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ABSTRAK

Penelitian inidilakukan di perkampungan nelayan Danau pengembung, Kecamalan Selimbau,
Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang peranan
wanita tani-nelayan dalam masyarakat nelayan perairan umum di Danau pengembung, yang
meliputi keterlibatan wanita dalam usaha tani nelayan dan peranan wanita dalam pengambilan
keputusan. Metode yang digunakan adalah pemahaman pedesaan secara partisipatif (pRA)
dengan melibatkan 33 orang pria/wanita nelayan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer
dan data sekunder. Data di analisis menggunakan metode Harvard dan dibahas secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran wanita dalam masyarakat nelayan perairan umum
di Danau Pengembung terlihat pada bidang produksi dan panen, pasca panen, dan penjualan
hasil perikanan. Pengambilan keputusan dalam kegiatan usaha tani-nelayan secara umum
dilakukan secara bersama-sama antara pria dan wanita, tetapi dalam pemasaran hasil wanita
tani-nelayan cukup berperan. Demikian pula dalam pemanfaatan uang keperluan sehari-hari
peranan istri terlihat lebih dominan. Untuk meningkatkan peranan wanita dalam sistem usaha
tani-nelayan perlu dilakukan pelatihan dan penyuluhan.

ABSIRACI .' The roles of women in the inland fishing community of pengembung Lake,
Kapuas Hulu District. By: Eko Dewantoro, punamawati and Djamatuddin

This research was conducted at the Pengembung Lake fishedes society, Selimbau Subdis-
tict Kapuas Hulu Distict. The research aimed for obtaining infomations related lo women,s roles
on decision making and activities in inland fishing community. Pafticipatory Rurat Appraisat (pRA)
was used as research method with 33 fishers. Pimary and secondary data were collected in this
research. Harvard method was used to analyze the data and lhe resu/fs were also briefly dis-
cussed desciptively. The results showed that women had roles at production, haNesting, pos-
haNesting and marketing activities. More over, decision making process ln tisheries activities are
involved both men and women; however the role of women in mafueting are significant women
had more roles in managing daily house hold budget. ln order to increase the role of women ln the
tisheies activities, a soft of trcining and extension should be conducted.

KEYWORDS : fish-farmer women, Pengembung Lake

PENDAHULUAN

Sebagian besar penduduk Indonesia (78%) tinggal
di pedesaan, sehingga kehidupan masyarakat erat
kaitannya dengan bidang pertanian. Oleh karena itu,
sektor pertanian memberikan sumbangan yang
sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Dalam
upaya mengembangkan pertanian di masa datang,
selain ditentukan oleh faktor alam dan teknologi, juga
tidak terlepas dari ketersediaan sumberdaya manusia.
Faktor alam tidak dapat dirubah, sehingga kualitas
sumberdaya manusia merupakan titik sentral yang
harus diperhatikan.

Sampaisaat ini, sektor pertanian menyerap tenaga
kerja baik pria maupun wanita yang cukup banyak.

Peran wanita diAsia dalam bidang pertanian cukup
besar karena lebih dari 50% kegiatan pertanian
dilakukan oleh wanita (Nancy el a/., 1997). Selain itu,
sumberdaya utama dalam pembangunan di sektor
pertanian adalah petani/nelayan dan keluarga. Oleh
karena itu, keberhasilan pembangunan pertanian
sangat ditentukan oleh peran aktif petani-nelayan
berserta anggota keluarganya (termasuk wanita tani).
Sebagai anggota keluarga tani, wanita tani dituntut
untuk lebih menguasai pengetahuan dan ketrampilan
terutama di bidang usaha tani (Wrjayanto, '1997).

Agar aspirasi, kepentingan dan peranan wanita
dapat terintegrasi dalam kebijaksanaan dan program,
perlu digali permasalahan pokok yang ada dalam
hubungan (mterrelationship) antara pria dan wanita di
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berbagai bidang, sesuai keputusan Menteri Negara
Urusan Peranan Wanita Nomor 06/Kep/MenUpwlll/
'1995 tentang pedoman penyusunan profil Kedudukan
dan Peranan Wanita Indonesia Tingkat Daerah
(Lumangkun et a/., 2000). Khususnya di bidang
pertanian. Permasalahan pokok itu dapat ditemu-
kenali dengan menggunakan analisis gender.

Dari pemantauan dan berdasarkan kacamata fakta
yang ada menunjukkan bahwa wanita sangat berperan
di bidang usaha tani, baik usaha tanitanaman pangan,
peternakan, perkebunan, maupun perikanan. pada
usaha tani perikanan, mereka berperan dari proses
produksi, panen hingga pasca panen. Namun,
kebilakan pembangunan pertanian yangdiambil,
tidak jarang mengabatkan peran mereka. Hal ini
mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi yang
dimiliki atau kurangnya pemahaman tentang hal
tersebut.

Berdasarkan kasus masyarakat nelayan di Dusun
Pengembung menunjukkan bahwa, pembuatan ala!
alat tangkap ikan, pembuatan keramba, pembuatan
perahu untuk menangkap ikan dilakukan oleh kaum
pria (suami). Walaupun demikian kaum wanita lebih
banyak alokasiwaktu kerjanya dari kaum pria dalam
hal memberi makan ikan. Sedangkan dari segi
pengolahan seperti membersihkan ikan sebelum
diolah, penggaraman ikan, pengasapan ikan,
penjemuran ikan, dan mencari kayu bakar untuk
pengasapan ikan lebih banyak dilakukan oleh kaum
wanita (istri). Pada kegiatan pengangkutan dan
pemasaran hasil banyak dilakukan oleh kaum pria
(suami).

Uraian di atas menunjukkan bahwa pria dan wanita
dalam melakukan kegiatan usaha tani mempunyai
peran masing-masing dengan pola tertentu. Pola
pembagian kerja antara pna dan wantta dikenal dengan
istilah pembagian kerja berdasarkan analisis gender.
Untuk lebih mamahami peranan wanita tani dapat
didekatidengan analisis gender pula. Dengan analisis
ini dapat diketahui peranan masing-masing anggota
rumah tangga, baik dalam proses produksi, panen
maupun pasca panen (Wt1ayanto, 1997).

Maksud dan Tujuan Penelitian

Penyusunan Peranan Wanita Tani-Nelayan dalam
masyarakat nelayan perairan umum Danau
Pengembung melalui analisis gender dimaksudkan
untuk memperoleh data dan informasi serta
tergalinya permasalahan gender, yang diperlukan oleh
para perumus kebijakan. Hal Ini perlu untuk
pengambilan keputusan dan perencanaan dalam
mengintegrasikan aspirasi, kepentingan serta peranan
wanita dan pria secara selaras, serasi dan seimbang
dalam proses pembangunan di segala bidang,
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termasuk kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan
mengetahui peranan wanita dalam usaha tani-nelayan,
baik pada kegiatan produktif maupun dalam mengambil
Keputusan.

METODE

Penelitian ini mengangkat peranan wanita tani
dalam sistem usaha tani-nelayan di Danau
Pengembung (Kawasan Danau Sentarum),
Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi ini dipilih secara
sengaja dengan pertimbangan bahwa relatifdekat
untuk d ija ngkau dibandingkan perkampungan
nelayan lainnya dan termasuk salah satu daerah
penghasil ikan perairan umum di Kabupaten
Kapuas Hulu yang hampir seluruh penduduknya
berprofesi sebagai nelayan. Dengan demikian,
informasi mengenai peranan wanita tani dalam
sistem usaha tani-nelayan dapat diperoleh dengan
lebih mudah dan merupakan gambaran peranan
wanita pada umumnya di perkampungan nelayan
perairan umum Kabupaten Kapuas Hulu.

Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri
dari data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh dengan metode pemahaman pedesaan
secara partisipatif (PRA) (Chambers, 1 996). Diskusi
yang dilakukan melibatkan ketua nelayan
Pengembung, nelayan, wanita tani-nelayan, dan
masyarakat yang memiliki profesi utama yang lain
disamping sebagai nelayan. Data sekunder
diperoleh dari BIPP Kabupaten Kapuas Hulu dan
Cabang Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
Data yang diambil terdiri dari karakteristtk wilayah,
penduduk dan aktivitas harian. Data yang diperoleh
ditabulasikan dalam bentuk tabel dan dianalisis
dengan metode Harvard.

Analisis Harvard merupakan salah satu metode
analisas penelitian gender. Metode ini mempunyai 3
komponen utama yaitu profil kegiatan, profil akses
dan kontrol, dan analisis faktor yang mempengaruhi
akses-kontrol. Untuk mengetahui peranan wanita
dalam pengambilan keputusan dapat digunakan
profil akses-kontrol (Purnamawati & Lumangkun,
2000)

Pada metode tersebut, keputusan orang tua laki
laki (dalam persen) terhadap suatu aktivitas
merupakan perbandingan antara jumlah responden
orang tua laki-laki yang setuju dengan jumlah
responden seluruhnya. Cara yang sama juga dapat
digunakan untuk keputusan orang tua wanita, anak
laki-laki dan anak wanita.



Jurnal Penelitian Perikanan lndonesia Volume 11 Nomor 3 Tahun 2005

Akses keluarga pada suatu aktivitas dapat
dikelompokkan menjadi dua yaitu orang tua dan anak.
Akses orang tua merupakan selisih dari analisis
orang tua laki-lakl dan wanita. Bila selisih tersebut
bertanda (+) berarti pengambilan keputusan
didominasi orang tua laki-laki, sebaliknya bila
bertanda (-) berarti pengambilan keputusan di
dominasi orang tua wanita. Besarnya akses anak
dapat dicari dengan metode yang sama dengan
pengukuran akses orang tua. Hasil analisis ini
selanjutnya akan dibahas secara deskriptif induktif,
sehingga dapat menggambarkan peranan wanita tani
nelayan Danau Pengembung secara umum.

HASIL DAN BAHASAN

Karakteristik Wilayah

Pengembung merupakan salah satu danau yang
ada di Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.
Di danau ini terdapat perkampungan nelayan yang
dicirikan dengan bentuk dusun tipe memanjang sesuai
alur danau. Transportasi dari Pengembung ke
Kecamatan Selimbau ataupun ke kecamatan lain tidak
begitu lancar, karena transportasi yang ada hanya
berupa angkutan air yang tidak setiap saat ada
(jumlahnya masih terbatas). Transportasi ke
Pengembung hanya berupa sampan motor cepat,
sampan motor paniang (sampan motor nelayan) dan
motor bandung (motor air berbentuk seperti rumah).
Sedangkan lamanya waktu yang ditempuh dari Nanga
Suhaid ke Pengembung adalah 3,5 jam jika
menggunakan sampan motor nelayan, kalau
menggunakan sampan motor cepat waktu yang
ditempuh adalah 2 jam.

Jalan di kampung nelayan tersebut pada dasarnya
tanah, tapi karena daerah tersebut termasuk rendah,
dan dapat digenangi air dan menjadi banjir pada saat
air danau naik, maka dibuat jalan berupa Jembatan-
jembatan kayu dengan ketinggian r 3 meter dari
permukaan tanah. Begitu pula halnya rumah-rumah
penduduk dan bangunan-bangunan lain yang ada di
daratan.

Beberapa sarana penunjang sepert warung-warung
telah ada di daerah tersebut, Tetapi warung-warung
umumnya hanya menjual bahan konsumsi, sehingga
untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi sebagian
besar masyarakat membeli pada kios-klos yang ada
di Kecamatan Selimbau, Semitau dan Nanga Suhaid
bahkan ada yang membeli sampai ke Sintang.
Sedangkan sarana penunjang lainnya yang ada yaitu
masjid, Puskesmas pembantu dan gedung Sekolah
Dasar (SD) yang merupakan SD cabang Sekulat.

Di Pengembung terdapal satu kelompok nelayan
dengan 61 anggota, nama kelompok tersebut adalah

" Kelompok Petani-Nelayan Pengembung". Kelompok
taninelayan inidipimpin oleh seorang ketua nelayan
Ketua nelayan di Pengembung mempunyai fungsi
ganda. Fungsi pertama sebagai pemimpan bagi
kelompok nelayan dan yang kedua juga berperan
sebagai kepala kampung.

Profil Nelayan Danau Pengembung
Kabupaten Kapuas Hulu

Penduduk Pengembung terdiri dari 61 KK
(merupakan penduduk tetap) dan 5-10 KK merupakan
penduduk nomaden yang datang nanya pada saat
musim ikan. Penduduk tetap biasanya memiliki rumah
sendiri di darat sedangkan penduduk nomaden
membuat rumah diatas rakit (lanting). Seluruh
penduduk pengembung (100%) adalah dari suku
Melayu dan beragama lslam.

Mata pencaharian utama penduduk Pengembung
adalah sebagai nelayan dan pembudidaya ikan dalam
keramba (ikan toman, ikan betutu dan ikan belida).
Mata pencaharian lain adalah berdagang, guru,
pengolah ikan asin baik dari hasil tangkapan sendiri
maupun hasil tangkapan nelayan setempat, dan
pengolah ikan asap (pada musim tertentu saja), serta
sebagai penggergaji kayu.

Sampai dengan tahun 2001 jumlah penduduk
Dusun Pengembung tercatat 246lrwa yang terdiri dari
50,41 persen (124 jiwal diantaranya adalah wanita,
dan sisanya 49,59 persen (122 jiwa) adalah pria.
Berdasarkan pada pembagian kelompok usia produktif
(Tabel 'l), sebagian besar penduduk termasuk dalam
kelompok usia produktif, yakni pada umur 16 - 50
tahun sebanyak 147 jiwa yang terdiridariT2liwawanila
dan 75 jiwa pria. Dengan melihat komposisi di atas
berarti tenaga wanita di Dusun Pengembung ini
mempunyai potensi untuk diberdayakan.

Keterlibatan tenaga ker.,a wanjta dalam sistem
usaha tani-nelayan dipengaruhi oleh sumberdaya
wanita itu sendiri. Menurut Salogyo (1984) dalam
Lestari et a/. (1997), wanita Indonesia di pedesaan
bersama kaum pria merupakan sumberdaya manusia
yang memiliki partisipasi cukup nyata khususnya
dalam hal pemenuhan fungsi ekonomi keluarga dan
rumah tangga. Hal ini dipertegas oleh Dahlia (1997),
bahwa salah satu aspek sumberdaya pembangunan
yang potensial apabila diikutsertakan secara aktif
dalam pelaksanaan pembangunan adalah wanita.
Keberadaan wanita secara nasionaldari segi kuantitas
lebih banyak dibandingkan dengan pria walaupun
secara regional (ditingkat propinsi) lumlah pria ada
yang lebih besar dibanding wanita. Di samping itu,
kaum wanita mempunyai peranan yang penting di
dalam kehidupan bermasyarakat dan beinegara,
dimana peranan yang dimaksud tidak saja unhik
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dipimpin tetapi juga untuk memimpin. Sumberdaya
wanita itu sendiri berkaitan dengan mata pencaharian
kepala keluarga, umur dan tingkat pendidikan serta
jumlah anak.

Profil Wanita Tani Nelayan

DariTabel 1 dapat dllelaskan bahwa secara umum
nelayan wanita di Dusun Pengembung Kabupaten
Kapuas Hulu didominasi oleh kelompok umur 16-50
tahun (29,27o/o\. Untuk umur 0-15 dan > 50 tahun
persentasenya tidak jauh berbeda yaitu berkisar
10,1670 sampai 10,98%. Berdasarkan persentase ini
masih banyak nelayan wanita yang tergolong usia
produktil Namun dari segi pendidikan, sebagian besar
pendidikan istri hanya sampai kelas 3 SD bahkan
ada yang belum merasakan pendidikan sama sekali.
Dengan kualitas seperti ini, perlu adanya upaya untuk
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka
melalui pendidikan non formal (penyuluhan). Menurut
Sulaeman (1997), pembangunan sumber daya
manusia dan alih teknologi merupakan misi utama
penyuluhan, maka institusi penyuluhan berada pada
posrsr yang sangat strategis dalam upaya
pemberdayaan wanita. Dan berbagai pendekatan
penyuluhan dapat digunakan secara efektif untuk
menjangkau kelompok didik wanita di pedesaan,
tanpa harus menganggu tatanan sosial dan budaya
yang ada. Pendekatan apapun yang digunakan,
seyogyanya aspek gender merupakan komponen
yang telah menyatu dengan komponen lainnya dalam
proses penyusunan program penyutuhan.

Profil Nelayan Pria

Seperti halnya dengan profil nelayan wanita,
nelayan pria (Tabel 1) pada umumnya didominasi
kelompok umur 16-50 tahun (30,49%). Persentase
terendah berada pada kelompok umur 0-15 tahun
(9,34%) dan > 50 tahun (9,76%). Berarti sebagian

besarjumlah nelayan pria berada pada usia produktif
dari umur 16 - 50 tahun dan masih cukup banyak
praa usia 50 tahun keatas yang masih aktif bekerja
sebagai nelayan. Berdasarkan tingkat pendidikan
sebagian besar nelayan pria hanya tamatan SD saja.
Berarti permasalahan ini sama dengan permasalahan
yang terjadi pada kelompok wanita nelayan. Maka
perlu adanya upaya untuk meningkatkan pengetahuan
dan ketrampilan mereka melalui pendidikan non for-
mal (penyuluhan)

Keterlibatan Wanita dalam Kegiatan Usaha
Tani Nelayan

Jadwal kegiatan sehari-hari menggambarkan
aktifitas harian. Keterlibatan wanita tani-nelayan
dalam kegiatan usaha tani-nelayan di Danau
Pengembung dapat dilihat dari aktivitas harian yang
disajikan pada Tabel 2. Wanita tani-nelayan dalam
rumah tangga mempunyai peranan yang cukup
penting. Mereka tidak saja sebagai ibu rumah tangga
biasa, tetapijuga berperan dalam kegiatan usaha tani-
nelayan. Fenomena ini telah diuraikan oleh Dahlia
( l997) bahwa pada beberapa negara ditemukan 60%
sampai dengan 80% dari jumlah penduduk wanita
merupakan tenaga kerja di Sektor pertanian. Selain
itu 75% sampai dengan 90% dari jumlah keseluruhan
penduduk bergantung pada sektor pertanlan, yang
berarti bahwa dalam banyak kasus proporsi tertinggi
dari penduduk wanita terlibat langsung dalam kegiatan
pertanran.

Pada Tabel 2 dan 3 dapat dilihat aktifitas harian
masyarakat Danau Pengembung. Dari aktivitas harian
ini dapat diketahui pelaku pekerjaan di rumah, dan
pekerjaan-pekerjaan yang bersifat produktif lainnya
sehingga ketjdakadilan gender pada suatu komunitas
akan terlihat. Dari kedua tabel tersebut tergambar
bahwa kaum wanata Dusun Pengembung lebih banyak
bekerja dari pada kaum pria. Besarnya curahan kerja

Tabel 1. Jumlah penduduk menurut kelompok umurdan jenis kelamin di Dusun Pengembung,2O0l
Table 1 . The number of inhabitants of Pengembung Village according to the age and sexs groups

Kelompok umur
(Tahun)/Groups of ages

(Years)
Jumlah/ l%l
Number

(%l Jumlah/ (%l
Number

PrialMen Wanitalwomen f o?3llTotal Number

Jumlah/
Number

0 - 15

to - cu

>50

23 9.34 25

75 30.49 72

24 9.76 27

10.16 48

29.27 147

10.98 51

19.51

59.76

20.73

JumlahlTotal Number 49.59 124 50.41 246 '100

Sumber/Source: Profil Dusun Pengembung, Kec. Selimbau (2})lrlProfiles of Pengembung
Village, Selimbau Subdistrict (2001)
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Tabel2. Jadwal aktivitas harian wanita tanidi perkampungan nelayan Danau Pengembung
Table 2. The schedule of daily activities of women in fish farmer village of Pengembung Lake

Wa ktu/Hours
(wrB) Kegiata n/A ctivities

04.30 - 05.00 Bangun, sholat subuh, masak, bersihkan rumah, mandi/Getting up, praying,
cooking, cleaning the house, taking a bath
Menyiapkan sarapan, menyiapkan perbekalan, mencuci pitnglPreparing
breakfast, preparing wc'rking supplies, washlng dlshes
Ke danau untuk menangkap ikanlGoing to lake to catch fish
Memberi makan ikan, membersihkan ikan hasil tangkapan, mandi,
memasak, makan, mencuci piring, sholat zuhur, istirahat/Feeding the fish,
cleaning the catch fish, taking a bath, cooking, having a lunch, washing
dishes, praying, taking a nap

Mencari kayu bakarlLooking for burning woods

Mandi, sholat ashar, memasak/Taking a bath, praying, cooking

Sholat magrib, makan malam/Praying, having a dinner
Sholat isya, santai (nonton TV dan nonton VCDt/Praying, relaxing (watching
Tv or VCD f ilm)

22.00 - 04.30 Tidu Going to bed
Sumber/Source: Data primer, diolahl Pdmary data, processed

Tabel 3. Jadwalaktivitas harian nelayan pria di perkampungan nelayan Danau Pengembung, 2001

Table 3. The schedule of daily activities of flshermen in fish farming village of Pengenbung Lake, 2001

Waktu/Hours
(WlB) Kegiatan/Actiyities

04,30 - 05.00 Bangun, sholat subuh, mandi/Gettng up, praying, taking a bath

05.00 - 05.30 Menyiapkan alat untuk menangkap ikan (misalnya : jala, pukat, bubu,
dsb)lPreparing fishing equipment (e.9. nets, fish traps, etc.)

05.30 - 1 1.00 Ke danau untuk menangkap ikanlGoing to lake to catch fish

11.00-15.00 Mandi, makan, sholat zuhur, memperbaiki alat tangkap yang rusak,
istiahayTaking a bath, cooking, having a lunch, praying, fixing fishing
equipment, taking a nap

15,00 - 16.30 Mengurus kerambalTaking care of cages

16.30 - 17.30 Mandi, sholat ashar, memberi makan ikan, dan memperbaiki sampan atau
perahu yang digunakan untuk menangkap ikanlTaking a bath, praying,

feeding fish culture, fixing the boat
'17,30 - 18.30 Sholat magrib, makan malamlPraying, having a diner
18.30 - 22.00 Sholat isya, santai (nonton ry dan nonton VCDtlPraying, relaxing (watching

TV or VCD film)
22.00 - 04.30 Tidurlcoing to bed

Sumber/Source: Data primer, diolahlPimary data, processed

istri di kegiatan usaha tani-nelayan ini logis bila seorang istri selaln mendapatkan tambahan
dikaitkan dengan fungsinya sebagai ibu rumah tangga penghasilan juga dapat melakukan fungsinya sebagai
(mengurus rumah, anak dan anggota keluarga ibu rumah tangga. Menurut Baharsjah (1997),wanita
lainnya). Karena pada umumnya aktifitas ini dapat cukup banyak memberikan konstribusi pada kegiatan
dilakukan di dekat rumah. Pada kegiatan tersebut, produksi dan kegiatan lain yang menambah

05.00 - 05.30

05.30 - 11.00
1 1.00 - 15.00

15.00 - 16.30
16.30 - 17.30

17.30 - '18.30

18.30 - 22.00
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penghasilan keluarga, karena itu kaum wanita
kadang-kadang terlibat dalam pekerjaan yang biasa
dilakukan oleh pria, sehingga tidak hanya sekedar
berperan sebagai anggota rumah tangga. Menurut
Suwondo (1990) dalan Noor dan Us (1995), wanita
tani di pedesaan mengemban tugas ganda, di
samping tanggung jawab utama dan perannya dalam
membrna keluarga sehat sejahtera, juga memberi
motivasi pada generasi (remaja) yang sehat dalam
rangka pembangunan ma n usia seutuhnya.
Selanjutnya Siwi (1990) datam Heruwati efal(199g)
menyatakan bahwa untuk bidang perikanan wanita
telah menyumbangkan 50ok-7 5o/o tenaganya pada
kegiatan tersebut dan tidak sedikit yang memberikan
penghasilan tambahan dan sumbangan yang cukup
berarti secara ekonomi. Kondisi seperti inilah yang
umumnya ditemui pada perkampungan nelayan di
Danau Pengembung.

Peranan Wanita Tani-Nelayan Dalam
Pengambilan Keputusan.

Pengambilan keputusan usaha tan i-nelayan
adalah keterlibatan istri, suamiatau keduanva daiam

Je nis ke p utusa n/
Kinds of decisions

memutuskan sesuatu di bidang usaha tani-nelayan,
sebelum kegiatan usaha tani-nelayan tersebut
dilaksanakan. Hal ini dipertegas oleh Lestarj et a/
(1997), yang menyatakan bahwa keluarga merupakan
unit pengambilan keputusan yang menentukan
beberapa orang dan siapa diantara anggota keluarga
yang harus beker.ja dan berapa jam setrap hari orang
tersebut perlu bekerja, mengurus rumah tangga dan
meneruskan sekolah. Pengambilan keputusan
tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Secara umum, dalam kegiatan usaha tani-nelayan
drputuskan secara bersama-sama. Namun untuk
aktivitas pengolahan ikan, penjualan hasit dan
pengelolaan keuangan istri (wanita tani-netayan) lebih
berperan. Satu hal yang cukup menarik untuk disoroti
adalah dalam hal pemasaran hasil, para wanita tani-
nelayan cenderung memilih memasarkan hasil-hasal
budidaya ikan dan ikan hasil olahan ke luar daerah
tempat tinggal (misalnya dibawa ke perbatasan
Serawak-Lanjak, Putussibau, S jnta ng maupun
daerah-daerah lain), dengan membawanya langsung
tanpa harus menunggu pedagang-pedagang dari Iuar
datang ke daerah tersebut untuk membelinya. Menurut

Tabel4. Penentuan keputusan oleh keluarga tani di Danau pengembung, Kecamatan selimbau, (dalam
%1.2001

Table 4 Decision making by fishermen families in Pengembung Village, Selimbau Subdistrict (in %), 2001

Bapak/ lbu/ Pria I
Father M other Sons

(1) (21 (3)

Wa nita/ Orang tua/ Anak/
Daugther Parents Child

(4) (1)-(2) (3)-(4)

Ana
Children

l\4enentukan alat tangkap yang akan
digunakan/Delerm ining of fishing equipment
ta be used

2 M enentukan waktu penangkapan

fish

6. 't

9.1

6.1

+4

ikanlDetermining the time of catching fish
3 Menentukan ikan yang akan diolah, waktu jg.2

pengolahan dan aktifitas
pengolahan/Defeftn ining the fish, time and
activities of fish processrng
Perbaikan dan persiapan keramba dan panen 42.4
ikanlFixing and prepaing the fish traps and
haNesting

5

6
Memberi makan ikanlFeding the tish cutture
lkut dalam penyuluhan/Partic ipatng in
trainings or extentions
Pem as aran has il perik anan/M atu etinq the

42.4
21 .2

42.4

27 .3

42.4

42.4

0

-24 2 -6 1

3

0

0

42.4
12.2

424

42.4

9.1

ol
6.1

3

3

42.4

0

9.1

-1516.'1

618 Pengelolaan keuangan/Contro ing the money 21.2
umoer/Source Anatisis data primer/,Analysis ol pimary o

Ketera ngan/lvote : (+) Pria dominan, c) wanita dominan dan (o) pria dan wanita berimbang
(+) Men's domination, (-) women's domination, and (o) men and women shartrv dominatrcn
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Baharsjah (1997), melibatkan wanita secara penuh
dalam proses pengambilan keputusan dan
berpartisipasi sesuai kodratnya, akan
mengoptimalkan upaya keluarga dalam memanfaatkan
aset produktif yang damilikinya. Secara langsung hal
ini akan menunjang upaya peningkatan produktivitas
pertanian di pedesaan dan pada akhirnya akan
meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan
nasional sebagai suatu bangsa ditengah kompetisi
lingkungan global. Hal ini d ipertegas oleh Nancy et a/.
(1997), bahwa meningkatnya peluang bekerja bagi
v,/anita pedesaan akan meningkatkan potensi wanita
untuk mengambil keputusan.

Dalam pemanfaatan uang hasil penjualan untuk
keperluan sehari-hari umumnya diserahkan kepada
wanita, kecuali untuk keperluan yang membutuhkan
dana besar diputuskan secara bersama-sama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peranan wanita tani-nelayan melalui aktivitas di
bidang produksi, panen dan pasca panen, serta
penJualan hasil perikanan yang dilaksanakan didalam
mauDun di luar rumah memberikan konstribusi secara
langsung berupa material yang membantu dalam
pengelolaan dan pengeluaran rumah tangga yang pada
gilirannya menentukan kesejahteraan keluarga.
Pengambilan keputusan dalam kegiatan usaha tani-
nelayan secara umum dilakukan secara bersama-
sama antara pria dan wanita, tetapi dalam pemasaran
hasil wanita tanFnelayan cukup berperan, demikian
pula dalam pemanfaatan uang keperluan sehari-hari
Deranan istri lebih dominan.

Untuk meningkatkan peranan wanita dalam sistem
usaha tani-nelayan perlu dilibatkan wanita dalam
pelatihan dan penyuluhan terutama mengenai
penanganan pasca panen. Analisis lanjutan tentang
curahan tenaga kerja dan jenis-jenis usaha produktif
yang mungkin dapat dilakukan oleh para wanita tani-
nelayan diperlukan, sehingga dapat meningkatkan
pendapatan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Baharsjah, J. S. 1997. Potensi permasalahan dan
alternatif pendekatan pemberdayaan sumberdaya
wanita memasuki industrialisasi ped esaan.
Prosiding Lokakarya Pemberdayaan Sumberdaya
Wanita Melalui Pengembangan Agribisnis di
Pedesaan. Perhimpunan Ag ronomi Indonesia
(PERAGI) Bekerjasama dengan Kantor Menteri
Negara UPW dan Badan Agribisnis - Deptan. p. 1-
36.

Chambers, R. 1996. PRA; Partlcipatory Rural Appraisal-
Memahami Desa Secara Padisioatif. Kanisius.
Yogyakarta. p. 1-114.

Dahlia, D. '1997. Partisipasi wanita di bidang pertanian
Prosiding Lokakarya Pemberdayaan Sumberdaya
Wanita Melalui Pengembangan Agribisnis di
Pedesaan. Perhimpunan Agronomi Indonesia
(PERAGI) Bekerjasama dengan Kantor l\.4enteri
Negara UPWdan Badan Ag ribisn is - Deptan. p. 187-
194.

Heruwati, E.S., Wijono, A. dan [.4urniyati. 1998. Peranan
Wanita Nelayan Dalam Kegiatan Petikanan. Warla
Penelitian Perikanan lndonesia @) : 16-22.

Lestari. E. R.. Santoso l. dan Sulastri. R. D. 1997.
Konstribusi Wanita dalam Agribisnis Gula Semut di
Kabupaten Blitar, Prop. Jawa Timur. J urnal Penelitian
llmu-llmu Sosial (Socia/ Sciences). I (1) : 47-53.

Lumangkun, A., Purnamawati, Yusuf, A. dan Harniati.
2OO0. Laporan Hasil Profil Kedudukan dan Poranan
Wanita Tani di Kalimantan Baral. KerJasama
Lembaga Penelitian Universitas TanJung Pura
dengan Loka Pengkajian Teknologj Pertanian
Pontianak. Loka Pengkajian Teknologi Pertanian
Pontianak. Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian Departemen Pertanian.

Nancy, C, Gunawan, A. Oekeley, H.B. dan conroy, c.
'1997. Peran wanita tani dalam kegiatan dan
pengambilan keputusan usaha lani karet serla
konstribusinya terhadap pendapatan keluarga.
Pr8iding Lokakarya Pemberdayaan Sumberdaya
Wanita Melalui Pengembangan Agtibisnis di
Pedesaan. Perhimpunan Agronomi In donesia
(PERAGI) Bekerjasama dengan Kantor Menteri
Negara UPW dan Badan Agribisnis - Deptan. p. 13$-
155.

Noor. l\.4 dan Us. K.H. '1995. Konstribusi kaum wanita
dalam pengembangan sistem usaha tani mina padi
di Desa Nanggerang, Binong, Kabupaten Subang.
J. Penel. Perik. lndonesia | (4) : 61-70.

Profil Dusun Pengembung Kecamatan Selimbau
Kabuoaten Kaouas Hulu.

Purnamawati dan Lumangkun, A. 20OO. Lokakarya
Sosla/isasi dan lnkorporasi Saga Pada Penelitian
dan Pengkajian Teknologi Pertanian. Pontianak 18-
23 September 2000

Sulaeman, F. '1997. Pendekatan Penyuluhan dalam
Pemberdayaan Sumberdaya Perempuan N4elalui
Pengembangan Agribisnis di Pedesaan. Prcsiding
Lokakarya Pemberdayaan Sumberdaya Wanita
Melalui Pengembangan Agribisnis di Pedesaan.
Perhimpunan Agronomi lndonesia (PERAGI)
Bekerjasama dengan Kantor lMenteri Negara UPW
dan Badan Agribisnis - Deptan. p 207-224.

Wijayanto, B. 1997. Peranan wanita tani dalam sistim
usaha tani padi (Studi Kasus di Desa Rejomulyo Kab.
Lampung Tengah). Prosiding Lokakarya
Pemberdayaan Sumbeftaya Wanita Melalui
Pengembangan Agribisnis di Pede saan.
Perhimpunan Agronomi Indonesia (P ERAG l)
Bekerjasama dengan Kantor N,4enleri Negara UPW
dan Badan Agribisn is-Depta n. p. 165 -'172.

111




