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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-latin 

Daftar huruf bahasa arab dan terjemahanya ke dalam huruf latin  dapat dilihat pada table 

berikut  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf  Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jin J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ



 

 
 

 Ain „ apostrep terbalik ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Min M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah „ Apostop ء

 Ya Y Ye ئ

 

Hamza yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa bertanda apapun. Jika ia 

terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti Vokal bahasa Indonesia. Terdiri atas vokal tunggal atau 

monoflog dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 

berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha  A A ا َ

 Kasrah I I ا َ



 

 
 

 Dammah U U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliteransinya berupa gabungan huruf yaitu : 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha dan ya ai a dan i ى َ 

 Fatha dan wau au a dan u ؤَ 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

Harkat dan huruf Nama Huruf tanda Nama 

 Fatha dan alif atau ya a a dan garis di atas … ا َ │…ىَ 

 Kasrah dan ya i i dan garis di atas ى

 Dammah dan wau u u dan garis di atas وَ 

 

4. Ta Marbutah  

Translinterasi untuk tamarbutah ada dua yaitu : tamarbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fatha, kasra, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. sedangkan  

tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. walau pada 

kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata yang K menggunakan kata sandang 

al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 



 

 
 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda tasyidid ( ). 

Dalam transliterasinya ini lambangkan dengan perulangan huruf (konsonang ganda) 

yang diberi tanda syddah. Jika huruf ََي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf kasrah (ي) maka ia ditransliteransikan seperti huruf maddah ( i ). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َلا  (alif lam 

ma‟arifah). Dalam podoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al- 

baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.  

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-) 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak ditengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia  

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian perbendaharaan 

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

menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur‟an ), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkainteks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. 

9. Lafzal al-jalalah (الله ) 



 

 
 

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

berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah adapun 

ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan 

huruf [t]. 

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab mengenal huruf capital (Alif  caps), dalam transliterasinya 

huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan 

pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huhuruf capital, misalnya digunakan 

untuk menuliskan huruf awal  nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap hurup awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf (AL-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis 

dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Beberapa singkata yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‟ala 

saw. = sallahu a‟laihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

I. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat tahun 

Qs…/…: 4 = QS An-Nisa/4:32 atau QS A<t‟Tubah>n/9:71 

HR = Hadis riwayat 



 

 
 

UURI = Undang-Undang Republik Indonesia  

Kab. = Kabupaten 

h. = Halaman 

RPJMD = Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRAK 

NAMA       :   SULTAN 

NIM          :   30400115092 

JUDUL  : Pola Gerakan Sosial Serikat Rakyat Miskin Indonesia (Studi 

                     Kasus Pada Organisasi Serikat Rakyat Miskin Indonesia Kota 

                     Makassar). 

 Penelitian ini membahas tentang “Pola Gerakan Sosial Serikat Rakyat Miskin 

Indonesia (Studi Kasus pada Organisasi Serikat Rakyat Miskin Indonesia Kota Makassar)” 

dengan rumusan masalah: 1)Bagaimana strategi dan bentuk aksi sosial organisasi serikat 

rakyat miskin Indonesia kota Makassar. 2) Apa faktor pendukung dan penghambat aksi sosial 

pada organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota makassar. 3) Bagaimana aksi sosial 

organisasi serikat rakyat miskin Indonesia Kota Makassar dalam pandangan islam. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian 

sosiologis dan fenomenologi. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kader organisasi 

serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar dan Tokoh agama, teknik menentukan 

informan dengan cara purposive sampling. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan instrumen penelitian yaitu peneliti dan alat bantu kamera, buku 

catatan, pulpen, alat perekam suara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Strategi gerakan sosial pada organisasi 

serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar adalah secara garis massa atau membasis 

secara teritorial wilayah kecamatan sampai kelurahan dan secara elektoral dengan menuntut 

pemerintah mengeluarkan kebijakan yang adil sebagaimana amanat konstitusi. Kemudian 

bentuk gerakan sosial organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar adalah 

pendidikan, pendampingan kesejahteraan, audiensi, dan demonstrasi . 2) Faktor pendukung 

gerakan sosial pada organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar yaitu 

kepemimpinan dalam organisasi, sumber daya manusia, kompotensi, respon ruang publik. 

Adapun  faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran kader, kepentingan praktis, finansial, 

dan regulasi. 3) Pandangan islam tentang gerakan sosial organisasi serikat rakyat miskin 

Indonesia Kota Makassar  yaitu suatu gerakan moral dalam bentuk memperjuangkan hak 

rakyat miskin atau kaum mustadhafin, menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. 

 Implikasi penelitian ini diharapkan gerakan sosial pada organisasi serikat rakyat 

miskin Indonesia Kota Makassar agar tetap eksis dalam membangun gerakan demi 

memperjuangkan keadilan dan membantu pemerintah membangun tatanan masyarakat yang 

adil dan makmur. 

 

 

 

 



 

 
 

BAB I 

                  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Gerakan sosial merupakan sebuah fenomena yang universal. Masyarakat tentu 

mempunyai alasan untuk bergabung dan berjuang demi mendapatkan tujuan kolektif mereka 

dan secara bersama-sama menentang orang-orang yang berani menghalangi tujuan. Gerakan 

sosial di lingkungan yang sudah modern seperti di Indonesia, fenomena munculnya gerakan 

sosial bukanlah hal yang aneh. Berbagai gerakan sosial dalam bentuk LSM dan ormas bahkan 

parpol yang kemudian menjamur memberikan indikasi bahwa memang dalam suasana 

demokratis maka masyarakat memiliki banyak prakarsa untuk mengadakan perbaikan sistem 

atau struktur yang cacat. 

Masalah politik identik dengan Gerakan sosial, karena gerakan sosial lahir dari sebuah 

kepentingan individu atau kelompok masyarakat, baik yang terorganisasi maupun tidak. 

Gerakan sosial pada hakikatnya merupakan hasil perilaku kolektif, yaitu perilaku yang 

dilakukan bersama-sama oleh sejumlah orang yang tidak bersifat rutin.
1
 Gerakan sosial ini 

biasanya melibatkan cara-cara yang tidak terlembagakan, seperti pawai, demonstrasi, protes 

untuk mendukung atau menentang suatu perubahan sosial. Aksi sosial melibatkan orang 

banyak dan biasanya berlansung dalam waktu yang panjang. 

Dampak positif Gerakan sosial yaitu menciptakan kehidupan yang lebih demokratis, 

terbuka, pranata sosial baru dan dapat menjamin kehidupan kolektif yang lebih bermartabat. 

Gerakan sosial merupakan bagian integral dari proses modernisasi, pasca revolusi politik, 

revolusi ekonomi, dan revolusi intelektual. Gerakan sosial menjadi solusi dalam kebuntuan 

hubungan antara masyarakat dengan Negara terutama mencegah penyimpangan yang 

dilakukan aktor Negara, tantangan kolektif yang diajukan sejumlah kelompok memiliki 

tujuan dan solidaritas yang sama dalam konteks interaksi yang berkelanjutan.
2
 

                                                             
1
Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif klasik, Modern, Posmodern, Dan 

Poskolonial(Cet . III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 391. 
2
Wahyuni, Gerakan Sosial Islam (Cet. I; Gowa: Alauddi University Press, 2014), h. 2.  



 

 
 

 Pentingnya suatu sistem politik dalam menyediakan kesempatan kolektif merupakan 

bagian dari penegasan gerakan sosial. Proses ini merujuk pada upaya strategis yang dilakukan 

secara sadar oleh kelompok-kelompok untuk membentuk pemahaman bersama mengenai 

dunia dan diri mereka sendiri yang melegalkan dan mendorong aksi kolektif. Aksi sosial ini 

lahir atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan 

atau struktur pemerintah. Tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak 

sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi maka 

gerakan sosial yang sifatnya menuntut perubahan institusi, pejabat atau kebijakan akan 

berakhir dengan terpenuhinya permintaan gerakan sosial.
3
 

Kesadaran masyarakat merupakan landasan kuat lahirnya Gerakan sosial yang 

membentuk solidaritas dalam memperjuangkan hak demi kepentingan bersama atau 

kemaslahatan umat. Menjunjung tinggi kebersamaan merupakan sifat terpuji dalam agama 

islam dan hal itu merupakan wujud nyata rasa kemanusiaan. Aksi sosial merupakan 

manifestasi dari rasa mencintai sesama manusia melalui tindakan yang bijaksana, 

Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surah Al-imran ayat 110: 

 َ َ  َ   َ َ َ   َ  َََ   َ ََ

َ  َ  َ  َ َ  َ َََ َ    َ ََََ 

  

 

Terjemahnya: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 
Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 
antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 
yang fasik.

4
 

Diriwayatkan oleh Umar bin Khatab bahwa حم  adalah mereka para umat كى

Muhammad yaitu orang-orang yang shalih, ahli dalam keutamaan dan para syuhada, 

sedangkan para mujahid اس لى ير امة اخرجث ل حماخ حم makna ,كى  mereka sebaik-baiknya كى

umat yaitu nabi Muhammad dan umatnya serta para ahli kitab kemudian dikatakan oleh 
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Akhfaz mereka adalah para ahli umat yaitu sebaik-baiknya ahli agama. Kata ummah 

digunakan untuk menunjuk kelompok yang sama, seperti agama yang sama, waktu dan 

tempat yang sama baik perhimpunannya secara terpaksa maupun kehendak mereka. 

sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, dalam al-Qur‟an dan hadits tidak membatasi 

pengertian umat. hanya dalam kelompok manusia. Sedangkan ير  berarti terbaik menurut خ

syari‟ah. Pada ayat ini ditegaskan bahwa kaum muslimin itu menjadi umat terbaik dan 

terpilih disisi Allah SWT. Menurut Abu Hurairah, yang dimaksud ة ير ام   disini adalah خ

sebaik-baik manusia untuk manusia. Maka selanjutnya Allah SWT Memberitakan kepada 

mereka tentang satu informasi yang besar dan terstera dalam firman-Nya, “Kamu adalah 

umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia…”. Kamu adalah sebaik-baik manusia untuk 

manusia lain Sebaik-baik umat yaitu karena mereka beramar ma‟ruf dengan menyeru kepada 

Islam dan aturan-aturan dan petunjuk Rasulullah SAW dan mereka melakukan nahi munkar 

dengan melarang manusia pada kekafiran, kemusyrikan dan perbuatan dosa, dan mereka 

beriman kepada Allah SWT serta apa yang diperintahkan oleh-Nya untuk mereka imani, 

yaitu: beriman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kebangkitan dan kepada qadar 

(ketentuan Allah). Inti dari tafsiran ayat ini berarti himpunan manusia yang seluruh 

anggotanya bersama-sama menuju satu arah yang sama, bahu membahu, dan bergerak secara 

dinamis dibawah kepemimpinan bersama. 
5

 

keterkaitan ayat tersebut dengan masalah penelitian ini terletak pada kamu adalah 

umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. kata khair al-ummah diikuti dengan tiga kata di 

belakangnya yaitu kata yang terkait dengan amar ma‟ruf (humanisasi), nahi munkar 

(liberasi), dan tu‟minuna billah yang berarti dimensi keimanan kepada Allah (transendensi). 

Apabila dikaitkan dengan pendidikan profetik itu dibangun berdasarkan empat syarat. Dasar 

empat syarat itu yaitu komunitas, visi atau arah tujuan, gerak dinamis atau program kerja, dan 

kepemimpinan. Bagi komunitas dan pemimpin yang menjadi subjek dan bagi pelaksanaan 

visi dan program harus menyerap tiga nilai atau pilar sekaligus dalam praktiknya, yaitu nilai 

transendensi yang menjadi orientasi dan visi hidup subjek, humanisasi untuk selalu 
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meningkatkan martabat menuju keterpujian, dan liberasi untuk membersihkan diri dari 

kotoran, kelemahan, kekurangan dan keterbelakangan. Segala yang mendorong ke arah 

kelemahan dan negatif harus dibebaskan dari kehidupan manusia melalui pendidikan 

profetik.
6
 Ayat ini menuntun umat manusia untuk senantiasa peka terhadap apa yang terjadi 

dalam lingkungan. Manusia harus saling merankul, bersatu, saling mengasihi dan saling 

membantu atas segala bentuk keperluan. Ayat ini berbicara rasa kemanusian jika dikaitkan 

dengan ilmu sosial merujuk pada seruan umat manusia untuk melakukan aksi-aksi sosial 

demi kemaslahatan umat. 

Gerakan sosial di Indonesia merupakan bagian terpenting serta tak terpisahkan dari 

perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Kemerdekaan Indonesia itu sendiri, pada 

dasarnya tidaklah semata-mata muncul dari gerakan kesadaran sejumlah kaum muda atas 

realitas yang ada. Gerakan sosial lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat berupa 

ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang oleh penguasa. Orientasi gerakan sosial lahir 

sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkannya atau menginginkan perubahan 

kebijakan karena dinilai tidak adil. Biasanya gerakan sosial seperti itu mengambil bentuk 

dalam aksi protes atau unjuk rasa ditempat kejadian atau di depan gedung Dewan Perwakilan 

Rakyat atau gedung pemerintah. Setelah Mei 1998, gerakan sosial semakin marak, situasi itu 

menunjukkan bahwa dimana sistem politik semakin terbuka dan demokratis maka peluang 

lahirnya gerakan sosial sangat terbuka.
7
 Terlebih kebebasan bereskpresi dan mengeluarkan 

pendapat sudah dijamin dan telah tertuang pada UUD 1945 pasal 28E ayat (3) yang 

menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat dimuka umum.
8
 

Gerakan reformasi 1998 menjadi sebuah momentum bagi seluruh elemen bangsa 

untuk melakukan perubahan. Setelah mengalami akumulasi atas ekonomi, politik, dan sosial, 

gerakan sosial semakin tumbuh bergelombang sampai meruntuhkan rezim Soeharto. Namun, 
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gerakan reformasi hanyalah jargon, bukan proses penggantian sistem dan penggantian dengan 

aktor politik berintegritas. Sehingga reformasi menjadi gagal karena telah ditunggangi oleh 

kepentingan subyektif para oportunis politik dan lemahnya kontrol gerakan civil society yang 

berkelanjutan. 

Gerakan reformasi diharapkan dapat menjadi pintu gerbang bagi perbaikan nasib 

bangsa justru sekarang dirasakan oleh banyak pihak telah menjadi gurita yang menjerat 

kehidupan rakyat kecil. Reformasi telah tumbuh perilaku koruptif disegala lini tanpa 

terkendali serta memperlebar jurang kesenjangan  sosial di masyarakat. 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, 

menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan 

bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, 

dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang 

lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara dengan berlandaskan ideologi pancasila.
9
 

Melalui landasan konstitusional ini, masyarakat mendapatkan ruang demokrasi 

dengan bebas berkumpul, mengeluarkan aspirasi, dan berserikat. Hal tersebut biasanya 

dilakukan secara terstruktur melalui pelembagaan atau organisasi yang berangkat dari 

identitas seperti kemiskinan, agama, bahkan dalam bentuk haluan nasionalis. Perjuangan 

kolektif yang bersandar pada kesadaran akan keberadaan masyarakat seperti sebagai kaum 

miskin yang hidup di perkotaan merasa di perlakukan tidak adil oleh pemerintah, membuat 

kalangan kaum miskin kota membentuk organisasi perjuangan yang bernama SRMI (Serikat 

Rakyat Miskin Indonesia). Organisasi ini merupakan organisasi progresif dan menjadi wadah 

perjuangan kaum miskin kota dalam menuntut hak secara kolektif. 

Kelompok kaum miskin kota terbentuk seiring dengan perubahan sistem ekonomi 

feodal ke kapitalis. Perubahan aktivitas hidup dari agraris yang tidak menuntut banyak 
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keahlian kejasa yang menuntut keahlian lebih telah menciptakan kelompok masyarakat yang 

tersingkir dari perubahan tersebut. Hal itu ditandai dengan upah rendah, tidak terampil dan 

pengangguran.
10

 

Kemiskinan sudah menjadi masalah yang sangat memperhatinkan dikarenakan 

perkembangan kapitalisme yang makin menonjol. Hal itu membuat pola hidup masyarakat 

berubah bahkan mengarah pada krisis moral disamping pertumbuhan ekonomi kapitalis. 

Keberadaan masyarakat kelas bawah semakin terpinggirkan karena ruang integrasi dengan 

lembaga institusi formal sangatlah kecil bahkan cendrung tertutup. Untuk merespon masalah 

ini, masyarakat tentu berupaya mempertaruhkan keberadaannya. Hal yang dilakukan tentunya 

untuk mengubah nasib mereka melalui membangun wadah perjuangan sebagaimana 

terbentuknya organisasi yang bernama Serikat Rakyat Miskin Indonesia yang keberadaannya 

di kota-kota besar Indonesia. 

Atas landasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui persoalan dengan 

melaksanakan penelitian yang berjudul “Pola Gerakan Sosial Serikat Rakyat Miskin 

Indonesia (Studi Kasus Pada Organisasi Serikat Rakyat Miskin Indonesia Kota Makassar)”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penting bagi peneliti untuk memfokuskan masalah dalam penelitian ini, agar para 

pembaca tidak keliru dan mampu memfokuskan masalah dalam skripsi. Fokus dalam 

penelitian yaitu bentuk Gerakan Sosial Serikat Rakyat Miskin Indonesia Kota Makassar 

dilihat dari SRMI Makassar. Bentuk gerakan sosial yang dimaksud adalah gerakan sosial 

melalui pendidikan, pendampingan kesejahteraan, dan demonstrasi. Pendidikan yang 

dimaksud peneliti adalah berupa sosialisasi tentang pentingnya kesadaran secara politik, 

ekonomi, pentingnya pendidikan, kesehatan dan kepeduliaan terhadap lingkungan. 

Sedangkan pendampingan kesejahteraan yang dimaksud adalah keterlibatan dalam 

mendampingi masyarakat demi akses kesehatan dan hak masyarakat dalam memenuhi 
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kebutuhan hidup. Kemudian demonstrasi merupakan jalan yang ditempuh oleh organisasi 

dalam menentang kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memberi pemahaman yang jelas dalam melakukan penelitian, maka peneliti 

mencoba mendeskripsikan aspek-aspek yang diliputi situasi sosial yang dimaksud yaitu: 

a. Pola Gerakan Sosial 

Pola adalah bentuk atau model dalam gagasan yang abstrak. Gerakan sosial yang 

dimaksud peneliti adalah suatu upaya kolektif SRMI Makassar yang mana memiliki tujuan 

dan kepentingan bersama dengan motif membawa atau menentang perubahan dalam 

masyarakat terutama di kota Makassar. Gerakan sosial identik dengan organisasi dan untuk 

melihat sejarah perkembangannya gerakan sosial salah satunya dengan memeriksa organisasi 

tersebut. Sejak dahulu organisasi ini terbentuk sebagai wadah perjuangan bagi masyarakat 

miskin kota bukan hanya di Makassar melainkan di beberapa kota lain. 

b. Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI kota Makassar) 

Fenomena nyata yang terjadi di Republik Indonesia sampai saat ini, yaitu kenyataan 

bahwa beban yang dipikul oleh sebagian rakyat indonesia semakin berat saja. Kenyataan itu 

dipicu oleh harga kebutuhan pokok terus naik, hingga menyebabkan kebutuhan biaya hidup 

hanya jalan ditempat, bahkan banyak rakyat yang di PHK atau telah menganggur akibat krisis 

dan kelesuan ekonomi. Hal tersebut diperparah pada pelayanan pendidikan dan kesehatan 

yang begitu minim. 

Bersamaan dengan hal itu, para politisi dan partai besar silih berganti memenangkan 

pemilu ditingkat lokal maupun nasional, namun belum bisa mewujudkan keadilan dan 

kesejahteraan rakyat. Atas kenyataan tersebut rakyat kecil seperti tukang becak, tukang ojek, 

buruh cuci, korban penggusuran, korban phk, pengangguran, pedagang kaki lima, pedagang 

asongan, pengamen, pemulung, nelayan dan segenap rakyat miskin Indonesia mengorganisir 

diri dan membentuk Serikat Masyarakat Miskin Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak 

rakyat miskin. 

 

  



 

 
 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka adapun rumusan masalah masalah yang 

penulis rumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi dan bentuk aksi sosial organisasi serikat rakyat miskin 

    indonesia (SRMI) Kota Makassar? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat aksi sosial organisasi serikat rakyat miskin 

Indonesia (SRMI) Kota Makassar? 

3. Bagaiman aksi sosial organisasi serikat rakyat miskin Indonesia (SRMI) Kota Makassar 

dalam pandangan islam?  

D.    Kajian Pustaka 

1. Ramlah Wijayanti “dengan judul skripsi Gerakan Sosial Serikat Buruh Dalam 

Mempengaruhi Kebijakan Upah Minimum (Studi : Kota Makassar 2015)”. Tuntutan upah 

yang layak merupakan salah satu persoalan yang menjadi gerakan buruh hari ini. Adanya 

peran pemerintah dan penguasa yang juga terlibat dalam persoalan kenaikan upah ataupun 

penurunan upah telah memberikan posisi penting bagi pergerakan buruh hari ini. Jika 

dianalisis lebih jauh, kondisi ini telah membawa dampak bahwa persoalan kenaikan atau 

penurunan upah tidak hanya dapat dipandang sebagai persoalan kesejahteraan semata. 

Namun gerakan yang dilakukan serikat buruh juga bernilai politis. Dalam hal ini 

perspektif ekonomi politik dianggap mampu menggambarkan pertentangan-pertentangan 

yang terjadi sehingga membawa arah dan peran gerakan serikat buruh sampai hari ini. 

Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis (1) peran serikat buruh dalam 

memperjuangkan kenaikan upah minimum Kota(UMK) Makassar dan (2) tarik menarik 

kepentingan dalam penetapan UMK Makassar. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Kota 

Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer data sekunder. Data 

primer atau data utama berupa hasil wawancara dengan informan dan data sekunder atau 

data pendukung berupa buku, jurnal, artikel, dan internet. Informan terdiri atas empat 

orang. Penelitian ini menunjukan bahwa peran serikat buruh dalam perspektif ekonomi 



 

 
 

politik kelembagaan yaitu sebagai aktor yang mewakili pekerja dalam dewan pengupahan 

Kota Makassar baik sebelum penetapan UMK maupun setelah penetapan UMK. selain itu, 

serikat buruh di Kota Makassar sebagai kelompok kepentingan bersama tripartit dalam 

rangka memperjuangkan hak buruh. Serikat buruh memiliki peran yang penting dalam 

melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap perusahaan yang belum melaksanakan 

yang belum melaksanakan besarnya nilai UMK yang baru. Bentuk tarik menarik 

kepentingan dalam penetapan UMK, yaitu kepentingan serikat buruh focus pada 

kesejahteraan buruh/pekerja sehingga menginginkan kenaikan UMK yang signifikan, 

sedangkan kepentingan pihak Apindo terletak pada pengaruh UMK terhadap kinerja 

perusahaan. Tarik menarik kepentingan tersebut membawa dampak pada peran pemerintah 

sebagai aktor penengah.
11

 

2. Muslimin “dengan judul skripsi Gerakan Sosial Masyarakat Paotere di Kota Makassar”. 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlawanan masyarakat paotere terhadap 

perencanaan perluasan area pelabuhan Paotere di Kota Makassar. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif dan dasar penelitian studi kasus 

untuk penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi. Penelitian ini 

dilakukan di Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Jenis data 

berupa data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian yang digunakan ialah 

penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta telaah 

dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor yang menyebabkan timbulnya 

perlawanan masyarakat Paotere terhadap perencanaan perluasan area Pelabuhan Paotere 

ialah factor klaim hak kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Pelindo IV unit 

Paotere dimana masyarakat yang terlebih dahulu tinggal diarea tersebut. Bentuk 

perlawanan masyarakat paotere terhadap perencanaan perluasan area pelabuhan adalah 

bentuk demonstrasi gerakan massa yang bersifat lansung dan terbuka serta dengan lisan 

ataupun tulisan dalam memperjuangkan kepentingan yang disebabkan oleh adanya 
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penyimpangan sistem, perubahan inskonstitusional, dan tidak efektivitas sistem yang 

berlaku.
12

 

3. Dita Rahayu Margatino “dengan judul skripsi Gerakan Sosial Masyarakat Berbasis 

Komunitas Kampung Di Kali Kode Yogyakarta”. Penelitian ini membahas tentang 

gerakan sosial yang timbul sebagai wujud dinamika perubahan yang terjadi pada 

masyarakat pinggiran sungai. Dinamika yang terjadi tersebut member berbagai dampak 

yang ditimbulkan baik positif dan negatif. Penelitian dibahas mendalam dengan teori aksi 

yang dikemukakan Talcot Persons. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan fenomenologi. Data yang diambil dengan teknik observasi, 

wawancara mendalam dan dokumentasi sedangkan teknik pemilihan informan 

menggunakan snowball. Untuk menjamin validitas data digunakan triangulasi sumber, 

sedangkan analisis data menggunakan analisis metode interaktif. Dari hasil penelitian ini 

gerakan sosial yang timbul di Jetisharjo dan Jogoyo antara lain tumbuhnya komunitas 

dengan basis kampong kota pinggir sungai, adanya berbagai event kampung dan berbagai 

relasi sosial yang terbangun dengan sinergitas yang terbangun dengan baik. Perkembangan 

pergerakan dari komunitas yang terbangun telah memberikan dampak positif seperti 

terbangunnya kampung wisata, adanya sekolah komunitas, penguatan ekonomi 

masyarakat dan perubahan ruang publik. Sedangkan dampak negative yang ditimbulkan 

seperti adanya konflik yang timbul.
13

 

Adapun perbedaan penelitian yakni pada masalah penelitian yang pertama fokus pada 

peran serikat buruh dalam memperjuangkan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 

Makassar dan tarik menarik kepentingan dalam penetapan UMK Makassar. Selanjutnya 

perbedaan masalah penelitian yang kedua, fokus penelitian pada bagaimana perlawanan 

masyarakat paotere terhadap perencanaan perluasan area pelabuhan Paotere di Kota 

Makassar. Pada penelitian yang ketiga, fokus penelitian ini terletak pada bagaimana 

menggambarkan tumbuhnya komunitas berbasis kampung kota di Jetisharjo. Sedangkan 
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peneliti fokus pada bentuk gerakan sosial yang dilakukan pada organisasi Serikat Rakyat 

Miskin Indonesia Kota Makassar. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan proposal ini berdasarkan rujukan dari rumusan masalah, adapun tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Mengetahui strategi dan bentuk aksi sosial organisasi SRMI kota Makassar. 

b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat gerakan sosial organisasi SRMI kota 

Makassar. 

c. Mengetahui aksi sosial dalam pandangan islam 

2.  Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diharap bermanfaat antara lain: 

a. Kegunaan teoritis, secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan teori 

konflik dan teori gerakan sosial. 

b.    Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi antara lain: 

1)   Masyarakat yang bergabung dalam organisasi SRMI 

Penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk mengkampanyekan gerakan yang dibangun 

oleh organisasi SRMI. 

2)   Pemerintah 

Penelitian ini menjadi referensi pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan 

khususnya penannggulangan masalah kemiskinan guna untuk mengurangi kesenjangan 

sosial. 

3)   Masyarakat umum 

Penelitian ini bisa menjadi pembelajaran masyarakat dalam mengubah pola pikir dan 

cara pandangannya terhadap masalah sosial seperti kemiskinan ini. 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pola Gerakan Sosial 

1. Sejarah Gerakan Sosial di Indonesia 

Menurut Kamus ilmiah populer pola diartikan dengan bentuk atau model dalam 

gagasan yang abstrak.
14

 Gerak dalam makna yang paling luas dipandang sebagai cara untuk 

mengadakan (mode of existence), sifat inheren, dari materi, mencakup segala perubahan dan 

proses yang terjadi di alam raya, dari pertukaran tempat sampai proses berpikir. Penyelidikan 

atau sifat gerak secara alamiah harus mulai dari bentuk-bentuk gerak yang paling rendah dan 

sederhana, dan untuk memahami sebelum penyelidikan atau mencapai penjelasan apapun 

mengenai bentuk-bentuk pergerakan yang lebih tinggi dan kompleks.
15

  

Gerakan sosial dalam bahasa inggris disebut social movement adalah aktivitas sosial 

berupa gerakan sejenis tindakan kelompok yang merupakan kelompok informal yang 

berbentuk komunitas atau organisasi yang berjumlah besar atau individu yang secara spesifik 

berfokus pada isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau 

mengkampanyekan sebuah perubahan sosial dengan tindakan terencana yang dilakukan oleh 

suatu kelompok masyarakat disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan 

atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang 

ada. Secara terminologi Gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang di organisir secara 

longgar untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat.
16

 Secara sederhana defenisi pola 

gerakan sosial adalah bentuk tindakan kolektif yang dilakukan sekelompok organisasi 

ataupun komunitas secara spesifik tentang isu-isu sosial dan politik demi mencapai suatu 

perubahan dan tujuan bersama. 

Gerakan reformasi 1998 menjadi sebuah momentum bagi seluruh elemen bangsa 

untuk melakukan perubahan. Namun sayangnya gerakan reformasi hanyalah jargon, bukan 
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proses penggantian sistem dengan aktor politik yang berintegritas. Sehingga reformasi belum 

bisa menjawab persoalan bangsa karena ditunggangi oleh kepentingan para oportunis politik 

dan lemahnya kontrol gerakan  yang berkelanjutan. Kemerdekaan Indonesia tidak semata-

mata tercapai dengan gerakan senjata, melainkan juga karena adanya gerakan sosial yang 

tumbuh sebagai manifestasi kesadaran sejumlah kaum muda pada masa itu. Tumbangnya 

rezim orde baru Soeharto pun tidak bisa dilepaskan dari peran gerakan sosial. Gerakan sosial 

di Indonesia awalnya identik dengan gerakan perlawanan dan gerakan protes, namun gerakan 

sosial di Indonesia saat ini berkembang dengan munculnya komunitas, asosiasi, ataupun LSM 

di Indonesia tidak hanya berupa gerakan perlawanan, melainkan gerakan-gerakan yang 

bertujuan untuk melakukan perubahan, seperti gerakan perempuan, gerakan lingkungan, 

gerakan masyarakat sipil seperti gerakan rakyat miskin dan sebagainya. 

Gerakan sosial baru berbeda dengan gerakan sosial klasik karena struktur organisasi 

yang terdesentralisasi, menggunakan taktik inkonvensional, dan isu-isunya terfokus pada 

budaya. Secara sederhana gerakan sosial baru fokus pada perubahan kultur masyarakat dan 

penyelesaian masalah.
17

 

Pada era demokrasi saat ini, gerakan perlawanan masyarakat atau gerakan sosial 

dalam upaya menentang dan mendorong perubahan kebijakan publik, Seperti halnya gerakan 

sosial pada organisasi serikat rakyat miskin Indonesia (SRMI). Kelahiran organisasi ini 

dilatar-belakangi oleh fenomena nyata yang terjadi di Republik Indonesia dewasa ini, yaitu 

kenyataan bahwa beban kehidupan yang dipikul oleh sebagian besar rakyat Indonesia 

semakin bertambah berat. kenyataan itu dipicu oleh harga kebutuhan pokok yang terus naik, 

hingga menyebabkan kebutuhan akan biaya hidup pun menjadi terus meningkat. Sementara, 

kenaikan gaji atau pendapatan rakyat tidak sejalan dengan kenaikan biaya hidup dan terkesan 

hanya jalan di tempat, malahan banyak rakyat yang terancam PHK atau telah menganggur 

akibat krisis dan kelesuan ekonomi. Selanjutnya, hal-hal tersebut diperparah lagi oleh 

pelayanan di bidang kesehatan serta pendidikan yang begitu minim dan bahkan bisa dibilang 

tidak ada. Rakyat tak hanya harus menanggung beban biaya hidup yang makin berat, namun 

masih ditambah pula oleh beban pikiran yang tak kalah beratnya. 
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Bersamaan dengan itu, para politisi dan partai besar silih berganti memenangkan 

pemilu di tingkat lokal maupun nasional, namun tak ada satu pun yang membawa perubahan 

berarti. Rakyat justru disuguhi kelakuan para elite politik yang tampak jauh dari rasa 

kepedulian dan rasa keadilan. Mereka hanya mementingkan diri sendiri serta menghambur-

hamburkan uang yang mereka dapatkan dari rakyat. Ajang pemilu hanya dijadikan ajang 

pemasaran janji-janji manis, ajang pembagian hadiah-hadiah (sogokan) kecil kepada rakyat, 

dan ajang investasi untuk kursi jabatan yang dianggap bisa memberi keuntungan besar. 

Kenyataan tersebut, membuat tukang becak, korban penggusuran, korban phk, pengangguran, 

pedagang kaki-lima, pedagang asongan, pengamen, pemulung, nelayan, tukang ojek, buruh 

cuci-gosok serta segenap rakyat miskin Indonesia, mengorganisir diri dan membentuk 

organisasi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat miskin. berserikat untuk memperjuangkan 

hak-hak rakyat miskin yang kerap kali tersangkut oleh birokrasi aparat negara, contohnya 

jaminan kesehatan, pendidikan dan lain-lain sebagainya.  

Akar dari kemiskinan yang menimpa rakyat Indonesia pada dasarnya adalah karena 

dikuasainya pemerintahan oleh orang-orang yang tidak kompeten serta korup. Mereka 

menjalankan kebijakan-kebijakan yang merupakan pesanan dari kepentingan ekonomi yang 

besar (lembaga-lembaga asing seperti IMF, World Bank,WTO, dll) dan mereka juga tidak 

mempedulikan penderitaan rakyat yang menjadi korban dari kebijakan-kebijakan yang jauh 

dari kata adil. Hal itu menjadi penopang kesadaran rakyat bahwa partisipasi politik rakyat 

miskin bukan hanya terbatas pada momen pemilu, melainkan tak berbatas dan mesti 

berkelanjutan. Jadi, kita harus terus aktif, terus bahu-membahu dalam membangun organisasi 

dan gerakan kerakyatan yang sejati, agar rakyat tak lagi mudah ditipu, dibodohi, disuap, 

kemudian ditelantarkan oleh pejabat dan politisi di pemerintahan. 

Organisasi Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) adalah wadah perjuangan bagi 

kaum miskin. selain memperjuangkan hak-hak mendasar rakyat – yang jelas tercantum dalam 

UUD 1945 dan Pancasila, SRMI juga terus berperan aktif dalam memperjuangkan kedaulatan 

rakyat miskin dalam rangka menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah 

berdirinya SRMI diawali pada tanggal 13 – 15 Oktober 2004 di Bogor, ketika 

diselenggarakannya sebuah kongres persatuan yang dihadiri oleh para wakil organisasi rakyat 



 

 
 

miskin dari beberapa provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Riau, Sumatera Utara, Sumatera 

Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogjakarta, Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Timur. Kongres tersebut membuahkan kesepakatan untuk 

mendirikan satu wadah perjuangan bagi rakyat miskin yang berskala nasional yang kemudian 

diberi nama Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK). Selanjutnya, pada tanggal 11 – 13 Maret 

2008, tepatnya di Cicurug, Jawa Barat, diselenggarakan Kongres I Serikat Rakyat Miskin 

Kota (SRMK). Di dalam Kongres itu, dihasilkanlah sebuah keputusan yang mengubah nama 

Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK) menjadi Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI). 

Dalam kongres tersebut juga ditetapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional, Program 

Perjuangan, Strategi dan Taktik, serta Bentuk Organisasi. 

Asas Perjuangan Serikat Rakyat Miskin Indonesia adalah Demokrasi Kerakyatan. 

Dengan mengakui Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai 

Konstitusi Negara. Dengan motto Bersatu Berjuang untuk Demokrasi dan Kesejahteraan. 

Tujuannya adalah untuk Mewujudkan sistem masyarakat yang adil, modern, sejahtera, 

demokratis, bersih dan mandiri, serta setara sepenuh-penuhnya di bidang sosial, ekonomi, 

politik, hukum dan budaya dalam prinsip demokrasi-kerakyatan.
18

 

Secara umum gerakan sosial dimaknai sebagai sebuah gerakan yang lahir dari 

sekelompok individu untuk memperjuangkan kepentingan, aspirasi, atau menuntut perubahan 

yang ditujukan kepada kelompok tertentu misalnya pemerintah atau penguasa. Gerakan sosial 

ini berupa bentuk kolektivitas orang-orang di dalamnya untuk membawa atau menentang 

suatu perubahan. Gerakan sosial biasanya tidak berwujud sebagai sebuah organisasi tertentu, 

sehingga tidak mengherankan apabila di dalam organisasi terdapat kelompok-kelompok yang 

saling bertentangan dan masing-masing mewujudkan dirinya dalam bentuk gerakan sosial. 

Gerakan sosial menekankan adanya suatu identitas yang dimiliki bersama dan suatu 

solidaritas. Kalau masyarakat sadar bahwa mereka mempunyai perasaan dan tujuan yang 

sama mengenai kehidupan dalam bermasyarakat dan merasakan adanya suatu persatuan 

untuk mencapai tujuan tersebut, maka gerakan itu sifatnya gerakan sosial.
19
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Konsep gerakan sosial menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

a. Putra mengemukakan bahwa gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk kepentingan 

bersama, atau gerakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan 

kolektif diluar lingkup lembaga-lembaga yang sudah ada. 

b. Sunarto mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu aliansi sosial dari sejumlah besar 

orang yang berserikat untuk mendorong atau menghambat suatu segi perubahan sosial 

dalam suatu masyarakat. 

c. Sztomka mendefinisikan gerakan sosial yang mengacu pada asas kolektivitas demi 

mewujudkan perubahan tertentu dalam masyarakat dengan tindakan spontitas tinggi 

namun tidak terlembaga dan bentuknya tidak konvensional. 

d. Horton dan Hunt secara formal mendefinisikan gerakan sosial sebagai sebuah kolektivitas 

dengan kadar kesinambungan tertentu untuk menunjang atau menolak perubahan yang 

terjadi dalam masyarakat atau kelompok yang mencakup kolektivitas itu sendiri. 

e. Farley mendefinisikan gerakan sosial sebagai sejumlah besar orang yang bertindak 

bersama atas dasar sejumlah tujuan atau gagasan, biasanya dilakukan dengan cara-cara 

yang tidak terlembagakan seperti pawai, demonstrasi, protes, untuk mendukung atau 

menentang suatu perubahan sosial yang berlansung dalam rentang waktu yang cukup 

panjang. 

f. Adam mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu siklus kehidupan yaitu, diciptakan, 

tumbuh, mencapai kesuksesan atau kegagalan yang terkadang bubar dan berhenti bahkan 

hilang eksistensinya.
20

  

Membangun suatu gerakan sosial tidaklah mudah, hal itu di pengaruhi oleh: 

a. Sifat Pemerintahan, gerakan sosial sulit pada era pemerintahan Otoriter, dilain hal gerakan 

sosial praktis mudah berkembang pada pemerintahan yang menganut paham demokrasi. 

b. Situasi dan Kondisi yang tidak kondusif, hal ini dapat memunculkan ketidakpuasan bagi 

banyak pihak, misalnya angka kemiskinan yang tinggi, korupsi yang merajaleka atau 

ketika penguasa mengeluarkan kebijakan yang dinilai merugikan publik. 

                                                             
20 Nanang  Martono, Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern Dan 

Poskolonial (Cet. II; Raja Grafindo Persada, 2012), h. 393 



 

 
 

c. Karakter Pemimpin, Pemimpin harus menjadi inspirator, berwawasan luas, membangun 

organisasi yang mampu mendorong untuk aktif dalam mengawal kebijakan melalui 

konsep gerakan sosial yang teraktualisasi. Situasi tersebut dapat memberikan ruang 

demokrasi sehingga menopang tumbuh dan berkembangnya gerakan sosial melalui 

kepemimpinan yang berintegritas. 

2. Teori Gerakan Sosial  

Sosiologi gerakan erat kaitannya dengan teori umum sosiologi, keduanya saling 

berhubungan. Seperti setiap riset gerakan sosial selalu bertolak dari teori umum tentang 

masyarakat. Teori gerakan sosial dari disiplin ilmu sosiologi lebih melihat pada faktor 

masyarakat sebagai pemicu munculnya gerakan sosial. adapun teori yang menjelaskan 

tentang gerakan sosial, yaitu; 

a. Teori deprivasi relative (relative deprivation theory), menurut teori ini, seorang merasa 

kecewa karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Teori ini memandang 

bahwa gerakan sosial akan tumbuh apabila kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan 

harapan masyarakatnya. Ada sikap ketidakpuasan dalam diri tiap individu sehingga sangat 

memunkinkan untuk membentuk suatu kelompok seperti wadah perjuangan atau 

organisasi. 

b. Teori mobilisasi sumber daya (resource mobilization theory), Teori ini menekankan pada 

faktor teknis bukan penyebab munculnya gerakan sosial. Teori ini menjelaskan mengenai 

pentingnya pendayagunaan sumberdaya secara efektif dalam menunjang gerakan sosial 

karena gerakan sosial yang berhasil memerlukan organisasi dan taktik yang efektif. Teori 

ini berpandangan bahwa kepemimpinan, organisasi, dan taktik merupakan faktor utama 

yang menentukan sukses atau gagalnya suatu gerakan sosial. Sumber daya yang dimaksud 

dalam teori ini adalah pandangan dan tradisi penunjang, peraturan hukum yang 

mendukung organisasi sebagaimana aturan Negara memastikan ruang demokrasi bagi 

seluruh rakyatnya. 



 

 
 

c. Teori proses politik, Teori ini erat kaitannya dengan teori mobilisasi sumber daya. 

Pendekatan teori proses politik menekankan pada peluang-peluang bagi gerakan yang 

diciptakan oleh proses politik dan sosial yang lebih besar.
21

 

B. Bentuk Gerakan Sosial 

a. Gerakan Sosial yang berbeda menurut bidang perubahan yang diinginkan. tujuannya, 

hanya untuk mengubah aspek tertentu kehidupan masyarakat tanpa menyentuh inti 

struktur institusinya, dalam hal ini gerakan yang hanya menginginkan perubahan didalam 

ketimbang perubahan masyarakatnya secara keseluruhan atau gerakan reformasi. 

Contohnya; gerakan pro dan antiaborsi  yang menuntut perubahan UU yang sepantasnya. 

Gerakan ini lebih menekankan  pada gerakan yang berorientasi norma dan berorientasi 

nilai. Gerakan berorientasi norma adalah tindakan memobilisasi atas nama keyakinan 

umum (ideologi bersama) yang mendambakan penataan ulang norma. Gerakan 

berorientasi nilai adalah tindakan kolektif yang dimobilisasi atas nama keyakinan umum 

yang menginginkan penataan ulang nilai. Nilai menyediakan pedoman fundamental untuk 

bertindak, nilai menetapkan dan mengatur tujuan upaya manusia misalnya keadilan, 

pengetahuan, demokrasi dan kemerdekaan. Sedangkan norma adalah alat untuk memilih 

cara yang tepat dalam mengejar tujuan akhir misalnya, disiplin, kesopanan, belajar dan 

bekerja.
22

 

b. Gerakan sosial yang berbeda dalam kualitas perubahan yang diinginkan. Gerakan yang 

menekankan pada inovasi, berjuang untuk memperkenalkan institusi baru, hukum baru, 

bentuk kehidupan baru,  dan keyakinan baru. Intinya gerakan ini ingin membentuk 

masyarakat ke dalam suatu pola yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Orientasi 

gerakan ini adalah masa depan atau disebut sebagai gerakan progresif. Contohnya; 

gerakan publik, sosialis, dan gerakan wanita. Perbedaan antara gerakan progresif dan 

konservatif dapat dikaitkan dengan perbedaan haluan politik kiri dan kanan. Gerakan 
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sayap kiri sering dianggap berorientasi progresif sedangkan gerakan sayap kanan biasanya 

konservatif.
23

 

c. Gerakan yang berbeda dalam target perubahan yang diinginkan. Gerakan ini memusatkan 

perhatian pada perubahan struktur sosial dan perubahan individual. Gerakan perubahan 

struktural ada dua bentuk yaitu, gerakan sosial politik yang berupaya mengubah 

stratifikasi politik, ekonomi, dan kelas. Gerakan ini menentang penguasa Negara atas 

nama rakyat yang mempunyai kekuasaan formal yang kecil. Kemudian gerakan sosio-

kultural berorientasi pada aspek yang kurang teraba dari kehidupan sosial, mengusulkan 

perubahan keyakinan, nilai, norma, simbol dan pola hidup sehari-hari. 

d. Gerakan sosial yang berbeda mengenai arah perubahan yang diinginkan. Gerakan ini 

berorientasi pada hal positif, menkampanyekan perubahan tertentu dan membuat 

perbedaan. Arah positif ini dipertahankan ketika gerakan di mobilisasi untuk merespon 

perubahan yang dinilai negatif yang timbul segera setelah kecendrungan sosial umum 

menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Gerakan ini masuk dalam kategori 

antimodernitas, gerakan yang mempertahankan kultur asli pribumi, memerangi globalisasi, 

menghidupkan kembali kekhasan nasional atau etnis, menegaskan keyakinan agama 

fundamental. Gerakan ekologi juga masuk dalam kategori ini karena jenis gerakan ini 

ditimbulkan oleh reaksi terhadap kerusakan lingkungan, polusi, dan penipisan sumberdaya 

alam akibat akses industri.
24

 

e. Gerakan sosial yang berbeda dalam strategi yang melandasi atau logika tindakan mereka. 

Gerakan bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan kekuatan politik itu 

memaksakan perubahan yang dinginkan dalam peraturan hukum, institusi, dan organisasi 

masyarakat. Tujuan utama mereka lebih pada kontrol politik. Apabila sudah berhasil, 

gerakan ini berubah menjadi kelompok penekan atau partai politik, masuk keparlemen 

atau pemerintahan. Gerakan yang seperti ini selalu mengikuti logika pernyataan perasaan 

(expressive) yang berjuang untuk menegaskan identitas, untuk mendapatkan pengakuan 
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bagi nilai-nilai mereka  atau pandangan hidup mereka, untuk mencapai otonomi, 

persamaan hak, emansipasi politik, dan kultural bagi anggotanya untuk mendapatkan 

pendukung yang lebih banyak. Kategori gerakan yang satu ini besar pengaruhnya dalam 

dekade belakangan ini adalah gerakan kebebasan wanita. Upaya yang sangat besar 

dilakukan dalam gerakan memperjuangkan hak perempuan di segala bidang. Gerakan 

kebebasan wanita mengikuti logika ekspresif sedangkan gerakan lingkungan cenderung 

kearah logika instrumental.
25

 

f. Gerakan sosial yang menonjol dalam sejarah berlainan. Bentuk ini memunkinkan kita 

untuk membedakan dua tipe besar yang berkaitan dengan sejarah modern. Gerakan yang 

menonjol di fase awal modernitas memusatkan pada kepentingan ekonomi, anggotanya 

umum direkrut dari satu kelas tertentu, organisasinya kaku, desentralisasi. Contoh 

klasiknya gerakan serikat buruh, gerakan serikat masyarakat miskin kota. Seiring 

Perkembangan modernitas gerakan ini secara bertahap menjadi kuno, dekade belakangan 

ini masyarakat kapitalis paling maju memasuki fase trakhir modernitas atau ada yang 

menyebut post-modern, menyaksikan kemunculan tipe lain gerakan sosial. Contohnya 

gerakan ekologi, perdamaian, dan feminis. Ada tiga ciri khasnya yaitu: 

a) Gerakan ini memusatkan perhatian pada isu baru, kepentingan baru, dan medan konflik 

sosial baru. Sebagai reaksi atas serbuan politik, ekonomi, teknologi dan birokrasi 

terhadap seluruh bidang kehidupan manusia, identitas kelompok, memperluas ruang 

kehidupan, memperjuangkan masyarakat sipil dengan nilai lunak, nonekonomi, 

postmaterial. Berbeda dari gerakan buruhlama, gerakan baru ini terutama tidak 

mengartikulasikan kebutuhan ekonomi tetapi lebih memusatkan perhatian pada masalah 

Kultural, yang berkaitan dengan persoalan otonomi individual, dan resiko baru yang tak 

terlihat yang mempengaruhi orang melalui cara yang hampir sama terlepas dari posisi 

sosialnya. 

b) Keanggotaannya tidak dikaitkan dengan kelas khusus tertentu tetapi lebih saling 

berpotongan dengan pembagian kelas tradisional, mengungkap masalah penting yang 

dihadapi anggota berbagai kelas yang berlainan. Tanda komposisi mereka menurut 
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pengertian kelas adalah lebih mewakili strata berpendidikan tinggi dan kelas menengah. 

Kepekaan dan kesadaran mereka lebih tinggi dan karena kebebasan mereka untuk 

memanfaatkan waktu, dana, dan tenaga jauh lebih besar. 

c) Gerakan sosial baru biasanya mengambil bentuk jaringan hubungan luas dan relative 

longgar ketimbang menggunakan organisasi yang kaku dan hierarkis atau memusat pada 

desentralisasi.
26

 

Gerakan sosial menurut Macionis, tipenya ada 4 (empat) yaitu: 

1) Gerakan sosial alternatif merupakan suatu perubahan terhadap sebagian dari populasi. 

2) Gerakan sosial pembebasan yaitu gerakan sosial yang memiliki fokus yang 

diprioritaskan, tetapi ditujukan terhadap perubahan yang radikal pada individu. 

3) Gerakan sosial reformasi, yaitu tipe gerakan sosial yang ditujukan hanya untuk suatu 

perubahan sosial yang terbatas terhadap setiap orang. Gerakan ini umumnya terjadi 

dalam suatu sistem politik. Tipe gerakan ini bisa bersifat progresif dan bersifat reaktif. 

4) Gerakan sosial revolusi, merupakan suatu tipe gerakan sosial yang paling ekstrim 

dibandingkan tipe gerakan sosial lainnya, berjuang untuk sebuah transformasi dasar dari 

seluruh masyarakat.
27

  

C. Teori Fungsionalisme Struktural 

Asumsi teori ini menurut Talcott Parsons menempatkan analisis struktur keteraturan 

masyarakat pada prioritas utama. Fungsionalisme struktural secara sederhana bersandar pada 

empat fungsi penting diperlukan semua sistem, yaitu:  

1. Adaptation (adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. 

Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu 

dengan kebutuhannya. 

2. Goal attainment (pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai 

tujuan utamanya. 

3. Integration (integrasi): suatu sistem harus mengatur antar-hubungan yang menjadi bagian 

komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya. 
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4. Latency (latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus melengkapi, memelihara 

dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola cultural yang menciptakan 

dan menopang motivasi. 

Secara sederhana teori ini memiliki skema yang jelas digunakan untuk semua tingkat 

sistem. Menurut Parsons sistem sosial berawal pada interaksi tingkat mikro antara ego dan 

alter ego yang didefinisikan sebagai bentuk sistem sosial paling mendasar. Sistem sosial 

terdiri dari sejumlah aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-

kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik, aktor yang mempunyai motivasi dalam 

arti mempunyai kecendrungan untuk mengoptimalkan kepuasan yang kaitannya dengan 

situasi mereka didefinisikan dan dimediasi dalam term sistem simbol bersama yang 

terstruktur secara kultural.
28

 

Asumsi dasar teori fungsionalisme struktural dalam pandangan talcott parsons 

berorientasi pada perubahan sosial. Pandangan ini dikenal dengan paradigma perubahan 

evolusioner. Komponen pertama paradigma ini adalah proses diferensiasi. Berasumsi bahwa 

setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya 

maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Pada tahap ini 

masyarakat berubah, tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi 

masalah yang dihadapinya. Selanjutnya proses diferensiasi menimbulkan sekumpulan 

masalah integrasi baru bagi masyarakat. Masalah ini merupakan bagian integral dari proses 

evolusi, masyarakat mengalami perubahan sistem yang berdasarkan criteria askripsi ke sistem 

yang berdasarkan kriteria prestasi. 

Talcott Parsons mengungkapkan bahwa konsep aksi sosial merupakan sebagai jenis 

unit tenaga masyarakat yang disusun dan aksi sebuah sistem. Sistem sosial dipahami sebagai 

keseluruhan susunan interaksi seseorang memotivasi bentuk kecendrungan untuk harapan 

baik dari kegembiraan dan berhubungan dengan keadaan yang menegakkan keteraturan 

sistem sosial. 

Sistem berfungsi jika hak anggota membentuk peranan sosial dengan sebuah gelar 

yang cukup. Hal tersebut hampir memecahkan masalah yang terletak pada demonstrasi, 
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keadaan mengenai perbedaan susunan inti permasalahan. Menurut Parsons, sistem aksi 

membawa motif dan membawa elemen kedalam sistem peranan. Peranan ini adalah normatif 

dan peralatan atau hakikat. Norma-norma mengkritik peranan, pengharapan organisasi dari 

hubungan individu terhadap hubungan interaksi, mengatur interaksi dalam peranan yang 

saling mengisi. Peranan mengkritik kelembagaan yang mana peranan itu menggabungkan 

susunan kepuasan dalam sistem sosial. Gelar normatif sebagai penggabungan peranan 

dikembangkan, dan penggabungan yang lengkap. Peranan normatif dari kepuasan adalah 

fenomena dasar dari dinamika sistem sosial. 

Menurut Talcott Parsons, organisasi orientasinya ada tiga diantaranya kognitif, 

cathetic dan evaluatif. Hubungan kelembagaan dalam bentuk penyatuan kolektif, masalah 

fungsi dan sistem sosial adalah aturan menarik member peningkatan kepada lembaga dan 

institusi. Sumbangsi teori Talcott Parsons tentang teori sosial fungsionalis merupakan pola 

alternatif nilai yang berorientasi pada peranan dalam sistem sosial.
29

 

Globalisasi sampai saat ini menyisahkan berbagai hal terutama keadaan tatanan sosial 

yang harusnya tetap bersandar pada keteraturan. Sistem sosial yang menurut asumsi dasar 

teori ini menitik beratkan pada fungsi struktur sosial yang berintegrasi satu dengan yang lain 

sehingga tetap menjaga terciptanya tatanan sosial yang berorientasi normatif.  

D. Serikat Rakyat  Miskin Indonesia 

Menurut kamus ilmiah popular, serikat diartikan sebagai perkumpulan, perhimpunan 

atau gabungan.
30

 Masyarakat berasal dari bahasa arab, “syaraka” yang berarti ikut serta, 

berpartisipasi, atau masyarakat” yang berarti saling bergaul sementara dalam bahasa inggris 

dipakai istilah “society” yang sebelumnya berasal dari kata “socius” yang berarti “kawan”.
31

 

Sedangkan makna rakyat itu sendiri adalah merupakan sebutan kelompok masyarakat yang 

tinggal dalam satu Negara. Subtansi dari batasan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari 

hubungan antara manusia satu dengan lainnya didalam suatu kelompok berakibat timbulnya 

pola hubungan antarmanusia guna menghindari benturan antar-individu dengan kelompok 
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atau secara singkat dapat didefinisikan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berobjek pada pola-

pola hubungan antarmanusia.
32

  

Berbicara tentang kota terutama dalam ruang lingkup gerak dan dinamika 

perkembangannya dari masa ke masa tentu mempunyai ciri dan kekhasan tersendiri. 

Perkembangan kehidupan kota menimbulkan banyak masalah, namun yang paling menonjol 

ialah masalah kemiskinan. Ukuran kemiskinan dalam kehidupan modern ialah mereka yang 

menerimah upah dibawah rata-rata, mereka yang berpenghasilan rendah atau bahkan mereka 

yang menganggur. Kemiskinan penduduk dapat dianalisis melalui tingkat angkatan kerja, 

tingkat penduduk yang bekerja dan tingkat penduduk yang menganggur. Masalah kemiskinan 

yang dihadapi setiap Negara akan selalu dibarengi dengan masalah laju pertumbuhan 

penduduk yang kemudian menghasilkan pengangguran, ketimpangan dalam distribusi 

pendapatan nasional maupun pembangunan dan pendidikan yang menjadi modal utama untuk 

bersaing didunia kerja.
33

 

Secara sederhana kemiskinan terbagi menjadi dua macam yaitu kemiskinan struktural 

dan kemiskinan kultural. Menurut Selo Soemardjan, kemiskinan struktural adalah kemiskinan 

yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak 

dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. 

Secara teoritis dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu 

masyarakat yang penyebab utamanya bersumber pada struktur sosial. Sejalan dengan itu, 

solusi untuk keluar dari penjara kemelaratan dengan melalui suatu proses perubahan struktur 

yang mendasar. 

Kemiskinan struktural dalam masyarakat terdapat perbedaan mencolok atau tajam 

antara mereka yang hidup melarat dan hidup kaya. Masyarakat yang berada pada garis 

kemiskinan ini mayoritas akan tetapi tidak mempunyai kekuatan untuk mampu memperbaiki 

nasib hidupnya, dibanding minoritas kecil orang kaya yang memonopoli dan mengontrol 

berbagai kehidupan terutama segi ekonomi dan politik. Selama golongan kaya masih 
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mengusai berbagai kehidupan masyarakat, selama itu pula struktur sosial berlaku akan 

bertahan dan terjadilah kemiskinan struktural. 

Golongan yang menderita kemiskinan struktural misalnya para petani yang tidak 

memiliki tanah sendiri, atau kaum migran dikota yang bekerja disektor informal dengan hasil 

tidak menentu sehingga tidak mencukupi kebutuhan. Golongan lain yang masuk kemiskinan 

struktural adalah kaum buruh, pedagang kaki lima, penghuni pemukiman kumuh, pedagang 

asongan, dan lain-lain yang tidak terpelajar dan tidak terlatih. 

Kemiskinan secara struktural pada umumnya disebabkan oleh lingkungan sosial 

budaya yang menyebabkan adat kebiasaan masyarakat yang tidak produktif. Disebabkan 

karena rendahnya akses terhadap sumber daya dan sosial politik yang tidak mendukung 

pembebasan kemiskinan tetapi justru menyebabkan suburnya kemiskinan. Pengaruh 

kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, dimana kebijakan 

pemerintah yang keliru ataupun sistem yang dibangun tidak adil. Hal ini diperlukan 

pengentasan kemiskinan melaui pemulihan ataupun perbaikan pada sistem pemerintahan, 

mulai dari menyelenggarakan ekonomi makro atau tatanan perekonomian yang pro rakyat 

serta akses sumber daya yang terarah pada kepentingan masyarakat secara umum dalam 

Negara melalui kebijakan politik yang berlandaskan kerakyatan. Menerapakan sistem 

ekonomi yang adil dan berpihak pada kepentingan publik merupakan wujud nyata untuk 

menapai yang namanya pemerataan ekonomi,  

Disisi lain kemiskinan kultural terjadi, hal ini mengacu pada persoalan sikap 

seseorang atau masyarakat yang sebabkan oleh faktor budaya seperti tidak mau berusaha, 

tidak mau memperbaiki diri. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kemiskinan kultural 

terjadi karena pada faktor diri sendiri atau faktor internal suatu kelompok. hal itu memerlukan 

peningkatan kualitas atau kemampuan melalui pendidikan atau perlindungan sosial.
34

 

Masyarakat kota dan pedesaan berbeda pada jenis solidaritasnya. Di pedesaan yang dominan 

adalah solidaritas mekanis, sedangkan diperkotaan solidaritas organis. Masyarakat dengan 
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solidaritas organis berlainan sekali dengan masyarakat primitive (sederhana), dalam hal ini 

masyarakat perkotaan sudah maju dalam kehidupannya.  

Pembangunan secara tidak terduga memisahkan masyarakat menjadi dua kelompok 

yang berbeda tajam dari satu yang lain. Ada satu kelompok yang stabil, kuat ekonominya, 

terjamin masa depannya. Ada satu kelompok yang tidak stabil, mudah bergeser dari sektor 

yang lain, cepat berpindah pekerjaan. Kelompok inilah yang di sebut masa apung. Mereka 

adalah kelompok yang paling besar. Kehidupan ekonominya hanya berlangsung dari tangan 

ke mulut, semuanya habis untuk makan dan tidak terlibat dalam ekonomi pasar. 

Daerah perkotaan sudah lama dipandang dengan daerah pedesaan yang di anggap 

terbelakangan dan belum maju. Orang kota “modern” dan kaum tani “tradisional”, yang buta 

berita dan melek berita, karena pemilikan media sumberdaya insani dan sumberdaya benda, 

teknologi rendah versus teknologi tinggi, ekonomi subsistensi yang tidak produktif versus 

produksi padat modal untuk pasar, adalah serangkaian perbedaan yang di akui ada antara 

daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Pesatnya pertumbuhan kota umumnya disebabkan 

kota migrasi, dan hal ini melahirkan suatu masyarakat kota yang sangat kompleks menurut 

ukuran kesukuan, pekerjaan serta kelompok-kelompok sosial. 

Kepadatan penduduk diperkotaan mendorong terjadinya persaingan dalam 

pemanfaatan ruang. Tindakan memilih-milih akan dikedepankan oleh tiap individu dalam hal 

ini masyarakat perkotaan terspesialisasi. Keadaan yang seperti ini akan menimbulkan dampak 

sosial yang besar terutama pada meningkatnya angka pengangguran sehingga angka 

kemiskinan pun meningkat. Terlebih lagi kebijakan pemerintah yang belum berhasil 

menjawab persoalan kemiskinan. Kenyataan tersebut terjadi diberbagai kota di Indonesia 

terkhusus di Kota Makassar sudah menjadi fenomena yang Nampak tidak bisa di biarkan 

begitu saja. 

Kenyataan-kenyataan tersebut melahirkan kesadaran sehingga masyarakat miskin kota 

mengorganisir dirinya membentuk organisasi Serikat Rakyat Miskin Indonesia yang tersebar 

di berbagai Kota di Indonesia demi memperjuangkan hak rakyat miskin. Wadah perjuangan 

memang sangat dibutuhkan dalam menghadapi persoalan ketidakadilan tatanan sosial. 

Mayarakat harus bertindak secara kolektif demi memastikan tegaknya keadilan dan tatanan 



 

 
 

masyarakat yang adil dan makmur. Kesejahteraan yang adil dan makmur adalah cita-cita 

semua bangsa, namun masih sedikit yang mampu mewujudkannya. Oleh karena itu 

pemberantasan kemiskinan masih merupakan salah satu agenda yang perlu segera di 

tuntaskan. Kesempatan kerja dengan tingkat penghasilan yang layak masih jauh di bawah 

jumlah angkatan kerja yang membutuhkanya, sehingga kelompok pengangguran dan 

setengah pengangguran makin meningkat di perkotaan. Kondisi seperti ini pada gilirannya 

juga akan meningkatkan angka kemiskinan. 
35

 

E. Pandangan Islam Tentang Gerakan Sosial 

 Perjalanan Indonesia sebagai bangsa tidak bisa dipisahkan dari berbagai varian 

gerakan, baik gerakan sosial islam maupun gerakan nasional. Perjuangan gerakan sosial 

merujud pada penyangga Indonesia sebagai kekuatan yang mendorong demokratisasi bangsa, 

kemudian memunculkan berbagai pembentukan struktur atau elemen yang memiliki 

kesempatan untuk mendapat peran dalam ruang demokrasi tersebut. Sebagaimana lahirnya 

berbagai organisasi yang tidak hanya dimaknai sebagai serikat, kumpulan, himpunan, ikatan 

atau organisasi belaka melainkan sebagai gerakan dalam menunjang setiap di mensi 

perubahan. Seperti halnya dalam pembangunan tatanan ekonomi yang menjamin kebutuhan 

bersama. Merujud pada landasan islam sebagai agama rahmatan lilla‟alamin, dimana agama 

islam menganjurkan pemerataan kehidupan terutama dalam konteks ekonomi. Sebagaimana 

di jelaskan dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Allah Swt berfirman: 

 

َ  ََ َ  ََ  َ ََ  َ َ َ   َ   َ

  َ َََ َ َ َ  َ ََ َ  َ َ َ َ  َ

 َ ََ  َََََ َ َََََ

 
Terjemahannya: 

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari 
harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, 
untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-
orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-
orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka 
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terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

36
 

 Makna ayat tersebut merupakan penegasan tentang konsep penyelengagaraan sistem 

ekonomi yang adil. Penegasan yang di maksud adalah kemaslahatan umat atau kepentingan 

umum serta menekankan kepemilikan dan wewenanngnya menetapkan siapa yang buat Allah 

Swt. Maka penyebutannya hanyalah untuk menggambarkan perlunya Allah Swt, agar 

memperoleh berkat dan restunya sambil mengisyaratkan bahwa apa yang diberikan kepada 

Rasulullah Saw pada hakikatnya beliau gunakan petunjuk Allah Swt. Penggalan ayat tersebut 

bukan hanya membatalkan tradisi masyarakat jahiliah, dimana kepala suku mengambil 

seperempat dari perolehan harta lalu membagi selebihnya sesuka hati, bukan hanya 

membatalkan tetapi juga telah menjadi prinsip dasar islam dalam bidang ekonomi dan 

keseimbangan peredaran harta segenap anggota masyarakat walaupun tidak berarti 

menghapus kepemilikan pribadi atau pembagiannya harus selalu sama. Melalui penegasan 

ayat ini, agama islam menolak segala macam bentuk monopoli, karena sejak semua Al-qur‟an 

menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.
37

 

Berdasarkan penegasan Allah Swt dalam ayat tersebut, umat islam seharusnya berada 

di garda terdepan dalam menyelenggarakan perekonomian yang bisa mewadahi kebutuhan 

secara bersama-sama. Islam menolak monopoli sebagaimana tatanan ekonomi kapitalis. 

Merujud pada konsep Al-mustadhafin, Selain itu beliu jugasangat kritis terhadap kondisi 

bangsa waktu itu, mengkriitik rezim dan membela kaum mustad‟afin. Di dalam buku ”Islam 

Alternatif” ia mengatakan bahwa dakwah itu tidak hanya selesai di masjid atau setelah 

melarang yang munkar dan menyeru yang baik. Pada hal di saat yang sama masyarakat kita 

masih banyak yang tinggal di gubuk-gubuk reot, gelandangan yang merintih, tak sedikit pula 

wanita-wanita yang mengorbankan kehormatanya demi selembar nyawa yang dimilikinya. 

Dalam keranga ini misi sesungguhnya adalah membela kaum mustad‟afin. Hal ini sesuai 

dengan ajaran islam sebagai agama pembebas kaum mustad‟afin. Islam dikenal sebagai 

agama yang sangat humanis, bahkan konsep tauhid sebagai dimensi ideal transendental dalam 
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ajaran islam tidak boleh dipisahkan dari kehidupan sosialnya. Jika dicermati secara serius 

dalam ayat-ayat Al-qur‟an maupun as-sunnah, niscaya akan ditemukan bahwa inti ajaran 

islam adalah iman dan amal saleh. Iman adalah pengakuan yang serius bahwa Allah Swt 

adalah Tuhan satu-satunya yang harus disembah dan Nabi Muhammad Saw adalah utusan 

rasulnya. Iman harus kokoh dan dibangun lebih dulu sebab kalau tidak akan menggoyahkan 

sendi-sendi kehidupan manusia. Iman yang benar pasti akan melahirkan perbuatan dan sikap 

tingkah laku yang positif dan amal saleh. 

Al-quran tak pernah menyebut kata kemerdekaan, istilah itu memang punya makna 

spesifik dalam sejarah manusia. Ketika masyarakat terdiri dari dua macam anggota antara 

orang merdeka dan budak. Para pemberi peringatan terdahulu adalah para nabi yang bertugas 

membuang beban yang menghimpit mereka dan melepaskan belenggu-belenggu yang 

memasung mereka. Perjuangan kemerdekaan bukan hanya mengusir penjajah asing atau 

menghancurkan kezaliman atau menggantikan suatu rezim dengan rezim yang lain. 

Perjuangan kemerdekaan adalah penciptaan suatu kondisi ketika orang-orang kaya dan 

berkuasa bekerjasama dengan orang miskin dan lemah kemudian membangun tatanan sosial 

yang adil. Kedua pihak berjuang dalam istilah Al-quran dalam jalan Allah dan jalan 

mustadhafin. Mereka menjadi kelompok yang mengemban misi ilahi, yaitu melindungi dan 

menyelamatkan bangsa dari sistem yang menindas. 

Pada dasarnya Al-quran tidak menjelaskan penindasan dengan cara Marxian, yakni 

menimpakan semua kesalahan kepada pihak tertindas. Al-quran menyerukan keadilan dan 

tanggung jawab, penindas bersalah karena arogansinya, kekayaannya, dan kekuasaannya. 

Orang tertindas bersalah karena menerima penindasan itu dengan tidak melakukan 

perlawanan. Jika kita melihat dalam Al-quran, perkataan Allah Swt tentang kaum lemah, 

orang yang dilemahkan atau mustadhafin terkait erat dengan konteks ekonomi, konteks 

kemerdekaan dan juga konteks fisik. Agama islam adalah pembebas mustadhafin atau kaum 

lemah. 
38
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Al-Qur‟an hadir untuk memihak, membela dan memberdayakan kaum mustadh‟afîn. 

Dalam melakukan pembelaan, pemihakan dan pemberdayaan mestinya tidak membeda-

bedakan perbedaan yang ada, baik agama, etnis dan jenis kelamin. Dalam kenyataan hidup 

sehari-hari, tidak dapat dipungkiri bahwa ada orang kuat dan ada orang lemah, ada yang kaya 

dan ada yang miskin. Ada yang kuat, besar, kaya karena hasil usahanya sendiri, tetapi juga 

ada yang kuat disebabkan faktor-faktor lain di luar diri seseorang. Ada yang lemah, miskin, 

bodoh karena memang malas, tetapi juga banyak yang menjadi lemah, miskin dan bodoh 

karena situasi dan kondisinya yang menjadikannya demikian. Bahkan ada pula yang 

meyakini kalau kuat-lemah, kaya-miskin, pintar-bodoh itu takdir alias dari sononya.  

Adanya keniscayaan fenomena lemah-kuat, kaya-miskin dan pintar-bodoh saja tidak 

masalah selagi tidak ada kedzaliman, penganiayaan dan penindasan yang terjadi sebagai 

akibatnya. Dalam kenyataanya kita sering menyaksikan orang atau pihak lemah dianiaya oleh 

pihak kuat. Akibatnya yang lemah-lemah makin lemah, yang kuat makin kuat. Sebagai umat 

Islam tentu kita akan kembalikan semuanya ke ajaran Islam. 

Beberapa kalangan mufassir (para ahli tafsir) telah mencoba menafsirkan kata-kata 

mustadh‟afîn ini. Jika kita menggali dari peristilahan yang digunakan Allah SWT dalam Al-

Qur‟an dan dengan mengkaji akar katanya, maka yang dikatakan mustadh‟afîn atau pihak 

lemah atau yang dilemahkan, terkait erat dengan konteks ekonomi, konteks kemerdekaan, 

dan juga dalam konteks fisik. Setidak-tidaknya tiga hal itulah yang bisa kita dipahami dari 

kata mustadh‟afin yang ada dalam Al-Qur‟an.  

Berkenaan dengan mustadh‟afin dalam konteks kelemahan ekonomi, Al-Qur‟an 

menggunakan istilah-istilah berikut: fuqarâ (orang-orang fakir), masâkin (orang-orang 

miskin), sâilîn, al-mahrûm (orang yang tidak mau meminta-minta walaupun dia papa, karena 

hendak menjaga kehormatan dan harga dirinya). Untuk yang terkahir ini, ada ayat Al-Qur‟an 

yang berbunyi wa fi amwâlikum haqqun li sâilîn wa al- mahrûm. Artinya: Dan di dalam 

harta-harta kalian, terdapat hak bagi orang yang memintanya dan juga bagi yang tidak 

meminta karena menjaga kehormatannya. Terkait dengan makna tidak memiliki kehormatan, 

Allah SWT menyebutnya dengan beberapa istilah. Seperti: “Wamâ malakat aymânukum. 

Dalam ayat yang lain Allah SWT menyebutnya dengan al-râqib. Allah SWT juga 



 

 
 

menyebutnya dengan raqabah, al-„abd. Sehingga kata-kata mustadh‟afin, dhu‟afâ, dan 

dha‟if, serta lain-lainnya dipahami oleh Hamid Al-Qurri yang mengedepankan secara 

semantik, menegaskan dalam kaitannya dengan keberpihakan al-Qur‟an bahwa kata-kata 

tersebut dimaknai sebagai orang yang mengalami salah satu atau keempat kondisi berikut: 

lemah ekonomi, lemah fisik, lemah ilmu dan lemah karena tidak memiliki otonomi diri, 

kebebasan dan kemerdekaan.  

Beberapa kisah menyebutkan bagaimana Islam membela Abu Bakar, yang secara 

ekonomi lemah. Adapun kepada pihak yang lemah secara biologis, Allah SWT memberikan 

berbagai dispensasi (rukhshah atau keringanan) kepada mereka. Contohnya ibadah puasa 

diperkenankan ditinggalkan dan diganti dengan membayar fidyah. Selain itu semua, yang 

wajib dibela dan diberdayakan adalah mereka yang lemah dari sisi ilmu pengetahuan. Meski 

seseorang memiliki harta, kuat secara fisik, tetapi jika ia bodoh. maka ia bisa digolongkan 

dalam kelompok dhu‟afâ dan atau mustadh‟afîn. Allah SWT mewajibkan orang-orang „âlim 

(berilmu) untuk memberikan ilmunya kepada kelompok ini. Yang penting di-catat, adalah 

bahwa Al-Qur‟an hadir untuk memihak, membela dan memberdayakan kaum mus-tadh‟afîn. 

Dalam melakukan pembelaan, pemihakan dan pemberdayaan mestinya tidak membeda-

bedakan perbedaan yang ada, baik agama, etnis dan jenis kelamin.
39

 

Islam sebagaimana yang telah kita kenal merupakan agama rahmatan lil alamin yang 

diturunkan sebagai pembawa berkah bagi dunia ini serta pengayom bagi penghuni alam dunia 

seluruhnya. Yang jelas, sejak awal kehadirannya Islam membawa misi pembebasan manusia 

dari belenggu penindasan dan eksploitasi di antara sesama manusia. Melalui ajarannya yang 

bersifat universal Islam memberikan kekuatan pencerahan dan pembebasan manusia dari 

ketidakadilan, ketertindasan, dan penistaan-penistaan lainnya. Dalam fenomena kehidupan 

sehari-hari kita tak dapat memungkiri bahwa kita tidak bisa terlepas dari fenomena kaya-

miskin, pintar-bodoh, kuat-lemah, ketertindasan dan sebagainya. Fenomena-fenomena 

tersebut merupakan penyeimbang dan pelengkap corak kehidupan yang justru dari sanalah 

akan muncul suatu seni dalam setiap problem kehidupan. Namun, sangat disayangkan bahwa 
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fenomena keberbedaan tersebut ternyata seringkali justru menimbulkan kezaliman dan 

penindasan kaum yang di atas (elit, kaya, dan sebagainya) terhadap kaum yang berada di 

bawahnya (miskin, bodoh, dan sebagainya). Lalu, bagaimana Islam sebagai agama rahmatan 

lil alamin memposisikan dirinya dalam kondisi seperti itu? Dan bagaimanakah Islam 

memandang kaum lemah tersebut. 

Seperti yang telah disebutkan pada paragraf awal tulisan ini bahwa ajaran Islam 

bersifat universal, dalam arti bahwa ia mengatur setiap sisi kehidupan umat, sehingga tidak 

mudah bagi penulis untuk mendeskripsikan secara detail peran Islam terhadap nasib kaum 

lemah yang tertindas. Oleh karena itu, penulis memilih untuk membatasi tulisan ini dan 

memfokuskan pada bahasan tentang bagaimana dan seberapa besar peran Islam terhadap 

pembelaan kaum lemah dan tertindas dalam konteks ekonomi. 

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tentu bukan sekedar agama konseptual yang 

hanya bisa mengemukakan dalil-dalil tanpa ada aktualisasi dari dalil-dalil tersebut. Lalu yang 

menjadi pertanyaan sekarang ini adalah: mengapa masih begitu banyak orang-orang miskin 

yang tinggal di rumah-rumah kumuh, kolong jembatan, dan bahkan tragisnya ada yang tak 

punya tempat bernaung sama sekali Dan lebih menyedihkan lagi ketika kita memandang ke 

pinggir-pinggir jalan kita akan „disuguhi‟ kenyataan bahwa masih ada begitu banyak orang 

mengulurkan tangan mengharapkan belas kasihan dari para pengguna jalan. Lalu, di mana 

posisi dan peran Islam saat itu, Kenapa kemiskinan semakin banyak layaknya jamur yang 

tumbuh di musim hujan.
40

 

Kemiskinan memang masalah yang cukup kritis dalam suatu konteks ekonomi. Dan 

seperti yang telah disebutkan di atas, salah satu konteks yang terkait dengan orang lemah atau 

dilemahkan adalah konteks ekonomi. Diakui atau tidak, hegemoni ekonomi hampir selalu 

menjadi permasalahan yang serius dan sulit terpecahkan, bahkan hingga beberapa tahun 

terakhir. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa hasrat terhadap kekuatan ekonomi telah 

menjadi tujuan sebagian besar atau malah seluruh negara di dunia ini. Karena tolak ukur dari 

suatu negara untuk bisa disebut sebagai negara yang kuat secara kasat mata adalah kondisi 
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perekonomian negara tersebut. Berbagai sistem ekonomi yang dimunculkan dan dianut oleh 

negara-negara di dunia merupakan suatu bukti betapa sibuknya umat manusia dalam 

berkompetisi di bidang ekonomi. Kapitalisme yang mengusung konsep pelipat gandaan 

modal saat ini tengah menghadapi tantangan dari negara-negara yang berambisi untuk 

menjadi negara yang maju dalam perekonomian. Sehingga, mereka lupa bahwa betapa akan 

cepat rusaknya dunia dengan sistem ekonomi yang mereka anut.
41

 

Ketimpangan dan ketertindasan secara ekonomi serta kemiskinan yang menjadi 

tanggung jawab utama kemanusiaan (sebab berkaitan dengan pewujudan keadilan dan 

kesejahteraan sosial secara merata) dapat dihindarkan seandainya nilai-nilai yang terkandung 

dalam ajaran Islam dilaksanakan secara konsekuen. Karena sesungguhnya Islam telah 

memiliki nilai-nilai moral dan etis di bidang ekonomi yang menjelaskan bagaimana 

seharusnya sebuah sistem ekonomi dibentuk dan dikembangkan.Namun kapitalisme telah 

meracuni َ َ pelaku ekonomi sehingga justru kemiskinanlah yang menjadi buah dari sistem 

tersebut. Pandangan ekonomi kapitalisme beranganggapan bahwa problem ekonomi 

disebabkan oleh kelangkaan barang dan jasa sementara kebutuhan dan populasi semakin 

bertambah sehingga sebagian orang terpaksa tidak mendapat bagian dan terjadilah 

kemiskinan. Padahal menurut Islam distribusi yang kurang baiklah yang menjadi penyebab 

dari kemiskinan tersebut. Karena dalam Al-Qur‟an Allah telah berfirman dalam surah Ar-

Rum ayat 40: 

َ َ ََ  ََ ََ  ََ ََ   ََ  ََ

 ََ ََ   َ   َ َ َََََ

Terjemahan: 
 
Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezki, kemudian 
mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang 
kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian 
itu? Maha sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

42
 

Ayat ini kembali membicarakan kaum musyrik. Mereka dipersoalkan kembali agar 

mereka tahu bahwa mereka itu bodoh dan sesat. Di atas, sebelum ayat-ayat mengenai 
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pengaturan rezeki Allah, mereka telah meminta untuk memberikan keterangan dan bukti atas 

kebenaran apa yang mereka sembah selain Allah. Mereka diminta untuk mendapatkan dan 

menerangkan kitab dari langit, atau seorang Rasul dari Allah atau malaikat untuk 

menerangkan kebenaran akidah itu. Tetapi mereka tak sanggup berbuat demikian. Tanda-

tanda Allah telah datang kepada mereka yang menyeru agar meneliti keterangan dan hujah 

yang ada dalam jiwa mereka sendiri, agar mereka memalingkan akal --jika mereka berakal --

kepada kenyataan-kenyataan alam dan fakta-faktanya. Pada setiap kenyataan dan fakta alam 

ini ada keterangan dan bukti atas adanya kebenaran yang harus disembah yaitu Allah SWT. 

Dialah yang menjadikan makhluk dan yang memberi rezeki, yang mematikan dan 

menghidupkan mereka. Adakah tuhan kaum musyrik itu yang dapat berbuat demikian, 

adakah tuhan mereka ikut serta menciptakan mereka, adakah tuhan mereka ikut serta 

memberi rezeki, adakah tuhan mereka itu mematikan dan membangkitkan mereka setelah 

mati.
43

 

Sekarang, kita sedang berada dalam situasi ketimpangan dan kemiskinan yang tak lagi 

dapat diselesaikan dan diatasi melalui sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, sudah 

seharusnya bagi kita semua untuk melawan dan mengusir sistem kapitalis yang kini semakin 

menggila dengan wajah barunya, neo-liberalisme dan menggantinya dengan sistem yang 

lebih berkeadilan, yaitu sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai ajaran 

Islam. Di sinilah letak sumbangsih nyata Islam dalam ekonomi guna meredam penindasan 

terhadap kaum yang tertindas secara ekonomi. Kaum yang kuat harus berkolaborasi dengan 

kaum lemah dalam membangun tatanan ekonomi yang adil. Hal itu menegaskan bahwa harus 

ada timbal balik sehingga menciptakan suatu keseimbangan.
44

 

Islam adalah agama yang melindungi kaum yang lemah, dan menuntut kaum yang 

kuat untuk menyantunginya. Hubungan timbal balik antara orang kaya dan orang miskin 

harus terjalin demi terwujudnya kolaborasi dalam menciptakan tatanan kehidupan sosial 
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ekonomi yang adil. Tatanan kehidupan ekonomi yang adil yang dimaksud adalah tatanan 

ekonomi yang berasas pada penyelenggaraan untuk kepentingan bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. JENIS dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah adalah metode kualitatif. Dimana 

penelitiannya bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis yang bersifat khusus ke 

umum. Dalam hal ini data yang terkumpul kemudian dituangkan kedalam bentuk kata-kata 

dan gambar secara jelas. Data yang biasanya juga di lengkapi dengan hasil wawancara, 

catatan lapangan, foto, serta hasil rekaman. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

lapangan. 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, penelitian ini berlokasi di wilayah Kota Makassar.  

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sosiologis  

Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang di gunakan untuk mengamati sesuatu 

dengan melihat dari segi sosial kemasyarakatan, adanya interaksi yang terjadi dalam 

masyarakat terhadap suatu hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Pendekatan ini 

di gunakan dalam melihat proses interaksi yang terjadi di lingkungan masyarakat.  

2. Pendekatan Fenomenologi 

 Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian untuk mengamati gejala-gejala yang 

ada, sehingga peneliti bisa memahami suatu keadaan dengan objektif dan membiarkan gejala 

itu menceritakan dirinya tanpa ada pandangan subjektif dari peneliti. Pendekatan ini 

digunakan untuk memahami dan menggambarkan hal-hal yang terkait dengan gerakan sosial 

serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar. 

C. Sumber data 

Sumber data adalah sumber-sumber yang dianggap mampu memberikan gambaran 

mengenai fenomena yang diteliti. Sumber data dalam Skripsi ini terbagi atas dua bagian 

yaitu: 



 

 
 

1. Data primer 

Sumber data utama atau data primer dapat diperoleh langsung dari setiap informan 

yang diamati atau diwawancarai dilokasi penelitian, dalam hal ini para kader organisasi 

SRMI kota Makassar. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan instansi yang terkait 

dengan penelitian ini. Sumber data dapat berupa buku, internet, dan data statistik yang terkait 

dengan penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan data 

Pengumpulan data sesuai dengan prosedur-prosedur merupakan hal terpenting dalam 

sebuah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:
45

 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematik dengan 

turun lansung kelapangan melakukan pengamatan demi mendapatkan data yang objektif. 

Observasi yaitu peneliti langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan, dalam 

pengamatan ini observasi dapat merekam, mencatat aktivitas yang dilihat atau ikut berperan 

atau berbaur dengan sumber informasi tersebut. Peneliti juga berbaur langsung dengan subjek 

penelitian yakni para aktivis organisasi Serikat Rakyat Miskin Indonesia kota Makassar 

dalam aktivitasnya agar memudahkan peneliti mendapatkan informasi. Peneliti terlibat dalam 

kegiatan organisasi seperti, menghadiri rapat internal organisasi, kegiatan analisis kebijakan 

nasional dan rapat tentang masalah pedagang kaki lima. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah peroses bertanya pada informan, hal ini dapat dilakukan secara 

langsung ataupun tidak langsung. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pandangan dan 

opini dari para informan mengenai Pola Gerakan Sosial Serikat Rakyat Miskin Indonesia 

Kota Makassar. Peneliti menggali informasi kepada informan secara mendalam agar 

mendapatkan data yang valid. Kelugasan peneliti dalam mewawancarai sangat diperlukan, 
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peneliti harus mewawancarai informan inti dalam hal ini ketua organisasi Serikat Rakyat 

Miskin Indonesia Kota Makassar. Selanjutnya meminta rekomendasi kepada informan inti 

tentang informan selanjutnya yang bisa diwawancarai. Peneliti harus lebih dari satu kali turun 

kelapangan.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi atau dokumen adalah segala sumber yang berupa teks yang dapat 

dijadikan sebagai petunjuk, referensi dalam penelitian, seperti: buku, majalah, surat kabar, 

kitab, arsip, dan lain-lain. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri dengan berbekal hasil bacaan dan arahan 

dari pembimbing serta diskusi-diskusi kecil bersama sahabat-sahabat. wawancara, Smart 

Phon sehingga apa yang diteliti menjadi lebih jelas sehingga dapat mejawab fokus penelitian, 

rumusan penelitian dan tujuan penelitian.  

F. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah anggota dan pengurus dari organisasi Serikat 

Rakyat Miskin Indonesia Kota Makassar. Kemudian untuk teknik sampling yang digunakan 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara purposive sampling, yaitu tekhnik 

mendapatkan informasi dengan informan secara sengaja atau dengan pertimbangan tertentu, 

dengan memperhatikan karakteristik informan yang telah ditetapkan seperti: (1) kader 

organisasi Serikat Rakyat Miskin Indonesia Kota Makassar (2) pernah dan masih aktif dalam 

gerakan. 

Peneliti menentukan informan dengan alasan bahwa partisipasi tersebut sesuai dengan 

permasalahan dalam penelitian ini, dimana mereka memberikan informasi-informasi yang 

sangat akurat. 

G. Tenik Pengolahan dan Analisis Data 

Data kualitatif berupa kata, kalimat, gambar, serta bentuk lain yang memiliki variasi 

cukup banyak dibandingkan data kuantitatif. Analisis data kualitatif tidak menggunakan 

rumus statistik. Analisisnya menggunakan pengetahuan yang dimiliki atau kemampuan 

berpikir peneliti, karena peneliti sebagai alat analisis (human as instrumen). Kemampuan 



 

 
 

peneliti untuk menghubungkan secara sistematis antara data satu dengan data lainnya sangat 

menentukan proses analisis data kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang 

mendasarkan pada adanya hubungan timbal-balik (semantik) antar masalah penelitian.  

Analisis kualitatif dilaksanakan dengan tujuan agar peneliti mendapatkan makna data 

untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, dalam analisis kualitatif data-data yang 

terkumpul perlu disistematisasikan, distrukturkan, disemantikkan, dan disintesiskan agar 

memiliki makna yang utuh. Prosedur analisis penelitian kualitatif berbeda dengan analisis 

data kuantitatif. 

Langkah-langkah analisis data kualitatif yang perlu diperhatikan oleh peneliti yaitu: 

1. Reduksi data (Data Reduction) yaitu peneliti mereduksi informasi yang dari tahap 

pertama untuka berfokus pada masalah penelitian dengan kata lain memilih informasi 

yang ingin di ulas lebih mendalam.
46

 

2. Display Data (Data Display) adalah penyajian dan pengorganisasian data pada suatu 

bentuk tertentu, sehingga terlihat secara utuh. Pada penyajian data, penulis melakukan 

secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan dalam pembahasan penelitian ini 

melalui pemaparan secara umum kemudian mengarah lebih jauh pada pembahasan yang 

lebih spesifik.
47

 

3. Menyimpulkan data (Conclusion Drawing/Verification), data-data yang diperoleh setelah 

dikelolah dipersempit. Data yang telah dipersemmpit  memudahkan peneliti untuk 

melihat poin-poin yang paling menonjol dan itulah yang menjadi kesimpulannya.
48

 

Secara subtantif, kesimpulan dalam karya tulis ilmiah merupakan jawaban dari rumusan 

masalah penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Penelitian 

1. Keadaan Wilayah Kota Makassar 

Kota Makassar yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak di Pantai 

Barat pulau Sulawesi berada dalam titik koordinat 119° 18‟ 30,18" sampai dengan 

119°32'31,03" BT dan 5°00' 30,18" sampai dengan 5°14‟ 6,49" LS. Sesuai dengan 

karakteristik fisik dan perkembangannya.
49

 

 

            Gambar 1: Peta administrasi kota Makassar 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar 

  

Adapun luas wilayah kota Makassar berdasarkan luas kecamatan adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 1: Luas Wilayah Kota Makassar berdasarkan Luas Kecamatan 

 

Kecamatan 

Luas Wilayah danPersentase 

Luas Area (km2) Persentase (%) 

Mariso 1,82 1,04 

Mamajang 2,25 1,28 

Tamalate 20,21 10,15 

Rappocini 9,23 5,25 

Makassar 2,52 1,43 

Ujung Pandang 2,63 1,50 

Wajo 1,99 1,13 

Bontoala 2,10 1,19 

Ujung Tanah 5,94 3,38 

Tallo 5,83 3,32 

Panakukang 17,05 9,70 

Manggala 24,14 13,73 

Biringkanaya 48,22 27,43 

Tamalanrea 31,84 18,12 

Kota Makassar 17,577 100,00 

Sumber : RPJMD kota Makassar, 2014 

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah 

administratif sebagai berikut:
50

 

a. Sebelah Utara : Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

b. Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa 

c. Sebelah Timur : Kabupaten Maros 

d. Sebelah Barat : Selat Makassar 

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan. 
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Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan 

Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan 

Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan 

Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung 

Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso.
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Kota Makassar kini berkembang tidak lagi sekedar gateway namun diposisikan 

sebagai ruang keluarga (living room) di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai kota 

metropolitan, Makassar tumbuh dengan ditunjang berbagai potensi, yang salah satunya 

adalah jumlah penduduk. Hal ini dapat dilihat pada table berikut ini : 

 

Tabel 2:Jumlah Penduduk dirinci berdasarkan Kecamatan Kota Makassar 

 

Kecematan 

Penduduk 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

Mariso 26.719 28.712 55.431 

Mamajang 29.705 31.589 61.294 

Tamalate 74.745 79.719 154.464 

Rapocini 69.137 75.953 145.090 

Makassar 39.832 44.311 84.143 

Ujung Pandang 13.114 14.688 27.802 

Wajo 17.147 18.386 35.533 

Bontoala 29.460 33.271 62.731 

Ujung Tanah 24.185 24.918 49.103 

Tallo 67.101 70.232 137.333 

Panakukang 64.365 72.190 136.555 

Manggala 48.219 52.265 100.484 

Biringkanaya 62.660 67.991 130.651 

Tamalate 43.200 47.273 90.473 
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Makassar 610.270 662.079 1.272.349 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2014 

Visi adalah gambaran tentang kondisi Kota Makassar yang akan diwujudkan pada 

akhir periode 2014-2019. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi Kapala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah yang penjelasan visinya dijabarkan secara teknokratis sesuai sistem 

perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, rumusan visi ini juga memperhatikan visi Kota 

Makassar dalam RPJPD 2005-2025 dan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan2013-

2018. 

Visi Kota Makassar 2005-2025 adalah “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, 

Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling 

Bersahabat”. Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD 2013-2018 adalah 

“Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring 

Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”. 

Terhadap visi kota Makassar dalam RPJMPD 2005-2025, perhatian difokuskan pada 

prioritas kebijakan yang menjadi arahan RPJPD untuk RPJMD periode 2014-2019. Terhadap 

visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2013- 2018, perhatian difokuskan pada prioritas 

kebijakan yang relevan dengan isu strategis Kota Makassar. 

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah 

Kota Makassar dengan memperhatikan sepenuhnya visi kepala daerah terpilih, maka Visi 

Pemerintah kota Makassar 2014-2019 adalah ”Makassar Kota Dunia yang Nyaman Untuk 

Semua”. 

Visi Pemerintah kota Makassar 2014- 2019 memiliki konsistensi dengan visi Kota 

Makassar 2005-2025, khususnya pada penekanan “orientasi global”, dalam RPJMD 

dirumuskan sebagai “kota dunia”. Penekanan “berwawasan lingkungan” dan “paling 

bersahabat” pada visi dalam RPJPD dirumuskan sebagai “yang nyaman untuk semua” pada 

visi dalam RPJMD 2014-2019. Pokok visi “kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan 

jasa” pada visi dalam RPJPD, pada visi dalam RPJMD 2014- 2019 ditempatkan sebagai 

bagian dari substansi “kota dunia”. Dihubungkan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan 2018, relevansi visi Pemerintah kota Makassar 2014-2019 terletak pada posisi 



 

 
 

“Makassar kota dunia yang nyaman untuk semua” yang merupakan bagian penting dari 

terwujudnya “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama. 

Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 

2018”. Pernyataan visi Pemerintah kota Makassar 2019 memiliki tiga pokok visi yang 

merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Makassar pada akhir periode 2014-

2019. Penjelasan masing-masing pokok visi tersebut, adalah sebagai berikut: 

Kota Dunia, dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki keunggulan 

komparatif, kompetitif, aksesibel dan inklusifitas yang berdaya tarik tinggi atau memukau 

dalam banyak hal. Diantaranya potensi sumberdaya alam dan infrastruktur sosial ekonomi 

yang menjanjikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan standar dunia.Pokok visi ini 

dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “masyarakat sejahtera standar dunia”. 

Nyaman, dimaksudkan adalah terwujudnya proses pembangunan yang semakin 

menyempitkan kesenjangan dan melahirkan kemandirian secara stabil, dalam struktur dan 

pola ruang kota yang menjamin kenyamanan dan keamanan bagi berkembangnya masyarakat 

yang mengedepankankan prinsip inklusifitas serta pola hubungan yang setara antara 

stakeholder dan stakeowner dalam pembangunan. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai 

terwujudnya “kota nyaman kelas dunia”. 

Untuk Semua, dimaksudkan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan 

pemanfaatan pembangunan yang dapat dinikmati dan dirasakaan seluruh lapisan masyarakat 

tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial dan kemampuan 

diri (termasuk kelompok disabilitas). Pokok visi ini dapat diristalkan sebagai terwujudnya 

“pelayanan publik standar dunia dan bebas korupsi” 

Misi dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi. Setiap misi akan dijalankan untuk mewujudkan pokok visi yang 

relevan. Rumusan misi RPJMD Kota Makassar 2014-2019 adalah sebagai berikut:
52

 

1) Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtra standar dunia 

2) Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berstandardunia 

      Mereformasi tata Pemerintahan menjadi pelayanan publik standar dunia bebas 
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      korupsi. 

Masalah Kemiskinan di kota Makassar merupakan masalah yang bisa sepenuhnya 

diatasi oleh Pemerintah, tercatat sampai pada Tahun 2019 kemiskinan di kota Makassar 

mencapai 64. 100 orang dari total penduduk 1.272.349 Jiwa atau bergerak pada persentase 

4,59 persen. 

2. Gambaran Tentang Serikat Rakyat Miskin Indonesia Kota Makassar 

Sejarah berdirinya SRMI diawali pada tanggal 13 – 15 Oktober 2004 di Bogor, ketika 

diselenggarakannya sebuah kongres persatuan yang dihadiri oleh para wakil organisasi rakyat 

miskin dari beberapa provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Riau, Sumatera Utara, Sumatera 

Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogjakarta, Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Timur. Kongres tersebut membuahkan kesepakatan untuk 

mendirikan satu wadah perjuangan bagi rakyat miskin yang berskala nasional yang kemudian 

diberi nama Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK). Selanjutnya, pada tanggal 11 – 13 Maret 

2008, tepatnya di Cicurug, Jawa Barat, diselenggarakan Kongres I Serikat Rakyat Miskin 

Kota (SRMK). Di dalam Kongres itu, dihasilkanlah sebuah keputusan yang mengubah nama 

Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK) menjadi Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI). 

 pada bulan Oktober 2004 Dalam kongres tersebut juga ditetapkan kepengurusan 

Dewan Pimpinan Nasional, Program Perjuangan, Strategi dan Taktik, serta Bentuk 

Organisasi. Asas Perjuangan Serikat Rakyat Miskin Indonesia adalah Demokrasi Kerakyatan. 

Dengan mengakui Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai 

Konstitusi Negara. Dengan motto Bersatu Berjuang untuk Demokrasi dan Kesejahteraan. 

Tujuannya adalah untuk Mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan menangkan 

pancasila.
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Riwayat perjuangan organisasi serikat rakyat miskin Indonesia Kota Makassar sejak 

Tahun 2004 yang pada saat itu masih bernama serikat rakyat miskin kota dengan ketua 

pertama atas nama Ibu Wahida Baharudin Upa. Dibawah kepengurusan beliau selama 

Sembilan Tahun yang tercatat mulai Tahun 2004-2013, keberhasilan organisasi dalam 
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membangun gerakan sosial dengan memiliki basis di semua kecamatan yang ada di Kota 

Makassar. Daerah yang basis organisasi ini merupakan daerah binaan yang menghimpun 

segenap rakyat miskin yang didalamnya ada pedagang kaki lima, pedagang asongan, buruh, 

nelayan, tukang ojek dan sopir ankutan. Pada Tahun 2014 organisasi serikat rakyat miskin 

Indonesia (SRMI)  Kota Makassar di pimpin oleh Daus. Masa ke pengurusan Daus, 

perjuangan organisasi berlanjut dan terus memperjuangkan hak rakyat. Pada Tahun 2014 

organisasi serikat rakyat miskin Indonesia Kota Makassar masih mampu mempertahankan 

basis di 14 Kecamatan yang ada di Kota Makassar. 

Pada Tahun 2015 organisasi serikat rakyat miskin Indonesia Kota Makassar di pimpin 

oleh Daeng Baji, kemudian pada Tahun 2016 di pimpin oleh Saida Aras, basis organisasi 

masih bertahan di 14 kecamatan di Kota Makassar. Selanjutnya pada Tahun 2017-2018 

organisasi serikat rakyat miskin Indonesia Kota Makassar di pimpin oleh Nuzul, pada masa 

kepengurusannya basis atau daerah binaan organisasi tersisa 4 Kecamatan, diantaranya 

Kecamatan Ujung Pandang, Wajo, Tallo dan Biringkanaya. 

Status serikat rakayat miskin Indonesia secara nasional sudah terdaftar sedangkan 

untuk skala lokal dalam hal ini serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar belum 

terdaftar, namun berkas sudah masuk di kesatuan bangsa (KESBANG). Terkhusus di kota 

Makassar SRMK terbentuk pada akhir bulan April.
54

 Tujuan organisasi serikat rakyat miskin 

Indonesia kota berlandaskan pada amanat konstitusi Menurut Undang-undang, Ormas 

bertujuan untuk:  

1. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. 

2. memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

3. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

4. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup 

dalam masyarakat. 

5. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 
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6. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

7. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 

8. mewujudkan tujuan negara. 

Ormas berfungsi sebagai sarana: 

1. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi. 

2. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi. 

3. penyalur aspirasi masyarakat. 

4. pemberdayaan masyarakat. 

5. pemenuhan pelayanan sosial. 

6. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan 

kesatuan bangsa; dan/atau. 

7. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

 

Gambar 1: Struktur Pengurus  Organisasi Serikat Rakyat Miskin Indonesia 

     (SRMI) kota Makassar Periode 2019-2021 
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Sumber: Organisasi Serikat Rakayat Miskin Indonesia (SRMI) Kota  

              Makassar 

B. Strategi Dan Bentuk Aksi Sosial 

Secara sederhana aksi sosial atau gerakan sosial merupakan upaya kolektif yang 

dilaksanakan oleh suatu kelompok atau organisasi atas dasar kebutuhan bersama demi 

mewujudkan suatu perubahan dilingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tindakan 

kolektif ini murni bersandar pada kesadaran individu dan kelompok sehingga mengorganisir 

diri untuk membentuk wadah perjuangan sebagai kritik terhadap kenyataan sosial yang 

menyimpang atau tatanan sosial yang tidak berada pada posisi keteraturan. Seperti halnya 

yang dilakukan organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar, organisasi ini 

merupakan organisasi yang progresif dan revolusioner yang membawa identitas sosial yaitu 

perkumpulan rakyat miskin. Perkembangan globalisasi telah menampakkan warna baru 

ditengah-tengah masyarakat khususnya di kota Makassar. Keterbukaan tatanan Negara 

terhadap dunia internasional memberikan banyak masalah, kedaulatan Negara telah diobral 

sehingga ideologi Negara yang seharusnya menjadi landasan pembangunan seolah-olah 

dikesampingkan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tidak sepenuhnya dijadikan 

landasan pembangunan, sehingga memunculkan banyak masalah seperti pengangguran, 

kriminal yang tinggi, korupsi dikalangan pejabat, ruang publik yang diperjualbelikan serta 

kemiskinan yang semakin memperhatinkan. 

1) Strategi Aksi Sosial 

a. Garis massa atau Membasis 

Garis massa atau membasis merupakan strategi atau cara kerja organisasi yang 

dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, 

kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi 

tercapainya tujuan negara berdasarkan pancasila. Membasis bertujuan untuk membangun 
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kekuatan dan kesadaran kolektif ditengah masyarakat. Strategi membasis ditengah 

masyarakat dilakukan oleh organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar, dimana 

organisasi ini menggalan kekuatan sebagai salah satu cara yang efektif untuk bertindak dan 

berjuang membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat.  

Orientasi gerakan sosial dari organisasi serikat rakyat miskin Indonesia adalah terletak 

pada kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat secara 

umum. Kebijakan pemerintah merupakan kebijakan struktural yang tentunya ketika kebijakan 

itu menyimpan, maka harus direspon yang tersistematis demi terwujudnya keberhasilan 

gerakan. Seperti halnya yang dilakukan organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota 

Makassar, gerakan sosial organisasi ini berlandaskan pada strategi dan taktik. seperti halnya 

yang disampaikan oleh ketua SRMI Kota Makassar Bung Ahmad Yani, berikut kutipannya: 

“Pertama saya ingin mengatakan kepada saudara, bahwa kami diserikat rakyat miskin 
Indonesia ini punya harapan yang besar agar segenap rakyat miskin kota disana ada 
kaum pedagang kaki lima, pedagang asongan, buruh, tukang bentor, tukang parkir, 
nelayan, pemulung, pengemis dan anak jalanan mereka juga adalah orang Indonesia 
yang punya KTP juga berhak hidup dan Negara berkewajiban memelihara mereka, 
memberikan perlindungan serta kehidupan yang layak. Tidak maksimalnya peran 
pemerintah maupun wakil rakyat membuat segenap rakyat kelas bawah atau rakyat 
miskin terlantarkan. Itu semua membuat kami mengorganisir diri dengan keberadaan 
organisasi serikat rakyat miskin Indonesia sebagai wadah perjuangan, menjadi 
penyambung lidah rakyat miskin dengan pemerintah demi memastikan terpenuhinya 
hak mereka. Demi memastikan suatu perjuangan yang progresif, kami di serikat 
rakyat miskin Indonesia menempuh cara-cara yang terstruktur. Kami membangun 
basis secara garis teritorial dalam hal ini membasis diwilayah kecamatan sampai 
kelurahan dikota Makassar”.
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Kemudian lebih lanjut, Ansar Manrulu juga memberikan keterangan serupa, berikut 

kutipannya: 

“bergerak adalah suatu keharusan, ketika mencari hidup di negeri sendiri sangat susah 
maka itu adalah hal yang lucu, sangat memperhatinkan. Hal itu dapat dilihat bahwa 
ada indikasi tidak beresnya orang-orang yang mengurusi Negara dalam hal ini wakil 
rakyat dan pemerintah. Perjuangan di SRMI ini adalah bagian dari tugas kemanusiaan 
yang sangat mendesak, tidak kata nanti dan sudahlah terimah saja nasib tetapi 
melainkan membangun persatuan, bergerak, menang demi memastikan hak itu 
terpenuhi. Sebab berjuang dengan landasan persatuan atas nama rakyat merupakan hal 
yang suci dan kewajiban”.
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 Organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar menjalankan gerakan sosial 

dengan strategi taktik membasis atau berbaur ditengah masyarakat. Istilah lain dari strategi 

ini adalah strategi akar rumput. Secara historis perjuangan organisasi ini sejak Tahun 2004-
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2020 atau sekitar 16 Tahun tetap eksis memperjuangkan keadilan dan terus setia di garis 

massa, dan telah memiliki basis di kota Makassar. 

b. Elektoral 

strategi elektoral dilakukan dengan cara diaspora, dimana kader organisasi menyebar 

ke partai politik yang sedang berkuasa. Tujuannya adalah untuk memudahkan inspirasi dari 

gerakan rakyat atau akar rumput di terimah, ditindak lanjuti dan mengeluarkan kebijkan yang 

menciptakan keadilan. Organisasi serikat rakyat miskin Indonesia menjadikan strategi 

eletoral sebagai salah satu bangunan politik alternatif. Selain itu, organisasi ini 

mengedepankan cara audiensi dengan berdialog bersama pemerintah untuk meyelesaikan 

persoalan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Aldi bahwa perjuangan di organisasi ini 

tidak hanya fokus pada perjuangan massa dilapangan melainkan masuk dipemerintahan untuk 

memperjuangkan hak publik. Berikut kutipan wawancara dengan kawan Aldi: 

“Gerakan yang kami gagas yaitu gerakan untuk memberikan peringatan kepada 
pemerintah khususnya dikota Makassar, bahwa kami sebagai bagian dari masyarakat 
kota juga menginginkan kehidupan yang layak sebagaimana itu sudah menjadi 
kewajiban Negara yang harus memastikannya. Kami berjuang memastikan 
kepeduliaan pemerintah dengan membangun gerakan sosial yang besar seperti 
membasis di tengah masyarakat, juga mendorong kader masuk berpolitik di elektoral 
demi memastikan hak hidup orang banyak terpenuhi sebagaimana amanat undang-
undang dasar 1945”.
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Kemudian lebih lanjut Arjunaswara menegaskan bahwa organisasi serikat rakyat 

miskin Indonesia kota Makassar menggunakan dua strategi taktik dalam menunjang gerakan 

yang revolusioner, yakni strategi membasis atau akar rumput dan elektoral, berikut kutipan 

lansungnya: 

“Berbicara organisasi perjuangan yang bergerak total dilapangan, hal itu belum cukup 
dan tidak efektif. Makanya kami di Organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota 
Makassar menggunakan dua strategi, yaitu strategi membasis dan electoral yaitu 
masuk ke pemerintahan atau rana politik untuk terlibat membuat kebijakan dan 
memastikan hak hidup orang banyak tetap terpenuhi. Perlu digaris bawahi disini 
bahwa kami masuk di perpolitikan bukan berarti untuk berkuasa akan tetapi kami 
ingin menunjukkan cara-cara politik yang santung, mencoba berpolitik secara secara 
sederhana dengan tidak ambisi pada kekuasaan. Kami berpolitik tidak dengan jalan 
yang haram seperti praktek menyogok dan membagi sembako, kami mencoba 
bergerak secara murni karena ingin berjuang untuk kemaslahatan umat”.
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 Berdasarkan keterangan beberapa narasumber tersebut diatas, peneliti menyimpulkan 

bahwa strategi gerakan sosial yang dilakukan organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota 
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Makassar adalah garis massa atau membangun basis ditengah masyarakat demi membangun 

persatuan gerakan, selain itu organisasi ini memiliki strategi dengan istilah elektoral atau 

masuk dan terlibat di pemerintahan maupun di DPR demi memastikan kebijakan yang 

berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat Indonesia tanpa terkecuali 

sebagai amanat undang-undang dasar 1945. 

Gerakan yang digagas oleh organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar 

ini menghimpun segenap rakyat kelas bawah demi memperjuangkan dan memastikan adanya 

regulasi yang menjamin hak hidup orang banyak termasuk rakyat miskin. Mereka 

beranggapan bahwa peran wakil rakyat dan pemerintah perlu ditopang oleh kekuatan basis 

rakyat agar kebijakan yang dikeluarkan tetap berpihak kepada rakyat. Banyak hal yang perlu 

dibenahi wakil rakyat dan pemerintah yaitu masalah kemiskinan, akses pendidikan, akses 

kesehatan, menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia, serta membangun 

industri nasional agar Negara mandiri dalam hal ekonomi dan tidak bergantung pada ekspor 

maupun intervensi asing.     

2) Bentuk-Bentuk Aksi Sosial atau gerakan sosial 

a. Pendidikan 

 Keberadaan pendidikan merupakan khas yang hanya pada dunia manusia. Kebradaan 

kegiatan mendidik tersebut tidak hanya menembus dimensi waktu akan tetapi juga menembus 

dimensi tempat, dalam arti pendidikan telah berlangsung di segala waktu dan tempat. Oleh 

karenanya, kegiatan pendidikan dapat dikatakan bersifat fundemental, universal, dan 

fenomenal. Fundamentalitas pendidikan ini dapat ditemukan dari kedudukan pendidikan 

sebagai salah satu instrument utama dan penting dalam meningkatkan segenap potensi 

masyarakat menjadi sosok kekuatan sumber daya manusia yang berkualitas bagi suatu 

bangsa. Tanpa melalui pendidikan seorang anak di yakini tidak akan mendapat menjadi 

manusia yang bermanfaat dan bermartabat. Pada waktu kapan pun dan dimana pun 

pendidikan selalu saja diselenggarakan. Sedang fenomenalitas pendidikan terlihat dari gejala 

berubah–ubahnya penyelenggarakaan dari sisi orientasi, strategi, pendekatan, dan manajemen 

dari waktu ke waktu antara masyarakat satu ke masyarakat yang lain. 



 

 
 

Kegiatan pendidikan merupakan kegiatan memahami makna atas realitas yang 

dipelajari. Kegiatan tersebut menuntut sikap kritis dapat tumbuh ditengah masyarakat, 

sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar. 

Gerakan sosial organisasi ini merupakan organisasi yang terpola atau terbentuk pada saat 

kongres nasional yang di selenggarakan setiap dua tahun kepengurusan. Organisasi tersebut 

melaksanakan kegiatan sosial dalam bentuk pendidikan, seperti sosialisasi tentang pentingnya 

kesadaran secara politik, kesadaran akan pentingnya memelihara lingkungan hidup, 

pentingnya pendidikan dan pelatihan pemberian keterampilan kepada masyarakat agar hidup 

mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Sebagaimana disampaikan oleh ketua 

organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar Ahmad Yani, berikut kutipannya: 

“kegiatan yang kami lakukan itu seperti sosialisasi tentang pentingnya kesadaran 
secara politik dengan menghindari politik praktis, tentang kepeduliaan lingkungan 
dengan membudayakan kebersihan, sosialisasi tentang bahaya narkoba yang merusak 
generasi penerus bangsa dan negara, pelatihan keterampilan, hal itu semua dilakukan 
agar organisasi menjalankan kegiatan demi mencapai tujuannya. Karena organisasi 
harus menjadi wadah yang bisa menjawab persoalan ditengah masyarakat. Diharapkan 
masyarakat bisa punya kesadaran dan juga harus produktif serta punya jiwa 
kemandirian. Kegiatan yang kami lakukan berdasar pada kesepakan kongres nasional 
dalam jenjang waktu dua tahunan”.
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Senada dengan apa yang disampaikan oleh ibu Megawati selaku departemen 

advokasi, berikut kutipannya: 

“sangat penting organisasi melakukan pencerahan ditengah masyarakat, agar kiranya 
ada mentalitas yang terbangun. Bukan hanya menggantungkan harapan untuk 
difasilitasi oleh pemerintah melainkan harus ada upaya untuk berkarya secara mandiri 
agar bisa mengurangi beban negara. Masyarakat dan pemerintah harus berkolaborasi 
dalam perwujudan pemabangunan negara. Masyarakat harus siap menghadapi 
tantangan hidup, melalui tindakan yang positif. Dan disini organisasi harus hadir 
untuk menjadi wadah yang bisa mewujudkan pencerahan pada masyarakat”.
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Pernyataan kedua narasumber tersebut mengindikasikan bahwa organisasi serikat 

rakyat miskin Indonesia kota Makassar memberikan suatu sumbangsi gerakan moral dan 

tindakan yang berorientasi pada terwujudnya masyarakat yang produktif dengan wawasan 

kesadaran. Kegiatan tersebut merupakan pendidikan alternatif yang dihadirkan untuk 

merespon masalah sosial yang belum bisa diatasi sepenuhnya oleh pemerintah. Gerakan 

sosial organisasi ini merupakan organisasi yang terpola atau terbentuk pada saat kongres 

nasional yang di selenggarakan setiap dua tahun kepengurusan. Pendidikan dalam masyarakat 
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berupa sosialisasi tentang pentingnya kesadaran secara politik yang bertujuan untuk mencega 

praktek money politik, meminimalisir praktik ilegal dalam pesta demokrasi agar menciptakan 

suatu kemurnian dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat. Kemudian sosialisasi tentang 

kebijakan nasional ataupun pemerintah kota Makassar, sosialisasi tentang pentingnya 

pendidikan terhadap anak, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pelatihan 

keterampilan yang bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat secara ekonomi. 

b. Pendampingan Kesejahteraan 

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping 

masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga seringkali disebut fasilitator 

masyarakat karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator 

masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri. 

Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan organisasi 

dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu 

mengindentifikasikan dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya 

untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Seperti halnya organisasi serikat 

rakyat miskin Indonesia kota Makassar, organisasi ini mengambil peran aktif dalam 

masyarakat dengan tujuan mendampingi dan memudahkan masyarakat menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. Berikut kutipan pernyataan ibu Megawati selaku pengurus organisasi 

bagian departemen advokasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar: 

“diorganisasi ini kami bergerak ditengah masyarakat, untuk membantu masyarakat 
menyelesaikan masalah dengan mendampingi ataupun mengawal ketika ada masalah 
yang dihadapi. Seperti ketika ada warga yang masuk rumah sakit lantas tidak bisa 
membayar biayanya, kami ditim advokasi turun tangan untuk membantu mereka 
dengan negosiasi dengan pihak rumah sakit. Kemudian ketika ada penggusuran dan 
masalah yang dihadapi pedagang kaki lima ataupun buruh kami setia membantu 
mereka dengan menyelesaikan masalah dengan baik”.
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Pernyataan tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Aldi, berikut 

kutipannya: 

“Kami di organisasi ini turun ke masyarakat atau terlibat lansung menyelesaikan 
permasalahan. Sebab hal suatu keharusan, sebagaimana fungsi organisasi menurut 
undang-undang. Organisasi dituntut untuk menjadi sarana perjuangan dalam 
membantu masyarakat maupun pemerintah untuk menghadirkan perubahan dalam 
pembangunan negara. masalah yang Nampak ditengah masyarakat adalah tanggung 
jawab sosial. Manusia tak boleh buta dengan kenyataan bahwa apa yang dirasakan 
saudara kita seperti ketika digusur, di phk dan tidak bisa membiayai biayai dirinya 
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ketika berobat di rumah sakit itu harus dilihat dan ditindak lanjuti agar ada solusi yang 
tepat yaitu keadilan”.
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Berdasarkan keterangan kedua narasumber tersebut, dapat dikatakan bahwa organisasi 

serikat rakyat miskin Indonesia  kota Makassar menjadi elemen sosial yang mewadahi 

kepentingan masyarakat miskin dengan melakukan pendampingan agar memudahkan 

masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Pendampingan yang 

dilakukan seperti masalah yang dialami pedagang kaki lima terkait dengan penggusuran, 

PHK buruh, masalah pasien di rumah sakit yang tidak membayar biaya rumah sakitnya. 

Gerakan sosial ini lahir tidak lepas dari situasi yang terjadi hari ini, minimnya perhatian 

pemerintah terhadap segenap rakyat miskin dan perspektif masyarakat umum yang sampai 

pada hari ini cara pandang mereka terhadap rakyat miskin seolah-olah bahwa rakyat miskin 

itu sudah menjadi nasib yang harus diterimah, atau kemiskinan yang dialami sudah menjadi 

takdir. Perlu ada pola pikir yang memandang suatu masalah secara universal agar keadaan 

tetap seimbang. 

c. Audiensi 

Audiensi adalah pertemuan resmi yang dilakukan untuk menemukan solusi terhadap 

suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal ini suatu bentuk interaksi sosial 

yang berfungsi untuk mencapai penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai 

perbedaan kepentingan. Pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan tersebut 

dengan cara berdialog dan tidak akan merugikan salah satu pihak. Audiensi dilakukan karena 

pihak-pihak yang berkepentingan perlu membuat kesepakatan mengenai permasalahan yang 

menuntut penyelesaian bersama. Tujuannya yaitu untuk mengurangi perbedaan posisi setiap 

pihak, dengan mencari cara menemukan butir-butir yang sama sehingga tercipta kesepakatan 

yang disetujui bersama. Berbicara masalah audiensi biasanya dilakukan oleh pemerintah 

maupun organisasi. Sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi serikat rakyat miskin 

Indonesia kota Makassar, dimana organisasi ini merespon atau menyelesaikan suatu masalah 

sosial dengan mengedepankan mekanisme dialog dalam bentuk mengadakan audiensi dengan 

pemerintah, senada dengan apa yang disampaikan oleh ibu Wahida Baharudin Upa, berikut 

kutipannya: 

                                                             
62Aldi, “Wawancara” Tanggal 09 Januari 2020. 



 

 
 

 “Mekanisme yang kami jalankan selama ini dalam menyelesaikan masalah dengan 
melakukan audiensi dengan pemerintah. Ketika ada masalah dilapangan dan masalah 
itu berkaitan erat dengan kebijakan struktural maka langkah pertama kami lakukan 
adalah dengan menyurat ke pemerintah dalam hal ini walikota Makassar. Setelah surat 
itu sampai dan disetujui olehnya maka kami berkunjung sesuai dengan waktu yang 
ditentukan, disana kita berdialog, menyampaikan inspirasi masyarakat. Seperti 
masalah belum jelasnya tempat berdagang pedagang kaki lima di pantai losari, phk 
buruh, dan masalah penggusuran, itu semua kami sampaikan ke pemerintah kemudian 
diharapkan ada solusi yang berkeadilan. Ketika dialog ini tidak menemukan titik 
terang maka dilakukan audiensi ulang, prinsip kami di organisasi ya negosiasi, 
negosiasi dan negosiasi”.
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 Pernyataan tersebut kemudian dipertegas oleh Ansar Manrulu, mengatakan bahwa 

suatu organisasi harus menyelesaikan suatu masalah dengan mekanisme yang benar, berikut 

kutipan lansungnya: 

 “Sebuah organisasi terbentuk atas dasar yang jelas. Dalam hal ini ada hal yang 
melatarbelakangi. Kalau dalam organisasi ini, hadir karena keadaan sosial yang tidak 
berada pada keteraturan, beban negara sudah sangat berat dan memerlukan wadah 
yang bisa membantu menyelesaikan persoalan masyarakat. Dalam menyelesaikan 
persoalan ya harus melalui mekanisme yang benar, harus dengan cara yang terdidik. 
Artinya bahwa kami disini tidak serta merta menyelesaikan masalah akan tetapi ada 
pertimbangan, kemudian kami melangkah untuk berdialog atau komunikasi formal 
dengan pemerintah agar bisa mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan semua 
pihak”.
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 Pernyataan diatas memberikan suatu indikasi dalam gerakan organisasi serikat rakyat 

miskin Indonesia kota Makassar dengan gerakan moral atas bentuk tindakan yang dilakukan 

berorientasi pada terciptanya suatu tatanan sosial yang adil. Audiensi yang di lakukan 

organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar seperti terkait dengan masalah 

status pedagang asongan di pantai losari, masalah pedagang kaki lima yang terancam 

penggusuran di pelabuhan Soekarno-Hatta terkait dengan masalah BPJS, pemenuhan hak 

mendapatkan tempat tinggal bagi rakyat miskin, dan advokasi masalah buruh yang di PHK.   

d. Demonstrasi 

 Dalam negara demokrasi, demonstrasi damai adalah aktifitas legal untuk mengkritik 

kebijakan pemerintah yang dinilai tidak populer atau guna menyuarakan aspirasi rakyat. 

Kendati demikian, sebagai negara yang beradab, demonstrasi tentunya harus dilakukan 

dengan aksi-aksi yang memiliki nilai etik kepatutan rakyat. Rasa keadilan serta keinginan 

untuk hidup lebih sejahtera merupakan keinginan dari seluruh rakyat dimanapun dia berada. 

Namun apabila rakyat tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh 
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penguasa ataupun pemerintah untuk hidup lebih baik, rakyat akan melakukan unjuk rasa atau 

demonstrasi tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban. Unjuk rasa atau 

demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara, karena 

demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat dimuka umum. 

Ketika berbicara tentang negara demokrasi maka salah satunya adalah Indonesia, dimana 

inspirasi rakyat bisa di suarakan dihadapan penguasa. 

Menyuarakan inspirasi biasanya dilakukan oleh organisasi maupun lembaga lainnya. 

Sebagaimana gerakan sosial yang digagas oleh organisasi serikat rakyat miskin Indonesia 

kota Makassar, organisasi ini sebenarnya lebih mengedepankan dialog dalam hal ini negosiasi 

untuk menyelesaikan suatu persoalan masyarakat dan negara akan tetapi ketika proses 

negosiasi yang berulang-ulang tidak menemukan titik terang atau solusi yang tepat maka 

berlanjut ke tahap demonstrasi. Sebagaiamana yang di ungkapkan oleh ketua organisasi 

serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar Ahmad Yani, berikut kutipannya: 

 “Kami disini sebenarnya tidak mengedepankan mekanisme demonstrasi, akan tetapi 
karena keadaan membuat hal itu harus kami tempuh. Hal ini merupakan jalan terakhir 
yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah sosial. Akan tetapi ketika berbicara apa 
outputnya dari tindakan ini, ia saya jawab jalan ini tidak efektif untuk menyelesaikan 
persoalan diera sekarang ini. Namun jalan ini perlahan di minimalisir di internal 
SRMI ini. Harus ada upaya alternatif yang harus menjawab persoalan yang ada”.
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 Senada dengan apa yang disampaikan oleh sekertaris organisasi serikat rakyat miskin 

Indonesia kota Makassar Arjunaswara, berikut kutipannya: 

 “Perlu digaris bawahi bahwa ketika kami turun kejalan berdemonstrasi tentu ada 
sebab dan akibatnya. Kenapa saya katakana seperti itu bahwa ketika suara rakyat tidak 
di dengar oleh penguasa maka jalannya yaa melawan dan melawan. Sebab dalam 
agama saja kita di perintahkan untuk melawan ke zaliman. Suara kebenaran yang 
disampaikan rakyat itu adalah suatu kewajiban pemerintah untuk mewadahinya. Kita 
bisa melihat kesewenang-wenangan pemerintah membuat kebijakan menggusur tanpa 
solusia yang tepat, kemudian persoalan tatanan ekonomi kapitalis dibiarkan tertata, 
korupsi meraja lela, hidup mewah aparatur neagara, rapatnya di hotel berbintang 
buang uang negara saja. Kebijakan pemerintah yang cendrung elitis dan semakin 
memarjinalkan rakyat kelas bawah, kira-kira siapa yang tidak melawan?. Kami sudah 
berupaya menyelesaikan masalah dengan dialog akan tetapi tidak ada solusi yang 
manusiawi, jadi jangan salah kami yang turun kejalan membela kebenaran. Sembari 
mencari strategi lain ya kami tetap turun kejalan”.
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 Berdasarkan keterangan narasumber tersebut, peneliti melihat gerakan sosial melalui 

demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi serikat rakyat miskin Indonesia dilakukan untuk 

menyampaikan inspirasi rakyat kepada pemerintah. Suatu bentuk gerakan sosial yang 
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sifatnya reformis karena menampakkan aksi sosial yang menuntut kebijakan perbaikan pada 

struktural agar bisa mewujudkan kepentingan publik. Ada dua tujuan yang menjadi target 

gerakan ini. Pertama, bagaimana mengubah atau memperbaiki kebijakan atau struktur sosial 

agar memberikan jaminan dan perlindungan terhadap rakyat miskin. Kedua, bagaimana 

mengubah cara pandang individu-individu dan masyarakat secara umum, terkait dengan 

membangun cara pandang yang berkeadilan. 

Sehingga untuk mencapai hal tersebut, upaya yang dilakukan yaitu memberikan 

tekanan terhadap pemerintah, dan memberikan pendidikan yang berupa penyadaran dan 

pelatihan kepada masyarakat.seperti yang dilakukan organisasi serikat rakyat miskin 

Indonesia, mereka melakukan pendidikan politik, sosialisasi tentang pentingnya pendidikan 

anak, sosialisasi tentang pentingnya kepeduliaan lingkungan dan pelatihan keterampilan  

kepada masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Sukriya Daeng Cimmang, 

berikut kutipannya: 

“Selain upaya mengubah struktur atau regulasi yang tidak berpihak kepada rakyat 
miskin, kami juga membangun gerakan bertujuan untuk mengubah perspektif 
masyarakat yang selama ini memandang kami sebelah mata dan menganggap kami 
tidak punya kemampuan untuk berubah, dan tindakan-tindakan deskriminasi masih 
sering saja terjadi dan menimpah kami, sehingga menjadi penting bagi kami untuk 
menanamkan kesadaran toleransi, kepekaan sosial, dan rasa keadilan dalam 
bermasyarakat. Selain masyarakat secara umum, segenap rakyat miskin pun harus 
diberikan penyadaran, keterampilan agar bisa hidup mandiri dan menunjukkan kepada 
masyarakat bahwa kami bisa berubah. Salah satu bentuk real dari upaya yang kami 
lakukan adalah kelas belajar yang mana kami disini mengumpulkan anak-anak putus 
sekolah, serta pengemis”.
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Pernyataan tersebut diatas Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Yani 

sebagai ketua SRMI kota Makassar, berikut kutipan wawancaranya: 

“kami menginginkan dua arah perubahan dalam masyarakat atau lingkungan kita 
khususnya kota Makassar, yang pertama seperti saya jelaskan sebelumnya, kami di 
SRMI menginginkan perubahan disektor formal dalam artian regulasi pemerintah kota 
Makassar yang harus berpihak kepada kami. Selanjutnya yang kedua kami 
menginginkan agar seluruh elemen masyarakat itu bisa menanamkan kesadaran, 
kepekaan sosial bahwa apa yang dialami rakyat miskin dikota ini merupakan 
tanggung jawab sosial atau tanggaung jawab secara kolektif”.
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Ada dua hal yang menjadi target perubahan yang diinginkan oleh kedua narasumber 

diatas, yang pertama adalah mendorong atau memberikan desakan kepada pemerintah untuk 

melakukan perhatian khusus pada kebutuhan hidup rakyat miskin, kemudian yang kedua 
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mendorong kesadaran  atau berupaya menanamkan kesadaran terkait dengan pandang 

masyarakat atau lingkungan sosial serta menanamkan kepekaan sosial akan tanggung jawab 

bersama terkait masalah yang dihadapi rakyat miskin terkhusus di kota Makassar. 

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat 

Dalam melakukan gerakan tentu ada dua hal yang menentukan dinamika dalam 

gerakan, yakni pertama, apa yang menjadi faktor yang mendorong gerakan itu bisa tetap 

maju, dan yang kedua apa yang menjadi penghambat dalam melakukan gerakan itu, dan 

kesemuanya mesti terdeteksi jika memang kita menginginkan gerakan yang memiliki napas 

dan usia yang panjang. adapun faktor pendorong maupun penghambat dari Gerakan Sosial 

serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar sebagai berikut: 

1) Faktor Pendukung 

Dalam mendorong upaya untuk melakukan perubahan maka menjadi penting dan 

utama bagaimana memastikan agar gerakan ini tetap eksis dan tetap menjadi perhatian pada 

khalayak khususnya dalam tubuh pemerintahan. Maka dalam menunjang suatu gerakan 

organisasi atau aliansi harus diperhatikan dan dijamin dinamikanya, karena organisasi 

merupakan wadah utama untuk menghimpun segala bentuk kepentingan dalam upaya 

mendorong perbaikan khusunya perbaikan dalam upaya menjamin kelayakan hidup bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Adapun yang menjadi faktor pendukung gerakan sosial serikat 

rakyat miskin indonesia kota Makassar adalah sebagai berikut: 

a. Kepemimpinan Organisasi 

 Secara sederhana kepemimpinan dalam organisasi tentu tidak lepas dari bagaimana 

kepeloporan seorang pemimpin. Sosok pemimpin organisasi atau ketua haruslah kader yang 

punya wawasan intelektual, keberanian dan berkarisma. Seperti halnya dalam organisasi 

serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar, organisasi merupakan organisasi yang punya 

totalitas perjuangan sehingga membutuhkan sosok pemimpin yang punya wawasan luas, 

keberaniaan dan kemampuan membasis di tengah masyarakat. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Ansar Manrulu, berikut kutipannya: 

 “Memang klu organisasi itu harus punya ketua atau yang bisa membesarkan 
organisasi. Apalagi ini organisasi lapangan, memang lansung menyentuh masyarakat. 
Sehingga perlu ada sosok pelopor, seperti sosok ibu Wahida Baharudin Upa yang 
sukses membesarkan SRMI kota Makassar, beliau memimpin SRMI kota Makassar 



 

 
 

selama Sembilan Tahun. Memang mereka adalah sosok yang karismatik dan punya 
pengalaman di lapangan. Beliau sosok pemberani dan tegas”.
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Senada dengan apa yang di sampaikan oleh Arjunaswara, bahwa sosok pemimpin 

organisasi haruslah mereka yang tuntas secara teori maupun praktik. Berikut kutipan 

lansungnya: 

“Sebenarnya organisasi yang punya sepak terjang dilapangan membutuhkan 
pemimpin yang bisa mengkoordinir semua basis massa. Ketua organisasi harus 
mempelopori, harus menjadi aktor penggerak bagi anggota organisasi maupun 
masyarakat. Makanya kami disini tidak semabarang menunjuk ketua, harus ada sosok 
yang benar-benar matang, seperti ibu Wahida dan Ahmad Yani. Beliau ini memang 
sudah punya pengalaman yang lebih. Makanya mereka itu kami akui menjadi sosok 
penting dalam eksisnya gerakan dalam organisasi ini”.
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Berdasarkan keterangan narasumber tersebut, peneliti memandang bahwa kepeloporan 

dalam organisasi sangatlah penting untuk menunjang tetap eksisnya gerakan sosial yang di 

gagas dalam suatu organisasi seperti organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota 

Makassar.  

b. Sumber Daya Manusia 

Berbicara masalah sumber daya berarti suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu 

materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya manusia menjadi faktor pendukung 

dalam internal organisasi itu sendiri. Seperti halnya dalam organisasi serikat rakyat miskin 

Indonesia kota Makassar memiliki banyak sumber daya manusia yang didalamnya merangkul 

pedagang kaki lima, pedagang asongan, buruh, korban phk, tukang bentor, pengemis, 

pengangguran, nelayan, dan sopir Penjelasan ini disampaikan oleh Ibu Wahida Baharudin 

Upa selaku ketua nasional serikat rakyat miskin Indonesia, berikut kutipannya:  

“Organisasi ini hadir untuk menghimpun atau merangkul masyarakat kelas bawah 
dimana disini ada pedagang kaki lima, pedagang asongan, tukang parkir, buruh, sopir, 
tukang bentor, dan nelayan. Langkah kami tentu punya alasan dan tujuan yang jelas, 
dimana kami memperjuangkan keadilan bagi segenap rakyat miskin. Motivasi kami 
berjuang di SRMI ini adalah bagaimana perintah agama islam untuk senantiasa 
berbuat kebaikan sebagaimana kesederhanaan hidup yang dicontohkan oleh Nabi 
Muhammad Saw, semangat nasionalisme, solidaritas dan konektifitas”.
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Pernyataan tersebut Senada dengan apa yang sampaikan oleh ketua serikat rakyat 

miskin Indonesia kota Makassar, Ahmad Yani mengatakan bahwa negara Indonesia punya 

banyak potensi sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan 
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semua hal tersebut perlu di topang dengan perancangan yang matang agar bisa menciptakan 

keseimbangan. Berikut kutipan lansung wawancara peneliti dengan Ahmad Yani: 

“Latar belakang mengapa kemudian organisasi serikat rakyat miskin Indonesia hadir 
ditengah masyarakat tidak lepas dari dua keadaan yang menjadi alasan yakni masalah 
potensi masyarakat atau sumber daya manusia dan juga potensi lingkungan atau alam 
sekitar. Dengan melihat fenomena diperkotaan tentu potensi manusia sangat 
melimpah dalam hal ini sumber daya manusia kemudian kita lihat sumber mata 
pencaharian tentu tak perlu diragukan lagi sebab di perkotaan adalah kawasan potensi 
bisnis yang menjanjikan keberuntungan, namun hal itu perlu ada penegasan yang bisa 
mewadahi keseimbangan sosial, yakni sumber daya manusia harus produktif agar bisa 
mengambil peran atau posisi di setiap peluang untuk bertahan hidup dalam mengelola 
keberadaan potensi penghidupan diperkotaan”.
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Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia menjadi 

pendukung dalam perjalanan organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar. Suatu 

hal yang memang menjadi salah satu indikator, karena hal tersebut menjadi penunjang utama 

dalam dimensi gerakan kehidupan sosial terutama dalam organisasi.  

 c.  Kompotensi 

kompotensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi dengan mencakup 

pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dalam menyelesaikan suatu masalah atau tugas sesuai 

dengan standar. Menyinggung masalah kompotensi dalam organisasi tentu para kader 

memiliki kemampuan secara ideologi. Kematangan pengetahuan dalam organisasi tentu 

sangat teruji, terlebih pada organisasi kemasyarakatan. Seperti halnya dalam organisasi 

serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar, yang mana dalam organisasi ini memiliki 

kader yang matang secara ideologi. Bukan hanya matang secara konsep atau teori akan tetapi 

tuntas secara praktek, sebagaimana yang disampaikan oleh ketua serikat rakyat miskin 

Indonesia kota Makassar Ahmad Yani, berikut kutipannya: 

“organisasi ini ingin membentuk kader yang punya kemampuan tuntas secara teori 
maupun praktek. Harus ada kombinasi antara keduanya, sebab pengetahuan harus 
sampai pada konsep praktik. Kemampuan kader yang sebenarnya harus di uji 
dilapangan, apakah bisa mereka gunakan dalam menuntaskan suatu masalah 
dilapangan atau tidak. Kader-kader di organisasi SRMI ini dibekali pengetahuan yang 
harus sampai pada tahap pengaplikasiaannya”
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Kemudiaan Ansar Manrulu mengungkapkan hal yang sama, dimana faktor 

kompotensi menjadi penunjang tetap eksisnya organisasi, butuh sumber daya manusia yang 

punya basis intelektual dan prinsip aplikatif, berikut kutipannya: 
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“Berbicara organisasi tentunya harus melihat aktor penggeraknya, dimana kader harus 
memiliki wawasan pengetahuan dan juga ketuntasan dalam memperktikkan ilmu 
tersebut, karena tidak cukup ilmu pengetahuan di hafal, dipahami akan tetapi harus 
diaplikasikan. Karena sejatinya ilmu pengetahuan adalah untuk kemanusiaan. 
Kemudian yang terpenting di orgnanisasi ini harus mewadahi keberadaan masyarakat 
miskin, harus menjadi wadah yang bisa menutupi kekurangan pemerintah dan wakil 
rakyat dimana kami akan terus hadir ditengah masyarakat untuk melakukan 
pencerahan”.
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Berdasarkan keterangan tersebut menggambarkan bahwa organisasi serikat rakyat 

miskin Indonesia kota Makassar tetap berdiri dalam garis perjuangan karena didukung oleh 

keberadaan kader yang punya kompotensi dengan wawasan pengetahuan dan kemampuan 

dalam bertindak di tengah masyarakat.  

d. Respon Ruang publik 

Suatu perjuangan membesarkan organisasi dan memperjuangkan hak publik harus 

mendapat dukungan atau respon yang baik bagi masyarakat secara umum, terutama pada 

organisasi diperkotaan yang memiliki basis massa yang tentunya masyarakat perkotaan. 

Respon ruang publik di perkotaan merupakan gambaran jiwa warga kota. Organisasi serikat 

rakyat miskin Indonesia kota Makassar direspon dengan keberadaannya oleh kalangan 

masyarkat kelas bawah dikota Makassar seperti pedagang kaki lima, pedagang asongan, 

buruh, korban PHK, sopir, tukang parkir, pengemis dan pengangguran. Organisasi ini 

merangkul segenap masyarakat miskin kota Makassar. Seperti yang sampaikan oleh Ibu 

Sukriya Daeng Cimmang selaku Bendahara organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota 

Makassar, berikut kutipannya: 

“kehadiran organisasi SRMI dikota Makassar sangat membantu saudara-saudara kita 
terutama pedagang kaki lima, pedagang asongan, buruh dan semua kalangan 
masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Kehadirannya disambut positif 
oleh mereka. Hal itu tidak lepas dari kinerja organisasi ini yang memang betul-betul 
mau meliat masyarakat terpenuhi haknya, ketika ada masalah kami tangani pasti kami 
berusaha sekuat tenaga untuk menemukan solusinya.”
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Pernyataan tersebut Senada dengan apa yang disampaikan oleh Aldi, berikut 

kutipannya: 

“Organisasi ini bertahan, salah satunya adalah karena respon masyarakat terutama 
kalangan pedagang kaki lima, pedagang, buruh dan nelayan serta Mahasiswa 
menerima keberadaan kami. Mereka mengapresiasi perjuangan kami di organisasi 
yang terus setia digaris massa dan terus mengawal kebijakan pemerintah kota 
Makassar maupun kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini presiden RI. Memang 
banyak organisasi masyarakat belakangan ini muncul akan tetapi tidak semua total di 
tengah masyarakat. Bahkan sangat aneh ketika ada organisasi mengatsnamakan 
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kepentingan rakyat lalu keranya hanya di hotel bikin seminar, hal itu yang kami 
hindari”.
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Merujud pada pernyataan kedua narasumber tersebut, memberikan informasi tentang 

respon ruang publik terhadap keberadaan gerakan ataupun aksi sosial organisasi serikat 

rakyat miskin Indonesia kota Makassar. Respon masyarakat menjadi salah satu faktor 

eksisnya gerakan yang digagas oleh organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota 

Makassar.   

2) Faktor Penghambat 

Dalam sebuah gerakan sosial pasti ada yang namanya dinamika, gerakan itu tentu 

tidak selalu membentang secara garis lurus namun kadang ada hambatan dan rintangan yang 

berkelok. Seperti halnya yang dirasakan oleh aktivis-aktivis yang tergabung dalam organisasi 

serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar, dalam membangun gerakannya tentu banyak 

masalah yang dihadapi, yaitu : 

a. Kurang kesadaran kolektif 

secara sederhana kesadaran kolektif dalam organisasi merupakan seperangkat 

keyakinan bersama, gagasan, dan sikap moral bersama yang beroperasi sebagai kekuatan 

pemersatu dalam mewujudkan cita-cita perjuangan. Kesadaran ini merupakan peletak dasar 

dalam berjuang, harus ada dorongan tiap individu untuk menyadari permasalahan yang 

dihadapi. Terlebih pada organisasi masyarakat seperti serikat rakyat miskin Indonesia kota 

Makassar, dimana organisasi ini masih dihadapkan pada masalah internal yakni kesadaran 

para kader. Kesadaran kader dalam organisasi masih sangat minim, dikarenakan masih 

kurang kader hadir dalam rapat, dan kegiatan di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan oleh 

ibu Rosmawati selaku koordinator di kecamatan Tallo, berikut kutipannya: 

“menyinggung masalah partisipasi kader di organisasi SRMI kota Makasar masih 
terbilang kurang, yaa hal itu saya melihat ketika ada rapat maupun pelaksanaan 
kegiatan di tengah masyarakat. Banyak alasan kenapa bisa seperti itu, ada bilang 
tempatnya jauh, macet, dan tidak ada kendaraan bahkan beralasan ada masalah 
keluarga”. Jadi hal itu menjadi hambatan dalam organisasi ini, memang hal tersebut 
adalah masalah namun haruslah di maklumi juga karena ada urusan yang lebih 
penting mereka selesaikan. Itukan proses menumbuhkan kesadaran”.
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Pernyataan tersebut senada dengan apa yang di sampaikan oleh Arjunaswara, berikut 

kutiapannya: 
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“yaa kami disini terkendala dengan keberadaan partisipasi kader, yang terkadang 
sedikit yang terlibat dalam kegiatan. Seperti ketika ada rapat atau ada kasus di daerah 
basis kami biasa dengan pak ketua yang terlibat. Biasa lama baru banyak yang 
berpartisipasi dan hal itu perlu di maklumi juga karena mereka sibuk bekerja dan 
mengurus rumah tangga. Namun kedepannya kami akan membuat aturan di organisasi 
untuk menutupi kekurangan ini. Aturan yang pastinya memberikan penyadaran 
kepada kader akan posisinya sebagai pelopor aksi sosial ditengah masyarakat. Harus 
ada kesadaran dari para kader di organisasi ini agar gerakan yang dibangun berjalan 
secara maksimal”.

78
 

Berdasarkan keterangan narasumber tersebut, peneliti menemukan salah satu hal yang 

menjadi masalah atau hambatan dalam organisasi ini, yaitu masalah kesadaran kolektif para 

kader organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar. Hal itu terlihat jelas ketika 

ada rapat internal organisasi maupun kegiatan ditengah masyarakat terutama di lingkungan 

basis. 

b. Kepentingan praktis 

Kepentingan merupakan suatu hal yang tak bisa dipisahkan dari proses hidup 

masyarakat. Sesungguhnya makhluk sosial tidak bisa lepas dari kebutuhan untuk 

mempertahankan hidup. Setiap gerak atau tindakan pasti berorientasi pada kepentingan, 

namun ketika berbicara kepentingan dalam organisasi harus mengedepankan tujuan dari 

organisasi itu sendiri sebagai landasan perjuangan, bukan berangkat dari kepentingan pribadi. 

Organisasi sejatinya memperjuangkan hak publik bukan kepentingan praktis, namun hal ini 

tetap menjadi hambatan gerakan dalam suatu organisasi ketika kader maupun anggota tidak 

menyadari pentingnya perjuangan sehingga terjerumus kepentingan praktis. Hal ini menjadi 

masalah dan berdampak pada nama organisasi. Seperti halnya yang diungkapkan oleh ketua 

serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar Ahmad Yani, berikut kutipannya: 

“Masalah kepentingan praktis dalam organisasi ini juga biasa terjadi, baru-baru ini 
kader di kasih keluar di organisasi karena beliau meminta iuran di pasar sentral 
Makassar dengan mengatasnamakan organisasi SRMI, pada hal kita tidak seperti itu 
yang di inginkan. Organisasi kami ini ingin meringankan beban masyarakat dan juga 
negara, kami ingin lewat organisasi ini ada pencerdasan di masyarakat, sadar secara 
politik, ekonomi, kemudian bagaimana memastikan akses pendidikan dan kesehatan 
itu dapat dijangkau oleh rakyat kelas bawah”.
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Keterngan narasumber tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Aldi, 

berikut kutipannya: 

“Salah satu masalah yang sangat perlu cepat di hentikan oleh organisasi ini adalah 
masalah kepentingan praktis. Hal ini bisa mencoreng nama baik organisasi, seperti 
yang pernah terjadi ada oknum yang mengatasnamakan organisasi itu kemudian 
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melakukan pungli pada pedagang kaki lima di pelabuhan dan pantai losari, beruntung 
pada di lapangan yang di mintaki uang adalah kader organisasi serikat rakyat miskin 
Indonesia kota Makassar dan hal itu lansung di tindak lanjuti dan kami laporkan ke 
kepolisian setempat”. Yang jelas hal itu harus di lawan ketika kita masih di jalan yang 
benar”.
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Berdasarkan pernyataan kedua narasumber tersebut, peneliti menemukan masalah 

yang di hadapi organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar yaitu masalah 

kepentingan praktis dan tentunya akan mencoreng nama baik organisasi jika terus dibiarkan.  

c. Finansial 

Suatu organisasi akan tetap eksis dalam membangun gerakan ketika ditopang oleh 

finansial yang memadai. Sejatinya organisasi harus mandiri dalam segala hal terutama 

masalah keuangan. Masalah keungan dalam organisasi harus menjadi perhatian utama dalam 

internal. Peletak dasar dalam organisasi adalah mendorong kesadaran kolektif dalam 

menghadapi masalah-masalah sosial. Organisasi harus menjadi contoh bangunan elemen 

sosial, dalam hal ini bangunan pola pikir kemandirian dalam masyarakat harus digagas oleh 

organisasi agar mendapat sistem peranan sosial yang menguatkan kinerja struktur sosial 

lainnya terutama pada pemerintahan. Sekurang-kurangnya organisasi itu berusaha mandiri 

dan tidak bergantung pada donator maupun dana dari negara. Namun, tidak banyak organisasi 

yang bisa menunjukkan secara mutlak. Seperti halnya dalam organisasi serikat rakyat miskin 

Indonesia kota Makassar, dimana organisasi ini masih mengalami masalah keungan yang 

tidak memadai. Organisasi ini hanya mengandalkan iuran para kader yakni Rp 15.000,00 per 

orang dalam satu bulan. Keadaan ini membuat keterbatasan dalam organisasi serikat rakyat 

miskin Indonesia kota Makassar dalam membangun gerakan sosial. Sebagaimana 

disampaikan oleh bendahara organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar ibu 

Sukriya Daeng Cimmang, berikut kutipannya: 

 “kendala kami di organisasi tentu masalah keungan salah satunya, karena kami hanya 
bergantung pada partisipasi kader yang membayar iuran Rp 15.000, 00 per orang 
dalam satu bulan. Disi lain kami biasa bawah proposal ke dinas maupun perusahaan 
itupun biasa tidak ada yang keluar dana. Sehingga kami akan berusaha membangun 
ekonomi mandiri dalam organisasi ini, namun butuh waktu untuk 
merealisasikannya”.
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 Selain pernyataan tersebut, lebih lanjut ibu megawati memberikan pendapat yang 

sama, berikut kutipannya: 
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 “Saya rasa di sektor manapun uang adalah segalanya dalam menunjang perjalanan 
kehidupan. Sama hal nya dalam organisasi kami. Disini kami belum maksimal dalam 
melakukan kegiatan di tengah masyarakat, karena persoalan keuangan di organisasi 
belum memadai. Di sini kami hanya mengandalkan iuran kepada kader dalam tiap 
bulannya, kemudian di sisi lain bawah proposal ke dinas atau perusahaan namun hal 
itu biasa jarang di respon. Kemudian disisi lain di tengah masyarakat banyak 
persoalan yang harus di selesaikan dengan baik”.
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 Berdasarkan keterangan kedua narasumber tersebut, peneliti melihat masalah 

keungangan atau finansial dalam menunjang keberadaan gerakan sosial serikat rakyat miskin 

Indonesia kota Makassar, dimana hal ini sangat menghambat kegiatan organisasi karena 

karena secara keuangan mereka belum memadai.  

d. Regulasi 

Regulasi atau aturan yang sifatnya menyimpang dan bertentangan dengan konstitusi 

negara merupakan penghambat organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar 

dalam menyalurkan inspirasi rakyart. Wakil rakyat dan pemerintah terkadang berpihak pada 

kepentingan pasar ketimbang kepentingan publik. Hal itu dapat dilihat dalam kebijakan 

tentang pendidikan dan kesehatan. Kedua hal ini menjadi hak mutlak bagi setiap rakyat 

Indonesia dan negara bertanggungjawab penuh demi memastikan hal itu. Sudah lama 

organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar memperjuangkan masalah 

pendidikan dan kesehatan agar pemerintah mengambil alih sepenuhnya, namun hal itu 

dihiraukan oleh wakil rakyat dan pemerinta yang tetap setia melenggangkan kebutuhan pasar 

yang berupa swastanisasi yang tentunya berorientasi profit dan berujung pada tingginya 

angka pengangguran dan masyarakat ditelantarkan. Senada yang disampaikan oleh ketua 

nasional serikat rakyat miskin Indonesia ibu Wahidah Baharudin Upa, berikut kutipannya: 

 “penghambat kami diorganisasi ini jelas, selain masalah finansial ya tentunya masalah 
regulasi yang berjalan menyalahi konstitusi. Hal itu dapat kalian lihat pada peraturan 
yang dikeluarkan pemerintah dan wakil rakyat yang cendrung mementingkan 
kepentingan investor atau bahasa umumnya kepentingan regulasi pasar”.
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Kemudian lebih lanjut ketua organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar 

Ahmad Yani mengungkapkan bahwa keberadaan regulasi yang ada masih di tunggangi 

kepentingan pasar atau kebijakan pemerintah yang melenceng dari keberadaan undang-

undang dasar negara republik Indonesia, berikut kutipannya: 

“Sebenarnya hambatan terbesar dalam gerakan kami adalah regulasi atau aturan yang 
di berlakukan pemerintah yang masih ditunggangi prinsip pasar bebas. Dapat kita 
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lihat pada bidang pendidikan, kesehatan, politik, masalah ekonomi dan masalah sosial 
lainnya. Bagaimana melihat wajah pendidikan kita hari ini yang seharusnya menjadi 
ruang publik tetapi kenapa toh mesti di perjual belikan, hal itu bukanlah jalan yang 
bisa mencerdaskan kehidupan bangsa karena tidak semua masyarakat bisa 
mengaksesnya. Pendidikan dan kesehatan adalah hak publik namun nyatanya 
swastanisasi, bisa diliahat bahwa perguruan tinggi swasta sudah mencapai 55 persen 
kampus swasta dan kita lihat rumah sakit itu 62 persen adalah swasta. Peran 
pemerintah itu berkurang bahkan kalau dibiarkan seperti itu akan menjadi masalah 
besar”.
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 Pernyataan dari narasumber tersebut, senada dengan apa yang di sampaikan oleh 

Ansar Manrulu, berikut kutipannya: 

 “Dalam organisasi ini memandang bahwa apa yang menyebkan negara kita tidak 
maju-maju sampai sekarang, hal itu di sebabkan oleh pemerintah tidak menjalankan 
dasar negara kita yaitu pancasila. Ini adalah ideologi kita, yang di jalankan pemerintah 
ketika mengambil kebijakan adalah seharusnya pancasila bukan ideologi pasar bebas 
dengan paham kapitalismemenya. Kemudian itu kami kritiki, namun nyatanya 
pemerintah masih bungkam dengan suara rakyat. Kita melihat seandainya pemerintah 
paham pancasila, tidak ada orang yang terlantar, tidak ada generasi yang putus 
sekolah dan tidak ada masyarakat terlantar di rumah sakit akibat mahalnya biaya 
rumah sakit. Pendidikan dan kesehatan merupakan hak mendasar dan mutlak setiap 
rakyat Indonesia namun kenapa di swastanisasi, tatanan ekonomi kenapa berjalan 
dengan kapitalis, dan sistem politik kenapa elitis yang berujung pada bagaimana rana 
politik sudah dijadikan lumbung pasar untuk tawar menawar posisi kekuasaan untuk 
kepentingan elit. Perlu hal itu disadari rakyat maupun pemerintah”.
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 Berdasarkan beberapa pernyataan narasumber tersebut, peneliti melihat masalah yang 

sangat besar di hadapi negara bukan hanya masalah dalam organisasi serikat rakyat miskin 

Indonesia. Dasar negara kita tidak di jadikan landasan pembangunan sehingga hak publik di 

perjual belikan seperti pendidikan dan kesehatan, belum lagi sistem pembangunan ekonomi 

yang berjalan cendrung kapitalistik serta dalam bidang politik yang oligarki, sehingga tatanan 

kehidupan sosial masih sangat memperhatinkan dan kunjung ada kemajuan. 

D. Gerakan Sosial Organisasi Serikat Rakyat Miskin Indonesia Kota Makassar 

    Dalam Pandangan Islam 

perjalanan sejarah Indonesia telah menampakkan berbagai varian gerakan sosial, baik 

gerakan sosial keagamaan maupun gerakan sosial nasionalis. Perjuangan gerakan sosial ini 

merujud pada penyangga Indonesia sebagai kekuatan yang mendorong demokratisasi bangsa 

dan mendorong proses pembentukan struktur identitas politik nasional. Organisasi 

menghendaki pemahaman terhadap totalitas identitasnya, karena tidak sekedar dimaknai 

sebagai serikat, kumpulan, himpunan, ikatan, atau organisasi belaka melainkan sebagai 
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gerakan atau pergerakan dalam menunjang setiap dimensi perubahan kehidupan sosial. 

Agama islam memandang bahwa perubahan itu terjadi ketika manusia itu sendiri 

mengubahnya, sebagaimana di jelaskan dalam QS Ar-Ra‟ad ayat 11 Allah berfirman: 

 

 ََ َ َ  َ َ  َ    َ َ  َََ َََ

 ََ ََ ََ  ََ  َ ََ َ ََ َ ََ

 َ ََ  َ ََََََ

Terjemahnya: 

bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merobah  keadaan  yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.
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Ayat tersebut bercerita, masing-masing ada baginya pengikut-pengikut, yakni 

malaikat-malaikat atau makhluk yang selalu mengikutinya secara bergiliran di hadapannya 

dan juga di belakangnya, mereka, yakni malaikat itu menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum dari positif ke negatif atau 

sebaliknya dari negatif ke positif sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri 

mereka, yakni sikap mental pikiran mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 

keburukan suatu kaum, tetapi ingat bahwa dia tidak menghendakinya kecuali jika manusia 

tidak mengubah sikapnya terlebih dahulu. Jika Allah menghendaki keburukan suatu kaum, 

maka ketika itu berlakulah ketentuan-Nya yang berdasar sunnatullah atau hukum-hukum 

kemasyarakatan yang di tetapkan-Nya. Bila itu terjadi, maka tak ada yang dapat menolaknya 

dan pastilah sunnatullah menimpanya; dan sekali kali tidak ada pelindung bagi mereka yang 

jatuh atas ketentuan tersebut selain dia.
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Manusia yang hidup berkelompok dan bermasyarakat memiliki nilai-nilai dan 

ideologi yang menjadi acuan untuk bertingkah laku yang kemudian tumbuh dan berkembang 

dalam kelompok tertentu. Gerakan sosial berakar kuat pada nilai-nilai yang telah disepakati 
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dalam suatu kelompok gerakan ataupun nilai-nilai umum yang dianut oleh masyarakat dalam 

suatu Negara. 

Gerakan sosial dan khususnya gerakan sosial islam baik yang lahir sebelum 

kemerdekaan maupun pasca reformasi memiliki satu kepeduliaan yang sama yaitu 

membangun masyarakat yang berkeadilan dan berperadaban. Memperjuangkan dimensi 

masyarakat tersebut, gerakan sosial islam tidak bisa steril betul dari aspek-aspek politik dan 

bahkan gerakan sosial islam awal Indonesia telah menjadi bagian integral dari sejarah politik. 

Gerakan sosial dalam islam menggunakan strategi kultural untuk menghilangkan 

kesan adanya keterikatan dengan politik praktis. Ketika islam tampil dalam format kultural 

pada dekade 1980-an, bukanlah fenomena yang tak membuahkan hasil melainkan disinilah 

kebangkitan gerakan islam. Pendekatan kultural merupakan strategi yang dipilih gerakan 

islam tanpa mengosongkan ruang kesadaran umat dari politik. Seperti halnya yang 

disampaikan oleh ustad Syamsuddin Daeng Naba selaku ketua lembaga dakwah Jamiatul 

khair, berikut kutipannya: 

“Islam adalah agama yang revolusioner yang berorientasi pada kemajuan dengan 
landasan moral, kemudian kita harus memahami bahwa Nabi Muhammad Saw 
berjuang untuk kemanusiaan. Beliau menjadikan agama islam sebagai wadah 
perjuangan untuk menyelamatkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam 
yang terang menerang. Perlu digaris bawahi bahwa rasulullah Saw memilih jalan 
hidup sederhana, dan hal itu perlu dicontoh. Landasan rasulullah Saw berangkat dari 
Surah Al-imran ayat 110. Ayat ini menjelaskan tentang tugas manusia yakni ada 
tanggung jawab sosial, harus peka terhadap lingkungan”.
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Eksistensi gerakan sosial dalam pandangan islam memiliki motif dan kepentingan 

tertentu. Dalam islam alokasi otoritatif nilai-nilai tertentu dalam masyarakat murni gerakan 

sosial itu untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
89

 Tindakan yang dilakukan 

secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama atau demi kemaslahatan umat merupakan hal 

yang diperintahkan oleh agama islam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tentang persatuan 

dengan sabda Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh imam Muslim sebagai berikut: 

هِمْ وَتَ عَاطفُِهِمْ كَمَثَلِ الَْْسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَ مَثَلُ  هِمْ وَتَ رَاحُُِ ىالْمُؤْمِنِيَن فِ تَ وَادِّ هَرِ وَالُْْمَّ دَاعَى لَهُ سَائرُِ الَْْسَدِ باِلسَّ  
Artinya : 

“Perumpamaan kaum Muslimin dalam saling mengasihi, saling menyayangi, dan 
saling menolong di antara mereka seperti perumpamaan satu tubuh. Tatkala salah 
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satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan 
merasakan pula dengan demam dan tidak bisa tidur” .
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Tafsiran Hadis tersebut menegaskan begitu pentingnya yang namanya persatuan yang 

di ibaratkan satu rasa sama rata. Artinya bahwa dalam persatuan terpupuk suatu 

persaudaraan. Tuntunan persatuan dalam hadis ini mendorong umat manusia untuk senantiasa 

peka terhadap kenyataan. Kaitannya dalam penelitian ini adalah kesadaran umat manusia 

dalam memupuk persatuan demi memperjuangkan hak. Sifat persaudaraan kaum muslim 

yaitu mereka saling menyayangi, mengasihi dan saling membantu. Demikian akrab, rukun 

dan serempak sehingga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain, 

sebagaimana nabi Muhammad Saw mengibaratkan dalam berbagai hal diantaranya dalam 

satu tubuh, bangunan dan lainnya. Orang yang mencintai saudaranya karena Allah Swt akan 

memandang bahwa dirinya merupakan satu anggota masyarakat yang harus membangun satu 

tatanan untuk kebahagiaan bersama. 
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Gerakan sosial yang dilakukan organisasi serikat rakyat miskin Indonesia merupakan 

tindakan sosial yang positif sepanjang memandang suatu masalah secara adil. Secara 

subtantif gerakan organisasi ini merupakan gerakan moral, dimana membela rakyat miskin, 

dalam pandangan agama islam hal tersebut merupakan bagian dari tugas kemanusiaan, ada 

hal yang perlu digaris bawahi dalam gerakan sosial yang di bangun oleh organisasi serikat 

rakyat miskin Indonesia jika dilihat dari sudut pandang agama islam bahwa dalam bertindak 

harus membutuhkan kesadaran dan suatu masalah harus dipandang secara adil. Organisasi 

serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar harus mengetahui rambu-rambu dalam hal ini 

harus bertindak dengan penuh pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud adalah ketika 

melakukan pembelaan harus mengetahui bahwa yang dibela sudah memang sudah berada 

dijalur yang benar atau tidak. Organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar harus 

punya tindakan yang murni sebagai gerakan moral, dalam hal ini ketika memperjuangkan hak 

rakyat miskin harus harus juga melakukan pencerahan ketika masyarakat yang diperjuangkan 
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berada pada jalur yang tidak benar. Senada dengan apa yang sampaikan oleh uztad Andi 

Idrus, berikut kutipannya: 

“organisasi serikat rakyat miskin Indonesia harus melihat dulu persoalan yang jelas, 
karena tidak semua persoalan dilapangan berada pada jalur yang benar. Terkadang ada 
peroalan pedagang kaki lima, buruh, pedagang asongan dan segenap rakyat miskin 
tidak pada jalur yang benar sehingga harus dilakukan pencerahan, namun ketika ada 
persoalan yang berada pada jalur yang benar maka lakukanlah pembelaan dan 
perjuangan untuk merebutk keadilan, karena itulah perintah agama islam berbuat 
kebaikan”.
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Islam dikenal sebagai agama yang sangat humanis, bahkan konsep tauhid sebagai 

dimensi ideal transendental dalam ajaran islam tidak boleh dipisahkan dari kehidupan 

sosialnya. Jika dicermati secara serius dalam ayat-ayat Al-qur‟an maupun as-sunnah, niscaya 

akan ditemukan bahwa inti ajaran islam adalah iman dan amal saleh. Iman adalah pengakuan 

yang serius bahwa Allah Swt adalah Tuhan satu-satunya yang harus disembah dan Nabi 

Muhammad Saw adalah utusan rasulnya. Iman harus kokoh dan dibangun lebih dulu sebab 

kalau tidak akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan manusia. Iman yang benar pasti akan 

melahirkan perbuatan dan sikap tingkah laku yang positif dan amal saleh. 

Al-quran tak pernah menyebut kata kemerdekaan, istilah itu memang punya makna 

spesifik dalam sejarah manusia. Ketika masyarakat terdiri dari dua macam anggota antara 

orang merdeka dan budak. Para pemberi peringatan terdahulu adalah para nabi yang bertugas 

membuang beban yang menghimpit mereka dan melepaskan belenggu-belenggu yang 

memasung mereka. Perjuangan kemerdekaan bukan hanya mengusir penjajah asing atau 

menghancurkan kezaliman atau menggantikan suatu rezim dengan rezim yang lain. 

Perjuangan kemerdekaan adalah penciptaan suatu kondisi ketika orang-orang kaya dan 

berkuasa bekerjasama dengan orang miskin dan lemah kemudian membangun tatanan sosial 

yang adil. Kedua pihak berjuang dalam istilah Al-quran dalam jalan Allah dan jalan 

mustadhafin. Mereka menjadi kelompok yang mengemban misi ilahi, yaitu melindungi dan 

menyelamatkan bangsa dari sistem yang menindas. 

Pada dasarnya Al-quran tidak menjelaskan penindasan dengan cara Marxian, yakni 

menimpakan semua kesalahan kepada pihak tertindas. Al-quran menyerukan keadilan dan 

tanggung jawab, penindas bersalah karena arogansinya, kekayaannya, dan kekuasaannya. 
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Orang tertindas bersalah karena menerima penindasan itu dengan tidak melakukan 

perlawanan. Jika kita melihat dalam Al-quran, perkataan Allah Swt tentang kaum lemah, 

orang yang dilemahkan atau mustadhafin terkait erat dengan konteks ekonomi, konteks 

kemerdekaan dan juga konteks fisik. Agama islam adalah pembebas mustadhafin atau kaum 

lemah. 
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E. Pembahasan 

1. Gerakan Sosial Rakyat Miskin Kota Makassar 

Mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur merupakan cita-cita suatu 

bangsa dan Negara, akan tetapi membutuhkan suatu keseriusan dan tanggung jawab semua 

elemen dalam masyarakat. Tindakan yang bersandar pada kesadaran kolektif merupakan 

kunci untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara. Tindakan kolektif merupakan suatu 

respon terhadap keadaan, yang mana berorientasi pada perubahan dalam sistem sosial yang 

tidak berada pada keteraturan. Merespon suatu keadaan dengan melalui cara-cara yang 

terorganisir, sebagaimana gerakan sosial yang di jalankan oleh organisasi serikat rakayat 

miskin Indonesia (SRMI) kota Makassar. Organisasi ini menggagas suatu gerakan sosial yang 

sifatnya reformis di lihat dari bentuk-bentuk gerakan sosialnya. Bentuk gerakan sosial 

organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar terbentuk atas dasar kesepakatan 

kongres nasional yang di selenggarakan setiap dua tahun kepengurusan. Bentuk atau pola 

gerakan sosialnya meliputi pendidikan di tengah masyarakat, pendampingan kesejahteraan, 

audiensi dan demonstrasi. Berbicara pendidikan dalam organisasi ini berorientasi pada 

pencerahan pada masyarakat berupa sosialisasi tentang pentingnya kesadaran secara politik. 

Kemudian pendampingan kesejahteraan yang di laksanakan oleh organisasi ini 

bertujuan untuk mewadahi masyarakat agar memudahkan mendapatkan haknya atau 

membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Bentuk kegiatan lainnya yang gagas 

oleh organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar adalah audiensi atau 

pertemuan formal yang di lakukan dengan pemerintah agar masalah yang dihadapi 

masyarakat bisa di wadahi oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang berpihak 

kepada masyarakat. Selanjutnya bentuk gerakan sosial yang di jalankan adalah terkait dengan 
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demonstrasi yang merupakan jalan terakhir ditempuh untuk menemukan solusi atas masalah 

yang ada. 

Pencapaian atas gerakan sosial yang digagas oleh organisasi serikat rakyat miskin 

Indonesia Kota Makassar selama 15 Tahun yakni berhasil membina masyarakat, diantaranya 

sekitar 50 pedagang kaki lima di pantai losari, 42 pedagang kaki lima di Pelabuhan Soekarno-

Hatta Makassar. Kemudian di Kecamatan Tallo ada 3 Rw yang menjadi binaan organisasi 

serikat rakyat miskin Indonesia Kota Makassar dan di Kecamatan Biringkanaya ada 2 Rw 

binaan dalam bentuk pendidikan, mendirikan usaha melalui keberadaan koperasi yang di 

bentuk oleh organisasi. Koperasi tersebut sangat membantu masyarakat untuk mendirikan 

usaha. Perlu digaris bawahi bahwa masyarakat binaan organisasi serikat rakyat miskin 

Indonesia Kota Makassar berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, yakni pernah jadi 

pengamen, gelandangan, pengemis, parkir liar, buruh yang di PHK, begal dan pengangguran. 

Merujuk pada latar belakang warga binaan organisasi serikat rakyat miskin Indonesia Kota 

Makassar, dapat dikatakan bahwa suatu keberhasilan dalam membangun gerakan dan sudah 

membantu pemerintah dalam membangun masyarakat. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban 

setiap organisasi untuk berbakti kepada masyarakat dan negara sebagaimana amanat 

konstitusi.
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Kewajiban dan hak harus mampu dibedakan oleh semua elemen masyarakat, sebab 

kadang kala hal itu memicu suatu masalah yang dapat menimbulkan penyimpangan dan dapat 

menghambat keteraturan dan keadilan sosial. Talcott Parsons mengungkapkan bahwa konsep 

aksi sosial merupakan sebagai jenis unit tenaga masyarakat yang disusun dan aksi sebuah 

sistem. Sistem sosial dipahami sebagai keseluruhan susunan interaksi seseorang memotivasi 

bentuk kecendrungan untuk harapan baik dari kegembiraan dan berhubungan dengan keadaan 

yang menegakkan keteraturan sistem sosial. 

Sistem berfungsi jika hak anggota membentuk peranan sosial dengan sebuah gelar 

yang cukup. Hal tersebut hampir memecahkan masalah yang terletak pada demonstrasi, 

keadaan mengenai perbedaan susunan inti permasalahan. Menurut Parsons, sistem aksi 
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membawa motif dan membawa elemen kedalam sistem peranan. Peranan ini adalah normatif 

dan peralatan atau hakikat. Norma-norma mengkritik peranan, pengharapan organisasi dari 

hubungan individu terhadap hubungan interaksi, mengatur interaksi dalam peranan yang 

saling mengisi. Peranan mengkritik kelembagaan yang mana peranan itu menggabungkan 

susunan kepuasan dalam sistem sosial. Gelar normatif sebagai penggabungan peranan 

dikembangkan, dan penggabungan yang lengkap. Peranan normatif dari kepuasan adalah 

fenomena dasar dari dinamika sistem sosial.
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Relevansi teori Talcott Parsons tentang fungsionalisme struktural ini terletak pada 

fungsi sosial dari struktur yang mengambil peranan dalam sistem sosial. Organisasi serikat 

rakyat miskin Indonesia kota Makassar terbentuk atas dasar kritik terhadap fungsi struktur 

negara yang tidak maksimal. Hadirnya organisasi tersebut bertujuan menyempurnakan fungsi 

struktur negara, melalui upaya kolektif membangun mentalitas kemandirian masyarakat dan 

juga menkritik dan mengawal kebijakan struktur pemerintahan agar mengeluarkan kebijakan 

yang mewadahi kepentingan publik. Organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota 

Makassar mengambil peranan dalam sistem sosial demi mewujudkan keteraturan tatanan 

sosial melalui gerakan sosial.   

Gerakan sosial merupakan tindakan kolektif yang menuntut perubahan dalam tatanan 

sosial. Gerakan reformasi 1998 menjadi sebuah momentum bagi seluruh lapisan dalam 

masyarakat untuk melakukan perubahan. Gerakan reformasi diharapkan mampu membuka 

pintu perubahan dan ruang demokrasi yang lebih lebar. Hal ini yang kemudian membuka 

peluang untuk gerakan-gerakan sosial diakar rumput untuk hadir mengambil peran demi 

memastikan tatanan masyarakat yang adil. Karena terbukanya ruang demokrasi, kemudian 

disisi lain masalah juga muncul dan pemerintah belum bisa mengatasi semuanya, hal itu 

memunculkan riak-riak perlawanan dimasyarakat salah satunya adalah kelompok rakyat 

miskin. 

Ditengah situasi perkembangan global yang turut mempengaruhi keberadaan 

pembangunan di seluruh Negara belahan dunia termasuk Indonesia. Keberadaan pengaruh 

ideologi Negara-negara barat yang membawa paham kapitalisme turut mempengaruhi 
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kebijakan pembangunan di Indonesia yang cenderung elitis. Mulai dari sistem politik, 

ekonomi, akses kesehatan, serta akses pendidikan menyisahkan masalah yang sangat besar di 

Indonesia, terlebih lagi kedaulatan Negara diobral demi melenggankan kepentingan para 

investor. 

Pembangunan Negara seharusnya bersandar pada kebutuhan rakyat sebagaimana 

amanat konstitusi, namun kenyataannya di Indonesia hal itu mengalami pergeseran. 

Permasalannya dapat dilihat mulai dari praktek sistem politik yang oligar, partai politik yang 

berkuasa merupakan partai yang menganut paham modal yang berorientasi pada sarat 

kepentingan dan seolah-olah mengesampingkan kepentingan publik  terutama rakyat miskin. 

Kemudian yang menjadi fakta sosial dalam permasalahan pembangunan di Negara Indonesia 

dapat kita lihat pada hak publik yang diperjual belikan seperti kesehatan dan pendidikan. 

Seharusnya Negara bertangggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan rakyat. 

Pokok permasalahan yang dirasakan oleh rakyat miskin kota adalah kurangnya 

perhatian pemerintah terhadap keberadaannya. Dari masalah tersebut kalangan masyarakat 

miskin membangun gerakan yang terorganisir yang memperjuangkan keadilan sebagaimana 

amanat konstitusi. Kesejahteraan dan kemerdekaan adalah hak mutlak setiap warga Negara 

dan negara dalam hal ini pemerintah berkewajiaban memastikan kebutuhan warganya.
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Keadaan tersebut membuat segenap rakyat miskin mengorganisir diri dengan 

membentuk organisasi sebagai wadah perjuangan. Perihal kebijakan struktural yang 

memiskinkan, maka perlu ada wadah yang mewujudkan perlawanan dengan memediasi 

seperti keberadaan organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar. Prinsip gerakan 

sosial pada setiap organisasi adalah karena lawan itu terstruktur maka mari membangun 

gerakan secara terstruktur pula. Artinya bahwa organisasi harus menyusun strategi taktik 

untuk mewujudkan gerakan rakyat yang berlandaskan nilai dan moral sebagaimana 

keberadaan dasar negara republik Indonesia yaitu Pancasila. Strategi gerakan sosial dalam 

organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar adalah garis massa atau membasis 

dan elektoral.   
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Menurut bidang perubahan yang diinginkan, bentuk gerakan sosial serikat rakyat 

miskin Indonesia kota Makassar relevan dengan bentuk gerakan reformasi. Hal ini 

dikarenakan gerakan rakyat yang terbangun berorientasi pada bagaimana menentang 

keputusan atau kebijakan pemerintah kota Makassar yang dianggap menyimpang. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Piotr Sztompka, gerakan reformasi adalah gerakan sosial dengan 

tujuan terbatas hanya untuk mengubah aspek tertentu dalam masyarakat, misalnya gerakan 

yang menuntut perbaikan aturan-aturan.
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1. Faktor Pendukung dan Penghambat gerakan Sosial Serikat Rakyat Miskin 

    Indonesia Kota Makassar 

Pada prinsipnya, setiap masyarakat tidak dalam posisi diam atau stagnan. Dalam 

setiap perkembangannya masyarakat senantiasa mengalami proses perubahan demi 

perubahan. Perubahan dapat berupa suatu kemajuan (progress) atau bahkan sebaliknya 

berupa suatu kemunduran. (regress). Proses perubahan dalam masyarakat ini mencakup 

berbagai hal yang kompleks. Seperti pendapat Soerjono Soekanto bahwa perubahan-

perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola 

perilaku organasisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, 

kekuasaaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainnya
98

. Dengan demikian dapat 

disimpulkan dinamika sebagai inti jiwa masyarakat. Dan untuk mempelajari suatu gerakan 

sosial kita tidak bisa melihatnya lepas dari perkembangan masyarakat. Gerakan sosial 

merupakan akibat atau efek lanjut dari berbagai proses dalam masyarakat. 

Perjalanan gerakan sosial serikat rakyat miskin dikota Makassar melalui proses yang 

relatif panjang, Melalui gerakan sosial yang dibangun dengan strategi membasis ditengah 

masyarakat dan menuntut kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang. Gerakan ini 

berjalan tentu berada pada dinamika dan perkembangannya yang melalui dasar yang 

mendukung dan ada hambatan dalam keberlansungannya. 

Salah satu faktor pendukung bagi efektifitas dan keberlansungan gerakan sosial ialah 

keberadaan organisasi. Peran organisasi yang menghimpun kawan-kawan rakyat miskin 
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perkotaan merupakan wadah kolektif serta senjata perjuangan dalam menyikapi persoalan 

yang ada. Wadah kolektif bermakna sebagai alat akomodasi yang kemudian akan 

menghimpun serta menghubungkan segalah kepentingan, ide, dan proses gerak diantara 

rakyat miskin kota maupun masyarakat umum yang bervisi yang sama untuk menjunjung 

tinggi rasa kepedulian dan kemanusian serta rasa nasionalisme. Faktor yang sangat 

mendukung keberadaan organisasi serikat rakayat miskin Indonesia kota Makassar adalah 

adanya, sumber daya manusia, kompotensi, dan respon ruang publik. Sedangkan organisasi 

sebagai alat perjuangan bermakna sebagai pencerminan atas ideologi dan program perjuangan 

yang sesuai dengan tujuan organisasi itu sendiri.
99

 

Faktor pendukung lainnya selain keberadaan organisasi gerakan ialah peran 

kepeloporan atau peran kepemimpinan dalam perjuangan. Gerakan sosial harus ditopang oleh 

keberadaan pemimpin yang visioner dan memainkan peran dialektis secara tegas dan lugas 

serta mampu membasis. Seperti sosok ibu Wahidah Baharudin Upa selaku demisioner ketua 

serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar selama 9 Tahun. Beliau adalah sosok 

perempuan cerdas yang tegas dan pemberani serta pemimpin yang berkarisma. Hidup beliau 

sepenuhnya untuk perjuangan kemanusiaan, seperti itulah beliau dengan jiwa 

kesederhanaannya. Mereka sukses membesarkan organisasi serikat rakyat miskin Indonesia 

kota Makassar dengan menjadikan hal itu sebagai wadah perjuangan kemaslahatan umat.
100

 

Keberadaan seorang pemimpin sangat diperlukan dalam keadaan-keadaan dimana 

tujuan kelompok yang bersangkutan terhalang atau apabila kelompok tadi mengalami 

dinamika, misalnya: peran pemimpin sebagai penengah apabila muncul silang-pendapat yang 

alot antar anggota kelompok atau antar organisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Antonio 

Gramsci keberadaan organisasi rakyat saja tidak cukup membangkitkan sebuah revolusi 

kelas, hal lain yang diperlukan ialah upaya besar yang dilakukan oleh intelektual organik – 

individu-individu yang berasal dari massa rakyat dan memiliki fungsi, kecakapan dan 

kapasitas intelektual untuk menghalau serangan-serangan dari luar serta meretas budaya 

kapitalisme yang merasuk ke massa rakyat
101

. Keberadaan program kerja organisasi juga 
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menjadi faktor pendukung dari efektifitas gerakan sosial yang dilakukan. Programatik 

organisasi harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama di internal agar kader 

berpartisipasi secara aktif. 

Perjalanan programatik gerakan yang dilaksanakan oleh organisasi rakyat miskin kota 

ini juga mendapati rintangan demi rintangan sebagai faktor penghambat efektifitas gerakan 

yang terbangun dan terorganisir. Seperti yang telah dipaparkan dalam hasil wawancara, 

faktor-faktor penghambat tersebut seperti: masalah finansial, kurangnya keterlibatan aktif 

anggota sehingga sulit untuk dikumpulkan dan otomatis kurang partisipasi, kepentingan 

praktis, dan regulasi yang menyimpang terhadap konstitusi.
102

 Seperti yang diunggkapkan 

Wallace bahwa kita tidak bisa selamanya merindukan kedatangan militan sejati yang akan 

terus berkarya dan berlawan di bawah keterbatasan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah peneliti memaparkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka peneliti 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gerakan sosial serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar merupakan organisasi yang 

lahir atas kesadaran kolektif kalangan masyarakat miskin dalam menyikapi persoalan 

ditengah situasi pembangunan negara yang tidak merata bahkan kinerja pemerintah yang 

tidak maksimal. Strategi aksi sosial yang digunakan oleh organisasi serikat rakyat miskin 

Indonesia kota Makassar adalah garis massa atau membasis dan elektoral. Sedangkan 

bentuk gerakan sosial yang dilakukan organisasi serikat rakyat miskin Indonesia kota 

Makassar adalah pendidikan, pendampingan kesejahteraan, audiensi dan demonstrasi.   

2. Proses gerakan sosial kelompok masyarakat miskin kota ini berjalan dengan adanya faktor 

yang mendukung dan ada faktor yang menjadi penghalang. Faktor yang menunjang 

gerakan ini sehingga tetap eksis adalah kepemimpinan organisasi, sumber daya manusia, 

kompotensi, dan respon ruang publik. Kemudian yang menjadi hambatan dalam organisasi 

serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar dalam membangun gerakannya adalah 

kurangnya kesadaran kolektif, kepentingan praktis, finansial, dan regulasi.  

3. Pandangan islam tentang gerakan sosial adalah suatu tindakan yang mengharuskan umat 

manusia bersatu dalam memperjuangkan keadilan demi memastikan tugas kemanusiaan 

itu tercapai. Umat manusia yang terbaik adalah yang berguna bagi sesamanya, bangsa dan 

negara. 

 

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka diajukan implikasi penelitian sebagai berikut: 

1. pada pelaku gerakan sosial serikat rakyat miskin Indonesia kota Makassar, diharapkan 

mampu mempertahankan eksistensi gerakannya, agar cita-cita untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur serta menangkan pancasila bisa tercapai. Selain itu, 



 

 
 

gerakan ini diharapkan mampu membuka ruang dan membangun konektifitas dengan 

gerakan masyarakat yang memperjuangkan hak asasi manusia diseluruh Indonesia dan 

juga dikota Makassar itu sendiri. 

2. Pada Pemerintah kota Makassar, sebagai kota yang sedang menuju kota maju, Makassar 

harus menjadi tempat yang ramah bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, 

sehingga regulasi atau aturan yang dikeluarkan harus memperhatikan kepentingan publik 

bukan kepentingan kelompok. Pemerintah harus memperhatikan rakyatnya secara 

menyeluruh dan terutama segenap rakyat miskin kota di seluruh Indonesia dan di 

Makassar itu sendiri agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. 

3. Pada pembaca skripsi atau masyarakat secara umum, diharapkan agar mengubah cara 

pandang dalam menyikapi keadaan yang terjadi ditengah masyarakat, Terutama pada 

keadaan saudara-saudara sebangsa setanah air yang masih berada pada garis kemiskinan 

agar kiranya memunculkan kesadaran tindakan secara kolektif bahwa hal itu terjadi bukan 

hanya karena persoalan kemalasan bekerja dan tidak produktif melainkan hal itu juga 

terjadi karena kebijakan pemerintah yang menyalahi konstitusi. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka diajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Pada pelaku gerakan Sosial serikat rakyat miskin Indonesia kota makassar , diharapkan 

mampu mempertahankan eksistensi gerakannya, agar cita-cita untuk mewujudkan situasi 

masyarakat yang berkeadilan. Selain itu gerakan ini juga mampu membuka ruang dan 

membangun konektifitas dengan gerakan prodemokrasi dan hakasasi diseluruh indonesia 

khusunya yang ada di Kota Makassar. 

2. Pada Pemerintah Kota Makassar, sebagai kota yang sedang menuju kota maju, Makassar 

harus menjadi tempat yang ramah bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. 

Sehingga regulasi atau aturan yang diciptakan harus memperhatikan dan keberphakannya 

harus mengedepankan kesejahtraan rakyatnya khusunya bagi kelompok-kelompok yang 

dimarjinalkan salah satunya kelompok rakyat miskin. Pemerintah harus memberikan 

perhatian lebih kepada masyarakat kelas bawah yang tentunya juga sebagai masyarakat 

yang harus disejahterakan. 



 

 
 

3. Pada Pembaca Skripsi atau Masyarakat Umum, agar dapat mengubah cara 

pandang dalam melihat keberadaan perjuangan organisasi manapun, bahwa 

perjuangan yang dilakukan itu murni untuk memperjuangkan keadilan dan 

membantu pemerintah membangun tatanan masyarakat yang adil dan makmur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Sumber Buku: 

Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahannya. 

Arisandi, Herman., Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi: Dari Klasik Sampai Modern. Cet. I; 
Yogyakarta: IRciSOD, 2015. 

Astawa, Made., Pengantar Ilmu Sosial. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017. 

Bahtiar, Wardi., Sosiologi Klasik. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006. 

Creswell, Jhon W., Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Cet. V; 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. 

Idrus, Muhamad., Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Cet. 
XIII; Jakarta: Erlangga, 2009. 

Jurdi, Syarifudin., Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik. Cet. I; Jakarta: 
Kencana, 2013. 

Kartodirdjo, Sartono., Sejarah Sosial: Konseptualisasi, Model dan Tantangannya. sCet. I; 
Yogyakarta: Ombak, 2013. 

Kolib, Usman dan Elly M. Setiadi., Pengantar Sosiologi. Cet IV; Jakarta: Kencana, 2015. 

Margatino, Dita Rahayu., Gerakan Sosial Masyarakat Berbasis Komunitas Kampung Kota di 
Kali Code. Skripsi; Fakultas Ilmu Sosial dan Politik: Universitas Sebelas Maret, 2016. 

………..., Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan 
Poskolonial. Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012. 

Martono, Nanang., Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Posmodern, dan
 Poskolonial. Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014. 

Misri, Abdul Rasyid., Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Desa. Makassar: Alauddin 
University Press, 2014. 

Muslimin, Gerakan Sosial Masyarakat Paotere di Kota Makassar. Skripsi; Fakultas 

 Ilmu Sosial dan Politik: Universitas Hasanuddin, 2016. 

Nata, Abuddin., Metodologi Studi Islam. Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999. 

Nata, Abuddin., Tafsir Ayat-ayat Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press, 2012. 

Partanto, Pius dan Al Barry Dahlan., Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola, 2012. 

Prasetyo, Eko., Islam Kiri: Jalan Menuju Revolusi Sosial. Cet.II; Yogyakarta: Insist Press, 
2003. 

Rahmat, Jalaludin., Islam Alternatif: Ceramah di Kampus. Cet. IX; Bandung: Mizan, 1998. 

Ritzer, George., Teori Sosiologi Modern. Cet. III; Depok: Prenada Media Group, 2018. 



 

 
 

Rusmanto, Joni., Sejarah Gerakan Sosial. Cet. I; Sidoarjo: Zifatama, 2012. 

Setiadi, Elly M., dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2015. 

Shadily, Hasan., Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 
1993. 

Shihab, M. Quraisy., Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an. Cet. V; 
Jakarta: Lentera Hati, 2012. 

Situmorang, Abdul Wahib., Gerakan Sosial: Teori dan Praktik. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2010. 

Sukanti, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia. CV. Rajawali, 1948. 

Soekanto, Soerjono., Sosiologi Suatu Pengantar. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010. 

Sukmana, Oman., Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Malang: Intrans Publishing, 2016. 

Suparlan, Parsudi., Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995. 

Supriyati, Ninik., Metode Penelitian Gabungan: Mixed Methods. Widyaiswara BDK 
Surabaya. 

Suriyani, Sosiologi Perkotaan Cet. I; Gowa: Carabaca, 2017. 

Suryana, Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Buku 
Ajar Perkuliahan. Universitas Indonesia, 2010. 

Suyanto Bagong dan Dwi Narwoko., Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. Cet V;  

Jakarta: Kencana, 2011. 

Sztompka, Piotr., Sosiologi Perubahan Sosial. Cet. VI; Jakarta: Pranada Media Group, 2011. 

Wahyuni, Gerakan Sosial Islam. Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2014. 

Wijayanti, Ramlah., Gerakan Sosial Serikat Buruh Dalam Mempengaruhi Kebijakan Upah 
Minimum di Kota Makassar. Skripsi; Fakultas Ilmu Sosial dan Politik: Universitas 
Hasanuddin, 2015. 

Wirutomo, Paulus., Pokok-Pokok Pikiran Sosiologi. Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2003. 

Woods, Aland dan Ted Grant, Philosophy and Religion of Reason in Revolt: Marxism and 
Modern Science. t.c., London: t.p., 1995. 

Sumber Internet: 

Persatuan Dalam Islam, http://www.Almanhaj.or.id/2651 

Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 3 Tentang Kemerdekaan 
Mengeluarkan Pendapat”. www.unsrat.ac.id/uu 

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi 
Kemasyarakatan.”www.dpr.go.id/dokj dih/document/uu/uu-2013-17 

 

 

http://www.almanhaj.or.id/2651
http://www.unsrat.ac.id/uu


 

 
 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. Dokumentasi 

 

 

1. Sekretariat organisasiserikatrakyatmiskin Indonesia (SRMI) kota Makassar, JalanAntang 

Raya KecamatanManggala Kota Makassar 

 

2. Wawancara bersama ketua SRMI kota Makassar Ahmad Yani, Sekertaris SRMI kota 

Makassar Arjunaswara, Ansar Manrulu, 

 



 

 
 

 

3. Wawancara bersama Aldiselakukaderorganisasiserikatrakyatmiskin Indonesia (SRMI) 

Kota Makassar 

 

4. Wawancara bersama sekertarisSRMI kota Makassar Arjunaswara 



 

 
 

 

5. Wawancara Bersama ketua nasional SRMI Ibu Wahidah Baharudin Upa 

 

6. Dokumentasi Kegiatan organisasi SRMI kota Makassar dalam rangka analisis 

kebijakan nasional (masalah BPJS) sekaligus rapat tentang masalah Pedagang kaki 

lima di pelabuhan Soekarno- hatta kota Makassar. Masalah yang di hadapipedagang 

kaki limaadalahterancam di 

gusurakibatterlambatmembayariurankepadapihakpelindoselakupengelola di 

pelabuhanSoekaro-Hatta. 



 

 
 

 

7. Dokumentasi kegiatan rapat tentang masalah pedagang kaki lima dan dan 

pedagangasongan di pantai losari. Masalah yang di 

bahasaadalahterkaitdenganpedagangasongandanpedagang kaki lima yang 

belumpunyatempatpermanenataubelumjelasakantetapi di pungutbiaya, 

sehinggarapatinimemunculkan ide untukmenyuratipemerintahkota Makassar 

untukmendorongadanyaaudiensi. 

 

 
8. Dokumentasi kegiatan SRMI kota Makassar tentang pelatihan Menjahit di Kecamatan 

Biringkanaya. Pelatihaninibertujuanuntukmemberikanketerampilankepadamasyarakat, 

agar bisaproduktif. 

 



 

 
 

 
9. Wawancara bersama Uztad Andi Idrusselakutokoh agama, 

Dalamwawancarainipenelitimemintapandanganataskegiatanorganisasiserikatrakyatmi

skin Indonesia kota Makassar. 

 

 

10 . Wawancara bersama uztad Syamsuddin Daeng Naba. Tokoh agama yang keduadi 

wawancaraipenelititerkaitbagaimanapandangan agama 

islamterkaitdengankegiatanorganisasiserikatrakyatmiskin Indonesia kota Makassar. 



 

 
 

 
10. Wawancara bersama ibu Sukriya Daeng Cimmang selaku bendahara SRMI Kota 

Makassar terkaitdenganmasalahhambatanorganisasi, yang 

manapenjelasannyamengarahpadamasalahfinansial. 

 
11. Wawancara bersama ibu Megawatiselakukoordinator di 

KecamatanBiringkanayadansekaligusbagiandepartemenadvokasiorganisasi SRMI 

Kota Makasarterkaitdengankegiatan-kegiatanorganisasi. 



 

 
 

 
12. Wawancara bersama ibu RosmawatiselakuKoordinator basis di KecamatanTallo, yang 

dalampenjelasannyamengeluhkanbagaimanakurangnyapartisipasikaderdalampelaksaa

nkegiatan. 

 

 
13. Dokumentasikegiatanorganisasiserikatrakyatmiskin Indonesia (SRMI)  

Kota Makassardalamrangkademonstrasimenolak BPJS 

denganmenuntutpemerintahMewujudkanJaminanKesehatan Rakyat Semesta 

(JAMKESRATA) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel. 3DaftarInforman 

NO                      NAMA       
UMUR/TAHUN 

KETERANGAN 

  1 WahidaBaharudinUpa                44 KetuaNasionalserikatrakyatmiskin Indonesia 
(SRMI) 

  2 Ahmad Yani                 27 KetuaOrganisasi SRMI Kota Makassar 
  3 Arjunaswara                 21 SekertarisOrganisasi SRMI Kota Makassar 
  4 SukriyaDaengCimmang 48 BendaharaOrganisasiSRMIKota 

Makassardankoordinator basis di 
KecamatanWajo 

 5 Rosmawati 37 KoordinatorBasis di  KecamatanTallo 

  6 Megawati                 40 Koordinator basis di 
KecamatanBiringkanayadanDepartemenadvokasi 
SRMI Kota Makassar  

  7 Aldi 23  Kader SRMI Makassar 

  8 AnsarManrulu 34 DemisionerOrganisasiSRMI  Kota Makassar 

  9 SyamsuddinDaengNaba                  52 Tokoh Agama 

 10 UztadAndiIdrus                  - Tokoh Agama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

.pada Tahun 2008peneliti melanjutkan pendidikan di SMP 

Negeri Satu Atap Bilalang, Desa Punca kKecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. 

Kemudian padaTahun 2011, Peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas, 

SMAN 12 Sinjai.Kemudiansetelah lulus Tahun 2014, peneliti melanjutkan pendidikan di 

Universitas Negeri Makassar, namun hanya kuliah selama dua semester dan memutuskan 

untukberhenti.Langkah selanutnya, peneliti melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam 

NegeriAlauddin Makassar PadaTahun 2015.Karirkeorganisasian, penelitiaktif di Organisasi 

Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Eksekutif Kabupaten Gowa (EK LMND 

GOWA). 

 Motto Hidup: “Berjaya DalamTantangan” 

 

 

Sultan Lahir di Kabupaten Sinjai tepatnya 

Kecamatan Sinjai Selatan, DesaPuncak,lahir 

padaTanggal30 September 1996, anak ke Enam 

dari Tujuh bersaudara, dari pasangan suami istri 

Abdul Asis dan Ralia. Peneliti menyelesaikan 

pendidikandisekolah SD 168 BilalangDesaPuncak 


