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ABSTRAK 

 

Asri Tri Widiastuti (1901046001), Pemberdayaan Nelayan Melalui 

Kelompok Usaha (KUBE) Mina Baru Karya di Kelurahan Muarareja Kecamatan 

Tegal Barat Kota Tegal. 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah wadah yang dijadikan tempat 

dalam memberikan pemberdayaan bagi masyarakat di Kelurahan Muarareja 

khususnya yang berprofesi sebagai nelayan dalam meningkatkan skill dan kualitas 

hidupnya. Nelayan di Kelurahan Muarareja memiliki pendapatan yang dibawah 

rata-rata. Para nelayan disana bergantung pada penghasilan penangkapan ikan 

dilaut secara tradisional. Oleh karena itu KUBE Mina Baru Karya melakukan 

berbagai program pemberdayaan nelayan mulai dari penyuluhan, pelatihan, dan 

pemberian bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kelurahan 

Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui proses dan hasil pemberdayaan nelayan melalui KUBE. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian fenomenologis. Metode 

Kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa lpenyelenggaraan pemberdayaan 

nelayanl melalui KUBE Mina Baru Karya meliputil beberapa ltahapan 

lyaitu:1).Tahapl Seleksi Lokasil dan Wilayahl ini pentingl agar tujuanl lembaga ldalam 

pemberdayaanl masyarakat ltercapai.2) Tahap Sosialisasi ini sangat penting untuk 

menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat. Sosoalisasi pada 

program pemberdayaan nelayan sangat membantu untuk meningkatkan 

pengetahuan pada nelayan.3) Tahap Proses Pemberdayaan terdiri dari : usahal 

lpenangkapan lhasil llaut,  penyuluhanl dan lpelatihan, pertemuan lrutin, proses 

lpenyaluran lbantuan, dan simpan pinjam.4) Tahap Pemandirian berupa 

pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar dapat mengelola sendiri 

kegiatannya. Hasil pemberdayaan nelayanl melaluil KUBE Minal Baru Karyal telah 

memberikanl dampak yangl positif terhadapl peningkatan pendapatanl pengurus danl 

anggota, peningkatanl wawasan danl pengetahuan, sertal meningkatkan 

kesetiakawananl sosial. Tentunyal terdapat kendalal pada pelaksanaanl program 

pemberdayaanl nelayan melaluil KUBEl Mina Baru Karya.  

 

Kata Kunci : Pemberdayaan Nelayan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

  



xi 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................... ii 

LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................. iii 

PERNYATAAN ................................................................................................. iv 

KATA PENGANTAR ....................................................................................... v 

MOTTO ............................................................................................................. viii 

PERSEMBAHAN .............................................................................................. ix 

ABSTRAK ......................................................................................................... x 

DAFTAR ISI ...................................................................................................... xi 

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xiv 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xv 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1 

A. Latar belakang ......................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ................................................................................... 7 

C. Tujuan Penelitian .................................................................................... 7 

D. Manfaat Penelitian .................................................................................. 7 

E. Tinjauan Pustaka ..................................................................................... 8 

F. Metode Penelitian.................................................................................... 11 

1. Jenis Penelitian .................................................................................. 12 

2. Definisi Konseptual ........................................................................... 13 

3. Sumber dan Jenis Data ...................................................................... 14 

4. Teknik Pengumpulan Data ................................................................ 16 

5. Uji Keabsahan Data........................................................................... 18 

6. Teknik Analisis Data ......................................................................... 19 

G. Sistematika Penulisan ............................................................................. 20 

BAB II LANDASAN TEORI ........................................................................... 22 

A. Pemberdayaan ......................................................................................... 22 

1. Pengertian Pemberdayaan ................................................................. 22 



xii 

 

2. Tahapan Pemberdayaan  ................................................................... 24 

3. Pendekatan Pemberdayaan ................................................................ 26 

B. Nelayan ................................................................................................... 27 

1. Pengertian Nelayan ........................................................................... 27 

2. Klasifikasi Nelayan ........................................................................... 28 

3. Indikator Kesejahteraan .................................................................... 29 

C. Pemberdayaan Nelayan ........................................................................... 34 

1. Pengertian Pemberdayaan Nelayan ................................................... 34 

2. Status Pemberdayaan Nelayan .......................................................... 35 

3. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Nelayan ............................... 36 

D. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ....................................................... 37 

1. Pengertian Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ............................... 37 

2. Tujuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ..................................... 37 

3. Sasaran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) .................................... 38 

4. Dasar Hukum Kelompok Usaha Bersama (KUBE) .......................... 39 

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK DATA PENELITIAN ................... 40 

A. Gambaran Umum Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat  

Kota Tegal ...............................................................................................` 40 

1. Kondisi Geografis ............................................................................ 40 

2. Kondisi Demografis ......................................................................... 42 

B. Gambaran Umum KUBE Mina Baru Karya ........................................... 49 

1. Sejarah KUBE  ................................................................................. 49 

2. Tujuan KUBE ................................................................................... 50 

3. Struktur Kelembagaan ...................................................................... 50 

C. Tahapan Pemberdayaan Nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama Mina 

Baru Karya .............................................................................................. 52 

D. Hasil Pemberdayaan Nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama  

(KUBE) Mina Baru Karya ...................................................................... 62 

  



xiii 

 

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN ..................................................... 66 

A. Analisis Tahapan Pemberdayaan Nelayan Melalui Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) Mina Baru Karya ....................................................... 66 

B. Analisis Hasil Pemberdayaan Nelayan Melalui Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) Mina Baru Karya ...................................................................... 71 

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 75 

A. Kesimpulan ............................................................................................. 75 

B. Saran ........................................................................................................ 76 

C. Penutup .................................................................................................... 76 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 77 

LAMPIRAN ....................................................................................................... 83 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ......................................................................... 90 

 

  



xiv 

 

DAFTAR TABEL 

 

1. Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Muarerja ........................................ 38 

2. Tabel 3.2 Jumlah Mata Pencaharian masyarakat Kelurahan 

Muarareja ....................................................................................... 39 

3. Tabel 3.3 Jumlah Tingkat Pendidikan masyarakat Kelurahan 

Muarareja ....................................................................................... 40 

4. Tabel 3.4 Jumlah Agama masyarakatl Kelurahan Muarareja ...................... 41 

5. Tabel 3.5 Struktur Kelembagaan Pengurus KUBE ...................................... 47 

6. Tabel 3.6 Susunan anggots KUBE ............................................................... 47 

7. Tabel 3.7 Bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan ............................... 56 

  



xv 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

1. Gamabr 3.1 Peta Kelurahan Muarareja ........................................................ 37 

2. Gambar 3.2 Upacara Adat Masyarakat Kelurahan Muarareja ..................... 42 

3. Gambar 3.3 Struktur Pemerintahan Kelurahan Muarareja........................... 44 

4. Gambar 3.4 Pamflet Pelatihan Pembuatan Basreng .................................... 53 

5. Gambar 3.5 Pelatihan dengan Zoom Meeting ............................................. 54 

 

 

 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki total luas laut sekitar 3.544 juta km2 dan 

memiliki potensi yang sangat besar, antara lain dari sumber daya ikan, 

populasi laut dan perikanan laut hingga saat ini jumlahnya tidak terbatas. 

Pendapatan dari industri perikanan mencapai 82 miliar pertahun, 

perikanan juga dapat memberikan lapangan kerja karena dapat menyerap 

tenaga kerja sebanyak 5,35 juta orang yang meliputi 2,23 juta nelayan laut, 

0,47 juta nelayan perairan umum dan 2,65 juta pembudidaya ikan. 

Potensial laut yang sangat besar tersebut seharusnya dapat memberikan 

banyak harapan bagi pihak masyarakat terutama yang berprofesi sebagai 

nelayan (Wibowo Agung, 2016). 

Nelayan di Indonesia kebanyakan hidupnya tidak makmur, bahkan 

tergolong miskin, hal ini dikarenakan penghasilan laut yang didapatkan 

tidak sebanding dengan hasil pendapatan yang diperoleh. Jika melihat 

pada potensi kekayaan laut yang besar tersebut, seharusnya  untuk 

potensinya dapat mensejahterakan masyarakat, khususnya yang berprofesi 

sebagai nelayan. Hal ini juga harus terdapat kontribusi dari pihak 

pemerintahan dalam mengelola sistem penghasilan laut agar dapat 

memberdayaan masyarakat nelayan (Vivian, 2019). 

Faktor yang menjadi masalah terbesar adalah profesi nelayan 

jarang diminati, karena rentan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, 

bahkan untuk masyarakatnya cenderung memiliki pendidikan yang 

rendah. Hal ini yang menjadikan  permasalahan pada profesi nelayan 

menjadi lebih kompleks dan sangat beragam sehingga harus memiliki 

solusi yang tepat untuk masalah penangananya (Muhammad, 2019). 

Berdasarkan data World Bank  perihal kemiskinan pada Maret 

2022,  menginformasikan sejumlah 26,16 juta orang atau hampir 9,54% 

total penduduk Indonesia mengalami kondisi yang miskin terutama bagi 
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pihak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Badan Pusat Statistik 

pada tahun 2020 juga menginformasikan kebutuhan dan kesejahteraan 

masyarakat profesi nelayan sangat memprihatinkan. Berdasarkan hal 

tersebut juga disebutkan sebagian besar penduduk miskin adalah 

masyarakat nelayan (BPS, 2018). 

Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia di tahun 

2020 juga menyatakan bahwa masyarakat nelayan di Indonesia saat ini 

sangat menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut yang ada. 

Sehingga hampir total  luas wilayah laut yang perkiraanya sebesar 7,81 

juta km2 yang berupa Zona Ekonomi Eksklusif masih digunakan sebagai 

lahan untuk bekerja dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarga bagi 

profesi nelayan, bahkan luas wilayah laut di Indonesia tersebut, digunakan 

sebagai penopang kehidupan masyarakat Indonesia (Arief, 2014). 

Masalah lain yang muncul yaitu rendahnya hasil tangkap ikan dari 

pihak nelayan, jenis tangkapan tersebut dapat berpengaruh pada tingkat 

pendapatan yang diperoleh, Tingkat cakupan hidup dengan demikian 

sangat ditentukan oleh pendapatan yang diperoleh. Tentu hal tersebut 

sangat jauh dari kata layak, kualitas tidak maksimal, bahkan untuk 

pemenuhan kebutuhan juga terkendala dikarenakan hanya mengandalkan 

proses penjaringan ikan saja (Aruf, 2016). 

Adanya bentuk strata sosial yang tinggi di lingkungan nelayan juga 

menjadi penghambat dikarenakan mayoritas pekerja atau penerima upah 

dari pihak dan disesuaikan dengan hasil tangkapan yang diperoleh, 

sehingga produktivitasnya tidak berkembang. Karena hal tersebut banyak 

masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang kurang mendapatkan 

apresiasi karena minimnya peralatan yang modern dari pihak 

pemerintahan yang ada, sehingga saat ini masih dikategorikan sebagai 

masyarakat yang miskin pula (Kusnandi, 2007). 

Masalah lain yang muncul karena tidak adanya bentuk 
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pemberdayaan yang dilakukan mengakibatkan profesi nelayan semakin 

terjerumus dalam kondisi kemiskinan. Hal tersebut tentu dikarenakan 

beberapa faktor seperti pertumbuhan jumlah penduduk, rendahnya kualitas 

sumber daya manusia dan rendahnya produktivitas yang bersifat inovatif 

sehingga  kemiskinan tersebut tetap melekat karena tidak ada aset produksi 

dalam bidang perikanan untuk yang berprofesi sebagai nelayan serta 

kurangnya kemampuan untuk meningkatkan produktivitas pendapatan 

yang rendah (Burhanudin, 2005). 

Pemberdayaan ini bisa bersifat kelompok, bahkan bentuk strategi 

ini dapat digunakan sebagai proses untuk memperkuat kerjasama antara 

antara pihak yang melakukan pemberdaayaan dengan pihak masyarakat 

yang diberdayakan, khususnya yang berprofesi sebagai nelayan agar dapat 

mencapai tujuan bersama (Ahmad, 2020). Olehl lsebab litu, pemberdayaanl 

sangatl penting untukl meningkatkan lkemampuan sumber dayal manusia. 

Nelayanl yang adal di Kelurahanl Muarareja lmemiliki motivasi yangl sangat 

tinggil untuk mengembangkanl potensi yangl ada padal daerah ltersebut.  

Allah sudah mengisyaratkan pada firmannya didalam Al-Qur’an 

Al sebagaimana solusi untuk merubah kesenjangan, untuk bisa 

mengentaskan kemiskinan. Bahkan program pemberdayaan telah ada dan 

sudah sejalan dengan semangat Islam pada saat proses penyebaran agama 

Islam, sebagimana di jelaskan dalam Al-Quran surat Allah dimuka bumi 

ini. Allah SWT berfirman pada (QS. An-Nahl ayat 14) 

تسَْتخَْرِجُوْا رَ الْبَحْرَ لِتأَكُْلوُْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ  وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّ

ۚ   وَترََى الْـفلُْكَ مَوَا خِرَ فيِْهِ وَلِتبَْتغَوُْا مِنْ   مِنْهُ حِلْيةًَ تلَْبسَُوْنهََا 

 فَضْلِهٖ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُوْنَ 

Artinya:  

"Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu 
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dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) 

kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat 

perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, 

dan agar kamu bersyukur."(QS. An-Nahl 16: Ayat 14) 

Dalam ayat di atas terdapat kata kunci yang mengindikasikan salah 

satu ragam potensi kelautan, yaitu berupa perikanan yang dapat 

dieksplorasi dari laut dan dimanfaatkan. Dari klausa tersebut dapat 

dipahami bahwa dengan ditundukkannya laut oleh Allah, manusia dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengail dan menangkap ikan-

ikan yang berada di dalam laut. Eksplorasi dan pemanfaatan secara optimal 

terhadap sektor ini tidak saja dapat memperbaiki dan meningkatkan 

kesehatan serta perekonomian masyarakat, tetapi juga berdampak bagi 

peningkatan kualitas SDM Indonesia dan pertumbuhan ekonomi nasional 

ke depan. 

Wilayah pesisir merupakan sumber daya potensial di Indonesia, 

yang merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan 

(Hamid, 2013). Kelurahan Murareja merupakan salah satu kelurahan yang 

memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup berkompeten dalam 

bidang nelayan, hal ini sesuai  dari data yang ada di arsip Pemerintahan 

Tegal yang menyatakan kelurahan tersebut berpotensi sebagai desa wisata 

karena umumnya  masyarakat  lainya dapat mengunjungi Kelurahan 

Muarareja karena terdapat keindahan alam berupa daerah laut. Dan 

mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Kelurahan  

ini juga termasuk kelurahan yang cukup maju dibanding lainnya, dan 

dalam mengentaskan kemiskinan tingkat nelayan dibantu dengan dana dari 

pemerintahan setempat dalam proses peningkatan pembangunan dan 

pemberdayaanya melalui salah satu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

yang berada di desa tersebut, (Arsip Kelurahan Muarareja, 2022).  

Nelayanl di Kelurahanl Muarareja memilikil pendapatan lyang 
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dibawahl rata-lrata. Para nelayanl disana bergantungl pada lpenghasilan 

penangkapan ikanl dilaut secaral tradisional. Biasanyal para lnelayan 

mencaril ikan hanyal menggunakan alatl tangkap seadanyal dan jikal tidak 

memilikil kapal, paral nelayan menyewal kapal untukl melaut. lPadahal hasil 

daril melaut sajal belum tentul cukup untukl memenuhi lkebutuhan sehari-

haril karena hasill tangkapan tidakl menentu apalagil jika lcuaca buruk 

nelayanl tidak bisal melaut. Olehl karena itul muncul gagasanl dari kelompokl 

nelayan dil Kelurahan Muararejal untuk membentukl Kelompok Usahal 

Bersamal (KUBE) Minal Baru Karya. 

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah wadah yang 

dijadikan tempat dalam memberikan pemberdayaan bagi lmasyarakat ldi 

Kelurahanl Muararejal khususnya yangl berprofesi sebagail nelayanl dalam 

meningkatkan skill dan kualitas kehidupanya. Program tersebut memiliki 

pedoman yang diarahkan langsung oleh pihak Pemerintah Kota Tegal. 

Program berbentuk pendidikan non formal tersebutlah sebagai lsalah lsatu 

solusil untukl mengurangi pengangguranl dil Kelurahan Muarareja, sehingga 

indeks peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat naik secara 

trafiknya. Basis pelatihan yang diajarkan dalam program pemberdayaan 

tersebut mengenai masalah sosial dan sangat mengoptimalkan potensi 

yang ada. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan berusaha 

pada anggota secara bersama dalam kelompok, meningkatkan pendapatan, 

mengembangkan usaha serta meningkatkan kepedulian dan 

kesetiakawanan sosial diantara para anggota dengan masyarakat sekitar. 

 Pada penelitian ini Pemerintah Kota Tegal dengan bantuan 

Kelompok Usaha Bersama  (KUBE) tersebut dari Kelurahan Muarareja 

Kota Tegal yang dianggap sebagai pihak yang melakukan pemberdayaan, 

serta kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang 

menerima bentuk pemberdayaan. Keduanya  memiliki kontribusi dan 

peran masing-masing, tujuannya agar pemberdayaan dapat diarahkan 

melalui jalur formulasi implementasi, monitoring dan evaluasi serta 
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mediasi secara bersamaan yang bersifat tidak hanya sesaat (Ambar Teguh, 

2016). 

Kerjasama diantara keduanya  dapat  menunjang perbaikan kualitas 

masyarakat didalamnya, serta dapat digunakan sebagai upaya pengentasan 

kemiskinan di Kelurahan Muarareja. Sebagai upaya pemberdayaan bagi 

masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dilakukan melalui Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) yang dalam perannya terdapat banyak program 

yang bersifat edukasi, seperti  bentuk pelatihan keterampilan yang 

bermanfaat untuk mengaktualisasikan potensi pihak nelayan (sikap, tindak 

dan karya), sehingga dapat terwujud manusia yang berkompeten dalam 

meningkatkan taraf hidupnya. Perwujudan program ini dilaksanakan 

melalui pendidikan khusus nelayan dengan melalui satuan kelompok 

belajar Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di bawah naungan pihak 

Pemerintahan Kota Tegal.  

Penelitian ini nantinya akan difokuskan pada tahapan 

pemberdayaan yang dilakukan oleh KUBE dengan bantuan masyarakat 

yang berprofesi sebagai nelayan di Desa Muarareja. Program yang ada di 

KUBE ini lebih berfokus pada tahap-tahap serangkaian proses pengelolaan 

dari mulai proses pembentukan pemberdayaan yang efektif, manajemen 

waktu,  program pertemuan rutinan, hasil tangkapan dari laut, kemudian 

hasil pendistribusian atau penjualan demi kepentingan hidup masyarakat 

lainnya.  

Sebagaimana diketahui profesi nelayan di Kelurahan Muarareja  

mempunyai sumber mata pencahariannya di laut. Laut tersebut dijadikan 

sebagai lapangan pekerjaan secara mayoritas dan umum. Tingkat 

pendidikan bagi keluaraga nelayan di Kelurahan Muarareja juga masih 

terbilang rendah serta memiliki pengetahuan dan bekal keterampilan yang 

tidak cukup untuk memasuki dunia kerja dan tergolong belum mampu atau 

miskin. Penghasilan yang didapatkan tidak cukup untuk memenuhi 
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kebutuhan hidup keluarga, karena masyarakat tersebut mata 

pencaharianya sebatas menangkap ikan dan tidak menentu. Maka dari itu 

perlu bentuk keterampilan dalam proses pemberdayaan pada profesi 

nelayan harus dimaksimalkan tujuanya agar untuk dapat membantu 

mengentaskan kemiskinan. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

bagi keluarga miskin di Kelurahan Muarareja dimaksudkan untuk 

memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan memfasilitasi berbagai 

program keterampilan yang tepat, salah satunya untuk membantu 

memberdayakan masyarakat, terutama keluarga nelayan yang perlu 

disejahterakan. 

Karena beberapa permasalahan yang sudah dipaparkan tersebut, 

maka penulis merasa tertarikl untukl mengetahuil lebihl dalaml mengenai 

peranl kelompok nelayanl dalam peningkatanl kesejahteraan lmasyarakat 

khususnya dil Kelurahan Muararejal Kota lTegal, dari latar belakang 

penelitian ini maka penulis mengangkat ljudul “Pemberdayaan Nelayan 

Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mina Karya di Kelurahan 

Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkanl latarl belakangl tersebutl makal permasalahan yangl 

akan dikajil dalam penelitianl ini dapatl dirumuskan lsebagai lberikut: 

1. Bagaimanal tahapan pemberdayaanl nelayan lmelalui lkelompok usaha 

bersamal (lKUBE) mina Karyal di Kelurahanl Muarareja lKecamatan 

Tegall Barat lKota lTegal? 

2. Bagaimanal hasil pemberdayaanl nelayan melaluil kelompok lusaha 

bersamal (lKUBE) mina Karyal di Kelurahanl Muarareja lKecamatan 

Tegal Barat Kota Tegal. 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacul padal rumusanl masalahl dil atas, penelitil ini memilikil 

tujuan lsebagai lberikut: 

1. Untukl mengetahui tahapanl pemberdayaan Nelayanl melalui lkelompok 



8 

 

usaha bersamal (KUBE) minal Karya dil Kelurahan lMuarareja 

Kecamatan Tegall Barat lKota lTegal. 

2. Untukl mengetahuil hasil pemberdayaanl Nelayan lMelalui kelompok 

usahal bersamal (lKUBE) di Kelurahanl Muarareja Kecamatanl Tegall 

Barat lKota lTegal.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaatl Teoritisl 

Hasil dari penelitian secaral teoritisl peneliti berharap agar 

penelitianl inil dapatl memberikanl manfaat untuk menambahl lkhasanah 

keilmuan dan memberikan sumbangsih pemikiran pada program 

jurusan Pengembangan Masyarakat Islam khususnya pada pemikiran 

pemberdayaan dalam mencapai kesejahteraan bagi pihak masyarakat 

khususnya yang berprofesi sebagai nelayan 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan, wawasan, aktivitas 

akademi dan praktisi sebagai fasilitator yang dapat diterapkan pada 

khalayak umum oleh mahasiswa UIN Walisongo dalam melakukan 

memberdayaan masyarakat, khususnya warga Kelurahan Muarareja 

dalam pemberdayaan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.  

b. Menjadi masukan pada masyarakat kelurahan Muarareja khususnya 

pada kelompok Usaha Bersama (KUBE) agar program dapat 

terealisasikan dengan baik.     

c. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah 

Kota Tegal di Kelurahan Muarareja dan juga pihak nelayan dalam 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauanl pustakal merupakanl hasill telaahl kritis yangl bersifat 

sistematisl dari penelitianl yang telahl dilakukan sebelumnyal serta memilikil  

kesesuaian yangl relevan denganl penelitian lsekarang. Penulis 

mengembangkanl studi kajianl dengan mengambill beberapa lpenelitian 
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yang memilikil relevansil sebagai acuan dan perbandingan, sehingga 

penelitian ini akan menjadi baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Penulis mengambil beberapa penelitian sebagai rujukan perbandingan 

yang diantaranya : 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mahardika (2019) 

mahasiswa Universitas IAIN Salatiga dalaml skripsinyal yangl lberjudul 

“Evaluasil Program Pemberdayaanl Ekonomi Masyarakatl Pesisir ldi 

Kabupaten Jeparal dalam Upayal Peningkatan lPendapatan lPesisir”. 

Tujuan untuk mengetahui program pemberdayaan ekonomi yang 

dilakukan di Kabupaten Jepara dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukan tersebut terdapat program 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintahan di Kabupaten Jepara 

yang dilakukan dalam bidang wisata dan tebukti berhasil hal ini 

dikarenakan lpembentukan lkelompok, mekanismel perguliranl danal serta 

penyerapanl dana dapatl dioptimalkan denganl baikl oleh pihak nelayan 

bahkan bantuan dapat dikelola oleh pihak komunitas nelayan yang ada di 

Jepara. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti mengenai program 

pemberdayaan yang dilakukan suatu daerah untuk masyarakat dengan 

profesi sebagai nelayan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya dapat dilihat berdasarkan objek yang diamati.  

(Mahardika, 2019) 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh  Azwawi Alwi (2019) 

mahasiswa Universitas Muria Kudus dengan skripsinyal yangl lberjudul 

“Peranl Pemerintahl Daerah dalaml Pemberdayaan Masyarakatl Nelayan 

dil Kabupaten lTakalar”. Memiliki tujuanl yaitu untukl mengetahui lperan 

pemerintahan dalaml proses pemberdayaanl yang dilakukan dengan 

mengarah objeknya terhadap pihak nelayan. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif dengan tujuan agar dapat mengetahui bentuk 

pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak Pemerintahan di Kabupaten 

Takalar. Hasil dari penelitian tersebut menginformasikan lpemerintah 

daerahl dil Kabupatenl Takalarl telah melakukanl berbagai upayal dalam 
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pemberdayaanl nelayan danl berpedoman padal Undang-Undangl Nomor 7l 

Tahun 2016l perihal perlindunganl dan pemberdayaanl nelayan, 

pembudidayal ikan danl petambak lgaram. Persamaan lpenelitian lini dengan 

penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang masyarakat yang 

berprofesi sebagai nelayan  serta mengenai proses pemberdayaan yang 

dilakukan berdasar pada  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. 

Sedangkan perbedaanya terletak pada objek tempat yang diteliti yaitu di 

Kabupaten Takalar. (Azwawi, 2019) 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhamaad Taufikurahman 

(2019), mahasiswa dil Sekolahl Tinggil Agamal Islaml Al-Azharyl Mamuju (STAIl 

lAl-Azhary) dalaml skripsinya yangl berjudul “Perananl Masyarakat Nelayanl 

Terhadap Peningkatanl Ekonomi dil Desa Kenjel Kecamatan Campalagianl 

Kabupaten Polewalil Mandar”. Penelitianl ini lmenggunakan metode penelitianl 

kualitatifl dengan tujuan untuk mengetahui proses dalam upaya meningkatkan 

ekonomi khususnya pada masyarakat nelayan. Hasil penelitian berupa upaya 

melalui meningkatkan lkesejahteraan lekonomi, masyarakatl nelayanl dil Desa 

Kenjel dalam mewujudkanl empat perannyal baik dalaml lingkungan rumahl 

tangga, dalaml bidang lekonomi, pendidikan lanak maupun dalaml masyarakatl

 

yang telah dikelola dengan maksimal. Persamaan penelitian ini adalah membahas 

mengenai masyarakat nelayan yang hidup dalam kemisikinan disuatu wilayah di 

Indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian ini membahas mengenai bentuk 

pemberdayaan yang dilakukan melalui peningkatan program yang dilakukan oleh 

pihak pemerintahan serta dengan daerah penelitian yang berbeda. (Muhammad, 

2019) 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurfadhilah Tiara (2020), 

mahasiswa Sekolahl Tinggil Agamal Islaml lAl-Azhary lMamuju (STAI lAl-

Azhary), dalaml skripsinya yangl berjudul “Analisisl Peran Pemerintahl 

Daerah dalaml Pemberdayaan Masyarakatl Pesisir ldi Kecamatan 

Polewalil Kabupaten Polewalil Mandar”. lMetode penelitian yangl 

digunakan yaitul metode kualitatifl dengan tujuan agar pihak pemerintahan 

di Kecamatan Polewali dapat melaksanakan proses tujuan dengan baik. 

Hasil penelitian                 yang telah dilakukan membuktikan bahwa peran 
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pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui 

program pemberdayaan di Kecamatan Polewali telah dilaksanakan secarah 

utuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Walaupun ada sedikit kurang 

koordinasi dalam sosialisasi program ini, dana bantuan bermanfaat 

membantu masalah keuangan permodalan dan meningkatkan produktifitas 

nelayan. Persamaan penelitian ini membahas mengenai profesi nelayan 

agar dapat diperdayakan oleh pihak pemerintahan dan sama-sama 

menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan perbedaanya terletak 

pada teori yang digunakan dalam analisis serta tempat yang menjadi objek 

penelitian. (Nurfadhilah, 2020) 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Lujiyanti Ira Prayitno 

(2020), mahasiswa Universitas Islam Sumatra Utara dalam skripsinya 

yang berjudul “Analisis Tingkat Kesejahteraan Nelayan di Kampung 

Seberang Kecamatan Medan Belawan” Program Studi Ekonomi 

Pembangunan, Departemen Ekonomi Pengambangunan, Fakultas 

ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara Medan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh antara tingkat 

pendapatan terhadap kesejahteraan pada masyarakat di Kampung Nelayan 

Seberang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Persamaan  dalam penelitian inil yaitul membahasl lmengenai perananl 

masyarakat nelayanl terhadap peningkatanl ekonomi ldan ditinjau denganl 

metode kualitatifl desktiptif. Perbedaan l  penelitian lini membahas 

mengenail peran  pemerintahl dalam lpemberdayaan masyarakat nelayanl 

guna meningkatkanl ekonomi, kemudianl yang kedual adalah objekl dan 

tempatl penelitiannya yangl juga lberbeda. ( Lujiyanti, 2020) 

Keenam, penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh 

Thomas Nugroho (2019), mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), 

dengan judul jurnal “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui 

Pengembangan Perikanan Tangkap di Desa Majakerta Indramayu  Jawa 

Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan 

melalui pengembangan perikanan dengan metode tangkap. Jenis 



12 

 

penelitianl inil menggunakanl metodel kualitatifl melalui pendekatanl focus 

groupl discussion, kemudianl hasil daril penelitian lini menggambarkan 

prosesl pemberdayaan yangl dilakukanl selama tiga tahun lamanya dapat 

mengembangkan perikanan tangkap diantaranya yaitu, pelatihan mesin, 

dan navigasi bagi nelayan, pemberian bahan alat tangkap dan keselamatan 

bagi nelayan, dan penguatan kelembagaan nelayan, pada penelitian ini 

nelayan di Desa Majakerta Indramayu Jawa Barat berhasil meningkatkan 

pengetahuan keterampilan dan pendapatan. Persamaan penelitian ini yaitu 

membahas mengenai bentuk pemberdayaan oleh kelompok masyarakat 

yang berprofesi sebagai nelayan. Perbedaanl penelitianl inil terletakl padal 

objek yangl ditelitil serta metodel penelitianl yang digunakan sebagai teknik 

analisis pada penelitian. (Nugroho, 2019) 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara atau prosedur yang sistematis 

dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan 

maksud mendapatkan informasi yang digunakan sebagai solusi atas 

masalah tersebut. Metode merupakan keseluruhan Langkah ilmiah yang 

digunakan untuk menemukan solusi atau suatu masalah. (Silalahi, 2009) 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni berupa field 

research (penelitian lapangan) yakni suatu penelitian yang dilakukan 

secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Dalam 

penelitian ini peneliti secara secara langsung terjun ke lapangan, 

mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi dengan alami, 

mencatat, menganalisis, menafsirkan, melaporkan dan menarik 

kesimpulan dari proses tersebut, selain itu peneliti juga berusah untuk 

meneliti dan melakukan studi terhadap realita social secara utuh.Bahwal 

lapanganl yangl dimaksudl bertujuanl untuk memberdayakanl nelayanl 

melalui KUBEl di lKelurahan Muarareja Kecamatanl Tegal Baratl Kota 

lTegal. Dimana semual data yangl dikumpulkan daril penggalian datal dan 
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lkemudian dianalisis bersumberl dari llapangan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan dalam 

pendekatannya peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, 

dimana ketika melaksanakan penyelidikan dengan cara berhati-hati, 

sistematika, dan terus menerus pada masalah dengan tujuan yang 

digunakan untuk keperluan tertentu, (Hamid, 2021), Alasan peneliti 

menggunakan pendekatan tersebut untuk mengkaji dan 

mengembangkan lebih dalam dengan adanya fenomena yang terjadi di 

KUBE Mina Baru Karya yang bertujuan untuk mengungkap suatu 

makna adanya KUBE Mina Baru Karya dapat memberdayakan nelayan 

atau tidak.  

2. Definisi Konseptual 

Definisi Konseptual dimaksudkan untuk membuat batasan 

ruang lingkup penelitian agar lebih fokus dan sebagail penjelasl lagar 

tidakl terjadil kesalahpahaman pembacal terhadap ljudul “Pemberdayaan 

Nelayan Melalui Kube Mina Baru Karya di Kelurahan Muarareja 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal” . Definisi konseptual yang perlu 

diperjelas yaitu pada bagian pemberdayaan dengan menggunakan teori 

yang sudah dijelaskan dibab sebelumnya diantaranya yaitu: 

a. Pemberdayaan Nelayan  

Pemberdayaan nelayan pada profesi nelayan adalah Upaya 

membangun kekuatan dengan cara mendorong, memotivasi dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi diri. Membantu masyarakat 

memenuhi kebutuhannya dan mencapai kesejahteraan dengan 

mengenali kebutuhannya serta menggali dan menggunakan sumber 

daya yang ada. Alternatifnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat 

memperkuat kepemilikan faktor produksi, memperkuat kontrol atas 

penjualan dan pemasaran, memberdayakan masyarakat untuk 

menerima upah/gaji yang memadai, dan dalam berbagai aspek yang 

dibutuhkan masyarakat Memberdayakan diri untuk menerima 
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informasi, pengetahuan, dan keterampilan untuk berprestasi. Baik 

aspek masyarakat itu sendiri maupun aspek politik perlu dibenahi. 

b. Tahapan Pemberdayaan 

Tahapan merupakan proses serangkaian usaha yang 

dilakukan sebagai bagian dari program kegiatan, pada pembahasan 

mengenai pemberdayaan umumnya dilakukan dengan melalui 

beberapa tahapan yang dikembangkan agar mencapai tujuan 

sempurna dan dapat menghasilkan manfaat serta fungsi secara baik, 

hal tersebut dijelaskan dalam proses tahapan diantaranya sebagai 

berikut: ( Mardikanto, 2019) 

1) Tahapan Seleksi Lokasi atau Wilayah 

Proses tahapan ini berarti menentukan wilayah dilakukan 

sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh pihak pemberdayaan 

lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. 

2) Tahapan Sosialisasi 

Proses tahapan ini berarti pemberdayaan masyarakat 

dilakukan melalui sosialisasi dalam proses mengomunikasikan 

bentuk program sehingga tercipta dialog dengan masyarakat. 

Melalui sosialisasi ini nantinya akan membantu  meningkatkan 

pemahaman masyarakat tentang program dan atau kegiatan 

pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan 

sebelumnya. 

3) Tahapan Proses Pemberdayaan 

Proses tahapan ini berarti melakukan kegiatan edukasi 

kepada pihak masyarakat yang sudah terlebih dahulu dirancang, 

pemberdayaan ini meliputi beberapa hal yang dapat 

meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam 

meningkatkan taraf hidupnya.  

4) Tahapan Pemandirian Masyarakat 

Pemandirian masyarakat, dilakukan pendampingan untuk 

menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola 
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kegiatannya sendiri. Proses pemberdayaan masyarakat harus 

didampingi oleh suatu tim falisitator yang bersifat multidisiplin. 

Tim pendamping ini merupakan salah satu external factor dalam 

pemberdayaan masyarakat, yang berperan aktif pada saat proses 

awal namun akan berkurang secara bertahap selama proses 

berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan 

kegiatannya secara mandiri. 

3. Sumber dan Jenis Data 

Dalaml penelitianl lkualitatif, datal didefinisikanl sebagai bahanl 

mentah yangl dikumpulkan olehl peneliti untukl dijadikan dasarl analisis 

lmereka. Datal adalah satuanl informasil yangl direkam sedemikianl rupa 

sehinggal dapatl dibedakan denganl data lainl dan dapatl dianalisisl untuk 

menjawabl rumusanl masalah, (Tanzeh, 2011). Secara garis besar 

sumberl datal yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian dapat 

dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data 

langsung pada subjek sebagai informan.(Azwar, 2005) Pelaksanaan 

penelitian kualitatif data primer diperoleh melalui wawancara secara 

menyeluruh terhadap para informan, maupun melalui kegiatan 

observasi terhadap beberapa kondisi yang terjadi pada penelitian. 

Berdasarkan peninjauan atau observasi peneliti dapat melakukan 

atau membuat catatan lapangan yang disusun secara sistematis 

terhadap jalannya peristiwa yang telah dijadikan sebagai obyek 

peninjauan. 

Bahwa  data primer merupakan data yang didapatkan atau 

dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. 

Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang 

bersifat terkini (up to date). Data primer berisi informasi yang 

didapatkan dari sumber-sumber primer. Data primer akan 
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didapatkan dari tangan pertama atau narasumber. Oleh karena itu 

penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat 

dalam penelitian ini sehingga peneliti memperoleh data secara 

langsung dari sumbernya. Untuk memperoleh data primer peneliti 

melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu Sekertaris 

Kelurahan Muarareja, Ketua Komunitas Usaha Bersama,serta 

masyarakat yang ikut kedalam lprogram pemberdayaanl yangl 

dilakukanl olehl Komunitasl Usaha lBersama, Selain itul menggali data 

terkait sejarah Komunitas Usaha Bersama Kelurahan Muarareja, 

struktur kepengurusan, serta programl pemberdayaanl yangl 

dilakukanl oleh lKomunitas Usaha Bersama. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh 

dengan tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunderl 

merupakanl datal penunjangl penelitian yangl diperoleh daril catatan-

lcatatan, buku, lartikel, fotol dan studi kepustakaan. Data sekunder 

diharapkan dapat memperjelas dan memperkuat data primer yang 

telah diperoleh. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

informasi yang diperoleh dari arsip kelurahan, buku, website, berita 

online, jurnal pengembangan masyarakat, buku elektronik, dan 

informasi yang berkaitan dengan pemberdayaan kelompokl nelayanl 

dil Kelurahanl Muararejal Kecamatan lTegal Baratl Kota lTegal. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang peneliti 

gunakan untuk memperoleh informasi/data. Seperti halnya teknik 

pengumpulan data apa pun, peneliti membutuhkan peralatan dan alat, 

adapun teknik pengumpulan data adalah : 

a. Observasi 

Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan cara 

memperhatikan langsung objek penelitian di lapangan. Observasi 
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dibedakan menjadi dua yakni observasi partisipasi (bergabung 

secara langsung) dan observasi non partisipasi (tidak bergabung 

secara langsung). Instrument yang digunakan dalam teknik 

pengumpulan data ini biasanya berupa pedoman pengamatan, 

handycam dan kamera. (Silalahi, 2009) 

Dalaml penelitianl inil penulisl melakukanl observasi secaral 

langsung denganl beberapa sumberl data sepertil kondisi lokasil 

penelitian meliputil letak geografisl dan lkondisi masyarakat nelayanl 

di Kelurahanl Muarareja Kecamatanl Tegal Baratl Kota lTegal. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah metode tatap muka untuk memperoleh 

data dan melakukan percakapan, baik antar individul lmaupun 

lkelompok. Sebeluml melakukanl wawancara, terlebihl dahulu 

ditentukanl jumlah informanl sesuai denganl kemampuannya untukl 

mendapatkan datal kegiatan pemberdayaanl kelompok nelayanl di 

Kelurahanl Muarareja Kecamatanl Tegal Baratl Kota lTegal. Informan 

diidentifikasi dengan cara yang ditargetkan mengingat kemampuan 

mereka masing-masing terkait lpengumpulan ldata (Nyoman, 2010) 

Prosesl yangl penulisl lakukanl adalahl melakukan lwawancara 

denganl menggunakan pedomanl wawancara sebagail acuan 

pertanyaanl ini. Informanl dibagi menjadi tiga kelompoknya; 

Sekertaris Kelurahan Muarareja, Ketua Komunitas Usaha 

Bersama,serta masyarakat yang ikut kedalam program 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Komunitas Usaha Bersama. 

Diharapkan informasi ini akan memberikan berbagai informasi yang 

diperlukan untuk penelitian. 

c. Dokumen  

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mencari data dan 

informasi yang berasal dari catatan-catatan, buku, surat kabar, 

majalah, transkip, notulen rapat, agenda, legger dan lain-lain. 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperdalam l 
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pemahamanl pembacal mengenail konsepl teori yangl berkaitan 

menyangkutl profill lembaga yangl berkaitan. (Gunawan, 2013) 

Untuk memperkuat data yang diperoleh melalui observasi 

dan wawancara, peneliti turut menambahkan dokumentasi berupa 

foto, rekaman suara, dan video mengenai pelatihan untuk 

pemberdayaan kelompokl nelayanl dil Kelurahanl lMuarareja 

Kecamatan Tegall Barat lKota lTegal.  
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5. Uji Keabsahan Data 

Pemeriksaanl terhadapl keabsahanl datal padal dasarnya, lselain 

digunaanl untuk menyanggahl balik yangl dituduhkan lkepada penelitian 

kualitatifl yang mengatakanl tidak lilmiah, juga merupakanl sebagai 

unsurl yang tidakl terpisahkan daril tubuh pengetahuanl penelitian 

lkualitatif. (Moleong, 2007) 

Triangulasil adalahl teknikl pemeriksaanl keabsahan ldata 

dengan menggunakan cara lain. Di luar data tersebut untuk keperluan 

validasi atau perbandingan beberapa data. Penelitian kualitatif 

menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahanl datal yangl 

diperolehl daril wawancara denganl informan kuncil lainnya olehl 

peneliti, danl peneliti mengaitkannyal dengan surveil arsip terkaitl 

penelitian. Berkorelasil untuk lmengkonfirmasi pengamatan penelitil di 

lapanganl dan memastikanl kemurnian ldan validitas ldata (Iskandar, 

2009). 

Penelitian ini dalam proses uji keabsahan data menggunakan 

triangulasi data. Triangulasi merupakan bentuk gambaran teknik dalam 

proses mengecek data yang didapatkan dari beberapa sumber, cara dan 

waktu, dalam prosesnya peneliti menggunakan cara triangulasi sebagai 

berikut (Sugiyono : 2013: 247) :  

a. Triangulasi Sumber 

Merupakan teknik untuk menguji kredibilitas data dengan 

mengecek data yang diperoleh melalui sumber dengan cara 

membandingkan data hasil wawancara dan observasi.  

b. Triangulasi Teknik 

Merupakan teknik untuk menguji data berdasarkan proses 

hasil yang didapatkan dalam lapangan kemudian dilakukan 

pengecekan sumber data namun teknik yang berbeda, hal ini seperti 

melakukan proses cek hasil wawancara dengan observasi yang 

nantinya akan dilakukan.  

c. Triangulasi Waktu 
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Merupakan teknik untuk menguji kedibilitas data dengan 

menggunakan metode wawancara, observasi, dan teknik lain pada 

situasi tertentu yang berbeda. Hasil tersebut kemudian dilakukan 

secara berulang-ulang hingga menemukan kepastian data yang 

akurat.   

Triangulasi pada penelitian ini digunakan sebagai 

pemeriksaan 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menggambarkan proses menyusun urutan 

data dan mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan deskripsi 

data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan 

dengan proses pengumpulan data dan berlanjut hingga pertanyaan 

survei terjawab sepenuhnya (Moleong, 2010). Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan dalam menganalisis hasil penelitian ini dilakukan 

sebagai berikut :  

a. Reduksi Data 

Reduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal yang 

dianggap pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting dari 

data yang diperoleh ketika penelitian yang berlangsung di lapangan. 

Datal yangl telahl direduksil memberikanl gambaran yangl lebih jelasl 

dan memudahkanl peneliti untukl melakukan tahapanl penelitian 

lselanjutnya. Pada tahapl ini penelitil akan mencaril data lsebanyak-

banyaknyal dan merekapnya agar jelas dan sesuai dengan 

Pemberdayaan Kelompokl Nelayanl ldi Kelurahanl Muararejal 

Kecamatan Tegall Barat lKota lTegal. 

b. Penyajian Data 

Penyajianl datal bisal dilakukanl melaluil table, grafikl dan 

lsejenisnya. Melalui penyajianl datal demikian makal data dapat lebih 

mudah dipahami tanpa menghilangkan isi atau informasi dari data 

tersebut. Dalaml tahapl inil penelitil akanl menyajikan datal yang 

berkaitanl dengan Pemberdayaanl Kelompok lNelayan di Kelurahanl 
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Muarareja Kecamatanl Tegal Baratl Kota lTegal 

c. Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir dalam proses analisis data yakni penarikan 

kesimpulan atau verifikasi data. Penarikan kesimpulan atau 

verifikasi yaitu usaha untuk mencari dan memahami makna, 

keteraturan, pola-pola penjelasan dan alur sebab akibat. Setelah 

melakukan proses verifikasi maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan atas data yang telah disajikan. Pada tahap ini, peneliti 

membuat kesimpulan tentang perumusan pertanyaan penelitian yang 

relevan dengan Pemberdayaan Nelayan Melalui Kelompokl Usahal 

Bersamal (KUBE) Minal Baru Karyal di Kelurahanl Muarareja 

Kecamatanl Tegall Barat lKota lTegal. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pemberdayaan 

1. Pengertian Pemberdayaan  

Pemberdayaanl berasall daril katal bahasal Inggris 

“lempowerment”. Hal inil dapatl diartikan sebagail pemberdayaan dalaml 

artil memberdayakan ataul meningkatkan yang lemah atau yang kurang 

beruntung. (Susilo, 2016)  Kemudian pemberdayaan juga dapat 

dikatakan sebagai proses kegiatan yang membuat masyarakat berdaya 

(Suprihatingsih, 2017). Serangkaian inisiatif bagi masyarakat untuk 

memperkuat sumber daya manusianya, mengoptimalkan sumber daya 

tersebut, meningkatkan kompetensi dan keterampilannya dengan 

menyadari potensinya, dan meningkatkan kemampuan ekonominya 

melalui kegiatan swadaya (Azis, 2020).  

Pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

berarti proses, cara, tindakan, pemberdayaan yang diartikan sebagai 

usaha untuk mewujudkan potensi yang telah dimiliki masyarakat 

menjadi suatu sistem yang mengatur dirinya sendiri. Individu bukanlah 

objek, tetapi aktor yang dapat mengorientasikan diri ke arah yang lebih 

baik (Mendiknas, 2008). Pemberdayaan  juga dapat dikatakan sebagai 

bagian daris serangkaian  kegiatan dalam poses memperkuat 

masyarakat secara individu atau kelompok yang mengalami masalah 

kemiskinan sehingga memerlukan proses pemberdayaan (Agus Riyadi 

, 2017).   

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang 

berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan pengertian tersebut 

pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses pemberdayaan, atau 

proses memperoleh daya, kemampuan, atau pemberian daya, kekuatan, 

kemampuan dari seseorang yang memiliki daya (Sulistyani, 2017). 

Yang dimaksud dengan “proses” adalah rangkaian tindakan atau 



23 

 

langkah-langkah yang dilakukan dalam urutan kronologis yang 

sistematis, yang mencerminkan tahapan upaya untuk mengubah 

masyarakat yang belum berdaya atau belum berdaya. sedang 

mengerjakan (Astuti, 2022). Proses mengacu pada kegiatan konkrit 

yang dilakukan langkah demi langkah untuk mengubah keadaan 

masyarakat yang lemah, menjadi penguasaan dan pengetahuan, sikap 

dan pengetahuan praktis, sikap sadarl danl keterampilanl yangl lbaik 

(Ismaniar, 2021).  

Pemberdayaanl merupakanl upayal untukl dapat lmembangun, 

mendorong, memotivasil dan membangkitkanl kesadaran akanl potensi 

yangl dimilikinya, berupayal lmengembangkannya dengan 

memberdayakan potensi masyarakat. Tujuan pemberdayaan berkaitan 

dengan hasil yang dicapai oleh orang-orang yang diberdayakan yang 

memiliki kekuatan, pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan fisik dan keuangan mereka (Ginanjar, 1996) 

Teori pemberdayaan mengkutip pada buku “Dasar-Dasar 

Pengembangan Masyarakat Islam”, juga disebut dengan “power” yang 

diambil dari kata “empowerment” yang berarti kuasa. Yang dapat 

dikatakan sebagai proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara 

transformatif, partisipatif, dan berkelanjutan melalui peningkatan 

kapasitas untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar yang muncul 

dalam peningkatan kondisi kehidupan sesuai dengan harapan. Secara 

konseptual, pemberdayaan adalah bagian dari kekuatan yang 

menggambarkan kemampuan untuk membuat orang lain mengikuti 

keinginan Anda, tetapi secara epistemologis, pemberdayaan adalah 

yang tidak berdaya atau belum berdaya. Ini adalah kemampuan untuk 

diberdayakan atau diberdayakan dengan memberi kepada orang lain. 

Masyarakat yang mampu mengelola aset dan potensinya dikatakan 

berdaya. Inti dari pemberdayaan adalah memperkuat kekuatan orang 

yang lemah sehingga mereka dapat memenuhi potensinya dan menjadi 

kuat (Muniruddin, 2017). 
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Membahas beberapa pengertian teori mengenai pemberdayaan 

maka peneliti menyimpulkan bahwa pemberdayaan kaitanya sangat 

erat dengan bentuk pendampingan, hal ini dikarenakan program 

pemberdayaan dianggap sebagai bahan untuk mencapai tujuan dari 

adanya proses keterlibatan diantaranya keduanya, serta partisipasi 

antara pihak pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintahan serta 

pihak yang diberdayakan khususnya masyarakat profesi nelayan 

sebagai aktor utama agar dapat terlibat langsung dalam semua proses 

keseluruhanya dan berguna sampai merumuskan solusi yang bersifat 

nyata. 

2. Tahapan Pemberdayaan  

Tahapan merupakan proses serangkaian usaha yang 

dilakukan sebagai bagian dari program kegiatan, pada 

pembahasan mengenai pemberdayaan umumnya dilakukan 

dengan melalui beberapa tahapan yang dikembangkan agar 

mencapai tujuan sempurna dan dapat menghasilkan manfaat 

serta fungsi secara baik, hal tersebut dijelaskan dalam proses 

tahapan diantaranya sebagai berikut: ( Mardikanto, 2019) 

a. Tahapan Seleksi Lokasi atau Wilayah 

Proses tahapan ini berarti menentukan wilayahl ldilakukan 

sesuail denganl kriterial yang disepakatil oleh pihakl pemberdayaan 

llembaga, pihak-pihakl terkait ldan lmasyarakat. 

b. Tahapanl Sosialisasil 

Proses tahapan ini berarti pemberdayaan masyarakat 

dilakukan melalui sosialisasi dalam proses mengomunikasikan 

bentuk program sehingga tercipta percakapan dengan masyarakat. 

Sosialisasi ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat 

terhadap program atau kegiatan penguatan masyarakat yang telah 

direncanakan sebelumnya. 

c. Tahapan Proses Pemberdayaan 

Proses tahapan ini berarti melakukan kegiatan edukasi 
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kepada pihak masyarakat yang sudah terlebih dahulu dirancang, 

pemberdayaan ini meliputi beberapa hal yang dapat meningkatkan 

kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf 

hidup mereka dalam teorinya yang dilakukan oleh (Sumodiningrat, 

1999) tahapan pemberdayaan yang ada dimasyarakat dibagi menjadi 

tiga yaitu:  

1) Pemberdayaan langsung 

Pada tahapan ini digunakan sebagai bentuk kebijaksanaan 

secara  langsung dan bersifat terarah dan tertuju pada sasaran dan 

juga harus dapat memberikan dasar perihal indicator dalam 

proses tercapainya suasana yang mendukung pada  kegiatan 

sosial ekonomi rakyat, sebagai contohnya melalui bentuk edukasi 

dan sosialisasi masyarakat 

2) Pemberdayaan tidak langsung 

Pada tahapan ini digunakan sebagai bentuk pemberdayaan 

tidak langsung dan biasanya lebih bersikap  terarah namun tidak 

dilakukan secara tatao muka, atau langsung, pemberayaan ini 

biasanya diguanakn sebagai proses bagian dari bentuk 

pertanggung jawaban seperti, pemberian nasehat, maupun 

pemberian modal.  

3) Pemberdayaan Khusus 

Pada proses tahapan pemberdayaan khusus yang menjangkau 

bagian masyarakat miskin melalui beberapa cara khusus. 

Pentingnya pemberdayaan sebagai sarana peningkatan 

kemandirian, sebagai contohnya pemberdayaan ini lebih bersifat 

terbuka pada daya imajinasi seseorang, bahkan dapat yang dapat 

digunakan sebagai sarana motivasi. 

d. Tahapan Pemandirian Masyarakat 

Kemandirian masyarakat ialah dukungan yang diberikan 

untuk mempersiapkan masyarakatl agarl lbenar-benarl lmengelola 

kegiatannya lsendiri. Proses pemberdayaanl masyarakat lharus 
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difasilitasi olehl tim fasilitatorl multidisiplin. Timl pendukung lini 

merupakan salahl satu faktorl eksternal dalaml pemberdayaan 

lmasyarakat, berperan aktifl pada tahapl awal lproses, namun lsecara 

bertahap meningkatl sepanjang prosesl hingga masyarakatl dapat terus 

bekerja secara mandiri. 

3. Pendekatan Pemberdayaan 

Pendekatan penelitian pemberdayaan masyarakat (Ron Saffer 

dkk, 2004) ladalah: 

a. Pendekatanl kualitatifl adalahl caral pandangl yang lmelihat masyarakat 

sebagail tempat untukl hidup. Pendekatanl inil berkaitan denganl 

perumahan, lsekolah, dan perilakul individu ldalam masyarakat. 

b. Pendekatanl ekologisl adalahl studil tentang lmasyarakat sebagai lunit 

teritorial, terutama studi tentang distribusi teritorial kelompok 

manusia dan interaksinya di dalam dan di antara komunitas. 

c. Pendekatan etnografi adalah studi tentang masyarakat sebagai cara 

hidup. Pendekatan ini menggunakan semua dimensi budaya 

masyarakat, tidak hanya aspek demografi, ekonomi, dan geografi. 

d. Pendekatan sosiologi melihat masyarakat sebagai sistem sosial dan 

berfokus pada hubungan sosial di dalam masyarakat, yang 

mengambil bentuk dalam kelompokl danl sisteml yangl lebihl besar 

denganl status dil dalam ataul di lluar lmasyarakat. 

e. Pendekatanl ekonomil mengkaji hubunganl antaral sektor lekonomi 

dan rumahl tangga. Sepertil bertani, jenisl pekerjaanl dan 

lketerampilan. Pendekatan inil juga mempertimbangkanl sumber dayal 

masyarakatl (alam, lmanusia, keuangan ldan lmaterial), (Supena, 

2017). 

f. Pendekatan yang berpusat pada kelompok digunakan untuk 

mengatur tujuan bantuan guna menciptakan komitmen bersama dan 

menciptakan kohesi sosial yang kuat di antara para penerima 

bantuan. 

g. Pendekatan yang berpusat pada keluarga digunakan untuk 
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mempererat ikatan keluarga dengan produktivitas ekonomi berbasis 

potensi lokal (M. Mudhofi, 2014) 

 

B. Nelayan  

1. Pengertian Nelayan   

Nelayan berasal dari bahasa tamil nalayar dan bahasa sansi 

kriti nallayan, basis utama mereka adalah menangkap ikan, yang 

menentukan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. (Semedi, 2003) 

Nelayan didefinisikan sebagai orang yang secara aktif terlibat, 

langsung atau tidak langsung dalam menangkap ikan untuk mata 

pencaharian mereka (Kusnadi, 2009). Pengertian lain dapat dijelaskan 

bahwa konsep masyarakat nelayan memiliki sumber mata pencaharian  

dengan penghasilan yang didapatkan dari jumlah hasil laut yang 

diperoleh. Nelayan di Indonesia biasanya hidup di pesisir atau di tepi 

laut. Masyarakat nelayan adalah sekelompok orang yang mata 

pencahariannya dari laut dan tinggal di desa atau di pesisir pantai. 

Pengertian mengenai nelayan dapat dikatakan sebagai pihak 

masyarakat nelayan sebagai kelompok yang secara langsung untuk 

memanfaatkan dan mengusahakan sumberdaya perikanan melalui 

kegiatan tangkap dan budidaya juga tidak terlepas dari masalah 

kemiskinan. Menurut (Nikijuluw, 2001). Nelayan merupakan seorang 

penduduk yang tinggal di pesisir pantai dan sumber kehidupan 

ekonominya bergantung secara langsung pada kegiatan mengolah 

sumber daya laut dan tinggal di area laut. Di dalam nelayan juga 

terdapat bentuk organisasi atau komunitas yang pada umumnya 

melakukan proses interaksi dan tinggal di desa atau pesisir pantai, 

(Sastrawidjaya, 2002).  

Ciri utama dari profesi nelayan dapat dilihat dari berbagai 

aspek yang tujuanya untuk memudahkan mengidentifikasi pada tahap 

profesi yang dapat dilakukan sebagai berikut yaitu: 

a. Segi Mata Pencaharian 
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Mereka yang kegiatannya berhubungan dengan lingkungan 

laut dan pesisir atau bermata pencaharian dari menangkap ikan. 

b. Segi Cara Hidup 

Dalam masyarakat gotong royong dan tolong menolong sangat 

penting ketika menghadapi situasi pengeluaranl biayal lbesar danl 

pengerahanl tenaga banyakl seperti lberlayar, membangun rumahl 

dan membangun bendungan ombak di sekitar desa. 

c. Segi Keterampilan. 

Dari segi keterampilan, pekerjaan itu kerja keras, tetapi 

mereka kebanyakan hanya memiliki keterampilan dasar. Sebagian 

besar dari mereka bekerja sebagai nelayan, sebuah profesi yang 

diwarisi dari orang tua mereka. Tidak terdidik secara profesional, 

karena masyarakat nelayan terdiri dari masyarakat yang heterogen 

dan homogen dengan membangun struktur sosial. Masyarakat 

heterogen adalah mereka yang tinggal di desa-desa yang mudah 

dijangkau dengan transportasi darat. Homogen dapat ditemukan di 

desa nelayan terpencil yang sulit dijangkau dengan transportasi 

darat, (Sastrawidjaya, 2002). 

2. Klasifikasi Nelayan 

Klasifikasi nelayan dapat dilihat berdasarkan tingkatan starats 

pada nelayan yang dadopsi dari (Mulyadi, 2005) yang berarti terdiri 

dari banyak macam dan nelayan juga bukanlah suatu entitas tunggal, 

mereka terdiri dari beberapa kelompok. Hal ini dapat dilihat dari 

beberapa kriteria sebagai berikut:  

a. Nelayan Buruh  

Nelayan yang bekerja dengan alat tangkap orang atau sering 

disebut buruh nelayan dan diupah oleh majikan nelayan. 

b. Nelayan Juragan  

Seorang nelayan yang memiliki alat tangkap yang digunakan 

oleh orang lain. Hasil tangkapan biasanya dimiliki oleh nakhoda 

yang menerima upah dari hasil tangkapan. 
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c. Nelayan Perorangan  

Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki alat 

tangkap sendiri dan tidak melibatkan orang lain dalam 

kegiatannya. 

 

3. Indikator Kesejahteraan 

Menurut Welfare Indicators dalam buku Indikator Kesejahteraan 

Rakyat tercantum beberapa indikator kesejahteraan rakyat 

(Welfare,2006) sebagai berikut : 

a. Kependudukan  

Masalah kependudukan yang antara lain meliputi jumlah, 

komposisi, dan distribusi penduduk merupakan salah satu 

masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. 

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat 

pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas 

rendah. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan 

pembangunan nasional, dalam penanganan masalah 

kependudukan, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya 

pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga menitikberatkan pada 

peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Disamping itu, 

program perencanaan pembangunan sosial disegala bidang harus 

mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan 

kesejahteraan penduduk.  

b. Kesehatan dan gizi  

Kesehatan dan gizi merupakan bagian dari indikator 

kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik. Indikator 

tersebut meliputi angka kematian bayi dan angka harapan hidup 

yang menjadi indikator utama. Selain itu, aspek penting yang 

turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status 

kesehatan antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status 

gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya 
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peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari 

penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis 

pengobatan yang dilakukan. 

c. Pendidikan  

Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu 

pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan 

pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik 

umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan 

tinggi. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya 

dilakukan pemerintah, misalnya dengan meningkatkan akses 

terhadap pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan 

prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum serta 

meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga 

pendidik. Untuk mengetahui indikator pendidikan itu dilihat dari 

angka melek huruf dan tingkat pendidikan, tingkat partisipasi 

sekolah, putus sekolah, rasio murid-guru dan murid-kelas. 

d. Ketenagakerjaan  

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting yang 

menunjukkan kesejahteraan masyarakat dimana tolak ukur 

keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan diantaranya adalah 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK menggambarkan 

persentase penduduk berumur 15 tahun lebih yang termasuk 

dalam angkatan kerja, sedangkan TPT menggambarkan 

persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau 

mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan 

pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak 

mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin 

mendapatkan pekerjaan.  

e. Taraf dan Pola Konsumsi  

Berkurangnya jumlah penduduk miskin menunjukkan 
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bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, 

sebaliknya meningkatnya jumlah penduduk miskin 

mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk, dengan 

demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang 

cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.  

f. Perumahan dan Lingkungan 

Manusia dan alam lingkungannya baik lingkungan fisik 

maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Lingkungan fisik bisa berupa alam sekitar yang alamiah dan yang 

buatan manusia. Selain kebutuhan sandang dan pangan, rumah 

juga merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. 

Secara umum, kualitas tinggal menunjukkan tingkat 

kesejahteraan suatu rumah tangga, dimana kualitas tersebut 

ditentukan oleh fisik rumah tersebut yang dapat terlihat dari 

fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  

g. Sosial Lainnya  

Pembahasan mengenai aspek sosial lainnya difokuskan pada 

kegiatan yang mencerminkan kesejahteraan seseorang, seperti 

melakukan perjalanan “wisata” dan juga akses menikmati 

informasi dan hiburan yang meliputi menonton televisi , 

mendengarkan radio, membaca surat kabar dari mengakses 

internet. Karena pada umunya semakin banyak seseorang 

memanfaatkan waktu luang untuk melakukan kegiatan yang 

bersifat sosial maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut 

memiliki tingkat kesejahteraan semakin meningkat. 

Indikator kesejahteraan lainnya menurut Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai berikut: 

a.  Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang mampu 

memenuhi kebutuhan dasar, yaitu umumnya seluruh anggota 

keluarga makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota 

keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah/sekolah 
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dan berpergian, rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap 

lantai dan dinding yang baik, bila ada anggota keluarga yang sakit 

dibawa ke sarana kesehatan, bila pasangan usia subur ingin 

berKB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi, semua anak umur 

7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.  

b. Keluarga sejahtera tahap II adalah keluarga yang mampu 

memenuhi kebutuhan dasar (kesejahteraan tahap I) dan 

psikologis. Adapun indikatorindikator tersebut yaitu pada 

umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan 

agama dan kepercayaan masing-masing. Paling kurang sekali 

seminggu menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk dan pauk. 

Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel 

pakaian baru per tahun. Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 

tiap penghuni rumah. Seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan 

terakhir dalam keadaan sehat. Ada seseorang atau lebih anggota 

keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. Seluruh 

anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca 

tulisan latin. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih 

menggunakan alat/obat kontrasepsi kecuali yang sedang hamil.  

c. Keluarga sejahtera tahap III adalah keluarga yang mampu 

memenuhi kebutuhan pengembang. Indikator-indikator tersebut 

yaitu mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan 

agama. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan 

untuk tabungan keluarga dalam bentuk uang dan barang. 

Kebiasaan makan bersama paling kurang seminggu sekali 

dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga. 

Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat 

tinggal. Keluarga memperoleh informasi dari surat 

kabar/majalah/TV/internet.  

d. Keluarga sejahtera tahap III Plus adalah keluarga yang mampu 

memenuhih kebutuhan aktualisasi diri seperti secara teratur atau 
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pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan 

materiil untuk kegiatan sosial. Ada anggota keluarga yang aktif 

sebagai pengurus perkumpulan sosial/ yayasan/ intitusi 

masyarakat. 

Penulis menggunakan indikator menurut BKKBN, karena 

indikator yang diberikan sesuai dengan objek penelitian yang penulis 

lakukan. 

 

C. Pemberdayaan Nelayan 

1. Pengertian Pemberdayaan Nelayan  

Pemberdayaanl nelayan pada profesi nelayan adalah Upaya 

membangun kekuatan dengan cara mendorong, memotivasi dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi diri. Membantu masyarakat 

memenuhi kebutuhannya dan mencapai kesejahteraan dengan 

mengenali kebutuhannya serta menggali dan menggunakan sumber 

daya yang ada. Alternatifnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat 

memperkuat kepemilikan faktor produksi, memperkuat kontrol atas 

penjualan dan pemasaran, memberdayakan masyarakat untuk 

menerima upah/gaji yang memadai, dan dalam berbagai aspek yang 

dibutuhkan masyarakat. Memberdayakan diri untuk menerima 

informasi, pengetahuan, dan keterampilan untuk berprestasi. Baik 

aspek masyarakat itu sendiri maupun aspek politik perlu dibenahi., 

(Syamsudin, 2017). 

Pemberdayaan nelayan berarti suatu keadaan di mana 

masyarakat mewujudkan dirinya dalam kesempatan, status, dan peran 

berdasarkan sikap dan perilaku di mana orang umumnya memiliki hak 

dan kewajiban yang sama dan saling mendukung dalam semua aspek 

kehidupan mereka. Upaya pemberdayaan membutuhkan dukungan 

dari berbagai aktor, baik pemerintah maupun non pemerintah. 

Pemberdayaan yang dilaksanakan memiliki efek memberdayakan 

masyarakat untuk mengatasi hambatan struktural, dan masyarakat 
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yang berdaya kemudian menyadari potensi dan kapasitasnya untuk 

menghadapi tantangan eksternal sebagai hasil pembangunan, 

(Sunartiningsih, 2004). 

Proses pemberdayaan nelayan harus terdapat tujuan di 

dalamnya, ada beberapa tujuan yang akan dipaparkan sebagai berikut:  

a. Meningkatkanl kualitasl hidupl langgota  

b. Mencaril solusi masalahl berdasarkan lkemampuan dan keterbatasanl 

yang lada 

c. Meningkatkanl pendapatan ldan lpenghasilan  

d. Mengembangkanl sistem untukl mengakses sumberl daya lyang 

ldiperlukan.  

Tujuanl dari pemberdayaanl nelayan lsecara keseluruhan 

mengacul pada situasil atau hasill yang dicapail olehl melalui perubahanl 

sosiall dalam lingkunganl nelayan. Meningkatkanl profesi nelayan yang 

tidak berdaya atau yang memiliki pengetahuan dan keterampilan 

untuk memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi dan sosialnya, seperti 

nelayan yang mandiri untuk mengatasi tantangan hidup. (Edi, 2014). 

Berdasarkan kutipan tersebut, maka tujuan pemberdayaan 

nelayan adalah memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan 

yang mereka butuhkan guna mengembangkan sistem untuk 

meningkatkan pendapatan mereka, memecahkan masalah, dan 

mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk menangkap ikan, dan 

memperoleh keterampilan. 

Pemahaman pemaparan teori mengenai pemberdayaan 

masyarakat tersebut maka penulis dapat  menyimpulkan bahwa 

didalam pemberdayaan masyarakat harus terdapat tokoh yang 

bertugas sebagai pihak pemberdayaan dengan pihak yang 

diberdayakan. Keduanya saling berinteraksi untuk mempengaruhi 

serta membawa perubahan sosial dalam kehidupan. Sehingga jika 

ditarik kesimpulan yang merujuk pada penelitian secara keseluruhan, 

pemberdayaanl masyarakatl dapatl diartikanl sebagail prosesl dalam 
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melakukanl pembangunanl kepada masyarakatl yang mengacu pada 

pola kehidupan yang bersifat terstruktur, serta dapat memfasilitasi 

masyarakat lokal dalam merencanakan.  

2. Status Pemberdayaan Nelayan   

Status pemberdayan melalui nelayan berdasarkan UU Nomor. 

65 Tahun 1964 yang data dilihat berdasarkan hasil tangkapan dapat 

diklasifikasi sebagai berikut yaitu, (BPHN, 2005).  

a. Nelayanl Penggarapl  

Nelayanl penggarapl adalahl orangl yangl sebagai lkesatuan 

menyediakan tenaganyal turut sertal dalam usahal penangkapan ikanl 

laut, bekerjal dengan saranal penangkapan ikanl milik lorang lainl 

dapat dikatakan sebagai buruh, ini merupakan status terbawah dari 

strata nelayan. 

b. Nelayan Pemilik  

Nelayan pemilik adalah orang atau badan hukum yang dengan 

hak apapun berkuasa sesuatu kapal atau perahu dan alat-alat 

penangkap ikan yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan 

yang dioperasikan oleh orang lain. Jika pemilik tidak melaut maka 

disebut juragan atau pengusaha. Jika pemilik sekaligus bekerja 

melaut menangkap ikan maka dapat disebut sebagai nelayan yang 

sekaligus pemilik kapal. 

Disamping pengelompokan tersebut, terdapat beberapa 

terminologi yang sering digunakan untuk menggambarkan kelompok 

nelayan, seperti nelayan penuh untuk mereka yang menggantungkan 

keseluruhan hidupnya dari menangkap ikan; nelayan sambilan untuk 

mereka yang hanya sebagian dari hidupnya tergantung dari 

menangkap ikan; juragan untuk mereka yang memiliki sumberdaya 

ekonomi untuk usaha perikanan seperti kapal dan alat tangkap; dan 

anak buah kapal untuk mereka yang mengalokasikan waktunya dan 

memperoleh pendapatan dari hasil mengoperasikan alat tangkap ikan, 

seperti kapal milik juragan (Widodo dan Suadi, 2006) 
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3. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Nelayan 

Indikator keberhasilan pemberdayaan nelayan dapat dilakukan 

dengan mengetahui tujuan dari pemberdayaan itu sendiri. Sehingga 

ketika suatu program pemberdayaan dilakukan apakah dapat 

mensejahterakan masyarakatnya atau tidak, ada beberapa hal yang 

menjadi sorotan utama dan fokus dari tujuan pemberdayaan di 

antaranya dilakukan dengan melihat indikator. Ada limal ldimensi 

sebagail tolakl ukurl dari keberhasilanl pemberdayaan lmasyarakat, yaitu 

terdiril dari lkesejahteraan, akses, lkesadaran kritis, lpartisipasi dan 

lkontrol. Lima dimensil tersebut adalahl analisis yangl bersifat ldinamis, 

saling berhubunganl satu samal lain danl saling lmenguatkan. 

(Sumodiningrat, 1996) 

a. Kesejahteraan 

Indikator ini dapat diukurl daril tercukupinyal lkebutuhan pokokl 

seperti lsandang, papan, lpangan, pendapatan, lpendidikan dan 

lkesehatan. 

b. Aksesl 

Indikator inil dapat diukur tidakl adanyal aksesl lmerupakan 

penghalangl terjadinya peningkatanl kesejahteraan. lKesenjangan 

terjadi padal dimensi inil disebabkan olehl tidak adanyal kesetaraan 

aksesl terhadap sumberl daya yangl dimiliki olehl mereka lyang 

berada dil strata kelasl atas dibandingkanl mereka yangl berada ldi 

strata kelasl bawah. Sumberl daya berupal waktu, ltenaga, lahan, 

lkredit, informasi, keterampilanl dan llain lsebagainya. 

c. Kesadaranl Kritisl 

Indikatorl ini dapatl diukur kesenjanganl yang terjadil dalam 

kehidupanl bermasyarakat bukanlahl tatanan alamiahl yang ltelah 

berlangsung sejakl dahulu kalal dan lsemata-mata karenal kehendak 

lTuhan, melainkan lebihl bersifat strukturall sebagai akibatl dari 

adanyal diskriminasi yangl melembaga. Keberdayaanl masyarakat 
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padal dimensi inil yaitu berupal kesadaran masyarakatl bahwa 

kesenjanganl tersebut adalahl tatanan sosiall yang dapatl dan lharus 

ldirubah. 

d. Partisipasil Keberdayaanl 

Indikatorl inil dapat diukurl dalaml tingkatan ini adalah 

masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya, 

masyarakat pun ikut andil di dalam proses pengambilanl keputusanl 

agarl kepentinganl daril masyararakat litu tidak lterabaikan 

e. Kontroll Keberdayaanl 

Seluruhl lapisan masyarakatl ikut memegangl kendali lterhadap 

sumber dayal yang lada, semua lapisanl masyarakat ldapat memenuhi 

lhak-haknya, bukanl hanya lorang-orang yangl berkuasa sajal yang 

menikmatil sumber ldaya, akan tetapil seluruh llapisan masyarakatl 

secara lkeseluruhan.  

 

D. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

1. Pengertian Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

Kelompokl Usahal Bersamal (KUBE) merupakanl suatu 

kelompokl dari wargal masyarakat yangl diambil ldari lkeluarga binaan 

sosiall kemudian dibentukl dan dibinal melalui Programl Kesejahteraan 

Sosiall (PROKESOS), tujuan dari KUBE agar dapat melaksanakan 

proses usaha dengan penuh semangat sebagai sarana untuk 

meningkatkan taraf kesejahteraan sosial. Metode pendekatan 

dilakukan dengan cara berintegritas bahkan mengedepankan 

kesejahteraan social agar nantinya dapat dilakukan dengan cara 

prosedur serta terprogram secara sistematis dibawah naungan program 

kesejahteraan sosial Depsos. 

2. Tujuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

Pada pemberdayaan maka harus terdapat tujuan yang ada 

didalamnya hal itu digunakan sebagai suatu cara untuk dapat 

mencapai program yang diinginkan, proses tujuan dari KUBE 
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diantaranya sebagai berikut (Sabarisman, 2012) :  

a. Meningkatkanl penghasilanl pendapatanl anggotal Kelompokl Usaha 

Bersamal (lKUBE)  

b. Mengembangkanl hasil usahal anggota Kelompokl Usaha lBersama 

(lKUBE) 

c. Meningkatkanl rasa lsolidaritas, kepedulian, sosiall diantara lpara 

anggota Kelompokl Usaha Bersamal (lKUBE)  

d.  Meningkatkanl kemampuan usahal yang dapatl dilakukan langgota 

Kelompok Usahal Bersamal (KUBE) secaral bersama lkelompok. 

3. Sasaran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

Sasaran program KUBE adalah keluarga miskin produktif 

(orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian 

dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang 

layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata 

pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang 

layak bagi kemanusiaan)  keluarga miskin yang mengalami penurunan 

pendapatan dan kesejahteraannya atau mengalami penghentian 

penghasilan, (Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia, 2011). 

Menurutl Peraturanl Walikotal Tegall Nomorl 4.Al Tahun l2013 

bahwa sasaranl kegiatan KUBEl adalah keluargal miskin lyang 

memenuhi persyaratanl sebagai lberikut : 

a. Keluargal tidak lmampu, dibuktikan lmemiliki: Jamkesmas/ 

lJamkesda/ Jamkesta Putihl atau Suratl Keterangan lTidak lMampu. 

b. Memilikil berbagai keterbatasanl penghasilan, lpendidikan, 

perumahan, ketrampilanl dan lhubungan lsosial. 

c. Wargal Kota Tegall dan sudahl menikah (dibuktikanl memiliki 

lKTP/lKK) 

d. Mempunyail kemauan berusahal dan keinginanl untuk lberkembang. 

e. Usia maksimal 65 Tahun. 
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4. Dasar Hukum Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur pelaksanaan program ini antara lain : 

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial 

b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin 

c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin 

d. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2015 tentang 

Kelompok Usaha Bersama 

e. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/1997 tentang 

pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir 

Miskin 

f. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 19/HUK/1998 tentang 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang 

diselenggarakan masyarakat.  

  



40 

 

BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat 

Kota Tegal 

1. Kondisi Geografis 

Kotal Tegall memilikil luasl wilayahl sebesar l39,68 lkm2 . 

Wilayah administrasil Kota Tegall terdiri atasl 4 lKecamatan, yaitu 

Kecamatanl Tegal lSelatan; Kecamatan Tegall Barat; Kecamatanl Tegal 

lTimur; dan Kecamatanl Margadana, yangl terbagi kedalaml 27 

lkelurahan. Kecamatan yangl memiliki luasl wilayah palingl besar adalahl 

Kecamatan lTegal lBarat (15,13l km2 ), diikutil oleh Kecamatanl 

Margadanal (11,76l km2 ) ldan Kecamatan Tegall Selatanl (6,43l km2 ). 

sedangkanl kecamatan denganl luas wilayahl terkecil adalahl Kecamatan 

Tegall Timur (l6,36 lkm2 ).  

Kecamatanl Tegal Baratl dengan luasl wilayah l15,13 lkm2 

tersebut, secaral administratif berbatasanl langsung denganl Laut Jawal 

disebelah lutara, Kecamatan Tegall Timur tepatnyal sebagian besarl 

kelurahan Mintaragenl di sebelahl timur, Sungail Gangsa dil sebelah 

lbarat, dan kelurahanl Keturen, Debongl Kulon, danl Pesurungan Lorl di 

lsebelah selatan. Terdapatl tujuh kelurahanl di Kecamatanl Tegal lBarat, 

antara llain: Kelurahan Pesurunganl Kidul, lDebong Lor, lKemandungan, 

Pekauman, lKraton, Tegalsari, danl Muarareja. Dimanal Kelurahan 

lMuarareja merupakan wilayahl yang terluasl di Kecamatanl Tegal Baratl 

yaitu l8,91 lkm2 . Sedangkan kelurahanl dengan luasl wilayah terkecill di 

lkecamatan ini yaitul Kelurahan Debongl Lor denganl luas l0,56 lkm. 

 
L 
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Gambar 3.l1 

Petal Kelurahan lMuarareja 

 

 

Sumber : Data Monografi Kelurahan Muarareja Tahun 2022 

 

Kelurahanl Muarareja merupakanl salah satul kelurahan lyang 

terletak dil daerah pesisirl Kota lTegal, tepatnya beradal di Kecamatanl 

Tegal lBarat. Luas wilayahl yang dimilikil kelurahan Muararejal yaitu 

l8,91 lkm2 ataul sebesar l58,89% daril luas keseluruhanl Kecamatan Tegall 

Barat. lJarak Kantor Kelurahanl Muarareja kel kantor kecamatanl yaitu 

sekitarl 2,7l km. Batasl wilayah daril Kelurahan Muararejal sendiri adalahl 

sebagai lberikut:  

a. Bagian utara yaitu berbatasan dengan Laut Jawa  

b. Bagian barat yaitu berbatasan dengan Desa Randusanga yang 

merupakan wilayah Brebes  

c. Bagian selatan yaitu berbatasan dengan Kelurahan Pesurungan Lor 

d. Bagian timur yaitu berbatasan dengan Kelurahan Tegalsari  

Berkaitan dengan wilayah administratif, Kelurahan Muarareja 

terdiri dari 15 RT dan 3 RW. Letak dan Kondisi Geografis Kelurahan 

Muarareja secara astronomis terletak pada koordinat 

6°50'50"S109°6'36"E. Topografi Kelurahan Muarareja termasuk dalam 

kategori dataran rendah, yaitu memiliki ketinggian antara 0-3 meter 

diatas permukaan air laut (dpal), membentang dari wilayah Timur 

hingga ke Barat dan Wilayah Selatan hingga ke Utara. Kelurahan ini 

diketahui memiliki penggunaan lahan tanah bukan sawah pada tahun 
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2016 seluas 893,96 ha, dimana sebagian besar digunakan sebagai area 

tambak (387,75 ha), pekarangan (89,41 ha), dan lain-lain (416,80 ha).  

 

2. Kondisi Demografis 

a. Kehidupan Masyarakat Kelurahan Muarareja 

Berdasarkanl datal ladministrasi, pendudukl Kelurahanl 

Muarerja berjumlahl 7.212l jiwa terdiril dari pendudukl berjenis 

kelaminl laki-lakil 3.703l jiwa danl perempuan l3.509 ljiwa. 

Berdasarkan datal tersebut pendudukl Kelurahan Muararejal terbagi 

atasl usia sebagail mana ldalam tabel lberikut : 

Tabel 3.1 

Jumlah Penduduk Kelurahanl Muarerja 

 

No Kelompok Usia Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 0-4 225 202 427 

2 5-9 330 289 619 

3 10-14 286 278 564 

4 15-19 262 309 571 

5 20-24 281 334 615 

6 25-29 290 342 632 

7 30-34 304 317 621 

8 35-39 317 294 611 

9 40-44 302 257 559 

10 45-49 277 226 503 

11 50-54 240 185 425 

12 55-59 189 143 332 

13 60-64 139 103 242 

14 65-69 99 72 171 

15 70-74 63 50 113 

16 75+ 99 108 207 

Jumlah 3.703 3.509 7.212 
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Sumber : Data Monografi Profil Kelurahan Muarareja September 2022 

 

 

b. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian  

Keseharianl masyarakatl Kelurahanl Muararejal adalahl 

nelayan ataul melaut karenal keadaan wilayahl Kelurahan Muararejal 

terletak ldi pantail laut Jawal ( Pesisir ). Sehinggal mata pencaharianl 

lmasyarakat muarareja didominasil oleh matal pencaharian lsebagai 

lnelayan.  

Tabel 3.2 

Jumlah Masyarakat Berdasarkan Mata Pencaharianl 

 Kelurahanl Muararejal 

 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani 305 

2 Buruh tani 129 

3 Nelayan 3.224 

4 Pengusaha 63 

5 Buruh Industri 50 

6 Buruh Bangunan 68 

7 Pedagang 390 

8 Pengangkutan 29 

9 PNS/ABRI 53 

10 Pensiunan 10 

11 Lain-lain 72 

Jumlah 4.393 

Sumber : Data Monografi Kelurahan Muarareja September 2022 

 

Pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwasanya sebagian besar 

masyarakat muarareja bekerja sebagai nelayan dengan jumlah 

3.224 jiwa. Kelurahan Muarareja memiliki potensi hasil laut yang 

melimpah. Dengan adanya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

Mina Baru Karya dapat mengentaskan kemiskinan pada tingkat 

nelayan yang dibantu dengan dana dari pemerintahan setempat. 
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c. Kondisi Pendidikan 

Adapun jumlah tingkat pendidikan yang ada di Kelurahan 

Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal adalah sebagai 

berikut :  

Tabel 3.3 

 Jumlah Masyarakatl Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Kelurahanl Muararejal 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi 85 

2 Tamatan SLTA 342  

3 Tamatan SLTP 687  

4 Tamatan SD 3.330  

5 Tidak tamat SD 674 

6 Belum tamat SD 806 

7 Tidak sekolah 111 

Jumlah 6.035 

Sumber : Data Monografi Kelurahan Muarareja September 2022 

 

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat muarareja paling banyak tamatan SD dengan jumlah 

3.330 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah tamatan perguruan 

tinggi, maka masih sangat berselisih banyak karena jumlahnya 85. 

Jika diambil perbandingan mencapai 1 : 39 orang. Tingkat 

pendidikan masyarakat muarareja masihl lberpendidikan lrendah, 

lkarena lfaktor ekonomi sertal awamnya pemikiranl orang tual 

tentang lpendidikan. Sehingga banyakl masyarakat yangl tidak 

mengenyaml bangku lpendidikan 

 

d. Kondisi Keagamaan 

Dalam kehidupan ini agama sangat penting untuk seluruh 

umat manusia, karena agama merupakan sebuah pedoman untuk 

menjalani kehidupan di dunia yang baik dan benar, Serta dengan 
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agama kita dapat mengontrol diri kita untuk melakukan sesuatu 

apakah itu benar atau salah dan apakah itu baik untuk kita maupun 

orang lain.  

Tabel 3.4  

Jumlah Masyarakatl Berdasarkan Agama 

 

No Agama Jumlah 

1 Islam 7.140  

2 Kristen Katolik 23  

3 Kristen Protestan 48  

4 Budha 1  

5 Hindu -  

6 Konghucu -  

Jumlah 7.212 

Sumber : Data Monografi Kelurahan Muarareja September 2022 

 

Berdasarkan data tersebut, bahwa penduduk Kelurahan 

Muarareja mayoritas menganut agama Islam (muslim), 

dikarenakan kebanyakan penduduk Kelurahan Muarareja memiliki 

garis keturunan muslim.  

 

e. Kondisi Sosial Budaya  

Tradisi sedekah laut merupakan ritual warisan nenek 

moyang yang dilakukan secara turun-temurun. Pelaksanaan 

sedekah laut tidak terlepas dari sejarah masa lampau. Munculnya 

tradisi sedekah laut memiliki kaitan yang erat dengan keberadaan 

Islam pada masa lampau. Munculnya sedekah laut dimulai ketika 

Sunan kalijaga diutus Allah AWT untuk melakukan tapa (semedi) 

di sebuah sungai untuk beberapa saat.  

Masyarakat Jawa terkenal dengan beragam jenis tradisi 

budaya yang ada di dalamnya, baik tradisi kultural yang bersifat 

harian, bulanan hingga yang bersifat tahunan, semuanya ada dalam 
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tradisi budaya jawa tanpa terkecuali. Beragam macam tradisi yang 

ada di masyarakat Jawa, hingga sulit untuk mendeteksi dan 

menjelaskan secara rinci terkait jumlah tradisi kebudayaan yang 

ada di masyarakat Jawa. Salah satu tradisi masyarakat Jawa yang 

hingga sekarang masih eksis dilaksanakan dan sudah mendarah 

daging serta menjadi rutinitas bagi masyarakat Jawa pada setiap 

tahunnya adalah sedekah laut, (Koentjaningrat, 1992) 

Gambar 3.2 

Upacara Sedekah Laut 

 

 

Sumber : Arsip Kelurahan Muarareja Tahun 2022 

 

Gambar diatas merupakan bukti diadakannya tradisi sedekah 

laut.  Tradisil sedekahl lautl yangl diselenggarakanl di Muararejal ini 

diawalil dengan larak-arakan ancakl yang berisil kepala lkerbau/ 

kambing, hasill laut, hasill bumi sepertil buah ataul sayuran yangl 

dihias sedemikianl rupa hinggal menarik, ancakl tersebut 

ldisemayamkan semalam disebuahl tempat umuml atau biasanyal di 

lBalaidesa Muarareja. Keesokanl harinya, ancakl didoakan olehl 

tetua adatl & perangkatl desa untukl kemudian dilarungl ke llaut. 

(Observasi di kelurahan Muarareja pada 20 Agustus 2022) 

Ancakl yang sudahl dilarungkan merupakanl pertanda lbahwa 

acara berebutl ancak ldimulai.  nelayan yangl sudah menunggul di 
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tengahl laut, llberkejar-kejaran denganl menggunakan perahul untuk 

mendapatkanl ancak ltersebut. Perahu-perahul melewati aliranl air 

ldii antara hutanl bakau yangl rindang. Sebagianl orang lpercaya ljika 

mendapatkanl air daril ancak ltersebut, kemudian disiramkanl ke 

lseluruh badan lkapal , maka kel depannya, hasill ikan yangl didapat 

akanl lebih lbanyak. Senggol-senggolanl antar perahul juga takl bisa 

lterelakkan. Pekikan, lteriakan, bahkan sorakanl penumpang turutl 

meramaikan tradisil ini. lTua, muda, llaki-laki, maupunl perempuan 

tumpahl ruah ltak mau lketinggalan. 

Bagil yang takl percaya denganl mitos, tradisil ini menjadil 

sebuah agendal hiburan tahunanl yang tidakl pernah lterlewatkan. 

Perahu-perahul yang mengikutil tradisi inil jauh-jauhl hari sudahl 

dihias semenarikl mungkin tidakl seperti padal hari-haril biasanya. 

Bagil warga ataul wisatawan yangl ingin mengikutil sensasi "balapl 

perahu" punl bisa ikutl menaiki perahunyal. Faktorl keselamatan 

tetapl menjadi lnomor lsatu. 

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sekertaris 

Kelurahan Muarareja sebagai berikut :  

“Budaya tradisi sedekah laut di Kelurahan Muarareja, yang 

masyarakat notabene nya adalah nelayanl untukl lmencari 

lmata pencaharianl nya lsehari-haril  percaya akan roh atau 

penunggu yang berada di laut. Kepercayaan terhadap roh 

halus sering diwujudkan dalam bentuk slametan. Salah satu 

bentuk slametan adalah tumbal atau upaya persembahan 

untuk penolakan bala. Maknal tradisil sedekahl lautl lseakan-

akan memilikil arti bagil para nelayanl bahwa merekal 

memanfaatkan tradisil tersebut lsebagai acara eventl tahunan 

lbudaya”. (Wawancara dengan Jaenal Arifin, selaku 

Sekertaris Kelurahan pada 24 Oktober 2022) 

Begitu pula dijelaskan oleh Subur selaku warga asli 

Kelurahan Muarareja yang mengikuti tradisi sedekah laut, beliau 

mengatakan 
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“Tiap tahun tradisi sedekah laut pasti diadakan , lperayaan 

sedekahl lautl biasanyal berlangsungl hingga dual hari ataul 

lebih karenal untukl menghibur lmasyarakat lumum. Kami 

sebagai nelayan berharap dengan diadakannya sedekah laut, 

nelayan di Kota Tegal mendapat keberkahan”. (Wawancara 

dengan Subur selaku warga pada tanggal 24 Oktober 2022) 

Sedekahl laut inil selain sebagail ungkapan rasal syukur lwarga, 

juga sebagail wadah silaturahmil dan gotongl royong. Semual biaya 

penyelenggaraanl tradisi inil ditanggung lbersama-sama. Tidakl ada 

patokanl khusus. Acaranyal pun takl harus mewahl seperti tradisil 

serupa dil tempat llain, namun merekal percaya. Bahwal tradisi inil 

jika lterus lestari akanl memberikan semangatl tersendiri bagil 

nelayan lMuarareja. 

 

f. Struktur Pemerintahan Kelurahan Muarareja 

Berikut struktur pemerintahan Kelurahan Muarareja 

Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal : 

Gambar 3.3 

Struktur Pemerintahan Kelurahan Muarareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Arsip Kelurahan Muarareja 2022 
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Gambar diatas merupakan struktur organisasi pemerintahan 

Kelurahan Muarareja, hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui 

susunan dan tata kerja pemerintahan yang ada di Kelurahan 

Muarareja.  

 

B. Gambaran Umum KUBE Mina Baru Karya 

1. Sejarah KUBE Mina Baru Karya 

Kelompokl Usaha Bersamal (KUBE) adalahl suatul organisasil 

lyang mempunyail tujuan bersamal untuk memecahkanl masalah sosiall 

yang dialaminyal dan sebagail wadah pengembanganl usaha lbersama. 

Kelompok Usahal Bersamal (KUBE) yangl bernama “Minal Baru lKarya” 

berdiri latas prakarsal dari perkumpulanl para nelayanl yang tergabungl 

dalam lkelompok nelayan dil Kelurahan lMuarareja, Kecamatan Tegall 

Barat, lKota lTegal. 

Kelompokl ini berdiril untuk memberdayakanl nelayan lyang 

tergabung dalaml KUBE Minal Baru lKarya. Pemilihan pendekatanl yang 

digunakanl melalui pemberdayaanl nelayan melaluil program KUBEl 

Mina Barul Karya karenal keterbatasan yangl dimiliki olehl para nelayanl 

yang menyangkutl rendahnya tingkatl pendidikan sertal terbatasnya 

lketerampilan dan pengetahuanl yang dimilikil sehingga memilikil 

kendala yangl harus dihadapil dalam lmencari lnafkah. 

Hal ini peneliti paparkan berdasarkan wawancara dengan 

Akhmad Kholiq selaku Ketua KUBE Mina Baru Karya sebagai berikut 

: 

“KUBEl Mina Barul Karya dibentukl pada tahunl 2017 terletakl 

dijalan Muararejal RT l04 RW 02l Kecamatan Tegall Barat Kotal 

Tegal yangl di ketuail oleh saya sendiri serta diketahuil oleh 

Kepalal Kelurahan Muararejal dan telahl tercatat dil Dinas 

Kelautanl dan Perikananl Kota lTegal. KUBE Minal Baru Karyal 

memiliki pendampingl yaitu Ibul Eva yangl berasal daril Dinas 

Kelautanl dan Perikananl Kota lTegal” (Wawancara dengan 

Akhmad Kholiq selaku Ketua KUBE Mina Baru Karya pada 
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tanggal 24 Oktober 2022) 

 

Tujuan daril KUBE lMina Baru Karyal adalah untukl peningkatan 

kesejahteraanl para langgotanya sehingga mampul mengatasi masalahl 

perekonomian keluargal serta membangunl sumber dayal manusia untukl 

para nelayanl yang adal di lKelurahan lMuarareja.  

Kemudianl setelah Kelompokl Usaha bersamal (KUBE) lMina 

Baru Karyal berdiri paral pengurus danl anggota membuatl proposal 

luntuk mengajukan bantuanl berupa alatl tangkap danl gear boxl kepada 

lDinas Kelautan danl Perikanan. Tujuanl dari permohonanl bantuan inil 

agar lpara nelayan yangl tergabung dalaml KUBE Minal Baru Karyal 

dapat mencaril ikan denganl baik karenal telah memilikil alat penangkapl 

ikan yangl layak ldan memadai. Olehl karena litu, dengan adanyal 

Kelompok Usahal lBersama (KUBE) Minal Baru Karyal diharapkan 

dapatl meningkatkan lpendapatan para anggotal dan meningkatkanl 

kualitas kidupl para pengurusl dan langgota. 

2. Tujuan KUBE Mina Baru Karya 

Adapun tujuan dari KUBE Mina Baru Karya adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkanl motivasil danl kerjasamal diantaral anggota lkelompok 

b. Meningkatkan kesejahteraan para anggotanya sehingga mampu 

mengatasi masalah-masalah perekonomian keluarga 

c. Meningkatkan kepedulian para anggota dalam menangani 

permasalahan sosial dan ekonomi dilingkungannya. 

3. Struktur Kelembagaan  

Pengurus adalah seorangl yangl bertugasl mengurusl kegiatanl yang 

dilaksanakanl dalam sebuahl program lkegiatan. Pengurus KUBEl 

erjumlah l4 orang yangl berasal daril masyarakat yangl bergabung dalaml 

KUBEl Mina lBaru lKarya. 
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Tabel 3.5 

Struktur Kelembagaan Pengurus KUBE 

 

Nol Namal Jabatanl Pendidikanl 

1l Akhmad Kholik Ketual SD 

2l Sutrisno Wakill Ketua SD 

3l Rastoni Sekertaris SD 

4 Rudi Heriyanto Bendahara SD 

5 Tabah Imanto Pengawas SD 

lSumber: Arsip KUBEl 

 

Anggotal merupakan orangl yangl menjadil bagianl daril suatu 

lkegiatan. Anggota KUBEl Mina Barul Karya berjumlahl 12 lorang, 

berasal daril warga lKelurahan Muarareja. 

Tabel 3.6 

Susunan anggots KUBE 

 

Nol Namal Jabatanl Pendidikanl 

1l Takwad Anggotal SDl 

2l Sahrudin Alip Anggotal SDl 

3l Karsudin Anggotal SDl 

4l Daridi Anggotal SDl 

5l Carsim Anggotal SDl 

6l Nur Hasan Anggota SDl 

7 Marsan Anggota SD 

8 Muarif Anggota SD 

9 Teguh Budi Priyanto Anggota SD 

10 Suwarno Anggotal lSD 

11 Bada Anggotal lSD 

12 Rustam Anggotal lSD 

Sumber: Arsip KUBE 
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C. Proses Pemberdayaan Nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama 

Mina Baru Karya 

Pemberdayaan nelayan adalah upaya membangun daya dengan 

cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi 

yang dimiliki. Upaya pemberdayaan membutuhkan dukungan dari berbagi 

pihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Tujuan dari 

pemberdayaan nelayan secara keseluruhannya menunjuk pada keadaan 

atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial dalam 

lingkungan nelayan. Meningkatkan profesi nelayan yang tidak berdaya 

menjadi berdaya dan memperkuat kekuasaan atau mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Nelayan di Kelurahan Muarareja memiliki pendapatan yang 

dibawah rata-rata. Para nelayan disana bergantung pada penghasilan 

penangkapan ikan dilaut secara tradisional. Biasanya para nelayan mencari 

ikan hanya menggunakan alat tangkap seadanya dan jika tidak memiliki 

kapal, para nelayan menyewa kapal untuk melaut. Padahal hasil dari 

melaut saja belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

karena hasil tangkapan tidak menentu apalagi jika cuaca buruk nelayan 

tidak bisa melaut. Oleh karena itu muncul gagasan dari kelompok nelayan 

di Kelurahan Muarareja untuk membentuk Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) Mina Baru Karya dengan tujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan dengan harapan para nelayan dapat 

mengembangkan usahanya, sehingga dapat meningkatkan pendapatannya.  

Seperti yang disampaikan oleh Kholiq selaku Ketua KUBE Mina 

Baru Karya yang menyatakan bahwa : 

“Dengan ikut KUBE Mina Baru Karya para nelayan bisa 

mengembangkan usaha kita. Alhamdulillah dukungan dari 

pemerintah ada, dengan pemberian penyuluhan dan pelatihan bisa 

menambah pengetahuan dan kemampuan mba” (Wawancara 

dengan Akhmad Kholiq selaku Ketua KUBE Mina Baru Karya 

pada tanggal 24 Oktober 2022) 
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Berikut ini peneliti jabarkan mengenai hasil penemuan data 

wawancara dan observasi yang peneliti lakukan sesuai dengan empat tahap 

pemberdayaan dalm menjalankan sebuah program pemberdayaan nelayan 

melalui KUBE Mina Baru Karya di Kelurahan Muarareja, yang meliputi : 

1. Tahapan Seleksi Lokasi atau Wilayah 

Pada tahap seleksi lokasi atau wilayah dilakukan sesuai dengan 

kriteria yang sudah disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait, dan 

masyarakat. Penetapan lokasi ini penting agar tujuan lembaga dalam 

pemberdayaan masyarakat akan tercapai. Dalam melakukan seleksi 

lokasi penyelenggara melakukan identifikasi seleksi lokasi. Aspek-

aspeknya meliputi hal-hal berikut : 

a. Adanya masyarakat yang hidup dalam kondisi kekurangan 

Untuk menyediakan program pemberdayaan masyarakat perlu 

adanya analisis yang mendalam. Masyarakat yang hidup dalam 

kondisi kekurangan dapat memiliki akses untuk menerima 

pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mina 

Baru Karya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang 

menyatakan bahwa mayoritas kelurahan muarareja adalah nelayan. 

Artinya program pemberdayaan tepat sasaran karena masyarakat 

nelayan berada dalam kondisi yang kekurangan.  

Seperti yang disampaikan oleh Teguh selaku anggota KUBE 

Mina Baru Karya yang menyampaikan bahwa : 

“Penghasilan saya dari hasil tangkap ikan kecil mbak, apalagi 

sekarang serba mahal. Penghasilan lebih kecil dari hasil 

pendapatan.  Penghasilan yang saya dapatkan tergantung 

banyaknya hasil tangkapan sesuai musim”. (Wawancara 

dengan Teguh selaku anggota KUBE Mina Baru Karya pada 

tanggal 25 Oktober 2022) 

Hal ini diperkuat oleh Rustam selaku anggota KUBE Mina 

Baru Karya yang menyampaikan bahwa : 
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“Pendapatan saya sebagai nelayan tergantung cuaca mbak, 

kadang ya ada hasil kadang ya ngga ada hasil. Ya gimana ya 

mbak nelayan tradisional hidupnya memprihatinkan serba 

kekurangan. Cukup untuk makan saja sudah alhamdulillah”. 

(Wawancara dengan Rustam selaku anggota KUBE Mina 

Baru Karya pada 29 Oktober 2022) 

Dari kedua pernyataan tersebut bahwa tahapan seleksi lokasi 

itu penting agar nantinya program pemberdayaan dapat tepat 

sasaran. Masyarakat nelayan yang hidup dalam kondisi kekurangan 

dapat memiliki akses untuk menerima pemberdayaan melalui 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mina Baru Karya. 

b. Dukungan dari pemerintah setempat 

Dukungan dari pemerintah setempat seperti kelurahan dan 

kecamatan sangat penting bagi penentuan lokasi program 

pemberdayaan nelayan. Seperti yang dikatakan oleh Jaenal selaku 

Sekertaris Kelurahan Muarareja yang menyatakan bahwa : 

“Pemerintah setempat mendukung adanya program 

pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

Mina Baru Karya mbak. Program pemberdayaan diawasi dan 

dipantau oleh pemerintah”. (Wawancara dengan M. Jaenal 

Arifin selaku Sekertaris Kelurahan pada tanggal 23 Oktober 

2022) 

Hal ini diperkuat oleh Rustam selaku anggota KUBE Mina 

Baru Karya yang menyatakan bahwa : 

“Dari pihak pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan 

Perikanan mendukung adanya KUBE ini mbak. KUBE Mina 

Baru Karya memiliki penyuluh Bapak Rupuadi dan 

pendamping Ibu Eva. Biasanya memberikan pengarahan, 

masukan dan sara ketika para nelayan mempunyai kendala. 

(Wawancara dengan Rustam selaku anggota KUBE Mina 

Baru Karya pada tanggal 29 Oktober 2022) 

Oleh karena itu pentingnya dukungan dari pemerintah 

setempat merupakan kondisi yang terus menerus berubah dan 

mengalami perkembangan, meskipun pemerintah setempat hanya 
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sebagai pengawas atau pemantau bagi keberlangsungan program 

pemberdayaan.  

2. Tahapan Sosialisasi 

Tahapan sosialisasi pada program pemberdayaan nelayan melalui 

program KUBE Mina Baru Karya merupakan suatu kegiatan yang 

sangat penting untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan 

masyarakat. Sosoalisasi pada program pemberdayaan nelayan sangat 

membantu untuk meningkatkan pengetahuan pada nelayan. Proses 

sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan 

dan terlibat di dalam program pemberdayaan nelayan melalui KUBE 

Mina Baru Karya. (Observasi pada tanggal 23 Oktober 2022) 

3. Tahapan Proses Pemberdayaan 

Pada tahapan ini merupakan tahapan proses pemberdayaan 

nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mina Baru Karya 

yang bertujuan untuk mengembangkan usahanya agar meningkatkan 

kemampuan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pemerintah 

beserta pengurus dan anggota KUBE Mina baru Karya berusaha untuk 

melakukan pemberdayaan nelayan. Proses pemberdayaan pertama kali 

yaitu dengan melakukan musyawarah untuk membahas program-

program yang akan dilakukan untuk pemberdayaan nelayan di 

Kelurahan Muarareja. Adapun program pemberdayaan nelayan melalui 

KUBE Mina Baru Karya adalah sebagai berikut : 

a. Usaha penangkapan hasil laut 

Usaha penangkapan hasil laut adalah kegitan sehari-hari 

yang dijalankan oleh pengurus dan anggota KUBE Mina Baru 

Karya. Penangkapan hasil laut dilakukan secara tradisional dan 

jarak penangkapan masih dekat dengan bibir pantai. Biasanya para 

pengurus dan anggota berlayar 1-3 hari kemudian hasil 

tangkapannya langsung dijual kepada pengepul ikan.  
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Hal ini sesuai dengan penuturan Carsim selaku anggota 

KUBE Mina Baru Karya yang menyatakan bahwa : 

“Biasanya kalau melaut saya membawa 2-3 orang dari 

kelompok saya mbak, kadang juga saya sendirian ya 

tergantung modalnya. Jaraknya juga ga jauh, daratan masih 

keliatan mbak”. (Wawancara dengan Carsim selaku anggota 

KUBE Mina Baru Karya pada 25 Oktober 2022) 

Seperti yang dikatakan Kholiq selaku Ketua KUBE Mina 

Baru Karya yang menyatakan bahwa : 

“Penangkapan dari hasil laut seperti ikan, cumi, simping, 

rebon dan yang lain. Hasil tangkapan itu langsung dijual ke 

pengepul. Pendapatan dari hasil tangkapan yang diperoleh 

tidak hanya untuk kebutuhan keluarga saja mbak tapi juga 

untuk modal berangkat apalagi sekarang bbm naik”.  

(Wawancara dengan Akhmad Kholiq selaku Ketua KUBE 

Mina Baru Karya pada tanggal 23 Oktober 2022) 

b. Penyuluhan dan pelatihan 

Rangkaian kegiatan pemberdayaan nelayan melalui KUBE 

Mina Baru Karya adalah mengikuti penyuluhan dan pelatihan. 

Penyuluhan adalah pendidikan non formal yang bertujuan untuk 

mengubah perilaku (pengetahuan, sikap dan ketrampilan) untuk 

meningkatkan kesejahteraan bagi para nelayan. Sedangkan 

pelatihan adalah suatu kegiatan atau proses untuk membentuk dan 

membekali sekelompok masyarakat dengan menambah keahlian, 

pengetahuan, kemampuan untuk meningkatkan kompetensi dari 

masyarakat itu sendiri.  

Hal ini sesuai dengan penuturan Sutrisno selaku Wakil Ketua 

KUBE Mina Baru Karya yang menyatakan bahwa : 

“Sejak kita mendirikan KUBE Mina Baru Karya sering 

mendapatkan penyuluhan, misalnya perbaikan mesin, 

pelatihan dasar-dasar keselamatan saat dilaut dan masih 

banyak lagi. Para nelayan disini kebanyakan lulusan SD 

mbak, jadi masih minim pengetahuan. Saya merasa senang 

jika mendapat undangan untuk datang ke penyuluhan karena 

bisa menambah wawasan saya”. (Wawancara dengan 



57 

 

Sutrisno selaku Wakil Ketua KUBE Mina Baru Karya pada 

tanggal 26 Oktober 2022) 

Hal tersebut diperkuat oleh Teguh selaku Anggota KUBE 

Mina Baru Karya yang menyatakan bahwa : 

“Sering mendapat pelatihan mbak, seperti pelatihan 

membuat jaring, memperbaiki mesin yang rusak. Balai 

Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal juga memberikan 

pelatihan kepada istri nelayan mbak seperti pembuatan 

siomay ikan, bakso ikan dan lain sebagainya” (Wawancara 

dengan Teguh selaku anggota KUBE Mina Baru Karya pada 

tanggal 27 Oktober 2022) 

Begitu juga penuturan oleh Jaenal selaku Sekertaris desa 

yang menyatakan bahwa : 

“Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal juga sering 

membuat pelatihan online mbak, biasanya melalui Zoom 

Meeting dan Live di Instagram”. (Wawancara dengan M. 

Jaenal Arifin selaku Sekertaris Kelurahan pada tanggal 23 

Oktober 2022) 

 

Gambar 3.4 

Pamflet Pelatihan Pembuatan Basreng 

 

Sumber : Instagram Media @_brsdmbp3tegal (diambil pada 26 November 

2022 pukul 19.30 WIB) 
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Gambar 3.5  

 Pelatihan dengan Zoom Meeting 

 

Sumber : Dokumentasi milik Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal 

 

Dari data tersebut menunjukan bahwa program 

pemberdayaan pelatihan dan penyuluhan dapat memberikan 

pengaruh yang baik kepada masyarakat nelayan. Perubahan pola 

pikir agar terus berkembang dan peningkatan ketrampilan 

masyarakat. Jadi pemberdayaan melalui Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) Mina Baru Karya telah membuat masyarakat 

berdaya.  

 

c. Pertemuan rutin 

Yang dimaksud pertemuan rutin  adalah pertemuan dalam 

wadah kelompok yang dihadiri oleh pengurus dan anggota 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mina Baru Karya di suatu 

tempat pada waktu tertentu sesuai dengan aturan dan agenda yang 

telat disepakati. Pertemuan rutin ini diadakan setiap 1 bulan sekali. 

Dalam pertemuan rutin ini membahas semua kegiatan yang ada 

pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mina Baru Karya. 
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Pertemuan ini membahas mengenai kendala-kendala yang ada 

pada para anggota dan dicarikan solusi bersama. Pada pertemuan 

ini para pengurus dan anggota mendapatkan informasi dan bisa 

saling tukar pendapat.  

Hal tersebut sesuai dengan penuturan Carsim selaku anggota 

KUBE Mina Baru Karya yang menyatakan bahwa : 

“Sebulan sekali KUBE Mina Baru Karya mengadakan 

pertemuan rutin mbak. Saat pertemuan rutin para anggota 

dan pengurus berdiskusi mengenai permasalahan yang ada 

dan dicarikan solusinya bersama”. (Wawancara dengan 

Carsim selaku anggota KUBE Mina Baru Karya pada tanggal 

25 Oktober 2022) 

Hal ini diperkuat oleh Rustam selaku anggota KUBE Mina 

Baru Karya yang menyatakan bahwa : 

“Terkadang setiap pertemuan yang datang tidak hanya 

pengurus dan anggota saja, tapi juga ada sekertaris desa, 

pendamping dan penyuluh dari Dinas Kelautan dan 

Perikanan”. (Wawancara dengan Rustam selaku anggota 

KUBE Mina Baru Karya pada tanggal 29 Oktober 2022) 

Begitu juga penuturan dari Jaenal selaku Sekertaris 

Kelurahan Muarareja yang menyatakan bahwa : 

“Jika tidak ada acara, saya hadir mbak dalam pertemuan rutin 

KUBE Mina Baru Karya. Karena saya juga memantau 

gimana perkembangan pemberdayaan KUBE Mina Baru 

Karya”. (Wawancara dengan M. Jaenal Arifin selaku 

Sekertaris Kelurahan pada tanggal 1 November 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas pertemuan rutin ini 

sangat penting bagi pengurus dan anggota KUBE Mina Baru Karya 

karena kegiatan tersebut mendiskusikan kegiatan yang akan 

dilakukan, mengutarakan permasalah-permasalahan yang terjadi 

untuk dicari solusinya bersama, serta dapat memberikan informasi.   

  



60 

 

d. Proses pemberian bantuan 

Proses pemberian bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) ditujukan dalam rangka memberikan gambaran upaya 

pelaksana pemberdayaan yang diarahkan untuk terciptanya 

aktifitas sosial ekonomi keluarga masyarakat pra sejahtera agar 

dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Pemberian bantuan ini 

diberikan sebagai modal kerja untuk mengembangkan usaha 

penangkapan hasil laut bagi pengurus dan anggota KUBE Mina 

Baru Karya. Hal ini sesuai dengan penuturan dari  Suwarno selaku 

anggota KUBE Mina Baru Karya yang menyatakan bahwa: 

“Alhamdulillah pada awal pembentukan, KUBE Mina Baru 

Karya mendapat bantuan berupa jaring mbak. Karena pada 

saat itu jaring para pengurus dan anggota sudah pada 

rusak”. (Wawancara dengan Suwarno selaku anggota 

KUBE Mina Baru Karya pada tanggal 1 November 2022) 

Begitu juga penuturan dari Sutrisno selaku Wakil Ketua 

KUBE Mina Baru Karya yang menyatakan bahwa : 

“KUBE Mina Baru Karya mendapat bantuan dari Dinas 

Kelautan dan Perikanan berupa jaring dan gear box. 

Pemberian bantuan tersebut untuk menjalankan usaha di 

KUBE Mina Baru Karya”. (Wawancara dengan Sutrisno 

selaku Wakil Ketua KUBE Mina Baru Karya pada tanggal 

3 November 2022) 

Berdasarkan penuturan Suwarno dan Bapak Sutrisno 

tentang bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, berikut rincian 

bantuan yang didapatkan oleh KUBE Mina Baru Karya.  

Tabel 3.7 

Bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan 

No Uraian Volume Satuan Volume 

1 Jaring Mini plan 24 Unit 

2 Jaring kembung 54 Unit 
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3 Jaring rampus 88 Unit 

4 Gear Box 17 Unit 

 

e. Simpan pinjam 

Kegiatan simpan pinjam dilakukan untuk menghimpun dana 

dan menyalurkannya dari dan untuk anggota yang bersangkutan. 

Simpan pinjam ini bertujuan untuk tolong meolong antar sesama 

manusia, sehingga syarat tambahan (bunga) yang ditetapkan itu 

tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan penuturan Kholiq 

selaku Ketua KUBE Mina Baru Karya yang menyatakan bahwa  

“Kegiatan simpan pinjam yang ada di KUBE Mina Baru 

Karya dibentuk untuk memudahkan para pengurus dan 

anggotanya mbak, jika sewaktu-waktu kebutuhan lagi 

banyak dan butuh modal untuk melaut atau perbekalan bisa 

pinjam tanpa bunga sepeserpun” (Wawancara dengan 

Akhmad Kholiq selaku Ketua KUBE Mina Baru Karya pada 

tanggal 1 November 2022) 

 

4. Tahapan Pemandirian Masyarakat 

Tahapan pemandirian dapat berkembang apabila diberikan 

kesempatan untuk berkembang melalui patihan yang sudah diberikan. 

Dalam pelaksanaan pemberdayaan nelayan melalui Komunitas Usaha 

Bersama (KUBE) Mina Baru Karya akan dipantau terus 

perkembangannya oleh seorang pendamping dari Dinas Kelautan dan 

Perikanan. Kegiatan pemberdayaan nelayan melalui KUBE Mina Baru 

Karya diarahkan kepada kegiatan yang dapat mengembangkan dan 

menunjang usaha yang dilakukan oleh pengurus dan anggota KUBE 

Mina Baru Karya.  

Hal ini sesuai dengan penuturan dari Kholiq  selaku Ketua 

KUBE Mina Baru Karya yang menyatakan bahwa : 
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“Program pemberdayaan nelayan melalui KUBE Mina Baru 

Karya alhamdulilah selalu dipantau perkembangnya oleh 

pendamping Bapak Rupuadi dan penyuluh Ibu Eva Kholifah 

dari Dinas Kelautan dan Perikanan”. (Wawancara dengan 

Akhmad Kholiq selaku Ketua KUBE Mina Baru Karya pada 

tanggal 1 November 2022) 

 

D. Hasil Pemberdayaan Nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) Mina Baru Karya 

Pemberdayaan nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

Mina Baru Karya di Kelurahan Muarareja pada dasarnya bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pemberdayaan nelayan di Kelurahan 

Muarareja ada dua jenis, yaitu bantuan peningkatan produktifitas 

penangkapan ikan seperti bantuan jaring, bantuan gear box dan bantuan 

yang lain. Kemudian bantuan yang kedua dengan memberikan peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan nelayan untuk memanfaatkan potensi yang 

ada di Kelurahan Muarareja. Agar nantinya nelayan tidak selalu bergantung 

dengan melaut saja sehingga jika pada musim paceklik nelayan memiliki 

kemampuan dan ketrampilan lain.  

Untuk melihat keberhasilan pemberdayaan nelayan melalui KUBE 

Mina Baru Karya di Kelurahan Muarareja maka dapat dilihat dari lima 

indikator yaitu sebagai berikut : 

1. Kesejahteraan 

Indikator kesejahteraan untuk melihat sejauhmana pemberdayaan 

nelayan dapat meningkatkan kesejahteraan  seperti papan, sandang, 

pangan, pendidikan, pendapatan dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan 

penuturan Suwarno selaku anggota KUBE Mina Baru Karya yang 

menyatakan bahwa : 

“Pelatihan dan penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan dapat dirasakan manfaatnya oleh nelayan dalam 

meningkatkan pendapatan keluarga sehingga kemampuan untuk 

kebutuhan papan, sandang, pangan terpenuhi”. (Wawancara dengan 

Suwarno selaku anggota KUBE Mina Baru Karya pada tanggal 3 

November 2022) 
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Hal tersebut diperkuat oleh Rustam selaku anggota KUBE Mina 

Baru Karya yang menyatakan bahwa : 

“Program pemberdayaan nelayan tentunya memberikan manfaat 

bagi nelayan terutama dalam meningkatkan pendapatan, karena 

secara tidak langsung program pemberdayaan nelayan dapat 

menunjang kegiatan berusaha. Pastinya dengan peningkatan 

pendapatan maka kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari meningkat”. (Wawancara dengan Rustam selaku 

anggota KUBE Mina Baru Karya pada tanggal 4 November 2022) 

 

2. Akses 

Indikator akses ini untuk melihat sejauhmana pemberdayaan yang 

dilakukan dapat meningkatkan akses nelayan terhadap sumberdaya dan 

manfaat yang telah dirasakan oleh nelayan. Hal ini sesuai dengan 

penuturan Jaenal selaku Sekertaris Kelurahan Muarareja yang 

menyatakan bahwa : 

“Adanya program pemberdayaan nelayan melalui KUBE Mina Baru 

Karya membantu nelayan dalam memperoleh akses informasi, 

memperoleh pelatihan dan keterampilan untuk peningkatan 

pendapatan, serta kemudahan untuk mengembangkan usaha”. 

(Wawancara dengan M. Jaenal Arifin selaku Sekertaris Kelurahan 

pada tanggal  3 November 2022) 

 

Hal tersebut diperkuat oleh  Teguh selaku anggota KUBE Mina Baru 

Karya yang menyatakan bahwa : 

“Dengan adanya pemberdayaan melalui KUBE Mina Baru Karya 

para pengurus dan anggota merasakan lebih mudah memperoleh 

informasi. Kalau soal pelatihan dan penyuluhan para istri nelayan 

juga merasakan manfaatnya bisa untuk membantu membuka usaha”. 

(Wawancara dengan Teguh selaku anggota KUBE Mina Baru Karya 

pada tanggal 5 November 2022)  

 

Begitu juga penuturan Carsim selaku anggota KUBE Mina Baru 

Karya yang menyatakan bahwa : 

“Program pemberdayaan nelayan sudah dilaksanakan dan 

memberikan manfaat yang cukup besar bagi nelayan dalam 

memperoleh informasi pengetahuan dan ketrampilaan, serta 

kemudahaan untuk mendapatkan pinjaman modal”. (Wawancara 

dengan Carsim selaku anggota KUBE Mina Baru Karya pada 
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tanggal 2 November 2022) 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan dapat 

memberikan dampak yang baik untuk meningkatkan akses masyarakat 

nelayan dalam memujudkan kesejahteraan nelayan.  

3. Kesadaran Kritis 

Indikator kesadaran kritis untuk melihat sejauhmana pemberdayaan 

nelayan dapat meningkatkan kesadaraan masyarakat nelayan yang 

nantinya dapat merubah kesenjangan dalam kehidupan masyarakat, 

Menurut penuturan Marsan selaku anggota KUBE Mina Baru Karya 

yang menyatakan bahwa : 

“Program pemberdayaan nelayan melalui kegiatan pelatihan dan 

penyuluhan dapat memperoleh pemahaman dan pengetahauan 

tentang hal-hal yang terkait untuk perbaikan kesejahteraan, oleh 

karena itu nelayan meningkatkan kesadarannya untuk perbaikan 

kesejahteraan keluarga”. (Wawancara dengan Marsan selaku 

anggota KUBE Mina Baru Karya pada tanggal 1 November 2022) 

 

Hal tersebut diperkuat oleh Muarif selaku anggota KUBE Mina Baru 

Karya yang menyatakan bahwa : 

“Dengan adanya program pemberdayaan nelayan tentunya para 

nelayan dapat memberikan dampak pada peningkatan kesadaran 

untuk selalu berusaha dalam memperbaiki kesejahteraan”. 

(Wawancara dengan Muarif selaku anggota KUBE Mina Baru Karya 

pada tanggal 3 November 2022) 

 

4. Partisipasi Keberdayaan 

Indikator partisipasi keberdayaan untuk melihat sejauhmana 

pemberdayaan nelayan dapat meningkatkan keikutsertaannya dalam 

proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kepentingan para 

nelayan. Hal ini sesuai dengan penuturan Hasan selaku anggota KUBE 

Mina Baru Karya yang menyatakan bahwa : 

 “Setiap program pemberdayaan yang lakukan oleh KUBE Mina 

Baru Karya mengikutsetarakan pengurus dan anggota untuk 

pengambilan keputusan”.(Wawancara dengan Hasan selaku anggota 

KUBE Mina Baru Karya pada tanggal 5 November 2022) 

 

Hal ini diperkuat oleh  Bada selaku anggota KUBE Mina Baru Karya 
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yang menyatakan bahwa : 

 “Jika ada kegiatan pemberdayaan para nelayan selalu berpartisipasi. 

Partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan terus meningkat”. 

(Wawancara dengan Bada selaku anggota KUBE Mina Baru Karya 

pada tanggal 3 November 2022) 

 

5. Kotrol Keberdayaan 

Indikator kontrol keberdayaan untuk melihat sejauhmana 

pemberdayaan nelayan yang dilaksanakan dapat meningkatkan 

kemampuan masyarakat untuk mengotrol dan mengelola sumberdaya 

yang ada. Menurut penuturan Bada selaku anggota KUBE Mina Baru 

Karya yang menyatakan bahwa: 

 “Kegiatan pemberdayan melalui KUBE Mina Baru Karya tentunya 

dapat meningkatkan kemampuan nelayan untuk mengelola usaha 

guna perbaikan kesejahteraan”. (Wawancara dengan Bada selaku 

anggota KUBE Mina Baru Karya pada tanggal 3 November 2022) 

 

Hal ini diperkuat oleh Hasan selaku anggota KUBE Mina Baru 

Karya yang menyatakan bahwa : 

 “Dengan program pemberdayaan ini para nelayan mendapat 

pelatihan dan penyuluhan sehingga kemampuan untuk mengelola 

usaha terus meningkat”. (Wawancara dengan Hasan selaku anggota 

KUBE Mina Baru Karya pada tanggal 5 November 2022) 
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BAB IV 

ANALISIS PEMBERDAYAAN NELAYAN MELALUI 

KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) MINA BARU 

KARYA DI KELURAHAN MUARAREJA KECAMATAN 

TEGAL BARAT KOTA TEGAL 

 

A. Analisis Tahapan Pemberdayaan Nelayan Melalui Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) Mina Baru Karya 

Berdasarkan data temuan yang telah dijelaskan pada bab III dalam 

proses tahapan pemberdayaan nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) Mina Baru Karya dilakukan dengan berbagai program kegiatan 

pemberdayaan nelayan. Pemberdayaan secara bahasa  berasal dari Inggris 

“Empowerment” yang dapat diartikan  sebagai  pemberkuasaan,  dalam  arti 

pemberian  atau  peningkatan kekuasaan (power) kepada  masyarakat  yang  

lemah  atau  tidak  beruntung. (Susilo, 2016). Secara etimologis  

pemberdayaan  berasal  dari  kata  dasar  “daya” yang berarti kekuatan atau 

kemampuan. Bertolak  dari   pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat 

dimaknai sebagai  suatu  proses menuju berdaya atau proses untuk 

memperoleh daya kekuatan kemampuan, dan atau proses pemberian daya, 

kekuatan, kemampuan dari pihak  yang memiliki daya kepada pihak  yang  

kurang atau   belum  berdaya (Sulistyani, 2017). Proses  akan  merujuk  pada 

suatu  tindakan  nyata  yang  dilakukan secara   bertahap   untuk   mengubah 

kondisi   masyarakat   yang   lemah,   baik knowledge, attitude, maupun 

practice menuju   pada  penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar   dan   

kecakapan keterampilan   yang   baik (Ismaniar, 2021). Tujuan dari 

pemberdayaan  menunjuk pada hasil yang ingin dicapai oleh pada 

masyarakat yang berdaya yang memiliki kekuasaan, pengetahuan,  

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, 

maupun ekonomi. (Ginanjar, 1996) 

Teori tersebut sejalan dengan pemberdayaan nelayan melalui 

kelompok usaha bersama. bahwa pelaksanaan pemberdayaan nelayan 
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melalui KUBE Mina Baru Karya jugal mendapatl dukunganl daril masyarakatl 

dan lpemerintah setempat. Dinasl Kelautan danl Perikanan tidakl semata-matal 

memberikan bantuanl kepada KUBEl Mina Barul Karya ltetapi mendorong 

paral pengurus danl anggota KUBEl Mina Barul Karya agarl lebih berdayal 

dengan bantuanl yang ldi lberikan 

Nelayanl di Kelurahanl Muarareja memilikil pendapatan lyang 

dibawahl rata-lrata. Para nelayanl disana bergantungl pada lpenghasilan 

penangkapan ikanl dilaut secaral tradisional. Biasanyal para lnelayan mencaril 

ikan hanyal menggunakan alatl tangkap seadanyal dan jikal tidak memilikil 

kapal, paral nelayan menyewal kapal untukl melaut. lPadahal hasil daril melaut 

sajal belum tentul cukup untukl memenuhi lkebutuhan sehari-haril karena hasill 

tangkapan tidakl menentu apalagil jika lcuaca buruk nelayanl tidak bisal 

melaut. Olehl karena itul muncul gagasanl dari kelompokl nelayan dil 

Kelurahan Muararejal untuk membentukl Kelompok Usahal Bersamal 

(KUBE) Minal Baru Karyal dengan tujuanl untuk meningkatkanl pengetahuan 

danl keterampilan denganl harapan lpara nelayan dapatl mengembangkan 

lusahanya, sehingga dapatl meningkatkan lpendapatannya.  

Berdasarkan rumusan masalah yang pertama yaitu proses tahapan 

pemberdayaan nelayan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) di 

Keluarhan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, peneliti 

menemukan beberapa temuan yang mendukung berjalannya proses 

pemberdayaan nelayan yang telah dilakukan. Pada proses pemberdayaan 

nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mina Baru Karya yaitu 

sesuai dengan tahapan-tahapan pemberdayaan nelayan menurut Mardikanto 

lyaitu lsebagai lberikut : 

1. Tahapanl Seleksil Lokasil atau lWilayah 

Proses tahapan ini berarti menentukan wilayah dilakukan sesuai 

dengan kriteria yang disepakati oleh pihak pemberdayaan lembaga, 

pihak-pihak terkait dan masyarakat. Pada tahapan ini dilakukan seleksil 

lokasil latau lwilayah untukl pemilihan tempatl kegiatan 

pemberdayaanl nelayan lyang akan ldilaksanakan. Pada tahapl awal 
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pendirianl Kelompok lUsaha Bersamal (KUBE) Minal Baru lKarya, 

penentuan lokasil ditentukan lbersama-sama denganl pihak yangl 

terlibat yaitul Dinas lPerikanan dan lKelautan, Kepala lDesa, Anggota 

danl Pengurus KUBEl Mina Barul Karya. Kelompokl Usaha Bersamal 

(KUBE) Minal Baru lKarya disepakati sebagail lokasi kegiatanl 

pemberdayaan lnelayan karena memilikil potensi yangl dapat 

dimanfaatkanl dan ljumlah pendapatan paral nelayan dibawahl lrata-

rata. Olehl karena litu untuk mendapatkanl kesepakatan bersamal 

mengenai lpenentuan lokasi, lpihak-pihak yangl terlibat melakukanl 

musyawarah luntuk menghasilkan keputusanl bersama. Penentuanl 

lokasi ataul wilayah sangatl penting putuskanl bersama diawall untuk 

lmenghindari konflik antarl pemangku lkepentingan”.  

 

2. Tahapan Sosialisasi 

Proses tahapan ini berarti pemberdayaan masyarakat dilakukan 

melalui sosialisasi dalam proses mengomunikasikan bentuk program 

sehingga tercipta dialogl ldengan lmasyarakat. Melaluil sosialisasi lini 

nantinya akanl membantu  meningkatkanl pemahaman lmasyarakat 

tentang programl dan ataul kegiatan pemberdayaanl masyarakat lyang 

telah direncanakan sebelumnya. Sosialisasi yang dilakukan dalam 

pemberdayaan nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

Mina Baru Karya biasanyal dilakukanl olehl pengurusl ataul anggota yangl 

memiliki lketerampilan. Ataupun sosialisasil yang dilakukanl dari pihakl 

luar KUBEl Mina Barul Karya daril intansi yangl ahli dalaml bidangnya 

sepertil dari Balail Pendidikan danl Pelatihanl (BP3) Kotal Tegal danl 

Dinas lKelautan & lPerikanan.  

Sosialisasi yangl diberikan berupal keselamatan padal saat 

lmelaut, perawatan danl perbaikan mesinl kapal, perbaikanl alat tangkapl 

seperti gilll net, Basicl Safety Trainingl (BST). Paral pengurus danl 

anggota KUBEl Mina lBaru Karya senangl ketika mendapatkanl 

sosialisasi. Karenal dari kegiatanl sosialisasi tersebutl mendapatkan 
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lpengetahuan dan ketrampilanl berupa materil yang akanl di terapkanl 

dalam menjalankanl kegiatannya sebagail nelayan danl bekal hidupl di 

lmasyarakat. 

 

3. Tahapan Proses Pemberdayaanl 

Proses tahapan ini berarti melakukan kegiatan edukasi kepada 

pihak masyarakat yang sudah terlebih dahulu dirancang, pemberdayaan 

ini meliputi beberapa hal yang dapat meningkatkanl kemampuanl ldan 

kemandirianl masyarakatl dalam meningkatkanl taraf lhidupnya. Padal 

tahapan inil pemberdayaan nelayanl melalui Kelompokl Usaha Bersamal 

(KUBE) yangl bertujuan untukl memulai danl mengembangkan usahal 

mereka agarl dapat lmeningkatkan kemampuan danl kemandirian dalam 

taraf hidupnya. Berikut program-program pemberdayaan nelayan 

melalui KUBE Mina Baru Karya : 

a. Usahal Penangkapanl Hasill Lautl 

Usahal penangkapan hasill laut adalahl usaha lpokok yang 

dilakukanl oleh pengurusl dan anggotal KUBE Minal Baru lKarya. 

Penangkapan hasill laut dilakukanl secara ltradisional. 

b. Penyuluhan dan pelatihan 

Pemberdayaan nelayan melalui KUBE Mina Baru Karya 

merupakanl tempatl belajarl bagil paral nelayan lyang bergabung dalaml 

KUBEl Mina Baru Karya, yang bertujuan agar para nelayan memiliki 

wawasanl yangl lebihl luasl ldan memiliki keterampilanl untuk 

menjalankanl dan mengembangkan usahal sehinggal dapatl 

meningkatkanl ltaraf lhidupnya.  

c. Pertemuan rutin 

Kegiatan pertemuan rutin yang diadakan KUBE Mina Baru 

Karya setiapl satul lbulan lsekali. Pertemuan inil dilakukan rutinl secara 

lberkelanjutan setiap lbulan. Kegiatan lini lsangat bermanfaat bagil 

para pengurusl dan anggotal karena lpada pertemuanl ini bisa 

mendapatkan informasi dan bisa saling tukar pemikiran untuk 
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membahas kendala yang dialami oleh para nelayan.  

d. Prosesl Penyaluran Bantuanl 

Bantuanl diberikanl olehl Pemerintahl Kotal Tegal lsebagai modal 

lkerja. Bantuan yangl didapatkan luntuk mengembangkan usahal bagi 

pengurusl dan anggotal KUBE Mina Baru Karya.  

e. Simpan Pinjam 

Pinjaman modal yang dibentuk oleh KUBE Mina Baru Karya 

bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada para pengurus dan 

anggota. Program ini ditujukan untuk perbaikan kapal atau 

penambahan alat untuk melaut. Pemberian dukungan dengan 

memberikan pinjaman modal sangat membantu para pengurus dan 

anggota.  

 

4. Tahapan Pemandirian Masyarakat 

Pemandirianl lmasyarakat, dilakukanl pendampinganl luntuk 

menyiapkan masyarakatl agar lbenar-benar mampul mengelola 

kegiatannyal sendiri. Prosesl pemberdayaan masyarakatl harus 

didampingil oleh suatul tim falisitatorl yang bersifatl multidisiplin. lTim 

pendamping inil merupakan salahl satu externall factor ldalam 

pemberdayaan lmasyarakat, yang berperanl aktif padal saat prosesl awal 

namunl akan berkurangl secara bertahapl selama prosesl berjalan lsampai 

masyarakat sudahl mampu melanjutkanl kegiatannya lsecara lmandiri. 

Padal tahapan inil prinsip pemberdayaanl masyarakat bertujuanl 

untuk memandirikanl masyarakat danl meningkatkan tarafl hidupnya, 

makal pemandirian masyarakatl dilakukan lberupa pendampingan untukl 

menyiapkan masyarakatl agar ldapat mengelola sendiril kegiatannya. 

Dalaml pelaksanaan pemberdayaanl nelayan melaluil Komunitas Usahal 

lBersama (KUBE) Minal Baru Karyal akan dipantaul terus 

perkembangannyal oleh seorangl pendamping daril Dinas Kelautanl dan 

lPerikanan. Kegiatan pemberdayaanl nelayan melaluil KUBE Minal Baru 

Karyal diarahkan kepadal kegiatan yangl dapat mengembangkanl dan 
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menunjangl usaha lyang dilakukan olehl pengurus danl anggota KUBEl 

Mina Barul Karya. Tahapl pemandirian dalaml penitian inil dapat dilihatl 

dari pemerolehanl pengetahuan danl keterampilan barul baik lpengurus 

dan anggotal KUBE Minal Baru Karyal serta keinginanl untuk mengelolal 

usaha demil hidup yangl mandiri danl produktif, lmaka dari itul 

pemberdayaan nelayanl melalui KUBEl Mina Barul Karya telahl berjalan 

sesuail dengan tujuanl yang ldiharapkan”.   

 

B. Analisis Hasil Pemberdayaan Nelayan Melalui Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) Mina Baru Karya 

Pelaksanaan pemberdayaan nelayan melalui Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) Mina Baru Karya dinilail berhasill jikal tujuanl yangl telah 

ditetapkanl tercapai sertal mencerminkan kondisil pengurus danl anggota 

Kelompokl Usaha Bersamal (KUBE) Minal Baru lKarya mandiri, lmampu 

menjalin lkerjasama, semangat juangl tinggi, sertal mampu lmenentukan atas 

berbagail pilihan lyang lada. 

 Untukl mengetahui pencapaianl tujuan lpemberdayaan, maka lperlu 

diketahui berbagail indikator keberdayaanl yang dapatl menunjukan 

lseorang atau komunitasl itu berdayal atau ltidak. Ada limal dimensi sebagail 

tolak lukur dari keberhasilanl pemberdayaan lmasyarakat, yaitu terdiril dari 

lkesejahteraan, akses, kesadaranl kritis, partisipasil dan lkontrol. Lima 

dimensil tersebut ladalah analisis yangl bersifat ldinamis, saling 

berhubunganl satu samal lain danl saling lmenguatkan. (Sumodiningrat, 

1996) 

1. Kesejahteraan 

Indikator ini dapat diukurl daril tercukupinyal kebutuhanl lpokok 

seperti lsandang, papan, lpangan, pendapatan, lpendidikan dan 

lkesehatan. Berdasarkan indikator kesejahteraan, maka hasil penelitian 

pemberdayaan nelayan melalui KUBE Mina Baru Karya di Kelurahan 

Muarareja menunjukan bahwa programl lpemberdayaan nelayanl yangl 

dilaksanakanl selama inil cukup ldirasakan lmanfaatnya. Pendapatan 
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para pengurus dan anggota KUBE Mina Baru Karya terus meningkat 

dengan adanya program pemberdayaan masyarakat. Sehingga 

kebutuhan pokok seperti sandang, papan, pangan, pendidikan dan 

kesehatan tercukupi.  

Sesuai dengan data yang peneliti dapatkan, peneliti 

menemukan beberapa hasil dari peningkatan kesejahteraan nelayan 

yang dilakukan oleh KUBE. Peningkatan kesejahteraan menunjukan 

bahwa ketika kebutuhan pokok dapat terpenuhi maka suatu keluarga 

memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Tingkat kesejahteraan 

nelayan telah meningkat, dapat dilihat yang biasanya membeli baju 

hanya setahun sekali, setelah menjadi anggota KUBE dapat membeli 

baju tidak setahun sekali.  

Maka dapat diketahui bahwa pemberdayaan nelayan melalui 

KUBE dapat menambah penghasilan. Meskipun tidak banyak tetapi 

peningkatannya dapat dirasakan. Peningkatan itu dapat meningkatkan 

tahap kesejahteraan.  

2. Akses 

Indikator ini dapat diukur tidakl adanyal aksesl lmerupakan 

penghalangl terjadinya peningkatanl kesejahteraan. Kesenjanganl 

terjadi padal dimensi inil disebabkan olehl tidak adanyal kesetaraan 

aksesl terhadap sumberl daya yangl dimiliki olehl mereka yangl berada 

dil strata kelasl atas dibandingkanl mereka yangl berada dil strata kelasl 

bawah. Sumberl daya berupal waktu, ltenaga, lahan, lkredit, informasi, 

lketerampilan dan llain lsebagainya. 

Berdasarkan hasil penelitian, indikator akses ldilihat ldari 

apakahl programl pemberdayaanl yang dilaksanakanl dapat ldirasakan 

manfaatnya bagil masyarakat nelayanl dalam lmemperoleh lakses 

sumberdayal yang diperlukanl untuk perbaikanl kesejahteraan, sepertil 

mendapatkan linformasi, mendapatkan lpelatihan, kemudahan 

mendapatkanl modal lusaha. Program pemberdayaan nelayan melalui 

KUBE Mina Baru Karya dalam indikator akses cukup baik, dimana 
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masyarakat nelayan adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi 

dan mendapatkan pelatihan dari Dinas Perikanan.  

3. Kesadaran Kritis 

Indikator ini dapat diukur kesenjanganl yangl terjadil ldalam 

kehidupanl bermasyarakat bukanlahl tatanan alamiahl yang ltelah 

berlangsung sejakl dahulu kalal dan lsemata-mata karenal kehendak 

lTuhan, melainkan lebihl bersifat strukturall sebagai akibatl dari adanyal 

diskriminasi yangl melembaga. Keberdayaanl masyarakat padal 

dimensi inil yaitu lberupa kesadaran masyarakatl bahwa kesenjanganl 

tersebut adalahl tatanan lsosial yang dapatl dan lharus ldirubah. 

Berdasarkan indikator kesadaran kritis, maka hasil penelitian 

pemberdayaan nelayan melalui KUBE Mina Baru Karya di Kelurahan 

Muarareja menunjukan bahwa denganl ladanya programl 

pemberdayaanl nelayan yangl dilaksanakanl dapat memberikanl 

manfaat ataul dampak dalaml hal lmeningkatkan kesadaran akanl 

pentingnya meningkatkanl kesejahteraan lkeluarga. Dari hasil l 

wawancara diperolehl bahwa kinerjal program pemberdayaanl nelayan 

dil Kelurahan Muararejal dilihat ldari indikator kesadaranl kritis cukupl 

dirasakan olehl sebagianl pengurus dan anggota KUBE Mina Baru 

Karya, namun belum maksimal. Sebagian pengurus dan anggota 

kurang memiliki kesadaran akan pentingnya meningkatkan 

kesejahteraan kurang terwujud. 

4. Partisipasi Keberdayaan 

Indikator ini dapat diukur dalam tingkatan ini adalah 

masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya, 

masyarakat pun ikut andil di dalam proses pengambilan keputusan 

agar kepentingan dari masyararakat itu tidak terabaikan. Berdasarkan 

hasil penelitian, bahwa indikator partisipasi keberdayaan inil cukupl 

baikl dimanal masyarakatl nelayan ikutl serta dalaml proses 

pengambilan keputusan. Hal ini karena keputusan bersama 

menyangkut keputusan banyak orang. Dengan melibatkan masyarakat 
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untuk berpartisipasi maka program pemberdayaan akan lebih mudah 

dilaksanakan dan sesuai dengan kondisi masyarakat.  

5. Kontroll Keberdayaanl 

Seluruhl lapisanl masyarakatl ikutl memegangl kendali lterhadap 

sumberl daya yangl ada, semual lapisan masyarakatl dapat memenuhil 

hak-lhaknya, bukanl hanya lorang-orang yangl berkuasa sajal yang 

lmenikmati lsumber ldaya, akan tetapil seluruh lapisanl masyarakat 

lsecara lkeseluruhan. Berdasarkan penelitian ini, bahwa indikator 

kontrol keberdayan sudah baikl dimanal kemampuanl masyarakatl 

lnelayan untuk mengelolal sumber dayal yang dimilikil meningkat. 

lKarena untuk mengetahuil indikator kontroll leberdayaan dilihatl dari 

apakahl dengan adanyal program pemberdayaanl dapat meningkatkanl 

kemampuan  danl apakah dengan adanya program pemberdayaan 

melalui KUBE Mina Baru Karya para nelayan dapat mewujudkan rasa 

keadilan untuk menikmati dan mengelola sumberdaya yang ada.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian pemberdayaan nelayan 

melalui Kelompok Usaha Bersama Mina Baru Karya yangl telahl ldilakukan, 

lmaka penulisl dapat menarikl kesimpulan sebagail berikut lpenyelenggaraan 

pemberdayaan nelayanl melalui Kelompokl Usaha Bersamal Mina Barul 

Karya dil Kelurahan Muararejal Kecamatan Tegall Barat Kotal Tegal meliputil 

beberapa ltahapan lyaitu: 

1) Tahapl Seleksi Lokasil dan Wilayahl ini pentingl agar tujuanl lembaga 

ldalam pemberdayaanl masyarakat ltercapai. 

2) Tahap Sosialisasi ini sangat penting untuk menciptakan komunikasi 

serta dialog dengan masyarakat. Sosoalisasi pada program 

pemberdayaan nelayan sangat membantu untuk meningkatkan 

pengetahuan pada nelayan. 

3) Tahap Proses Pemberdayaan terdiri dari : usahal lpenangkapan lhasil 

llaut,  penyuluhanl dan lpelatihan, pertemuan lrutin, proses lpenyaluran 

lbantuan, dan simpan pinjam. 

4) Tahap Pemandirian berupa pendampingan untuk menyiapkan 

masyarakat agar dapat mengelola sendiri kegiatannya. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa, pemberdayaan 

nelayanl melaluil Kelompokl Usahal Bersamal (KUBE) Minal Baru Karyal 

telah memberikanl dampak yangl positif terhadapl peningkatan pendapatanl 

pengurus danl anggota, peningkatanl wawasan danl pengetahuan, sertal 

meningkatkan kesetiakawananl sosial. Tentunyal terdapat kendalal pada 

pelaksanaanl program pemberdayaanl nelayan melaluil KUBEl Mina Baru 

Karya. Kendala yang dihadapi oleh KUBE Mina Baru Karya yaitu 

keterbatasan modal sehingga kegiatan simpan pinjam sempat terhenti. 

Bentuk keberhasilan pemberdayaan nelayan melalui KUBE Mina 

Baru Karya dapatl dilihatl melaluil lima lindikator, antara lainl kesejahteraan, 
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akses, kesadaran kritis, partisipasi keberdayaan, dan kontrol keberdayaan. 

Pemberdayaan nelayan melalui KUBE Mina Baru Karya lsangat lmembantu 

pengurusl danl anggotal untuk memenuhil kebutuhan lrumah ltangga. 

B. Saran 

Berdasarkanl daril hasill penelitianl yangl didapat daril pemberdayaan 

nelayanl melalui Kelompokl Usaha Bersamal (KUBE) Minal Baru Karyal di 

Kelurahanl Muarareja Kecamatanl Tegal Baratl Kota Tegall ada beberapal 

saran daril penulis. Adapunl saran-saranl dari penulisl sebagai lberikut : 

1. Bagil Pemerintah Kota Tegal Khususnya Dinas Perikanan untuk 

memberikan tambahan modal usaha agar tepat sasaran apa yang 

dibutuhkan oleh para nelayan. 

2. Bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mina Baru Karya kedepannya 

agar mampu meningkatkan dan mempertahankan kerjasama dan 

semangat dalam kelompok dengan baik. 

3. Bagi masyarakat sekitar dapat memberikan dukungan, berpartisipasi 

untuk kemajuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mina Baru Karya 

dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan masyarakat juga 

merasakan dampak dari keberadaan Kelompok Usaha bersama (KUBE) 

Mina Baru Karya. 

C. Penutup 

lAlhamdulillah, pujil syukurl kepadal Allahl Swt yangl telah 

lmemberikan kesempatan kepadal peneliti dalaml menyelesaikan penyusunanl 

skripsi lini, tiada kemudahanl setelah kesulitanl melaikan atasl kehendak 

Allahl SWT. Penelitil menyadari bahwal masih banyakl sekali kekuranganl 

dalam lpenyusunan skripsi lini. Oleh karenal itu kritikl dan saranl yang 

sifatnyal membangun ldari pembaca sangatl penulis lharapkan.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1  

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Untuk Ketua KUBE  

1. Bagaimana awal pembentukan Kelompok Usaha Bersama? 

2. Bagaimanal bentukl dukunganl programl pemberdayaanl nelayan ldi Kelurahan 

lMuarareja? 

3. Bagaimanal awal pengenalanl program pemberdayaanl kepada lmasayarakat? 

4. Bagaimanal cara meningkatkan kapasitas anggota? 

5. Bagaimana awal pembentukan struktur organisasi? 

6. Apakah masyarakatl nelayanl dil Kelurahanl Muararejal  Kecamatan lTegal Barat 

Kotal Tegal telahl efektif dalaml mengelola programl pemberdayaan ltersebut? 

7. Apal kendala bapakl dalam menjalankanl tugas bapakl sebagai lketua  dalam 

memberikanl pemberdayaan padal masyarakat nelayanl yang adal di Kelurahanl 

Muarareja  Kecamatan lTegal Baratl Kota lTegal? 

8. Bagaimanal respon, saranl dan masukanl masyarakat nelayanl di lKelurahan 

Muarareja  Kecamatanl Tegal Barat Kota Tegall  terhadap lprogram 

pemberdayaan ltersebut ? 

9. Dalaml bentuk apal saja programl pemberdayaan yangl diberikan loleh 

masyarakat nelayanl yang adal di Kelurahanl Muarareja  Kecamatanl Tegal Barat 

Kota Tegal? 

10. Apakah bapak sebagai ketua mempunyai inovasi program untuk mendukung 

pemberdayaan masyarakat nelayan yang ada di Kelurahan Muarareja  

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal? 
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Untuk Anggota Kelompok Usaha Bersama  

1. Sudahl berapal lamal bapakl mengikutil program pemberdayaanl nelayan 

Kelompokl Usaha lBersama? 

2. Daril mana bapakl pertama kalil mengetahui lKUBE? 

3. Motivasil apa yangl mendorong bapakl mengikuti programl pemberdayaan 

nelayanl Kelompok lUsaha lBersama  

4. Kegiatan apa yang dilakukan di KUBE ? 

5. Manfaatl apal yangl bapakl dapatkanl setelah menjadil anggota lKelompok Usaha 

lBersama  

6. Dampakl apa yangl bapak perolehl setelah mengikutil program pemberdayaanl 

khususnya luntuk lkeluarga? 

7. Bagaiamanal pendapat bapakl terhadap programl pemberdayaan lyang diberikanl 

oleh lKUBE? 

8. Bagaimanal peran KUBEl dalam pemberdayaanl masyarakat nelayan di 

Kelurahan Muarareja  Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal?dapat berjalan 

dengan baik? 

9. Apakah bapak sebagai nelayan mendukung adanya program pemberdayaan 

tersebut untuk kesejahteraan ? 

10. Apakahl penghasilanl bapakl meningkatl setelahl mengikuti kegiatanl yang adal di 

Kelompokl Usaha lBersama? 

11. Apal tanggapanl bapak mengenail hasil daril program lpemberdayaan lini? 
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Untuk Sekertaris Kelurahan Muarareja 

1. Bagaimanal keadaanl SDMl pendudukl Kelurahanl Muarareja lKecamatan Tegal 

Baratl Kota lTegal? 

2. Apal saja programl pemberdayaan yangl ada dil kelurahan lMuarareja? 

3. Apakahl program-programl yang telahl dirancang mampul menjawab lkebutuhan 

lmasyarakat? 

4. Adakahl kritik danl saran daril masyarakat mengenail program pemberdayaanl 

melalui Kelompokl Usaha Bersamal Mina lBaru lKarya? 

5. Bagaimanal keberlanjutan kritikl dan lsaran ltersebut? 

6. Adakahl pihak yangl dilibatkan gunal mengawasi jalannyal program 

lpemberdayaan lnelayan? 

7. Apakah penghasilan nelayan meningkat setelah mengikuti Kelompok Usaha 

Bersama? 

8. Apakah pemerintah desa terlibatl dalaml pelaksanaanl lprogam, levaluasi dan 

lmemberikan lsolusi? 
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Lampiran 2 

DOKUMENTASIl 

 

 
 

Wawancara dengan Pengurus KUBE Mina Baru Karya 

 

 
 

 
 

Wawancara dengan Anggota KUBE Mina Baru Karya 
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Kapal untuk kegiatan usaha penangkapan ikan 

 

 
 

Alat tangkap untuk kegiatan usaha penangkapan ikan 
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Pelatihan dari Dinas Perikanan  

 

 

 

 
 

Pertemuan Rutin Kube 
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Usaha sampingan 
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