyarakat Lamakera 

Perekonomian masyarakat Lamakera sebelum adanya kebijakan tentang 

pelarangan ini diberlakuakan bisa dibilang cukup sejahtera sebab hasil 

penangkapan dalam satu tahun ada beberapa musim penangkapan yang sudah 

dijadwalkan oleh masyarakat nelayan Lamakera sehingga mereka dapat mengatur 

ekonomi mereka bahwa dalam bulan ini meraka harus hidup berkecukupan dan 

dibulan ini mereka akan hidup sejahtera.  

Kehidupan masyarakat nelayan sebelum adanya kebijakan ini bias dibilang 

cukup sejahtera sebaba hasil penangkapan mereka suda diprediksi jauh beberapa 

bulan sebelumnya yaitu pada musim penagkapannya dana salah satunya adalah 

musim penangakapan Ikan Pari yang sangat mereka tunggu-tunggu baik itu para 

nelayan maupun ibu-ibu dana anak-anak kecil yang bias meraup keuntungan dari 

hasil tangkapan Ikan Pari ini. Ibu-ibu mendapat penghasilan melalui menjual Ikan 

hasil tangkapan nelayan dan anak-anak kecil memungut tulang dan ingsan Ikan 

yang  bisa ditimbang dan diuangkan. 

Namun setelah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang 

pelarangan penangkapan Ikan Pari membuat perekonomian masyarakat Lamakera 

sedikit terganggu, sebab yang menjadi mata pencaharian dengan penghasilan yang 

cukup besar suda tidak bisa lagi mereka lakukan dan sampai saat ini masyarakat 

Lamakera masih ketakutan untuk melakukan penangkapan sebab masi dilakukan 

patroli oleh pihak kepolisian. 

Kedepannya masyarakat Lamakera berharap agar kebijakan ini bias 

dilonggarkan untuk masyarakat Lamakera sebab selain sebagai budaya ini juga 
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menjadi mata pencaharian terbesar mereka sebab masyarakat Lamakera lebih ahli 

dalam melakukan penangkapan Ikan Pari ini, dan mudah-mudahan bisa 

memperbaiki perekonomian masyrakat Lamakera kedepannya. Adapun 

wawancara saya dengan Talok selaku salah satu tokoh nelayan Desa Lamakera 

mengatakan bahwa:  

“menurut beliau, dampak Keputusan Menteri No 4 Tahun 2014 sangat 

berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat disana khususnya 

masyarakat nelayan, sebab penangkapan Ikan Pari ini sudah dihitung dari 

beberapa bulan sebelum penangkapan dan masyarakat sudah biasa 

memastikan bahwa dibulan penangkapan Ikan Pari mereka akan hidup 

berkecukupan sebaba penangkapan ikan apabila dilakukan dimusimnya 

maka akan banyak sekali hasil tangkapannya. Satu kelebihan masyarakat 

di Desa Lamakera adalah mereka dapat memastikan berapa ekor ikan 

yang akan mereka tangkap dalam satu bulan dan mereka juga mahir 

menebak bahwa besok ikan pari ini akan bermain di pulau ini sesuai 

denga  hitungan bulan purnama”.42 

 

Pemerinta dalam melaksanakan kewenangannya dalam hal ini 

memberlakukan kebijakan pelarangan penangkapan Ikan Pari harus mengkaji 

lebih dalam lagi apa dampak bagi masyarakatnya. Pemerintah juga harus melihat 

bahwa ada beberapa kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang selain sebagai 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari juga sebagai salah satu warisan budaya dan 

budaya itu seharusnya pemerintah mendukung dan mejga tradisi atau budaya dari 

masyarakat itu sendiri. 

Adapun wawancara saya dengan Ibrahim Iba selaku salah satu tokoh 

Pemuda Desa Lamakera mengatakan bahwa:  

                                                           

42Hasil Wawancara Dengan Tokoh  Nelayan Desa Lamakera Bapak Talok, Umur 33 

Tahun,  Tanggal 22 Februari 2020, Pukul 16.00 Wita. 
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“jadi menurut beliau, ada beberapa sumber pendapatan masyarakat 

nelayan Lamakera, yaitu yang pertama menggunakan pukat harimau, 

yang kedua menggunakan bubu atau biasa masyarakat Lamakera sebut 

dengan nama dan yang ketiga adalah penangkapan Ikan Pari. Jadi dari 

ketiga sumber pendapatan masyarakat diatas yang paling menjanjikan 

disini adalah penangkapan Ikan Pari itu sendiri sebab ada musimnya 

untuk dilakukan penangkapan, sedang sumber pendapatan lain seperti 

menggunakan pukat harimau dan bubu itu tidak pasti. Dan yang 

terpenting kenapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat 

mempengaruhi pendapat masyarakat nelayan karena hasil tangkapan ini 

bukan hanya yang pergi melaut saja yang bisa meraup keuntungan tapi 

ibu-ibu juga dapat meraut keuntungan, karena ketika pulang dari 

penangkapan maka ibu-ibu akan berlomba untuk dapat bias memotong 

ikan pari yang kemudian yang mendapat kesempatan memotong tadi akan 

bertanggung jawab menjual daging, ingsan hingga kulit ikan pari 

kemudian akan dibagi seperemat dari hasil jualan ikan pari tadi. Jadi 

selain bapak-bapak yang melaut ibu-ibu juga bias meraut keuntungan 

dengan cara ini. Namun setelah ada kebijakan dari pemerintah terkait 

pelarangan maka hampir sebagahagian masyarakat takut untuk 

melakukan penangkapan ikan pari sebab jika masyarakat melakukan 

penangkapan maka akan dikejar oleh pihak keaman, dan ini sangat 

berpengaruh pada perekonomian masyarakat Lamakera itu sendiri”.43 

 

Jadi untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat pemerintah juga perlu 

mempertimbangkan untuk tetap memberlakukan kebijakan yang dimaksud. Tidak 

salah apabila pemerintah mengistimewakan suatau daerah untuk menjaga apa 

yang suda menjadi tradisi atau budaya dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah 

harus mensuport penuh apa yang menjadi budaya masyarakat dan sudah 

seharusnya pemerintah melindungi budya masyarakat bukan menghilangkan 

budaya masyarakat baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Adapun hasil 

wawancara saya dengan Talepo selaku salah satu tokoh pemuda di Desa 

Lamakera beliau mengatakan bahwa: 

                                                           

43Hasil Wawancara Dengan Tokoh  Nelayan Desa Lamakera Bapak Ibrahim Iba, Umur 

47 Tahun, Tanggal 24 Februari 2020, Pukul 10.00 Wita. 
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“Pendapat beliau terkait dengan pelarangan penagkapan ikan pari oleh 

pemerintah yang kemudian berakibat pada perekonomian masyarakat 

Lamakera sendiri adalah pemerintah tidak jelih dalam melihat apa yang 

menjadi kebutuhan masyarakat dan dengan dikeluarkannya kebijakan 

seperti pelarangan penangkapan ini akan menimbulkan masalah baru 

dalam fikirran masyarakat, bahwa jika pelarangan penagkapan ikan pari 

ini akan terus diberlakukan maka pendapatan kami akan berkurang kami 

juga akan ragu untuk melanjutkan anak-anak kami untuk melanjutkan 

sekolahnya, sebab dengan hasil lautlah masyarakat Lamakera mampu 

menyekolahkan anak-anak nya dan dengan pelarangan penagkapan itu 

sendiri maka mereka akan berfikir dua kali untuk melanjtkan anak-anak 

mereka sekolah. Jadi untuk pemerintah pandai-pandailah dalam mebuat 

kebijakan harus membaca apa yang menjadi kebutuhan masyarakat 

apalagi masyarkat Lamakera adalah masyarakat pesisir yang dimana 

pendapatanan  mereka hamper semua di laut”.44 

 

Jadi pemerintah harus memperhatikan betul apa yang suda menjadi tradisi 

atau kebudyaan masyarak sebelum memberlakukan suatu kebijakan di suatu 

daerah tersebut. Seperti yang saya katakan diatas bahwa pemerintah harus 

mengkhusukan masyarakat desa Lamakera sebab ini selain sebagai budaya juga 

sebagai salah satu mata pencaharian yang bagi mereka adalah yang terbesar 

penghasilannya ketimbang mata pencaharian lainnya. 

Ada juga beberapa ayat Al-Qur’an yang menjelaskan bagaimana sumber 

daya laut diciptakan agar manusia dapat menikmati isi dari sumber daya laut itu 

sendiri yang terkandung dalam QS an-Nahl/16 : 14 dan QS al-Isra/17 : 66 yang 

berbunyi 

رَ الْبَحْرَ لِتأَكُْلوُا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتسَْتخَْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تلَْبسَُونَهَا وَترََى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ وَلِتبَْتغَوُا  وَهُوَ الَّذِي سَخَّ

 مِنْ فَضْلِهِ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 

 

                                                           

44Hasil Wawancara dengan  Tokoh Pemuda Desa Lamakera Bapak Talepo,  Umur 37 

Tahun, Tanggal 24 Februari 2020, Pukul 16.00 Wita. 
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Terjemahnya  : 

Dan dialah Allah yang menundukan lautan (untukmu), agar kamu dapat 

memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan 

dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera 

berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan dari karunia-

Nya. Dan supaya kamu bersyukur.45 

لِهِ ۚ إنَِّهُ كَانَ بكُِمْ رَحِيمً رَبُّكُمُ الَّذِي يزُْجِي لكَُمُ الْفلُْكَ فِي الْبحَْرِ لِتبَْتغَوُا مِنْ فَضْ   

Terjemahnya  : 

Tuhan-mu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan, agar kamu 

mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha 

Penyayang terhadapmu.46 

Berangkat dari dua ayat terakhir ini sumber daya laut memang sepatutnya 

dimanfaatkan oleh umat manusia untuk keberlangsungan hidup mereka dan ketika 

pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan harus mempertimbangkan juga terkait 

dengan kemaslahatan umat itu sendiri. 

b. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Keputusan Menteri No. 4 Tahun 

2014. 

Pemerintah dalam membuat kebijakan harus berangkat dari beberapa 

tahap, yaitu tahap observasi, pengkajian, pembuatan, lalu terakhir tahap realisasi 

kebijakan. Jadi baik tidak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu 

berangkat dari beberapa tahap diatas, sebaba apabila dalam tahap pengkajian ataua 

tahap pembuatan diselipi ileh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu maka 

                                                           
45Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Penerbit SABIQ. Depok : 

2009), h. 268. 
46Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahannya. H. 288. 
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kebijakan itu tidak akan pernah menyentuh hati masyarakatdan akan menghambat 

proses realisasi kebijakan tersebut.  

Jadi terkait dengan faktor penghambat pelaksanaan keputusan Menteri No. 

4 tahu  2014 berikut ini hasil wawancara dengan mantan aparat pemerintahan 

Desa Lamakera mengatakan bahwa:. 

“salah satu faktor penghambat pelaksanaan kebijakan yang dimaksud di 

atas adalah karena kurangnya kajian pemerintah sebelum membuat 

kebijakan yang di maksud, sebab di dalam kebijakan harus ada 

pengecualian atau harus ada daerah yang dipertimbangkan seperti di 

Lamakera itu sendiri, sebab kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya 

mempengaruhi pendapatan masyarakat tetapi juga berdampak pada 

budaya masyarakat Lamakera, sebab masyarakat Lamakera menganggap 

penangkapan Ikan Pari ini sebagai salah satu warisan budaa dari nenek 

moyang mereka. Jadi yang mau saya katakana disini adalah karena 

kurangnya kajian pemerintah sebelum membuat kebijakan yang dimaksud. 

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari pemerintah memang baik dalam 

hal ini yaitu bermaksud untuk menjaga populasi Pari Manta tersebut, 

namun terkait dengan populasi masyarakat Lamakera tidak melakukan 

penagkapan di setiap bulan namun masyarakat Lamakera hanya 

menangkap pada bulan-bulan tertentu. Artinya bahwa masyarakat 

Lamakera meberi jedah beberapa bulan untuk Ikan Pari ini untuk 

berkembang biak. Maka dari itu saya lebih menekan pada kurangnya 

kajian yang dilakukan oleh pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan 

yang dimaksud”.47 

 

Baik buruk suatu kebijakan tergantung apa yang menjadi tujuan dari suatu 

kebijakan tersebut, apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah betul-

betul ingin memberikan kesejahteraan bagi masyarakat atau memang hanya untuk 

menguntungkan kelompok-kelomopk tertentu saja. 

Berikut ini hasil wawancara dengan Sunami Dasi Merah selaku sekertaris 

desa Desa Lamakera mengatakan bahwa: 

                                                           

47Hasil wawancara dengan Mantan Aparat Pemerintahan Desa Lamakera Bapak Nasrun 

Songge, Umur 54 Thun, Tanggal 11 Februari 2020, Pukul 16.30 Wita. 
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“menurut beliau yang menjadi penghambat pelaksanaan Keputusan 

Menteri No.4 Tahun 2014 adalah kurangnya sosialisai yang dilakuakn 

oleh pihak yang berwenang lalu kemudian secara tiba-tiba kemudian 

melakukan pengejaran secara tiba-tiba kepada masyarakat nelayan 

Lamakera yang sedang melaut. Hal itu yang membuat kehadiran 

Keputusan ini mereka tolak secara penuh.Dan yang kedua yang menjadi 

faktor penghambat adalah, pemerintah tidak dapat memberikan solusi 

yang tepat kepada masyarakat nelayan Lamakera untuk dapat 

menggantikan mata pencaharian mereka yang di larang tersebut.Jadi 

menurut saya, kalau mau kebijakan ini diterima maka harus ada mata 

pencaharian pengganti untuk masyarakat agar masyarakat tidak merasa 

mereka kehilangan salah satu pekerjaan mereka”.48 

 

Tidak efektifnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu 

disebabkan oleh pemerintah yang kurang melakukan kajian dan observasi ke 

daerah-daerah yang akan menjadi tempat merealisasikan kebijakan. Pemerintah 

harus menuntaskan kajian apa yang menjadi kebutuhan masyarakat baru 

kemudian membuat kebijakan yang dimaksud. Berikut ini hasil wawancara 

dengan Firman Sina Gula selaku tokoh masyarakat Desa Lamakera mengatakan 

bahwa: 

“menuurt beliau pemerintah seharusnya jangan terlalu terburu-buru 

dalam merealisasikan kebijakan ini di kabupaten Flores Timur khususnya 

di Desa Lamakera. Pemerintah harus terlebih dahulu memberikan 

lapangan pekerjaan baru kemudian merealisasikan kebijakn Pelarangan 

penangkaan Ikan Pari itu sendiri. Saya berbicara menggunakan 

pengandaian bahwa penangkapan Ikan Pari ini seandainya bukan salah 

satu budaya masyarakat Lamakera, lalu pemerintah datang meberikan 

peluang kerja baru kepada masyarakat lalu kemudian memberlakukan 

Keputusan Menteri No. 4 Tahun 2014 ini dengan maksud untuk menjaga 

populasi Ikan Pari pastinya masyarakat tidak akan menolak kebijakan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri sebab pemerintah 

sebelumnya sudah membuka lapangan kerja baru sebagai pengganti mata 

pencaharian masyarakat Lamakera yang sebelumnya. Jadi dalam hal ini 

pemerintah tidak memberikan solusi yang tepat untuk masyarakat 

                                                           

48Hasil wawancara dengan Bapak Sunami DM, tanggal 13 Februari 2020 di desa 

Lamakera. 
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Lamakera sehingga kebijakan ini tidak dapat diterima oleh hamper semua 

kalangan masyarakat Lamakera”.49 

 

 Jadi pemerintah dalama membuat kebijakan harus selalu mengedepankan 

beberapa tahap yang dimaksud agar kebijakan yang dikeluarkan nanti tidak 

mendapat kontra dari masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

49Hasil wawancara dengan Bapak Firman Sina Gula, tanggal 15 Februari 2020 di desa 

Lamakera. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan di atas dan dari hasil penelitian dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Keputusan Menteri No. 4 Tahun 2014 Tentang status perlindungan Ikan Pari 

Manta menurut masyarakat Desa Lamakera ini sangat merugikan meraka dari 

faktor ekonomi maupun dari faktor budaya. Sebab penangkapan ikan pari ini 

sendiri merupakan warisana budaya dari nenek moyang masyarakat Lamakera 

yang ditarik dari sejarahnya proses penangkapan ini ketika masyarakat 

Lamakera yang sebelumnya pendatang yang kemudian menemukan pulau yang 

sekarang ditempatinya mereka melakukan penangkapan Ikan Pari untuk 

jamuan saat penyerahan lahan dari tuan tanah kepada penduduk pendatang 

yang sekarang disebut masyarakat Lamakera itu sendiri.  

2. Kemudian dari faktor ekonomi sangat-sangat berpengaruh sebab ada bebrapa 

sumber pendapatan masyarakat, yaitu yang pertama dengan pukat harimau, 

yang kedua menggunakan bubu atau nama dan yang ketiga penangkapan Ikan 

Pari. Jadi sumber yang terakhir ini yang memberikan pendapatan yang pati 

bagi masyarakat Lamakera, sebab pendapatan Ikan ini sudah diperkirakan 

sebelumnya bahwa dibulan penangkapan Ikan Pari ini msyarakat Lamakera 

dapat hidup sejahtera.  

B. Implikasi 

Berangkat dari hasil pembahasan dan penelitian diatas, pemerintah 

seharusnya lebih sering terjung kelapangan, melihat situasi dan kebutuhan dari 
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masyarakat baru kemudia melakukan kajian untuk mengeluarkan kebijakan yang 

dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, bukan sebaliknya membuat 

kebijakan yang membuat masyarakat sendiri merasa di rugikan oleh adanya 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Jadi saya sendiri lebih menekankan pada sosialisasi dan solusi yang harus 

diberikan kepada masyarakat apabila peraturan tersebut tetap dilaksanakan. 
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Gambar 1.1 Proses penangkapan Ikan Pari Manta 

 

Gambar 1.2 Ikan Pari yang sudah di potong dan dikeringkan 
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Gambar 1.3 Tombak yang digunakan menangkap ikan Pari 

 

Gambar 1.4 Bentuk perahu yang digunakan nelayan  
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Gambar 1.5 Tokoh nelayan desa Lamakera Bapak Kaseng Lewerang 

 

Gambar 1.6 Tokoh masyarakat desa Lamakera Bapak Hamka Songge 
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Gambar 1.7 Tokoh nelayan desa Lamakera Bapak Ibrahim Kopong 

 

Gambar 1.8 Tokoh nelayan desa Lamakera Bapak Alwan Lewerang 
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