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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Pedoman Transliterasi Arab-latin 

 Translitarasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya, 

yang dimaskud dengan transliterasi Arab-Latin dalam problem ini adalah penyalinan 

huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya. 

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

pada table berikut : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf  Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jin j Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش
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 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain „ apostrep terbalik ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Min M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah „ Apostop ء

 Ya Y Ye ئ

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

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

 

 

 



 
 

xiii 

 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti Vokal Bahasa Indonesia. Terdiri atas vokal 

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

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha  a A ا َ

 Kasrah i I ا َ

 Dammah u U ا َ

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliteransinya berupa gabungan huruf yaitu : 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha dan ya ai a dan i ى َ 

 Fatha dan wau au a dan u ؤَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

Harkat dan huruf Nama Huruf tanda Nama 

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

 Kasrah dan ya i i dan garis di atas ى

 Dammah dan wau u u dan garis di atas وَ 
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4. Ta Marbutah  

Translinterasi untuk tamarbutah ada dua yaitu : tamarbutah yang hidup atau 

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

sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 

[h]. walau pada kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata yang K 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbutah 

itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasyidid ( ). 

Dalam transliterasinya ini lambangkan dengan perulangan huruf (konsonang 

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

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

6. Kata Sandang 

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

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

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

sandang tidak tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-) 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi 

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

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia  

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an ), sunnah, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkainteks Arab, maka 

harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafzal al-jalalah (الله ) 

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

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

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huhuruf 

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap hurup awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf (AL-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi 

yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
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Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‟ala 

saw. = sallahu a‟laihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

Qs…/…: 4 = Q.S. Al-a‟raf 7/56-58  

UURI = Undang-Undang Republik Indonesia  

Kab. = Kabupaten 

Kec. = Kecamatan 

KK = Kartu Keluarga 

h. = Halaman 

IUP = Izin Usaha Tambang 

RTRW = Rencana Tata Ruang Wilayah 

RPJMD = Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
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ABSTRAK 
 

Nama : Adry Setiawan Abdul Majid  
NIM : 30400115095 
Jurusan  : Sosiologi Agama 
Judul Skripsi : Pengaruh Tambang Pasir Terhadap Perilaku Masyarakat di 

Desa Napa Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton 
Tengah 

 
 Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh tambang pasir terhadap perubahan 
perilaku masyarakat di desa napa kecamatan mawasangka kabupaten buton tengah. 
Fokus dan tujuan penelitian ini adalah pengaruh tambang pasir terhadap perubahan 
perilaku sosial-ekonomi masyarakat, selain itu, respon masyarakat terhadap terhadap 
hadirnya tambang pasir, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan 
perilaku masyarakat.  
 Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, dengan 
analisis deskriptif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun sumber yaitu terdiri dari  
sumber data primer antara lain : pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, 
tokoh pemuda, mahasiswa, pemilik tambang, buruh tambang, dan masyarakat, dan 
sumber data sekunder yaitu hasil observasi yang didapatkan penulis dilokasi 
penelitian. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan penulis dengan 
teknik obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara pengelolaan dan analisis 
data yang penulis gunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau 
penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Pengaruh tambang pasir terhadap 
perubahan perilaku sosial ekonomi masyarakat di desa Napa Kecamatan Mawasangka 
Kabupaten Buton Tengah memiliki dampak positif dan negatif. Dari tinjauan dampak 
negatif tambang pasif berefek pada berkurangnya silahturahmi antar sesama 
masyarakat, bergesernya perilaku masyarakat dari norma dan nilai-nilai yang telah 
diwariskan pendahulu kepada masyarakat, menurunnya semangat untuk melanjutkan 
pendidikan bagi masyarakat yang memiliki usia remaja, serta hilangnya lahan 
perkebunan masyarakat setempat. Sedangkan dilihat dari aspek positif hadirnya 
tambang pasir dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. 2) Hadirnya 
tambang pasir tentu memiliki beragam respon, diantaranya : respon pro, hal ini 
disebabkan hadirnya tambang pasir mendongkrat pendapatan ekonomi baik buruh 
maupun pemilik tambang, respon kontra, disebabkan oleh hilangnya lahan 
perkebunan masyarakat dan tercerabutnya nilai-nilai yang telah diwariskan leluhur 
kepada masyarakat, seperti batasan wilayah pemukiman dan pemanfaatan lahan, dan 
respon apatis, hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi masyarakat akan dampak 
yang timbulkan tambang pasir. 3) faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan 
perilaku masyarakat antara lain, faktor ekonomi, faktor sosial, dan adanya pengaruh 
kebudayaan luar. 
 Implikasi penelitian ini diharapkan kepada pemerintah kabupaten buton 
tengah khususnya pemerintah desa napa, sebagai pihak yang bertanggung jawab 
mengurusi persoalan ini harus lebih memperhatikan dampak-dampak yang cenderung 
berefek buruk kepada kelangsungan hidup masyarakat secara umum tanpa terkecuali, 
karena keberadaan tambang pasir di desa napa tidak sesuai dengan rencana tata ruang 
wilayah kabupaten buton tengah dan tidak memiliki surat izin usaha tambang.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Manusia pada dasarnya makhluk sosial yang sudah pasti mengalami tahapan 

perubahan baik secara individu maupun kelompok. Perubahan dalam setiap individu 

maupun kelompok disebabkan oleh berbagai kondisi, kondisi ini juga yang akan 

mempengaruhi kecenderungan manusia dalam berperilaku. Perilaku manusia 

ditentukan oleh kondisi-kondisi seperti sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. 

Selain, sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan, perilaku manusia juga ditentukan 

oleh kondisi geografis. 

 Perubahan sosial identik dengan perkembangan, baik cara berpikir maupun 

berperilaku, dari zaman komunal primitif hingga kapitalisme, tentunya melewati 

tahap perkembangan yang memiliki rentetan dan metode berbeda-beda disetiap 

perkembangannya.  

 Samuel Koenig dalam bukunya Mand and Society, the Basic Teaching of 

Sociology mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi 

yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia yang terjadi karena sebab-sebab 

intern maupun sebab-sebab ekstern.
1
 Perubahan ini telah dilewati oleh jutaan spesies 

manusia, tak terkecuali di Indonesia. 

 Indonesia melalui tahapan perkembangan yang cukup pesat, sehingga 

menyandang status sebagai Negara maju, indikator negara maju salah satunya 

infrastruktur yang layak untuk mendukung mobilitas dan mendukung pembangunan
2
. 

                                                             
1
Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, (Cet:48, 

Jakarta:Rajawali Pers, 2017), hal. 261 
2
http://www.google.com/amp/s/bisnis.tempo.co/ 
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Dari tahapan perubahan sosial, pembangunan merupakan suatu hal yang tak dapat 

dielakan oleh manusia. Namun, semangat manusia dalam membangunan justru akan 

berdampak pada kerusakan lingkungan sehingga menyebabkan perubahan perilaku 

manusia. Kerusakan lingkungan terus bertambah setiap harinya dan mengalami 

peningkatan sepanjang bentangan alam di Indonesia, baik kawasan lindung maupun 

kawasan yang memiliki keterbatasan daya dukung sumber daya alam. Kerusakan 

tersebut dilakukan oleh usaha-usaha komersil yang memiliki Izin Usaha Tambang 

(IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun yang dilakukan oleh individu-

individu yang tidak memiliki izin. 

 Pertambangan merupakan suatu kegiatan dasar yang dilakukan manusia dan 

berkembang pertama kali bersama-sama dengan pertanian. Oleh karena itu, 

keberadaan pertambangan tidak dapat dipisahkan dari suatu kehidupan atau 

peradaban manusia. Pertambangan juga disebut sebagai suatu kegiatan yang unik, hal 

ini sebabkan karena endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak 

merata di dalam kulit bumi baik jenis, jumlah, kualitas, maupun karakteristiknya dari 

bahan galian tambang tersebut
3
.  

 Kegiatan pertambangan tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan 

atau pencemaran lingkungan kualitas perairan di laut. Namun, juga akan berdampak 

langsung pada perubahan perilaku sosial. Semangat pembangunan juga mewabah 

hingga ke daerah-daerah diseluruh bentangan wilayah nusantara, termaksud 

Kabupaten Buton Tengah. 

 Kabupaten Buton Tengah merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) terletak di 

Pulau Sulawesi yaitu Sulawesi Tenggara, yang memisahkan diri dari Kabupaten 

                                                             
3
Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, (Jakarta, Sinar garafika, 2014), h. 
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Buton sejak 2014. Karena berstatus sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), sehingga 

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melakukan pembangunan besar-besaran, guna 

meningkatkan Infrastruktur dan menunjang kesejahteraan masyarakat. 

 Pembangunan di Kabupaten Buton Tengah masih membutuhkan banyak 

bahan material, salah satunya pasir untuk dijadikan syarat material bangunan. 

Material pasir diperoleh dari laut Kecamatan Mawasangka. Kecamatan Mawasangka 

dipilih karena alasan mampu menyediakan kebutuhan pasir yang dapat menopang 

pembangunan di Kabupaten Buton Tengah. Ditambah lagi kebijakan pemerintah yang 

memfokuskan pada pengembangan infrastruktur, sehingga pembangunan di 

Kabupaten Buton Tengah setiap harinya semakin tak terbendung. Oleh sebab itu, 

proses pembangunan di Kabupaten Buton Tengah sangat membutuhkan pasokan 

material pasir. Desa Napa yang terletak di Kecamatan Mawasangka dijadikan sebagai 

salah satu titik lokasi penambangan pasir. Tetapi, apabila aktivitas penambangan 

pasir dalam pengelolaannya tidak berjalan dengan baik maka akan menimbulkan 

dampak negatif pada keseimbangan struktur dan ekosistem laut. 

 Allah swt mengajurkan hamba-Nya tentang pentingnya menjaga kelestarian 

lingkungan dalam firman-Nya QS. Al-A‟raf /7:56-58 : 
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Terjemahnya : 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Dialah yang meniupkan 
angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya 
(hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau 
ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka 
Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti 
itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan 
kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya 
tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-
tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-
tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur

4
.  

 M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah Volume 5, Ayat 56 QS. 

al-A‟af alam raya telah diciptakan Allah swt, dalam keadaan yang sangat harmonis, 

serasi dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah swt telah menjadikannya baik, 

bahkan memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memperbaikinya. Salah satu 

berntuk perbaikan yang dilakukan Allah swt, adalah dengan mengutus para nabi 

untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. 

 Al-Qur‟an Surah al-A‟raf ayat 57 Al-Baqa‟I menjelaskan bahwa kualitas 

tanah dan kesinambungan kesuburannya terpenuhi dengan turunnya hujan, dan ini 

merupakan salah satu rahmat-Nya yang terbesar, sedangkan turunnya hujan melalui 

awan yang juga memerlukan angin,  selanjutnya Allah swt berfirman mengingatkan 

rahmat-Nya sekaligus membuktikan keniscayaan hari kiamat, bahwa dan Dialah 

bukan selain-Nya yang mengutus yakni meniupkan aneka angin sebagai pembawa 

berita gembira sebelum kadatangan-Nya. 

                                                             
4
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahna (Surabaya: Halim Publishing 

dan Distribusing, 2013), h. 119  
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 Kemudian dalam QS. al-A‟raf ayat 58 dijelaskan bahwa sebagaimana ada 

perbedaan antara tanah dengan tanah, demikian juga ada perbedaan antara 

kecenderungan dan potensi jiwa manusia dengan manusia yang lain dan tanah yang 

baik, yakni yang subur dan dipelihara, tanaman-tanamannya tumbuh dengan seizin, 

yakni berdasarkan kehendak Allah swt yang ditetapkan-Nya melalui hukum alam dan 

tanah yang buruk, yakni yang tidak subur. Allah swt tidak melimpahkan mereka 

potensi untuk menumbuhkan buah yang baik, karena itu tanaman-tanamannya hanya 

tumbuh merana, sehingga hasilnya sedikit dan kualitasnya rendah. Demikianlah kami 

mengulang-ulangi dengan cara beraneka ragam dan berkali-kali ayat-ayat, tentang 

tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Kami bagi orang-orang yang bersyukur, yakni 

yang mau menggunakan anugerah Allah swt sesuai dengan fungsi dan tujuannya.
5
  

 Pesan yang dapat diambil dari penggalan QS. al-A‟raf ayat 56-58 kepada 

manusia adalah Allah swt senantiasa mengwajibkan kepada hamba-Nya atas 

pentingnya menjaga seluruh ciptaan-Nya termaksud lingkungan. Allah swt 

menjadikan seluruh ciptaan-Nya untuk keperluan hidup manusia yang dapat 

dimanfaatkan dengan sebaik-bainya untuk memenuhi keperluan hidup. Oleh karena 

itu, wajib hukumnya sebagai hamba-Nya untuk menjaga kelestarian alam. 

 Dampak kerusakan lingkungan laut dan pencemaran perairan, proses kegiatan 

penambangan pasir juga berefek langsung terhadap perilaku masyarakat yang tinggal 

disekitar kawasan tambang tersebut. Desa Napa merupakan salah satu desa yang 

terletak di Kecamatan Mawasangka yang dijadikan kawasan pertambangan. Desa 

Napa sendiri secara letak geografis berada dipesisir pantai Kecamatan Mawasangka. 

                                                             
5
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, 

(Jakarta:Perputakaan Umum Islam Imam Jama‟, 2002), Vol. 5, h. 119 
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Masyarakat Desa Napa memiliki komposisi latar belakang profesi sebagai nelayan 

dan petani rumput laut, karena letak geografis yang memungkinkan untuk menekuni 

profesi dan menjadi penopang bertahan hidup. 

 Nelayan dan petani rumput laut merupakan profesi yang ditekuni masyarakat 

Desa Napa, sejak berdirinya desa ini yang sebelumnya bernama Dusun Mapalenda, 

berganti nama menjadi Desa Balo-Bone, pada tahun 1998 desa ini kemudian berganti 

nama menjadi Desa Napa. Dari beberapa tahapan perubahan yang terjadi di desa ini, 

tidak mempengeruhi profesi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yaitu 

nelayan dan petani rumput laut sebelum hadirnya tambang pasir. 

 Namun, sejak hadirnya tambang pasir di Desa Napa, telah merubah sebagian 

besar perilaku masyarakat dan menghilangkan identitas masyarakat desa. Kemudian, 

masyarakat di desa ini cenderung bersifat individual sejak hadirnya tambang dan 

lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Selain 

kepentingan pribadi, para pekerja tambang sering ditemui mengabaikan sesuatu yang 

sifatnya fundamental sebagai seorang hamba yakni perintah Allah swt tentang 

kewajiban untuk beribadah kapada-Nya, dan mereka justru lebih memilih untuk 

melanjutkan pekerjaan yang dianggap dapat menambah pundi-pundi pendapatan 

mereka. 

 Perilaku di atas sangat bertetangan dengan ajaran agama Islam tentang 

pentingnya beribadah kepada-Nya dan bahaya meninggalkannya. Allah swt berfirman 

dalam QS. Maryam/19:9 : 
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Terjemahnya : 

Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan 
shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui 
kesesatan.

6
  

 Pesan dari ayat ini bahwa tidak ada sesuatu apapun yang mampu menunda 

perintah kewajiban shalat, apalagi hanya karena persoalan nafsu duniawi. 

Kepentingan duniawi tidak kemudian menjadi batu sandungan untuk mengerjakan 

perintah Allah swt, kecuali orang yang lebih mengedapankan syahwat dunianya. 

Maka celakalah bagi mereka yang lalai dalam shalatnya. 

 Allah swt berfirman dalam QS. Al-Ma‟un/107:4-5 : 

                    َ 

Terjemahnya : 

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang 
lalai dari shalatnya.

7
 

 Perubahan perilaku atau sikap manusia timbul karena adanya stimulus, 

terbentuknya suatu sikap, itu banyak dipengaruhi perangsang oleh lingkungan sosial 

dan kebudayaan.
8
 Teori ini memiliki keterkaitan dengan kondisi masyarakat yang 

bermukim dikawasan pertambangan. Efek yang ditimbulkan dari lingkungan kawasan 

tambang, tidak hanya terjadi pada perilaku gaya hidup saja. Tetapi, berefek pada cara 

berpikir dan berperilaku anak-anak usia remaja yang berada dikawasan 

pertambangan. Kebanyakan dari mereka lebih memilih bekerja menjadi buruh 

tambang, ketimbang melanjutkan sekolah. Perilaku ini merupakan respons dari 

rangsangan lingkungan sehingga terjadi suatu perubahan perilaku pada masyarakat 

yang tinggal di kawasan tersebut. 

                                                             
6
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing 

dan Distribusing, 2013), h. 235 
7
 h. 563 

8
 H. Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 170 
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 Selain itu, Pergeseran perilaku masyarakat yang disebabkan oleh adanya 

ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu yang berlangsung terlalu 

lama dalam sebuah masyarakat berkemungkinan besar akan mendatangkan perubahan 

secara cepat atau revolusi.
9
 Masyarakat Desa Napa menganggap bahwa profesi 

nelayan dan petani rumput laut merupakan profesi yang lambat dalam memenuhi 

kebutuhan dan meningkatkan standar hidup, sehingga bekerja di tambang adalah 

langka yang tepat dalam meningkatkan taraf kualitas hidup dalam lingkungan sosial. 

 Fenomena lain yang terjadi dari kegiatan penambangan pasir yaitu hilangnya 

kesadaran pelaku atau pekerja tambang tentang pentingnya melestarikan lingkungan, 

mereka beranggapan bahwa uang adalah sesuatu yang lebih penting ketimbang hal 

lain yang sifatnya penting dan bersifat jangka panjang demi kelangsungan hidup 

generasi kedepannya. Pekerja tambang bahkan tidak segan melakukan tindakan 

kriminal ketika ada sekelompok yang tidak bersepakat dengan aktivitas tambang yang 

dianggap merampas lapangan pekerjaan mereka. 

  Berangkat dari kondisi ini sehingga penulis memutuskan untuk melakukan 

penelitian lebih jauh tentang pengaruh tambang pasir terhadap perilaku masyarakat 

yang ada di Desa Napa Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan judul, maka yang menjadi fokus penelitian adalah pengaruh apa 

saja yang timbul setelah adanya tambang pasir terhadap perubahan perilaku sosial-

ekonomi masyarakat. Selain itu, respon masyarakat yang bermukim disekitar area 

kawasan tambang serta faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan perilaku 

                                                             
9
Suriani, Sosiologi Pedesaan, (Cet:I, Samata, Rumah Cara Baca, 2014), h. 137 
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masyarakat setelah hadirnya tambang pasir. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

memfokuskan pada ruang lingkup masyarakat Desa Napa Kecamatan Mawasangka 

Kabupaten Buton Tengah. 

2. Deskripsi Fokus 

 Berdasarkan fokus penelitian, maka deskripsi fokus pada penelitian ini yaitu 

pengaruh tambang pasir terhadap perubahan perilaku sosial-ekonomi masyarakat di 

Desa Napa Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, apa saja respons 

masyarakat Desa Napa Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah terhadap 

tambang pasir, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan perilaku 

masyarakat yang ada di Desa Napa Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton 

Tengah. 

Pengaruh tambang pasir yang peneliti maksud adalah dampak dari proses 

beroperasinya tambang pasir terhadap perubahan perilaku sosial-ekonomi di Desa 

Napa Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Sedangkan perilaku 

masyarakat yang peneliti maksud adalah adanya pergeseran perilaku masyarakat 

setelah adanya tambang pasir di Desa Napa Kecamatan Mawasangka Kabupaten 

Buton Tengah.  

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang di 

atas, maka untuk memudahkan proses penelitian guna menghindari pembahasan yang 

terlalu meluas diperlukan adanya perumusan masalah. Berangkat dari pernyataan di 

atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh tambang pasir terhadap perubahan perilaku sosial-ekonomi 

masyarakat Desa Napa Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah ? 
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2. Bagaimana respon masyarakat Desa Napa Kecamatan Mawasangka Kabupaten 

Buton Tengah terhadap tambang pasir ? 

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peribuhan perilaku masyarakat Desa 

Napa Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah ? 

D. Kajian Pustaka 

1. Kiki Rizki Desianti pada tahun 2012 dalam skripsi yang berjudul “Dampak 

pertambangan pasir pada lingkungan sosial-ekonomi masyarakat di Desa 

Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang”. Penulis memfokuskan 

pada masalah dampak pada lingkungan sosial-ekonomi diantaranya terbukanya 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Namun, dampak positif yang dihasilkan 

berbanding jauh dengan dampak negatif dari hadirnya tambang pasir di Desa 

Pancanegara berupa kerusakan fasilitas umum, pencemaran udara dan kerusakan 

alam yang dialami oleh daerah. Metode yang digunakan untuk menjawab masalah 

yang ditemukan, penulis menggunakan metode kualitatif dan pendekatan 

deskriptif. Instrument utama penelitian adalah meneliti sendiri. teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu wawancara, observasi 

dan studi dokumentasi. Adapun hasil penelitian yang ditemukan penulis di 

lapangan adalah pertambangan pasir di Desa Pancanegara berdampak pada 

lingkungan sosial-ekonomi diantaranya terbukanya pekerjaan bagi masyarakat 

lokal, Namun, dampak positif yang dihasilkan berbanding jauh dengan dampak 

negatif dari hadirnya tambang pasir di Desa Pancanegara berupa kerusakan 

fasilitas umum, pencemaran udara dan kerusakan alam yang dialami oleh daerah. 

Terbukti dari adanya rekomendasi yang dapat diberikan yaitu dalam pemanfaatan 

sumber daya alam harus memperhatikan aspek lingkungan, pemerintah harus 
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berupaya membuat kebijakan yang mengatur masalah eksploitasi pasir, pihak 

perusahaan harus lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat terhadap 

pengawasan proses pengelolahan pertambangan pasir harus lebih ditingkatkan, 

dampak-dampak negatif yang timbul kemudian harus dapat diminimalisir.
10

  

2. Emil Salim pada tahun 2012 dalam skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat 

terhadap Pertambangan Galian C di Kecamatan Bangkinang Seberang Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam”. Penulis mengemukakan bahwa Usaha pertambangan 

bahan galian C di Kecamatan Bangkinang Seberang mulai pada tahun 2005 luas 

lokasi ± 4 hektar. Dari tahun 2005 sampai 2013 sudah ada 9 loksi pertambangan. 

Usaha ini dilakukan karena kekayaan sember galian C yang dimilikinya sangat 

prospek dan potensial. Tetapi didalam kegiatan telah menimbulkan dampak negatif 

yang berimbas pada kegiatan ekonomi masyarakat, contohnya : dalam 

pengangkutan produk bahan galian C menggunakan mobil-mobil besar sehingga 

mengakibatkan jalan raya menjadi rusak dan menghambat masyarakat dalam 

menjalankan aktifitas ekonomi. 

Persepsi masyarakat terhadap pertambangan bahan galian C di Kecamatan 

Bangkinang Seberang adalah masyarakat tidak setuju apabila pengusaha tidak 

memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan.Dan usaha pertambangan bahan 

galian C dalam berkonstibusi masih rasa kurang, sehingga masyarakat 

menganggap kehadirannya hanya membayangkan kehidupan masyarakat. 

Menurut ekonomi Islam mengenai pertambangan bahan galian C di Kecamatan 

Bangkunang Seberang dalam kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi 

                                                             
10

Kiki Rizki Desianti, Skripsi : “Dampak Pertambangan Pasir Pada Lingkungan Sosial-

Ekonomi Masyarakat di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang”, (Serang : 

Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 

2012), h.2 
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Islam, karena ditemukan indikasi-indikasi yang bertentangan dengan prinsip 

ekonomi Islam, seperti melanggar kaidah-kaidah dalam berproduksi dan proses 

produksi. 

Seharusnya didalam berproduksi hendaklah tidak melanggar kaidah-kaidah 

produksi agar terjaga keseimbangan antara pengusaha, pemerintah dan masyarakat 

dan tetap terjaga kelestarian lingkungan hidup.Supaya mendapatkan keberkahan 

dan menjaga bumi Allah SWT.
11

  

3. Nova Ardiana pada tahun 2012 dalam skripsi yang berjudul “Dampak 

Penambangan Batu Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pekon 

Tambahrejo Barat Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu”. Penulis 

menjelaskan bahwa Aktivitas penambangan batu berdampak positif terhadap 

kehidupan sosial masyarakat terbukti dengan kehidupan warga semakin guyun 

rukun dan semakin baiknya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang 

memadai.  

Selain itu, dampak terhadap perekonomian bagi masyarakat adalah berdampak 

baik dan positif dengan meningkatnya pendapatan masyarakat serta munculnya 

beragam took kelontong dan warung makan yang menunjang kehidupan ekonomi 

masyarakat.
12

 

4. Siti Fatonah pada tahun 2018 dalam skripsi yang berjudul “Dampak Kegiatan 

Penambangan Pasir Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Sendangsari, 
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Emel Salim, Skripsi : “Persepsi Masyarakat Terhadap Pertambangan Galian C di 

Kecamatan Bangkinang Seberang dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Riau : Ekonomi Islam, Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012). 
12

 Nova Ardiana, Skripsi : “Dampak Penambangan Batu Terhadap Kehidupan Sosial 

Ekonomi Masyarakat Pekon Tambahrejo Barat Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu”, 

(Bandar Lampung : Sosiologi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2012). 
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Pajangan, Bantul, Yogyakarta”. Penulis menjelaskan bahwa ketersediaan pasir di 

Desa Sendangsari dapat dilihat dari lokasi penambangan, lahan penambangan, dan 

stok pasir. Masyarakat Desa Sendangsari menggunakan model penambangan pasir 

secara manual dan mekanik. Penambangan pasir membawa sosial berupa dampak 

positif yaitu interaksi berupa kerja sama antara penambangan pasir, kerja sama 

dalam hal pemberian informasi, kerja sama dalam memecahkan masalah, menjaga 

hubungan baik antara penambang pasir dengan cara melakukan perkumpulan 

arisan, persaingan sehat antar penambang. Untuk dampak negatif yaitu adanya 

konflik. Sedangkan untuk dampak ekonomi yaitu perubahan pendapatan 

penambang, keluarga penambang mengalami peningkatan kesejahteraan yang 

tidak signifikan dan pemenuhan kebutuhan penambang sudah semakin terpenuhi.
13

  

E. Manfaat dan Tujuan Penelitian 

1. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut : 

a. Secara teoritis, penelitian ini bisa memberikan konstribusi ide bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya untuk memungkinkan dilakukan pengembangan serta menjadi 

inspirasi bagi penelitian serupa. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

a) Masyarakat umum 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi upaya penyadaran masyarakat agar lebih 

menyadari tentang pentingnya menjaga lingkungan demi keberlangsungan 

hidup jangka panjang. 

                                                             
13

 Siti Fatonah, Skripsi : “Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial 

Ekonomi Masyarakat di Desa Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakatya”, (Yogyakarta : 

Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, 2018). 
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b) Pemerintah 

Penilitian ini diharapakan bisa menjadi rujukan pemerintah dalam merancang 

atau menetapkan regulasi tentang penentuan lokasi penambangan pasir dan 

lebih mengedepankan AMDAL terlebih dahulu. 

c) Masyarakat disekitar kawasan pertambangan 

Penelitian ini diharapkan bisa mengetahui hadirnya tambang dapat 

mempengaruhi pendapatan ekonomi dan juga berefek pada pergeseran perilaku 

masyarakat yang tinggal disekitar kawasan pertambangan. 

2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Agar mengetahui pengaruh tambang pasir terhadap perilaku masyarakat Desa 

Napa Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. 

2. Agar mengetahui respon masyarakat Desa Napa Kecamatan Mawasangka 

Kabupaten Buton Tengah terhadap tambang pasir. 

3. Agar mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku masyarakat 

dengan hadirnya tambang pasir. 



 

 
 

 15   
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Pengaruh Sosial 

1. Definisi Pengaruh Sosial 

 Pengaruh sosial adalah wilayah psikologi sosial yang menyelidiki bagaimana 

orang dipengaruhi oleh tekanan (baik kenyataan atau perkiraan) orang atau kelompok 

lain
14

. Pengaruh sosial terbagi atas tiga bagian, yaitu : 

a. Konformitas  

Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial ketika sesorang mengubah 

sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada.
15

 Sebab-

sebab terjadinya konformitas yaitu : 

a) Pengaruh sosial normatif 

 Salah satu alasan penting mengapa seseorang melakukan konformitas adalah 

seseorang belajar bahwa dengan melakukan konformitas bisa membantu untuk 

mendapatkan persetujuan dan penerimaan yang diinginkan. Sumber konformitas 

ini dikenal sebagai pengaruh sosial normatif karena pengaruh sosial ini meliputi 

perubahan tingkah laku untuk memenuhi harapan orang lain.
16

  

b) Pengaruh sosial informasional 

 Pengaruh sosial informasional yaitu kecenderungan seseorang untuk 

bergantung pada orang lain sebagai sumber informasi tentang berbagai dunia sosial.
17

  

 

 

                                                             
14

 http://staffnew.uny.ac.id 
15

 Robert A Baron,Psikologi Sosial, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), h. 57 
16

Robert A Baron,Psikologi Sosial, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), h. 62 
17

Robert A Baron,Psikologi Sosial, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), h. 63 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas, yaitu : 

a) Kohesivitas dan konformitas, sebagai ketertarikan yang dirasakan oleh seseorang 

terhadap suatu kelompok. 

b) Konformitas dan ukuran kelompok, Asch menemukan bahwa konformitas 

meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok. 

c) Norma sosial deskriptif dan norma sosial injungtif, norma deskiriptif adalah 

norma yang hanya mendeskripsikan apa yang sebagian besar orang lakukan pada 

situasi tertentu. Sebaliknya, norma injungtif menempatkan perilaku yang diterima 

atau yang tidak diterima pada situasi tertentu.
18

  

b. Compliance (Kesepakatan) 

 Compliance merupakan suatu bentuk pengaruh sosial yang meliputi 

permintaan langsung dari seseorang kepada orang lain. Prinsip yang menjadi dasar 

kesepakatan,yaitu : pertemanan, komitmen, kelangkaan, timbal balik, validasi sosial, 

dan kekuasaan. 
19

  

c. Obedience (Kepatuhan) 

 Obedience merupakan Perubahan perilaku karena perintah orang lain yang 

memiliki otoritas. Faktor yang paling penting dalam kepatuhan adalah bahwa orang 

memiliki otoritas yang sah dalam situasi tersebut, sesuai dengan norma sosial yang 

berlaku.
20

  

  

                                                             
18

Robert A Baron, Psikologi Sosial, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), h. 267 
19

http://staffnew.uny.ac.id 
20

http://staffnew.uny.ac.id 
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B. Teori Perilaku Sosial  

1. Definisi Perilaku Sosial 

Perilaku dalam perspektif Islam disebut juga Akhlak. Akhlak berasal dari 

bahasa Arab jama’ dari bentuk mufradnya “Khuluqun” yang menurut logika diartikan 

budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat.
21

  

Perilaku memiliki arti yang lebih kongkrit dari pada “jiwa”. Karena lebih 

kongkrit itu, maka perilaku lebih mudah dipelajari dari pada jiwa dan melalui 

perilaku kita tetap akan dapat mempelajari jiwa. Termasuk dalam perilaku disini 

adalah perbuatan-perbuatan yang terbuka (overt) maupun yang tertutup (covert). 

Perilaku yang terbuka adalah perilaku yang kasat mata, dapat diamati secara 

langsung melalui pancaindra, tertutup hanya dapat diketahui secara tidak langsung 

melalui pancaindra, seperti berlari, melempar atau mengangkat alis. Perilaku tertutup 

hanya dapat diketahui secara tidak langsung melalui alat-alat atau metode-metode 

khusus, misalnya berpikir, sedih, berkhayal, bermimpi, takut, dan sebagainya. 

Menurut hemat saya, istilah perilaku ini bisa bisa mewakili perilaku behavior 

seperti yang dimaksud oleh J.B. Watson, maupun activity dan introspeksi seperti 

dalam definisi-definisi lainnya.
22

  

2. Definisi Perilaku Sosial Menurut Para Ahli 

a. Imam Al-Ghazali 

Perilaku atau Akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang 

darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa perlu kepadanya 

pikiran dan pertimbangan. Jika sikap itu yang darinya lahir perbuatan yang baik dan 

terpuji, baik dari akal dan syara‟, maka ia disebut akhlak yang baik. Dan jika lahir 

                                                             
21

Zahruddin AR, Pengantar Ilmu Akhlak, (Jakarta:PT. Radja Grafindo Persada,2004) h. 1 
22

Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, (Jakarta:Rajawali Pers,2016) h. 8-9 
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darinya perbuatan tercela, maka sikap tersebut disebut perilaku atau akhlak yang 

buruk.
23

 

 Allah SWT menganjurkan kepada seluru hamba-Nya tentang kewajiban 

berperilaku yang baik dalam lingkungan sosial. Hal ini dipertegas dalam firman-Nya 

Q.S.Al-Maidah 5/8 : 

                         

                           

      

Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.

24 

b. Max Weber 

Max Weber dalam buku teori-teori sosial dalam tiga paradigma yang ditulis 

oleh I.B. Wirawan menyebut perilaku sosial sebagai tindakan sosial. Menurutnya 

tindakan sosial merupakan tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai 

makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. 

Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik 

semata tanpa di hubungkannya dengan tindakan orang lain bukan merupakan 

tindakan sosial.  

 Max Weber dalam buku yang ditulis oleh I.B. Wirawan mengatakan, individu 

manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan 

                                                             
23

Moh. Ardani, Akhlak Tasawuf, (PT. Mitra Cahya Utama,2005), h. 29 
24

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing 

dan Distribushing, 2003), h.83 



19 
 

 

 

merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia 

tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nila, dan sebagainya yang 

tercakup di dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui 

bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial.Dikatakan bahwa 

struktur sosial dan pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam 

membentuk tindakan sosial.
25

  

 Weber membedakan tindakan sosial ke dalam empat tipe. Semakin rasional 

tindakan seseorang, maka tindakan manusia tersebut akan muda dipahami oleh orang 

lain :
26

  

a) Tindakan Rasional Instrumental (Zwerk Rasional) 

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang dilandasi 

atas pertimbangan dan pilihan sadar, yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu 

dan ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya. 

b) Tindakan Rasional Nilai (Werk Rasional) 

tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan 

pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada 

di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. 

c) Tindakan Afektif (Affectual Action) 

Tindakan Afektif lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual 

atau perencanaan sadar.Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan 

merupakan ekspresi emosional dari individu. 

                                                             
25

I.B Wirawan, Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma. (Jakarta:Kencana Prenadamedia 

Grup, 2012),h. 79. 
26

George Ritzer, Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda, (Jakarta:PT Rajawali Press,2001),h. 

126. 
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d) Tindakan Tradisional (Traditional Action) 

Dalam tindakan tradisional, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena 

kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau 

perencanaan. 

c. Arthur S. Rober 

Perilaku atau tingkah laku adalah sebuah istilah yang sangat umum mencakup 

tindakan, aktivitas, respon, reaksi, gerakan, proses, operasi-operasi, dan 

sebagainya.Sederhananya, respon apapun dari organisme yang bisa diukur.
27

  

3. Faktor-faktor Pembentukan Perilaku Sosial 

Baron dan Byerne berasumsi bahwa perilaku sosial seseorang dibentuk oleh 

empat kategori, yaitu :
28

  

a. Perilaku dan Karakteristik orang lain 

Jika kecenderungan seseorang bergaul dengan orang lain yang memiliki 

karakter santun, ada kemungkinan besar ia akan berprilaku seperti kebanyakan orang 

berkarakter santun dengan lingkungan pergaulannya. Begitupun juga ketika ia 

bergaul dengan orang yang berkarakter sombong, maka ia akan memiliki karakter 

atau sifat demikian. Berangkat dari kasus di atas, kawasan tambang pasir memilki 

peran dalam mempengaruhi atau membentuk perilaku sosial. 

b. Proses Kognitif 

Ingatan dan pikiran memuat gagasan, kayakinan, dan pertimbangan yang 

menjadi tolak ukur kesadaran sosial seseorang yang berpengaruh terhadap perilaku 

                                                             
27

Arthur S. Rober, The Penguin Dictionary Of Psychology, ter. Yudi Santoso, 

(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), h. 110 
28

Robert A Baron, Donn Byerne, Psikologi Sosial, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2004), h. 9 
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sosialnya. Misalnya, seorang calon guru terus berpikir agar dikemudian hari menjadi 

guru yang berintegritas, menjadi panutan bagi siswa dan orang disekitarnya.
29

  

c. Faktor Lingkungan 

Lingkungan dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Misalnya orang 

yang berasal dari daerah pantai atau pegunungan yang terbiasa berkata dengan keras, 

maka perilaku sosialnya cenderung memiliki watak yang keras.Ketika berada 

dilingkungan masyarakat yang terbiasa bertutur kata lembut, maka seseorang 

memiliki kecenderungan lembut dalam perilaku sosialnya. 

d. Latar Budaya sebagai Tempat Perilaku dan Pemikiran Sosial itu Terjadi 

Latar belakang budaya seseorang dapat mempengaruhi perilaku sosial. 

Misalnya masyarakat yang mermukim disekitar kawasan pesisir dengan karakteristik 

memilki kebiasaan yang dibentuk oleh kebiasaan menangkap ikan atau budidaya 

rumput laut, akan berperilaku aneh ketika diperhadapan dengan kebiasaan atau 

budaya diluar dirinya. 

   

                                                             
29

Robert A Baron, Donn Byerne, Psikologi Sosial, (Jakarta:Penerbit Erlangga,2004), h. 10 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang memiliki metode 

kualitatif.Jenis penilitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut 

pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data secara tatap 

muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.
30

  

2. Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian adalah Desa Napa Kecamatan 

Mawasangka Kabupaten Buton Tengah.Peneliti lebih menekankan keaslian data yang 

ditemukan pada pengaruh tambang pasir terhadap perlaku masyarakat di Desa Napa 

berupa fakta sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sosiologis 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan sosiologi. 

Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang dapat melihat fenomena-fenomena 

dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.Sosiologi merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang seluk beluk dan gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat. 

Menurut J.B.A.F. Mayor Polak, Sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang 

mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni antara hubungan manusia dengan 

                                                             
30

Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana,2008) h. 166 
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manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formil 

maupun materil, baik statis maupun dinamis.
31

  

2. Pendekatan Fenomenologi 

Pendekatan fenomenologi dalam penelitian digunakan untuk mengetahui 

makna dengan perkataan dengan melihat sikap dari informan. Pendekatan ini 

digunakan peneliti pada saat mewawancarai infoman untuk mengetahui makna 

sebenarnya dari apa yang diturunkan oleh informan. Selain itu, pendekatan itu juga 

untuk memahami dan menggambarkan hal-hal yang terkait dengan pengaruh 

tambang terhadap perilaku masyarakat di Desa Napa Kecamatan Mawasangka 

Kabupaten Buton Tengah. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer berupa teks hasil wawancara dan diperoleh dengan wawancara 

informan yang sedang dilakukan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder berupa data-data yang telah disediakan dan dapat diperoleh 

peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal 

dari data primer yang sudah diolah peneliti sebelumnya.
32

  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penitian ini menggunakan tiga teknik yaitu : 

  

                                                             
31

Abdul Rahim Mallaweang dan Wahyuni, Pengantar Sosiologi, h. 3 
32

Jonathan Surwono, “ Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif ”, (Cet:1, 

Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006), h.209 
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1. Obeservasi 

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai pelatihan yang 

terfokus terhadap kejadian, gejalah atau sesuatu. Penelitian harus mendapatkan 

sendiri informasi atau data melalui pengamatan terhadap gejala-gejalnya secara 

sendiri, atau melalui pengamatan terhadap orang lain yang sudah dilatih peneliti 

terlebih dahulu untuk tujuan tersebut.
33

  

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui hal yang 

berhubungan dengan masalah penelitian untuk mengetahui kefalidan dari kenyataan 

yang ada, tentang keadaan dan kondisi objek yang diteliti. Penggunakan teknik ini 

dimaksudkan untuk mengungkap fenomena yang tidak diperoleh melalui 

wawancara. 

Pada penelitian yang akan dilakukan di Desa Napa Kecamatan Mawasangka 

Kabupaten Buton Tengah, observasi yang langsung dilakukan dilingkungan 

masyarakat Desa Napa. 

2. Wawancara 

Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian pendekatan kualitatif 

dibagi menjadi tiga kategori, yaitu : 

a. Wawancara dengan melakukan pembicaraan informal 

b. Wawancara umum yang terarah 

c. Wawancara terbuka yang standar 
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Emzir, “Metode Penelitian Kualitatif : Analisis Data”, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), h. 37-
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 Dalam menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan dalam 

mendapatkan data atau informasi dari objek yang diteliti sangat tergantung pada 

kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara.
34

  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti 

buku, majalah dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya.
35

 Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dalam pengumpulan data 

dengan teknik dokumentasi berarti peneliti melakukan pencarian dan mengambil 

segara informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai 

hubungannya dengan arah penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan berbekal bahan bacaan dan 

arahan dari pembimbing serta diskusi dengan berbagai teman dan dosen yang 

memberikan arahan, wawancara, smart phone sehingga apa yang diteliti semakin 

jelas dan mampu menjawab fokus penelitian, rumusan masalah dan tujuan 

penelitian. 

F. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang merasakan langsung 

kegiatan tambang pasir dan perwakilan dari pihak tambang pasir. Kemudian untuk 

teknik sampling yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan 

cara purposive sampling, yaitu tekhnik mendapatkan informasi dengan informan 

secara sengaja atau dengan pertimbangan tertentu, dengan memperhatikan 
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Jonathan Jonathan Surwono, “ Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif ”, (Cet:1, 

Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006), h.204. 
35

Sutrisno Hadi,”Metodologi Research”, (Yogyakarta: UGM Perss, 1999), h. 72. 
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karakteristik informan yang telah ditetapkan seperti: (1) masyarakat Desa Napa 

yang merasakan dampak tambang pasir(2) perwakilan pihak tambang pasir 

Peneliti menentukan informan dengan alasan bahwa partisipasi tersebut sesuai 

dengan permasalahan dalam penelitian ini, dimana mereka memberikan informasi-

informasi yang sangat akurat. 

G. Teknik Pengolahan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data kualitatif dengan cara 

yaitu : 

1. Reduksi data, yaitu proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, 

kategori, atau pokok permasalahan tertentu. 

2. Penyajian data, yaitu menampilkan data dengan cara memasukan data dalam 

sejumlah matriks yang diinginkan. 

3. Pengambilan kesimpulan, yaitu mencari kesimpulan atas data yang direduksi dan 

disajikan. 

Setelah semua data terkumpul melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, maka data-data tersebut akan dianalisis ke dalam analisis kualitatif yang 

merupakan teknik pengelolaan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam 

rangka mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 

konseptual dan teoritik.
36
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Gambar 1. Peta Administrasi Desa Napa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pemerintah Desa Napa 

1. Sejarah Desa Napa 

Desa Napa merupakan salah satu desa dari 17 desa di Kecamatan 

Mawasangka Kabupaten Buton Tengah yang berdiri sejak tahun 1958 dengan luas 

wilayah 7,5 km2. Desa ini  mempunyai jarak 7 Km dari Ibu kota Kecamatan 

Mawasangka. Sebelum berdiri menjadi satu desa, awalnya Desa Napa hanya 

merupakan sebuah dusun dan masih menjadi bagian dari Desa Balobone.  
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Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat maka pada tahun 

1997 Dusun  Mapalenda dimekarkan menjadi sebuah desa yaitu Desa Napa dengan 

pembagian wilayah menjadi tiga dusun yaitu Dusun Mapalenda, Malaboka, dan 

Dusun Kaubula. Kemudian pada Mei 2003 terjadi pemekaran dusun yaitu Dusun 

Baru pemekaran dari Dusun Mapalenda, Dusun Kaubula, dan Dusun Malaboka. 

Selanjutnya pada bulan Juni 2010 terjadi lagi pemekaran Dusun yaitu Dusun 

Wamuntia.
37

. 

Sejarah Pemerintahan berdasarkan periode kepemimpinan semenjak 

berdirinya Desa Napa hingga saat ini yaitu sebagai berikut : 

Tabel 1. Sejarah Pemerintahan Desa 

NO PERIODE NAMA KETERANGAN 

1 1997-1999 Drs. Hamka.,M.Mpub Pelaksana Kepala Desa 

2 1997-2007 Drs. Hamka, M. Mpub Kepala Desa Definitif 

3 2007-2013 La Mura, SH Kepala Desa Definitif 

4 2013-2019 La Mura, SH Kepala Desa Definitif 

5 2019 Nafiu, S.Pd.,M.Pd Pelaksana Kepala Desa 

6 2020-Sekarang Abd. Azis Ansar, S. Sos Kepala Desa Definitif 

   Sumber : Pemerintah Desa Napa 

   

  

                                                             
37

 Pemerintah Desa Napa 



29 
 

 

 

Tabel 2.   Sejarah Pembangunan Desa 

NO TAHUN KEGIATAN PEMBANGUNAN KETERANGAN 

1 1962 Gedung SD dan Masjid Swadaya 

2 1975 Balai Desa Swadaya 

3 1982 Pengerasan Jalan Desa Pemerintah 

4 1988 Jalan Usaha Tani Subsidi 

5 1995 Pustu dan Rumah Jabatan Dinas Kesehatan 

6 1999 Gedung TK PPK 

7 2000 MCK , SPP dan Posyandu PPK 

8 2003 Gedung SMP PPK 

9 2006 Sarana Air Bersih PPK 

10 2009 Gedung SMA APBD 

11 2017 
Pagar Seragam Desa dan Tribun 

Sepak Bola 
ADD/DD 

13 2018-2019 
Pagar Seragam Desa dan 

TangDesa Napal dan Talud 
ADD/DD 

14 2019 MCK dan Rumah Adat APBD 

15 2020 Lapangan Voli DD 

16 2020 Pagar Seragam ADD 

17 2020 Gedung Posyandu DD 

Sumber : Pemerintah Desa Napa 

2. Kondisi Umum Desa Napa 

a) Kondisi Geografis 

 Desa Napa terletak kurang lebih 70 Km dari Ibu Kota Kabupaten Buton 

Tengah atau kurang lebih 4 Km dari Ibu Kota Kecamatan Mawasangka. Desa Napa 

sebagian besar dihuni oleh suku Buton dan beberapa suku lain yang sudah lama 

tinggal dan menetap. 

 Pembagian luas wilayah Desa Napa berdasarkan luas dusun adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 2. Luas Wilayah Desa Napa berdasarkan luas Dusun 

DUSUN 
Luas Wilayah dan Persentase 

Luas Area (m2) Luas Area (Ha) 

Kaubula 66644,55798 6,664456 

Mapalenda 40942,07143 4,094207 

Malaboka 23262,62013 2,326262 

Dusun Baru 120373,7467 12,037375 

Wamuntia 282805,0189 28,280502 

Jumlah 534028,0151 53,402802 

Sumber : Pemerintah Desa Napa 

Batas-batas Desa Napa yakni : 

Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Balo-bone 

Sebelah Selatan berbatasan dengan :  Desa Wakambangura II 

Sebelah Timur berbatasan dengan :  Desa Wasilomata II 

Sebelah Barat berbatasan dengan :  Selat Spelman 

 Sedangkan luas wilayah Desa Napa berdasarkan pembagian lahan mencapai ± 

7500 Ha yang terdiri dari : 

a. Tanah Perkebunan : 300 Ha 

b. Tanah Pertanian : 350 Ha 

c. Tanah Pekarangan : 40 Ha 

d. Tanah Pemukiman : 40 Ha 

e. Lahan Peternakan : 20 Ha 
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b) Demografi/Kependudukan 

1) Jumlah Penduduk 

 Berdasarkan data administrasi pemerintah desa, jumlah penduduk Desa Napa 

tercatat 410 KK atau 1555 Jiwa yang tersebar di empat dusun, tergambar pada tabel 

berikut : 

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun 

NO DUSUN 
JUMLAH JIWA 

Jumlah KK 
L P 

1 

2 

3 

4 

5 

Dusun Mapalenda 

Dusun Malaboka 

Dusun Kaubula 

Dusun Baru 

Dusun Wamuntia 

144 

124 

207 

262 

132 

111 

92 

163 

198 

122 

64 

67 

101 

110 

68 

Jumlah 869 686 410 

Sumber : Data PKD Desa Napa Januari 2020 

 Seperti terlihat dari tabel di atas, tercatat jumlah total penduduk Desa Napa 

sebesar 1555 Jiwa, terdiri dari laki-laki 869 jiwa dan perempuan 686 jiwa. Dari hasil 

survey data sekunder PKD bila dibandingkan dengan data administrasi desa, 

kemungkinan terjadi perbedaan yang disebabkan telah berpindahnya domisili 

sebagian penduduk untuk mencari pekerjaan di daerah lain dan juga adanya 

pendatang baru yang belum teridentifikasi sebagai penduduk. Lebih lanjut, data 

sekunder dari hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dapat diketahui proporsi jumlah 

penduduk yang berdiam di wilayah Dusun Baru lebih besar dibandingkan dengan 

dusun lain
38

. 
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2) Tingkat Kesejahteraan 

Tabel 4. Tingkat Kesejahteraan Berdasarkan KK/Jiwa 

No 
Tingkat 

Kesejahteraan 

Jumlah Kepala Keluarga 

(KK) 
Persentase 

(%) 

1 Kaya 33 16.13 % 

2 Miskin 98 12,15 % 

3 Sangat Miskin 279 71,42 % 

JUMLAH  410 100 % 

Sumber : PKD Desa Napa Januari 2020 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil PKD seperti yang ditunjukan pada 

tabel di atas, bahwa 71,42 % dari total Kepala Keluarga di Desa Napa masih 

tergolong Sangat Miskin yang diderita oleh 279 KK dari total 410 KK. Selanjutnya 

12,15 % atau 98 KK masih tergolong Miskin. Untuk kategori kaya 33 KK dari total 

410 KK. Indikator tingkat kesejahteraan ini, mengacu pada hasil penentuan kategori 

peringkat kemiskinan berdasarkan data hasil Pengkajian Keadaan Desa. 

3) Tingkat Pendidikan  

 Pendidikan merupakan hal urgen yang menjadi perhatian Pemerintah Desa 

dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM). Program pendidikan juga merupakan bagian dari instrumen 

untuk mengukur dan mengatur kependudukan masyarakat desa. Faktor pendidikan 

merupakan salah satu sektor yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk desa guna 

meningkatkan kualitas hidup yang sifatnya jangka panjang. Hal ini bisa dilihat dari 

tingkat pendidikan penduduk yang ada di Desa Napa sebagai berikut :   
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Tabel 5. Pendidikan Berdasarkan Tingkatan 

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (JIWA) 

1 Belum Sekolah & Tidak Tamat Sekolah 220 

2 Tamat SD 557 

3 Tamat SMP/MTs 390 

4 Tamat SMA/SMK/MA 275 

5 

Tamat Perguruan Tinggi 

D-I, D-II, D-III, D-IV 18 

S-I, S-II 95 

JUMLAH 1.555 

Sumber : Data PKD Desa Napa Januari 2020  

 Berdasarkan data kualitatif pada tabel tersebut, menunjukan bahwa 

masyarakat di Desa Napa kebanyakan penduduk sudah memiliki bekal pendidikan 

formal, terhitung sebesar 557 Jiwa atau 34,16 % tamat SD, 390 Jiwa atau 32.62 % 

sudah tamat SMP/MTs, 275 Jiwa atau 15.07 % tamat SMA/SMK/MA, dan yang 

sempat mengenyam pendidik di Perguruan Tinggi (D I, D II, D III, D IV, S I, S II) 

sebanyak 113 orang atau 9,49 % dari total penduduk serta yang masuk kategori 

Belum atau sementara sekolah di SD dan TK sebanyak 220 orang atau 8.66 % dari 

total jumlah jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa sumber daya manusia di Desa Napa 

sudah memiliki bekal pendidikan yang cukup walaupun sebagian masyarakat tidak 

memiliki latar belakang pendidikan formal yang sewaktu-waktu rentan terhadap 

kemiskinan. 
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4) Mata Pencaharian 

 Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Napa teridentifikasi ke 

dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti petani, PNS/TNI/Polri, pedagang, 

swasta/wiraswasta, buruh banDes nelayan, dan tukang. Jumlah penduduk berdasarkan 

mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 6. Jumlah KK Menurut Mata Pencaharian Desa Napa Tahun 2021 

NO MATA PENCAHARIAN JUMLAH KK 

1 Petani 53 

2 PNS/TNI/Polri 20 

3 Pedagang 10 

4 Tukang Batu/Kayu 30 

5 Swasta/Wiraswasta 47 

6 Nelayan 200 

7 Penambang Pasir 50 

JUMLAH  410 

Sumber : Data PKD Desa Napa Januari 2020 

 Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi jumlak KK Desa Napa 

sebanyak 53 KK atau 16 % dari total KK bermata pencarian sebagai petani, sebanyak 

200 KK atau 48.78 % dari total KK bermata pencaharian sebagai Nelayan, sebanyak 

40 KK 12.19% dari total KK bermata pencaharian sebagai Penambang Pasir, 

sebanyak 30 KK 5.72 % dari total KK bermata pencaharian sebagai Tukang 

Batu/kayu, sebanyak 10 KK atau 2.38 % dari total KK bermata pencaharian sebagai 

Pedagang, dan sisanya sebanyak 14.67 % dari total KK bermata Pencaharian sebagai 

swasta/wiraswasta. Hal ini menunjukan bahwa secara umum kehidupan masyarakat 

Desa Napa masih pada kepala keluarga yang rata-rata bekerja pada usaha bidang 
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Nelayan dan selebihnya berprofesi sebagai petani, pedagang, karyawan 

swasta/wirausaha dan penambang pasir. Sementara itu, kelompok penduduk yang 

dapat dikategorikan sebagai usia produktif masih mencari dan atau bekerja secara 

temporer yang belum dapat dikategorikan sebagai pekerjaan tetap. 

5) Sarana dan Prasana/Aksebilitas 

a. Kantor Desa Napa 

Kantor Desa Napa terletak di Jl. Hamid La Guna 

b. Sarana Pendidikan 

Desa Napa memiliki 2 Unit Tempat Pengajian Al-qur‟an, 1 Unit Taman 

Kanak-Kanak, 1 unit Sekolah Dasar, 1 Unit Sekolah Menengah Pertama, 

1 Unit Sekolah Menengah Atas. 

c. Saranah Ibadah 

Sarana Peribadatan yang tersedia di Desa Napa ada 1 Masjid. 

d. Sarana Kesehatan 

Sarana penunjang kesehatan terdiri dari 1 Buah Puskesmas Pembantu, 

dan 2 Buah Posyandu. 

e. Sarana Olahraga 

Sarana penunjang olahraga terdiri dari 1 Buah Lapangan Sepak Bola dan 

2 Buah Lapangan Volly 

f. Sarana Transportasi 

Desa Napa memiliki sarana trasportasi yang memadai karena terdapat 

jalan raya yang menghubungkan setiap desa/kelurahan dengan 

kecamatan. Transportasi di Desa Napa didominasi oleh kendaraan 

bermotor. 
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6) Sistem Kepercayaan 

 Masyarakat Desa Napa merupakan pemeluk Agama Islam yang taat, ajaran 

Islam menjadi pedoman masyarakat dalam menjalan aktivitas kehidupan sosial 

menuju kebaikan yang dilandasi oleh Akhlakulkarimah. Bagi masyarakat Desa Napa 

Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi menjadi sebuah budaya yang tidak bisa 

dilepas pisahkan dengan kebiasaan hidup masyarakat.  

 Masuknya Islam di kesultanan Buton tidak menghilangkan tradisi masyarakat 

yang dianggap relevan dengan ajaran islam, bahakan ada beberapa tradisi yang 

sampai hari ini berjalan beiringan dengan anjuran Islam yang tertulis dalam Al-

Qur‟an. Walaupun masyarakat Desa Napa masih percaya dengan adanya roh leluhur 

tetapi tidak mengurangi keimanan dan kecintaan mereka terhadap Agama Islam. 

 Masyarakat Desa Napa dalam merayaakan hari besar Islam seperti Maulid 

Nabi, Isra‟ Mi‟raj, Malam Nuzulul Qur‟an, dan hari besar islam lainnya tidak 

mengghilangkan unsur kebudayaan seperti pembakaran dupa (keminyan) dan unsur 

kebudayaan lainnya. 

7) Dinamika Sosial Budaya 

 Desa Napa merupakan salah satu dari sembilan desa yang tergabung di dalam 

teritorial rumpun wasilomata, meski rumpul wasilomata masih bagian dari wilayah 

kekuasaan Kesultanan Buton, namun rumpun wasilomata memiliki ciri khas budaya 

tersendiri yang tidak dimiliki distrik-distrik lain yang ada di Kesultanan Buton itu 

sendiri, yaitu Tari Linda, Bela Diri Potumbu, Pomani, dan Tradisi Kasebu. 
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 Di samping itu, sistem sosial budaya masyarakat Desa Napa relatif terbuka 

sehingga membuatnya begitu dinamis mengikuti gerak dan perkembangan zaman. 

Penerimaan dan sikap terbuka masyarakat terhadap perbedaan serta nilai-nilai budaya 

luar memberikan implikasi bagi perkembangan populasi yang kondusif bagi 

berlangsungnya proses sharing dan transformasi ilmu pengetahuan, termasuk gagasan 

tentang kemajuan yang ditawarkan zaman. Meskipun tetap mempertahankan nilai-

nilai tradisional yang sudah lama ada, masyarakat Desa Napa disaat bersamaan tetap 

berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi perkembangan nilai-nilai baru yang 

terseret oleh arus modernisasi.  

 Dinamika sosial budaya masyarakat di Desa Napa cenderung mudah 

beradaptasi dengan perkembangan yang disebabkan oleh banyak warga yang 

merantau di kota-kota besar yang tersebar hampir diseluruh penjuru pelosok 

Indonesia. Sehingga, proses akulturasi budaya asal dengan daerah lain yang lebih 

dulu terendus bisa terjadi. 

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Napa 

 Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 

Tentang Desa Bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang 

memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu Pemerintahan Desa Badan 

Permusyarawatan Desa, dan Lembaga Swadaya Masyarakatan. Dalam Undang-

Undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaran urusan pemerintah ditingkat desa 

(Pemerintah Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyarawan 

Desa. 



38 
 

 

 

 Pemerintah Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam system pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang 

disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 

 Badan Permusyarawatan Desa (BPD) adalah perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

Badan Permusyarawatan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama 

Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.  

 Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan 

keterwakilan wilayah yang telah ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. 

Anggota BPD terdiri dari anggota rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, 

pemuka agama dan masyarakat lainnya. Badan Permusyarawatan Desa berfungsi 

mengatur dan menetapkan Peraturan Desa (PerDes) bersama Kepala Desa. 
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Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagai berikut : 

 

STRUKTUR PEMERINTAH DESA NAPA 

 

  

KEPALA DESA 

Abd.  Azis Ansar, S.Sos 

SEKRETARIS DESA 

Didit Sitrianto,ST 

KAUR KEUANGAN 

Alimin, SE 

KAUR PERENCANAAN 

Jafar Angga, S. AB. 

KAUR TU & UMUM 

Wa Suria 
KAUR PEMERINTAHAN 

Munaya, S. Pd. 

KAUR KETSRA 

Saharia 

KAUR PELAYANAN 

Sigeng, S.Pd. 

KADUS KAUBULA 

Basarun, S. Pd. 

KADUS MAPALENDA 

La Ndatu 

KADUS MALABOKA 

Yusrin Hendra, S. Si. 

KADUS DUSUN BARU 

La Mbeli 

KADUS WAMUNTIA 

Usman Angga 

Sumber : Pemerintah Desa Napa 
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B. Pengaruh Tambang Pasir Terhadap Perubahan Perilaku Sosial-Ekonomi 

Masyarakat Desa Napa 

 Perilaku masyarakat sering kali berubah, hal ini dipengaruhi oleh kondisi 

sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Hadirnya hal-hal baru diluar 

kebiasan sehari-hari masyarakat mampu merubah tatanan struktur sosial-ekonomi 

masyarakat, baik dari dalam maupun luar kontrol diri masyarakat itu sendiri. Tak 

terkecuali situasi setelah hadirnya tambang pasir ditengah-tengah masyarakat, 

memberi dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku sosial-ekonomi 

masyarakat, meski masih menggunakan alat tradisional dalam aktifitas penambangan 

tetapi memili dampak yang sangat signifikan di dalam masyarakat itu sendiri. 

Fenomena ini terjadi di Desa Napa Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton 

Tengah. 

 Desa Napa merupakan salah satu desa dari 17 desa dan kelurahan di 

Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Di desa ini menjadi salah satu 

lokasi penambangan dan juga paling merasakan dampak setelah keberadaan tambang 

pasir terhitung sejak tahun 2006 sebelum Kabupaten Buton Tengah menjadi sebuah 

kabupaten tersendiri yakni masih menjadi bagian dari Kabupaten Buton. Pada tahun 

2014 setelah Kabupaten Buton Tengah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) 

mengharuskan adanya pembangunan besar-besaran dibidang infrastruktur dan pasir 

merupakan material pokok yang harus dipenuhi guna mempercepat proses 

pembangunan hingga saat ini. 

 Tentu keberadaan tambang pasir memiliki pengaruh terhadap perubahan 

perilaku sosial dan ekonomi masyarakat yang bermukim di kawasan tambang pasir. 

Hal ini seperti yang diutarakan oleh Abd. Azis Ansar selaku Kepala Desa Napa yang 
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bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup masyarakat desa, 

keberadaan tambang pasir tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga berimbas pada 

terjadinya degradasi silaturahmi diantara masyarakat dan tercerabutnya kultur gotong 

royong yang menjadi identitas masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Abd. Azis Ansar mengenai pandangannya perihal perubahan perilaku yang 

ditimbulkan akibat adanya tambang pasir bahwa : 

 “Menurut saya, pengaruh tambang pasir yang paling kasat mata adalah 
terjadinya pergeseran perilaku masyarakat yang terjadi desa kita, selain 
dampak lingkungan efek lain yang ditimbulkan juga yang sering kita rasakan 
dampaknya yaitu pada proses kehidupan sosial yang ada di desa kita terlepas 
dari berapa keuntungan yang mereka dapatkan dari hasil menambang. Tetapi, 
semenjak adanya tambang pasir pastisipasi para pelaku tambang di 
masyarakat itu sangat berkurang, seperti semangat gotong royong mulai 
hilang dan silaturahmi sesama masyarakat terputus dikarenakan lebih 
mementingkan pekerjaan dibandingkan marawat hubungan sosial mereka di 
dalam masyarakat. Kemudian pengaruh lain yang ditimbulkan juga adalah 
apatis terhadap hal-hal yang ada diluar dirinya, sehingga mereka cenderung 
malas pusing dengan dampak yang kedepannya justru akan berimbas kepada 
kita semua. Hal ini yang akan kami seriusi selaku pemangku kebijakan 
tertinggi di desa agar kasus seperti ini bisa kami atasi secepatnya, sebelum 
dampak buruk yang lain bermunculan.

39
 

 Saat menyampaikan pendapatnya perihal kejadian yang tengah ia pimpin 

sekarang dibaluti dengan ekspresi wajah yang berapi-api, dalam argumentasinya 

Ansar yang belum lama menjabat menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak 

buruk yang tengah terjadi dan hal-hal buruk lain yang tidak diinginkan bermunculan 

sehingga dapat menggerus identitas masyarakat desa yang selama ini identik  dengan 

semangat gotong royong.  

 Senada dengan yang dijelaskan di atas, Yusrin Hendra selaku Kepala Dusun 

Malaboka yang wilayahnya dijadikan sebagai kawasan beroperasinya tambang pasir 

juga menjelaskan hal yang sama, yakni : 

“Pengaruh yang paling kita rasakan akibat hadirnya tambang pasir ini adalah 
hilangnya romantisme antar warga yang selama ini dibangun dan dirawat oleh 
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pendahulu kita, hampir tidak ada lagi kekerabatan yang terjalin kecuali untuk 
mereka yang sadar dan tidak ikut terlibat dengan aktifitas galian. Padahal 
kalau kita tau sejarah berdirinya kampung ini dibangun di atas rasa cinta dan 
saling mengasihi, makanya kampung kita ini ada, kepentingan pribadi itu 
musna di atas kepentingan bersama. Tetapi, kenyataannya semenjak tambang 
pasir ini ada sedikit demi sedikit merubah tatanan sosial yang telah disepakati 
sejak dulu itu tergerus oleh ambisi orang-orang yang lebih mementingkan 
penghasilan dibandingkan kultur yang telah diwariskan kepada kita.

40
  

 Pak yusrin kembali mempertegas apa yang disampaikan oleh informan 

sebelumnya bahwa pergeseran perilaku masyarakat yang diakibatkan oleh hadirnya 

tambang pasir ini telah keluar dari nilai-nilai yang telah diwariskan kepada 

masyarakat desa. 

 Selain keterangan dari kedua informan di atas, Tasrif selaku Tokoh Pemuda 

juga memberikan pandangan tentang pengaruh tambang pasir terhadap perubahan 

perilaku masyarakat. Tasrif menyayangkan keberadaan tambang pasir memberikan 

efek buruk terhadap dunia pendidikan, semangat untuk lanjut sekolah justru menurun 

setelah kehadiran tambang pasir, ada beberapa anak putus sekolah karena mereka 

lebih memilih untuk bekerja sebagai buruh tambang ketimbang menuntut ilmu. 

Berdasarkan hasil wawancara Tasrif menyampaikan, bahwa : 

“saya menyayangkan efek yang ditimbulkan setelah hadirnya tambang pasir 
ini, ada beberapa anak yang masih duduk dibangku SMA bahkan ada diantara 
mereka masih duduk dibangku SMP itu putus sekolah, ada juga beberapa 
siswa SMA yang telah lulus memutuskan untuk tidak lanjut kuliah padahal di 
kampung kita ini sudah ada kampus, negeri lagi. Hal ini disebabkan 
kurangnya pengawasan dari orang tua dan tidak adanya dorongan motivasi 
dari lingkungan sekitar terkhusus lingkungan sekolah. tidak ada upaya 
memberikan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan untuk membentengi 
mereka dari pengaruhi seperti yang sedang terjadi sekarang ini, yang perlu 
kita ketahui mereka memiliki kebutuhan dan sudah pasti ketika kebutuhan 
yang orang tua tidak mampu penuhi itu mereka akan berusaha secara mandiri 
tanpa adanya pertimbangan selama itu baik untuk mereka, dan yang pasti kita 
semua berharap bahwa hal yang seperti ini tidak terus berlanjut. Poin 
pentingnya adalah pergeseran perilaku tidak hanya terjadi dimasyarakat umum 
saja, tetapi juga merembes ke dunia pendidikan, karena kita perlu ketahui 
bersama bahwa desa kita ini Desa Napa tercinta menjadi kiblat pendidikan 
untuk desa-desa tetangga khususnya di rumpun wasilomata, kalau hal ini kita 
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biarkan sudah pasti citra desa kita akan tercoreng sebagai desa yang 
melahirkan sarjana-sarjana yang tersebar diseluruh penjuru tanah air, dan pasti 
hal itu yang kita tidak inginkan.

41
 

 Tasrif menekankan keterlibatan seluruh masyarakat khususnya orang tua, 

sekolah dan kerabat terdekat untuk mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan 

tambang pasir kepada anak-anak yang lain. 

 Berbeda dengan yang disampaikan oleh informan sebelumnya, Sudarmanto 

selaku pemilik lahan beranggapan bahwa pengaruh yang muncul dengan adanya 

tambang pasir terhadap perilaku masyarakat lebih berefek positif, justru hadirnya 

tambang pasir berimbas pada berkurangnya perilaku menyimpang yang selama ini 

meresahkan masyarakat lain. Menurunnya angka perilaku menyimpang dikarenakan 

tersedianya lapangan pekerjaan baru sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat khususnya mereka yang masih berusia remaja dan menjauhkan mereka 

dari hal-hal negatif. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Sudarmanto mengenai pandangannya 

perihal pengaruh tambang pasir terhadap perilaku sosial-ekonomi di Desa Napa, 

sebagai berikut : 

 “Kalau dari saya selaku pemilik lahan menganggap keberadaan tambang 
berdampak baik untuk masyarakat tekhusus para pemuda yang tidak memiliki 
pekerjaan dan ikut membantu desa dalam memangkas angka pengangguran, 
harusnya kita dukung to, Selain itu, dampak yang lainkan angka perilaku 
menyimpang yang sering terjadi di desa kita dapat berkurang karena lapangan 
pekerjaan kita sediakan untuk para pemuda. Kalau kemudian persoalaannya 
tentang lingkungan, tambang mana kira-kira yang tidak merusak lingkungan, 
hampr semua tambang itu merusak lingkungan. Apalagi wacana rehabilitasi 
bekas galian akan ditimbun dan seluruh pemilik lahan diwajibkan untuk 
menimbun lahannya, jadi apalagi dan yang harus kita khawatirkan, ini semua 
juga dilatar belakangi oleh kepentingan semua pihak baik pemerintah maupun 
masyarakat secara umum membutuhkan pasokan pasir untuk mereka 
membangun, kita saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan 
disini”.
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 Ditempat berbeda La Baya menjelaskan hal yang sama tentang pengaruh 

tambang pasir terhadap perubahan perilaku dengan informan sebelumnya, 

menurutnya keberadaan tambang pasir memberikan efek positif terhadap perubahan 

perilaku masyarakat khususnya remaja yang dianggap meresahkan masyarakat 

dengan kebiasaan buruk yang mereka lakukan. Selain itu, keberadaan tambang pasir 

ikut andil dalam memperbaiki kualitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak La Baya menjelaskan bahwa : 

 “menurutkua kaselinno boneinia nobahi dampak positifnoa na podiundo 
masyarakatia apalagi anamoane, semenjak ba kaselino boneinia podiundoa 
nembali notibali na podiundo kalomponanoainia nimolampindo mie pasae 
dealai kanandondo mie yo manu baa i. nambali naumondoea 
kalomponanoinia dobahai mefolalano kanahakano podiundo ana moaneinia 
tamaka tuaitua nokuhamo bahkan noila sepali’a. Segiuno dua’a, 
masyarakatintoinia minao se’ae namahasaia dofekihi kauleindoa komaiano 
doia habutuno nokodo’o napodiu nilarangino komanusiano Allah Ta’ala” 

Artinya : 
menurut saya keberadaan tambang pasir ini banyak memberikan efek positif  
terhadap perilaku masyarakat khususnya pemuda, tambang pasir ini bisa 
merubah dan menyelematkan mereka dari kebiasaan yang masyarakat 
menggap itu sebagai perilaku menyimpang seperti mencuri ternak (ayam) dan 
mencuri kelapa. Kita bisa lihat kalau mungkin kemarin-kemarin banyak yang 
mengeluhkan kebiasaannya pemuda sekarang sudah jarang dan bahkan sudah 
tidak ada lagi yang mengeluhkan tentang hal ini. Kemudian efek lain yang 
ditimbulkan yaitu perekonomian masyarakat sehingga jauh dari perilaku kufur 
yang dilarang Allah SWT.
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 Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh tambang 

pasir terhadap perilaku sosial-ekonomi masyarakat Desa Napa yaitu efek yang 

ditimbulkan. Pertama perubahan perilaku yang ditimbulkan akibat dampak dari  

aktivitas tambang pasir yaitu mengancam eksistensi kultur gotong royong dan 

terputusnya jalinan sosial antar sesama sebagai idenditas masyarakat desa. Kedua, 
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hadirnya tambang pasir berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat yang 

berprofesi sebagai buruh tambang dan mengurangi perilaku menyimpang.  

C. Respons Masyarakat Desa Napa Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton 

Tengah Terhadap Tambang Pasir 

 Sebelum menjadi lokasi tambang kawasan yang sekarang dijadikan sebagai 

lokasi tambang, masyarakat menggunakan lokasi ini sebagai kawasan perkebunan. 

Untuk memenuhi kebutuhan seperti membangun rumah masyarakat cukup menggali 

dihalaman belakang rumah yang selanjutnya bekas galian tersebut akan dijadikan 

sebagai tempat pembuangan sampah. Memasuki tahun 2000-an baru aktivitas 

tambang pasir ini mulai berjalan meskipun pekerjaannya masih menggunakan alat 

tadisional (sekop dan cangkul) dan volume pasir yang dikelola masih terbilang 

sedikit. Puncak dari eksploitasi besar-besar ini adalah pertengahan tahun 2015 satu 

tahun setelah Buton Tengah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2014. 

Pesatnya pembangunan berdampak pada lonjakan kebutuhan pasir menjadi 

meningkat, bahkan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat Buton Tengah saja 

tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan daerah lain seperti Kabupaten Muna dan 

Kabupaten Muna Barat.  

Meningkatnya kebutuhan pasir ikut merubah stigma masyarakat dalam 

melihat peluang usaha, sehingga tidak sedikit masyarakat yang berprofesi sebagai 

petani menjadikan lahannya untuk digunakan sebagai lokasi penambangan pasir, 

meskipun ada beberapa diantaranya masih tetap bertahan dengan profesi mereka 

sebagai petani. 
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 Beragam respons muncul dengan hadirnya tambang pasir, baik itu pro 

maupun kontra bahkan ada juga yang meyikapi ini dengan sikap apatis. Respons 

tersebut disebabkan oleh efek yang ditimbulkan di dalam masyarakat. Hal tersebut 

seperti yang diutarakan oleh masyarakat yang merespon ini dengan sikap menolak 

dikarenakan keberadaan tambang pasir dapat merusak lingkungan dan terancamnya 

salah satu sumber penghidupan yakni populasi hutan yang dimanfaatkan sebagai kayu 

bakar pengganti bahan bakar minyak atau gas LPG oleh masyarakat setempat kian 

menipis. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat tentang respon 

terhadap tambang pasir yang ada di Desa Napa Kecamatan Mawasangka Kabupaten 

Buton Tengah, Pak Rahim mengungkapkan bahwa :  

 “kalau dari saya, keberadaan tambang pasir di desa ini sangat saya tolak tetapi 
penolakan saya bukan hanya ucapan saja, bahkan beberapa minggu yang lalu 
saya bersama beberapa masyarakat yang peduli akan hal turun langsung ke 
lokasi penggalian untuk menghentikan aktifitas penambangan. Alasan kenapa 
saya tolak  karena dampak yang ditimbulkan dapat merusak lingkungan, 
terutama tanah sehingga tanaman tidak bisa tumbuh karenanya perbuatan 
aktifitas ini berefek sama petani yang berkebun disekitar kawasan itu. Selain 
itu juga imbas yang lain terjadinya kelangkaan kayu bakar karena masyarakat 
kita juga kan masih sangat bergantung sekali dengan bahan bakar kayu 
sehingga pengeluaran masyarakat disini akan bertambah. Selain itu, penyebab 
yang lain juga disebabakan oleh kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama, 
padahal Allah SWT memerintahkan kita agar senantiasa menjaga dan 
memelihara alam, bukan justru kita rusak. Membangun hubungan itu bukan 
saja sesame manusia tetapi juga antara manusia dan juga alam”.
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 Pak Rahim menekankan bahwa perintah tentang kewajiban menjaga serta 

melestarikan lingkungan adalah sebuah hal yang wajib dilaksanakan oleh umat 

manusia. Informan tersebut saat diwawancara mengutip Firman Allah swt dalam QS. 

Ar-rum/30:41 :  

                                                             
44

 Wawancara dengan Pak Rahim (Tokoh Masyarakat), Tanggal 28 Juni 2021 



47 
 

 

 

                        

        

 

Terjemahnya : 

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
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 Ayat di atas menjelaskan tentang kerusakan yang terjadi dimuka bumi 

disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Ibnu „Asyur menyampaikan 

penafsiran tentang ayat di atas bahwa alam raya telah diciptakan oleh Allah swt 

dalam satu sistem yang sangat serasi dan sesuai dengan kehidupan manusia. Tetapi 

mereka melakukan kegiatan yang merusak, sehingga terjadi kepincangan dan ketidak 

seimbangan dalam sistem kerja alam.  

 Pak Rahim menjelaskan tentang kandungan ayat ini menurut pandangan M. 

Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat ini mengisyarakatkan bahwa tidak ada 

ciptaan Allah swt yang rusak, tercemar atau hilang keseimbangannya sebagaimana 

penciptaan awalnya. Akan tetapi datangnya kerusakan, pencemaran dan hilangnya 

keseimbangan lingkungan adalah hasil perbuatan manusia itu sendiri yang secara 

sengaja berusaha untuk mengubah firtah Allah swt pada lingkungan yang telah 

diciptakan secara sempurna dan seimbang. 

 Penolakan yang sama hadir dari Pak Arman salah satu tokoh adat yang juga 

bermukim di sekitar kawasan tambang, beranggapan bahwa hadirnya tambang pasir 

mengancam kelangsungan hidup masyarakat terutama mereka yang bermukim dibibir 
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pantai setiap hari terjadi pengikisan bibir pantai. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Pak Arman menjelaskan bahwa : 

 “sebenarnoa seonu nimoteiaokua na kaselino boneinia, lambuntoini 
mangkimo nokomao ba wiwino teia, apalagi wulano baha namisikua 
nafohatomo tei. Ane tadamohamo kahada anoaini baneoa waumpulu taunoa 
nahutomo na wiwino kangka’a ka’otia. Segiuno dua’a podiuanoainia no 
limbamo na adatino liwuntoinia, karena minamo da dumalangiea pogauno 
bapa metuhano kampono napa inia. Ingke’ae noafa ? kamokula padamo 
nehunsa wamba bahwa wasembalino tondotapi maitua so kalawu 
dafeomeane, panambalia da dumaidaiea, mahingga paemo ba noa’a bela 
pogauno maitua harusu torosu da me’ulaie baha dobala ingke’ae, karena 
kaselino bone inia suano’o dedagaia neanoa inia, tamaka dedaidaimo”. 
 

Artinya :  
Sebenarnya satu yang saya takutkan dari aktivitas tambang poasir ini, 
rumahnya kita semakin dekat dengan pinggir laut, apalagi mereka yang 
rumahnya dipinggir laut. Kalau hal ini dibiarkan mungkin 10 tahun kedepan 
bibir pantai akan sampai dipinggir jalan. Hal lain juga perilaku kita ini sudah 
menyimpang dari hukum adat yang ada dikampung kita, karena tidak lagi 
mengindahkan petua dari pendiri kampung napa ini. Karena kenapa ?  orang 
tua kita sudah memeberi pesan sama kita diluar batar pemukiman itu hanya 
digunakan untuk berkebun, kita tidak bisa salah gunakan termasuk menggali 
pasir. Biarpun beliau sudah tidak ada tetapi apa yang dipesankan sama kita 
harus selalu diingat nanti kita ketulahan, karena menggali pasir itu bukan 
menjaga melainkan merusak.
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 Senada dengan yang disampaikan oleh dua informan sebelumnya, La Mada 

yang berprofesi sebagai nelayan dan petani rumput laut dengan ekspresi wajah kesal 

menganggap keberadaan tambang pasir itu merugikan mereka sebagai nelayan, 

dimana dampak yang paling dirasakan adalah ekosistem laut teganggu akibat dari 

aktivitas tambang pasir sehingga berdampak pada kualitas rumput laut yang dipanen 

tidak sesuai ekspetasi sehingga harga jual menjadi anjlok. Seperti yang diutarakan 

bapak La Mada bahwa : 

 “ane inodia na’a setujua ba kaselino bone inia, karena pertama, semenjak ba 
kaselino boneini ka’asi kaulei mania jadi no tiganggo, apalagi na gahangga 
nodaha ka kopengarua, gahangga’a nentuhumo no koabu, habutono ka’asi 
harganoa sega’a nosampu. Kedua, masalanoa na hasilino kakabua, yo te’ia 
nentuhumo nokolowo, minamo damohada’a yo kenta, yo pasia minamo dua 
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datiwoha’a no alimo yo lowo habutuno sega’a minamo da polia kenta. 
Segiuno dua’a, kaselino boneinia nopohatomo ba kakangka’a, ane tada 
moha’a inia ta tadafohatomo dua te’i”. 
 

Artinya :  
Kalau saya tidak setuju dengan adanya tambang pasir ini, karena pertama, 
semenjak ada tambang pasir ini, mata pencaharian kami menjadi terganggu, 
apalagi untuk rumput laut sangat berpengaruh, rumput laut cenderung berdebu 
akhirnya harganya sering kali turun kasian. Kedua, masalah lain yang muncul 
adalah hasil tangkapan ikan kian berkurang, karena faktor air laut yang keruh, 
sehingga berdampak pada pertumbuhan terumbu karang yang lambat bahkan 
mati, sehingga populasi ikan berkurang. Selanjutnya, tambang pasir ini sudah 
mencapai bahu jalan, kalau hal seperti ini dibiarkan kemungkinan kita akan 
ikut hanyut oleh air laut.
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 Namun, berbeda dengan ketiga informan di atas, holifin memiliki kacamata 

berbeda dalam melihat fenomena ini. Keberadaan tambang pasir diyakini tidak hanya 

selalu memberikan efek negatif saja melainkan efek positif juga harus dijadikan titik 

fokus dalam merespon ini sehingga kita adil dalam mengadili kejadian. Hadirnya 

tambang pasir tidak selalu dianggap sebuah musibah, melainkan juga kita harus 

melihat ini sebagai lumbung rezeki untuk memperbaiki kualitas hidup. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Bapak Holifin yang juga bekerja sebagai buruh tambang 

yang pro terhadap hadirnya tambang pasir di Desa Napa menganggap bahwa : 

 “Menurut saya, tidak ada yang salah dari adanya tambang pasir ini karena 
sangat membantu, apalagi untuk saya pribadi yang sudah berkeluarga 
semenjak tambang pasir ini ada keluarga kami tidak lagi kekurangan karena 
setiap hari pemasukan ada, dan Alhamdulillah semenjak tambang ini ada 
suasana rumah tangga saya menjadi harmonis Kembali karena jujur sebelum 
adanya tambang ini keluarga saya diambang perceraian dikarenakan tidak 
adanya lapangan pekerjaan”.

48
  

 Hal yang sama juga diutarakan oleh salah satu masyarakat yang berprofesi 

sama sebagai buruh tambang, informan tersebut menilai kebedaradaan tambang pasir 

sebagai angin segar untuk mereka yang tidak mengenyam bangku pendidikan, hanya 
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mengandalkan fisik untuk menjamin agar mereka tetap bertahan hidup. Dari hasil 

wawancara bersama Anton saat ditemui dikediamannya menuturkan bahwa : 

 “Konae seharusnoa da sumukurie kaselino boneinia, karena noafa ? insodi 
pata kokasikolanoinia ta kahada ae ka’asi ane paba kaselino boneini, 
dama’anda ae hobinentoa ba kakanan’i, baka’alindo bara fointene. Jadi, 
seharusnoa, da sumukurie inia kahada pedanoinia karena ka’asi sebagai 
dehamba mie pata mampuno”. 
 

Artinya :  
Seharusnya kita syukuri hadirnya tambang pasir ini, karena kenapa ? kami 
yang tidak memiliki latarbelakang Pendidikan formal mau kerja kerja apa 
kalau seandainya tidak ada tambang pasir ini. Anak dan istri kita mau kasi 
apa, apalagi harga sembako kian mahal. Jadi, hasurnya disukuri kasian hal 
yang seperti ini karena kasian ini bagian dari kita meringankan beban orang 
yang tidak mampu.

49
 

 Selain respon pro dan kontra, ada juga masyarakat yang merespon ini dengan 

sikap apatis. Sikap apatis ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang dampak 

yang ditimbulkan tambang pasir karena tidak adanya proses edukasi dalam bentuk 

sosialisasi tentang lingkungan hidup oleh instasi ataupun LSM kepada masyarakat. La 

Sahimu yang berprofesi sebagai petani rumput laut sama sekali tidak mengetahui 

dampak apa yang ditimbulkan oleh keberadaan tambang pasir, karena menurutnya 

mengurusi hal yang tidak memiliki efek terhadap kelangsungan hidupnya tidak 

penting untuk diurusi. La Sahimu saat dimintai tanggapan perihal hadirnya tambang 

pasir di Desa Napa Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, mengatakan 

bahwa : 

 “ane mena’ao ndo na’a naku, na’amande’anea inodia abalo’aea ka’asi 
karena nokopago amekihi ka’uleiku dari pada amekihi kaselino bonea, so’ae 
tadamohamo kaingka’a tukanomo no tiselimo  tada umdofaomo kadaha 
bahai, asala’i da moli ka’olino yo bae ba balandando kananai nawaleini”. 

Artinya :  
Kalau mau tanyakan itu anakku, saya tidak tau mau jawab apa kasian karena 
mending saya pikirkan pekerjaanku dari pada saya pikirkan tentang galian 
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pasir itu, biar mi kita biarkan saja lagipula sudah terlanjur di gali kita fokus 
saja di perkerjaan, siapa tau kita bisa dapat pembeli beras dengan keperluan 
belanja anak-anak dirumah ini.

50
 

 Ditempat berbeda La Iri juga menyampaikan hal yang sama dengan informan 

sebelumnya, La Iri memilih untuk tidak mengurusi hal yang tidak memberikan 

pengaruh untuk keluarganya, pernyataan ini bukan tanpa alasan, ia menganggap 

bahwa polemik seperti ini harus diselesaikan oleh mereka yang berkopenten seperti 

pemerintah atau  mereka yang memiliki latar belakang pendidikan. Berdasarkan hasil 

wawancara bersama La Iri perilahal tanggapanya tentang keberadaan tambang pasir 

sebagai berikut : 

“oinae, tabeano ndona’a itua ka’asi ba nipande’aokua, tada’umurusumo 
kahada sonipande’aoku bahai, ane pedandona’a urusanndo pomarinta ba mie 
kokasikola pendamihintuini. Ane mihintua kan upande’ane miu kolaonoa, 
tabeano insodi pa’a kabahinomo de gahangga ba banguna nipende’ao mani, 
tabeano ndo na’a sonifena’aomua makaneo amandeane”. 
 

Artinya :  
Aduh, kalau yang itu kasian yang kamu mau tanyakan sama sekali saya tidak 
tau, mending kita urus kerjaan yang saya tau saja, kalau hal seperti ini 
pemerintah dan mereka yang memiliki pendidikan seperti kalian ini, kalau 
seperti kalian ini kan tau seperti apa persoalannya. Kalau seperti saya ini 
kasian kecuali kalian mau tanyakan bagaimana cara budidaya rumput laut dan 
mendirikan rumah yang baik dan benar baru saya tau.
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 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi perihal respon masyarakat 

tentang tambang pasir yang ada di Desa Napa Kecamatan Mawasangka Kabupaten 

Buton Tengah bahwa ada ragam respon yang disebabkan oleh keberadaan tambang 

pasir, antara lain : 
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a. Respon Pro disebabkan oleh dampak yang ditimbulkan cenderung baik dan 

mampu mendongkrat ekonomi keluarga sehingga dapat menyelematkan dan 

menjaga keharmonisan rumah tangga. 

b. Respon Kontra disebabkan oleh dampak yang ditimbulkan cenderung negatif, 

ancaman kelangsungan hidup menjadi dasar utama untuk menolak keberadaan 

tambang pasir. 

c. Respon Apatis disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang dampak yang 

ditimbulkan oleh tambang pasir baik positif maupun negatif, sehingga lebih 

mementingkan pekerjaan sebagai penopang utama untuk bertahan hidup 

ketimbang mikirkan hal-hal yang tidak ada pengaruhnya bagi pandapatan mereka. 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Perilaku Masyarakat Desa 

Napa  

 Perilaku manusia sering mengalami perubahan, hal ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut.  Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat antara lain, faktor sosial, faktor 

ekonomi, dan adanya kebudayaan dari luar.  

1. Faktor Sosial  

 Faktor sosial menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan perilaku 

masyarakat yang bermukim di kawasan tambang pasir. Seperti yang dikatakan Alun 

mahasiswa Ilmu Komputer di Universitas Sebelas November (USN) Kolaka bahwa 

perubahan perilaku itu disebabkan oleh upaya untuk meningkatkan status sosial agar 

dapat dipandang lebih dan mendapat tempat yang layak ditengah-tengah masyarakat, 
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saat ditemui dikediamannya Alun menyampaikan perihal pandangannya, sebagai 

berikut : 

“salah satu faktor yang paling krusial dari perubahan perilaku masyarakat 
menurut saya adalah ada diinternal masyarakat itu sendiri yaitu faktor sosial, 
faktor sosial yang saya maksud adalah keberadaan tambang pasir ini dijadikan 
sebagian masyarakat sebagai alat untuk meningkatkan status sosial sehingga 
dapat diperhitungkan dan tergolong sebagai keluarga mampu. Sehingga 
dampak yang terjadi dari anggapan ini adalah ketidakpedulian akan dampak 
dari yang mereka lakukan dikemudian hari”.
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 Senada dengan pernyataan informan sebelumnya La Ba‟i juga menjelaskan 

hal yang serupa, bahwa : 

“Katibalino podiundo inia alasanoa karena keinginando da umuba 
kangkoha’ando na kampoini, selain ka’uleia alasa tawawo modahano 
kopengaru’anoa, karena kalomponanoinia na kampontoini mien i hargai 
kabahinomo pagawe ba kopangkatino haji selain ndona’a minamo, ane inodia 
ndona’a alasanoa kafa’anoa no terjadi ketibalino podiundoa mie 
nakampoinia”. 
 

Artinya :  
Perubahan perilaku ini disebabkan oleh dorongan untuk merubah status sosial 
mereka di kampung kita ini, selain upaya memenuhi kebutuhan alasan di atas 
yang paling utama, karena selama ini kan dikampung kita orang itu dihargai 
kalau mereka punya banyak uang atau mereka yang memiliki pekerjaan 
sebagai PNS dan yang berpangkat Haji, menurutku hanya alasan itu yang 
menjadi faktor terjadinya perubahan perilaku sosial.
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 Pak La Ba‟i mempertegas penyampaian dari informan sebelumnya bahwa 

perubahan perulaku ini disebabkan adanya dorongan setiap masyarakat yang terlibat 

didalam aktivitas tambang pasir untuk memperbaiki stratifikasi sosial mereka agar 

dapat dipandang lebih dari profesi sebelumnya. Hal ini bertujuan agar mereka dapat 

disejajarkan dengan masyarakat yang memiliki profesi sebagai PNS dan mereka yang 

berpangkat haji. 

2. Faktor Ekonomi 
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 Selain faktor sosial penyebab perubahan perilaku masyarakat juga disebabkan 

oleh faktor ekonomi. Upaya untuk bertahan hidup adalah hal yang pokok dalam bagi 

setiap individu agar terhindar dari kelaparan bahkan kemungkinan terburuk adalah 

berujung kematian. Seperti yang disampaikan Imran, manusia memiliki 

kecenderungan untuk bertahan hidup meski itu keluar dari kebiasaan, apalagi 

kebutuhan mendasar seperti sandang, pangan, dan papan yang sifatnya wajib untuk 

dipenuhi. Saat diwawancarai perihal faktor penyebab terjadinya perubahan perilaku 

masyarakat, Pak Imran menuturkan bahwa : 

“Hal yang paling mendasar tentang perubahan perilaku masyarakat adalah 
tentang upaya memenuhi kebutuhan hidup, sehingga yang tadinya mereka 
perduli dengan hal-hal yang ada disekitarnya menjadi acuh. Tetapi, hal ini 
tidak bisa juga disalahkan apalagi tidak adanya lapangan pekerjaan yang 
menjanjikan selain bekerja sebagai buruh tambang, walaupun saya sebenarnya 
tidak sepakat dengan praktek seperti ini. Tapi lagi-lagi saya menganggap hal 
ini sesuatu yang wajar ditengah situasi seperti ini”.
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 Ditempat berbeda ibu Wa Amo juga menjelaskan pandangannya tentang 

keberadaan tambang pasir, bahwa :  

“So’ae tadamohadamo sumbehe kauelei, andoa maitudua ka’asi dopedamaitu 
sokauleindo, dasumasida dua’a ka’asi tanopototomo de ganggo kauleindo 
miea. Apalagi kamahasaindo kahada ane paba ndomaitua hampano 
dakahadamo ae ka’asi andoa. Ingke’ae kumahadano na bone maitu apinei 
mie kohobine ane paba ndomaitua daomamo’ae andoa, umbe ane mandeno 
megahanggano tada dumamb’amo gahangga, andoa maituakan medanomaitu 
kalowu nipande’aondoa”. 
 

Artinya:  
Biarmi kita biarkan saja masing-masing urus pekerjaannya kita saja. Mereka 
itu makanya begitu karena itu saja pekerjaannya kasian, kita mau larang juga 
kasian sama saja kita halangi zerekinya orang, apalagi susahnya lapangan 
pekerjaan kalau seandainnya tidak ada itu mereka mau kerja apa, karena yang 
kerja itu semua orang kebanyakan orang yang sudah berkeluarga kalau tidak 
ada itu mereka mau makan apa mereka, iyah kalau misalkan mereka yang tau 
budidaya rumput laut mereka urus saja rumput lautnya saja, mereka itukan 
hanya itu saja yang mereka tau kasian.
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 Wa Amo lebih menekankan pada ketersediaan lapangan pekerjaan yang 

menjadi faktor utama perubahan perilaku masyarakat. Ibu Amo menganggap bahwa 

hal yang paling penting adalah lapangan pekerjaan, agar masyarakat yang tidak 

memiliki pekerjaan seperti pemilik lahan dan pekerja tambang bisa menafkahi 

anggota keluarganya. 

 Senada dengan yang disampaikan oleh kedua informan sebelumnya Didit 

Sitrianto sebagai sekretaris desa menganggap bahwa perubahan perilaku masyarakat 

dipicu oleh anggapan bahwa dengan menjadi pemilik lahan atau buruh tambang bisa 

meningkatkan pendapatan mereka, Didit saat disambangi diruang kerjanya  

menyampaikan bahwa : 

“Tambang pasir ini sebenarnya sudah ada sejak dulu-dulu, tetapi hanya untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat desa dalam membangun rumah, belum 
dijadikan sebagai komoditas untuk mendapat keuntungan dalam artian 
dijadikan sebagai ladang usaha, nanti lima tahun belakangan ini baru 
masyarakat berbondong-bondong menjadikan galian pasir ini sebagai ladang 
usaha mereka, bahkan tidak sedikit dari mereka meninggal profesi nelayan 
ataupun petani yang mereka geluti selama ini. Hal ini disebabkan oleh 
anggapan sebagian masyarakat bahwa keberadaan tambang pasir bisa dengan 
cepat meningkatkan pendapatan, bahkan kita lihat sendiri untuk mendapatkan 
hasil instan beberapa warga menjual tanah mereka tanpa memikirkan anak 
cucu mereka kedepannya”.
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 Dari hasil wawancara dan observasi dilapangan bisa disimpulkan bahwa 

faktor internal yang mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku masyarakat adalah 

yakni : Pertama, adanya dorongan dari masyarakat itu sendiri untuk memperbaiki 

status sosial agar strata mereka dapat disejajarkan dengan mereka yang memiliki 

profesi PNS dan juga yang memiliki gelar Haji. Kedua, perubahan perilaku 

masyarakat disebabkan karena adanya upaya untuk tetap bertahan hidup ditengah 

kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan. 
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3. Adanya kebudayaan dari luar 

  Perubahan perilaku masyarakat yang disebabkan oleh kebudayaan dari luar ini 

dikarenakan adanya imitasi atau sikap meniru hal-hal diluar kebiasan yang dilakukan 

oleh masyarakat. Perubahan perilaku yang disebabkan budaya luar juga dirasakan 

oleh masyarakat Desa Napa yang kian gemar menjadikan lahan pertanian sebagai 

lahan tambang.  

  Seperti yang disampaikan Aldi Rizaldi Mahasiswa Teknik Pertambangan 

Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, perubahan ini sama sekali tidak 

pernah terjadi sebelum beberapa oknum dari luar menularkan kebiasaan seperti ini. 

Aldi menganggap pemicu dari perubahan perilaku ini karena kehadiran orang luar 

yang melukan transaksi jual beli tanah dan menjadikan itu sebagai tempat usaha 

dalam bentuk lahan tambang pasir, sehingga praktek seperti ini diikuti oleh 

masyarakat setempat. Hal seperti ini dianggap sudah keluar dari nilai-nilai yang 

selama ini telah ditanamkan oleh leluhur jauh sebelum menjadi sebuah desa. 

Berdasarkan hasil wawancara Aldi menuturkan bahwa : 

 “Menurut saya penyebab perubahan perilaku masyarakat yang ada di Desa 
Napa ini disebabkan oleh orang luar yang datang membeli tanah kemudian 
menjadikan tanah itu sebagai lokasi tempat penggalian pasir, karena mungkin 
mereka beranggapan bahwa usaha seperti yang mereka lakukan sekarang 
banyak penghasilannya, sehingga orang disini ikut-ikutan mi. padahal kalau 
mau dilihat kasian lebih banyak dampak buruknya yang tadinya desa kita bisa 
dijadikan tempat wisata sekarang jadi genangan air yang tidak mungkin kita 
pungkiri sewaktu-waktu akan berdampak buruk untuk kita bukan saja mereka, 
padahal bagusnya kasian pantainya kita ini. Itu tadi yang pertama imbasnya 
setelah orang dari luar datang. Kedua, semenjak orang luar masuk masyarakat 
disini sebagian sudah tidak lagi mengindahkan fahamu (paham) yang sudah 
diwariskan sama kita dari turun temurun, nilai-nilai bagaimana menghargai 
alam yang diajarkan sama kita itu sudah banyak yang tidak lagi praktekan 
dalam tingkahlaku kita, karena hanya persoalan uang padahal itu tidak 
dibawah mati ji kasian. Ketiga, karena hal ini sebagian dari kita lupa atau 
pura-pura lupa tentang dampak lingkungannya padahal kalau mau dibilang 
ada beberapa dari mereka yang sekolah bahkan sarjana pasti tau apa 
dampaknya kedepan dari tindakan yang mereka lakukan tapi mungkin karena 



57 
 

 

 

yang dipikirkan bagaimana cara mendapatkan uang dengan cara cepat 
sehingga mereka abai akan hal in”.
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 Selain Aldi, informan berikutnya bernama Siti Ludia Gunawan juga 

menyampaikan hal yang sama tentang faktor yang mempengeruhi perubahan perilaku 

yang disebabkan oleh hadirnya tambang pasir, saat diwawancarai Ludia menjelaskan  

sebagai berikut : 

“Hal yang paling mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat disini adalah 
pengaruh dari luar itu yang paling mencolok, yang saya sampaikan ini bukan 
tanpa alasan, lokasi yang pertama kali digarap itu bukan milik orang dari 
kampung ini, melainkan orang luar yang membeli tanah dari salah satu warga, 
kemudian menjadikan itu sebagai kawasan tambang tanpa sepengetahuan 
masyarakat kampung. Meskipun awalnya mereka lakukan dengan sembunyi-
sembunyi tetapi seiring berjalannya waktu mereka akhirnya melakukan itu 
dengan cara sembunyi-sembunyi. Sehingga, apa yang mereka kerjakan 
mempengaruhi beberapa masyarakat desa dan berbondong-bondong 
menjadikan lahannya sebagai tempat galian pasir, makanya saya tekankan lagi 
apa yang terjadi sekarang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh orang luar dari 
desa kita tanpa disaring terlebih dahulu sama masyarakat disini”.
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 Berdasarkan keterangan informan di atas bahwa faktor yang mempengaruhi 

perubahan perilaku masyarakat adalah adanya pengaruh dari luar sehingga dapat 

merubah perilaku masyarakat tanpa ada filterisasi terlebih dahulu. 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku masyarakat Desa 

Napa Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai berikut : 

1. Faktor sosial, perubahan perilaku ini disebabkan oleh upaya untuk meningkatkan 

status sosial agar dapat dipandang lebih dan mendapat tempat yang layak 

ditengah-tengah masyarakat. 

2. Faktor ekonomi, perubahan perilaku ini karena adanya upaya untuk bertahan hidup 

agar terhindar dari kelaparan bahkan kemungkinan terburuk adalah berujung 

kematian. 

                                                             
57

 Wawancara dengan Aldi (Mahasiswa), Tanggal 8 Juli 2021  
58

 Wawancara dengan Siti Ludia Gunawan (Masyarakat), Tanggal 10 Juli 2021  



58 
 

 

 

3. Adanya kebudayaan dari luar, Perubahan perilaku masyarakat yang disebabkan 

oleh kebudayaan dari luar ini dikarenakan adanya imitasi atau sikap meniru hal-hal 

diluar kebiasan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya filterisasi dari 

masyarakat setempat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

  Setelah peneliti memaparkan hasil penelitiannya pada bab sebelumnya, 

maka dengan ini peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan, antara lain 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh yang ditimbulkan tambang pasir terhadap perubahan perilaku 

masyarakat berdampak pada tergerusnya budaya masyarakat desa dan nilai-nilai 

sosial yang telah ditanamkan didalam lingkungan masyarakat sebagai pedoman 

dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hadirnya tambang pasir berdampak 

pada meningkatnya pendapatan masyarakat. 

2.  Respon masyarakat terhadap hadirnya tambang pasir cenderung berfariasi, baik 

itu pro, kontra, dan juga apatis terhadap pengaruh tambang pasir. Hal ini 

disebabkan oleh kepedulian dan pengetahuan akan dampak yang ditumbulkan 

tambang pasir, baik dampak sosial, ekonomi, dan juga lingkungan, antara lain 

sebagai berikut : 

a. Respon Pro disebabkan oleh dampak yang ditimbulkan cenderung baik dan 

mampu mendongkrat ekonomi keluarga sehingga dapat menyelematkan dan 

menjaga keharmonisan rumah tangga. 

b. Respon Kontra disebabkan oleh dampak yang ditimbulkan cenderung 

negatif, ancaman kelangsungan hidup seperti hilangnya lahan pertanian dan 

rusaknya ekosistem laut menjadi dasar utama menolak keberadaan tambang 

pasir. 
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c. Respon Apatis disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang dampak 

yang ditimbulkan oleh tambang pasir baik positif maupun negatif, sehingga 

lebih mementingkan pekerjaan sebagai penopang utama untuk bertahan 

hidup ketimbang mikirkan hal-hal yang tidak ada pengaruhnya bagi 

pandapatan mereka. 

3.  Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku masyarakat Desa 

Napa akibat adanya tambang pasir yaitu faktor sosial, faktor ekonomi dan 

adanya pengaruh kebudayaan dari luar. Pertama, Perubahan yang disebabkan 

oleh faktor sosial merupakan perubahan yang terjadi akibat dorongan dari 

lingkungan masyarakat itu sendiri, seperti upaya untuk meningkatkan 

stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Kedua, faktor ekonomi mempengaruhi 

perubahan perilaku masyarakat, hal ini disebabkan adanya upaya untuk 

bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dan keperluan lainnya. Ketiga, 

perubahan yang disebabkan oleh adanya pengaruh kebudayaan dari luar. 

B. Implikasi Penelitian 

 Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian 

ini baik dari penulisan dan penyajian data hasil penelitian. Penulis berharap agar 

kiranya memberikan kritik dan saran yang sifatnya mermbangun bagi penulis. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menemukan beberapa hal yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan pihak terkait, diantaranya sebagai berikut : 

1. Pada masyarakat diharapkan agar lebih selektif dalam memilih lapangan 

pekerjaan sehingga fenomena seperti perubahan perilaku tidak terjadi lagi yang 

dapat merugikan masyarakat secara umum khususnya masyarakat Desa Napa. 
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2. Pada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah khususnya Pemerintah Desa Napa, 

desa yang kini memiliki status sebagai desa berkembang dan sebagai pihak 

yang berkompeten mengurusi persoalan ini harus lebih memerhatikan problem-

problem seperti ini yang cenderung berefek buruk kepada masyarakat secara 

umum tanpa terkecuali. Selain itu, pemerintah desa agar secepatnya merancang 

serta menyusun Peraturan Desa yang diselaraskan dengan Perda Nomor 6 

Tahun 2020 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Buton 

Tengah yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah untuk menutup operasi 

penambangan diwilayah pantai Desa Napa karena tidak memiliki Izin Usaha 

Pertambangan. Jika tidak, akan menimbulkan dampak buruk lainnya muncul 

karena tidak ada batasan yang mengatur jumlah volume pasir dalam sehari. 

3. Pada kaum terdidik, sebagai anggota masyarakat yang memiliki tanggung jawab 

besar agar lebih responsif atas kejadian-kejadian yang ada disekitarnya dan ikut 

andil dalam menyadarkan masyarakat tentang perubahan perilaku yang 

disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.  
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Foto 3 : Wawancara bersama Pak La Baya (Pemilik Tambang) Pada Tanggal 27 Juni 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 : Wawancara bersama Pak Yusrin (Kepala Dusun Malaboka) Pada Taanggal 
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Foto 5 : Wawancara bersama Pak Rahim (Tokoh Masyarakat) Pada Tanggal 28 Juni 
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Foto 6 : Wawancara bersama Pak Arman (Tokoh Adat) Pada Tanggal 30 Juni 2021 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 : Wawancara bersama Pak La Mada (Masyarakat Nelayan) Pada Tanggal 2 
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Foto 8 : Wawancara bersama Ibu Wa Amo (Petani Rumput Laut) Pada Taanggal 7 
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Foto 12 : Wawancara bersama Pak La Ba‟i (Masyarakat) Pada Tanggal 4 Juli 2021  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13 : Wawancara bersama Pak Imran (Masyarakat) Pada Tanggal 6 Juli 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14 : Wawancara bersama Saudara Alun (Pemuda/Mahasiswa) Pada Tanggal 4 
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Foto 15 : Wawancara bersama Pak Anton (Buruh Tambang) Pada Tanggal 19 Juni 
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Foto 16 : Wawancara bersama Pak Holifin (Buruh Tambang) Pada Tanggal 19 Juni 
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Foto 17 : Wawancara bersama Siti Ludia Gunawan (Masyarakat) Pada Tanggal 10 

Juli 2021  



 

 

B. Data Informan 

1. Nama : Abd. Azis Ansar, S. Sos 

 Umur : 30 Tahun 

 Keterangan : Kepala Desa 

2. Nama : Didit Sitrianto, ST 

 Umur : 29 Tahun 

 Keterangan : Sekretaris Desa 

3. Nama : Yusrin Hendra, S. Si 

 Umur : 27 Tahun 

 Keterangan : Kepala Dusun Maboka 

4. Nama : Sudarmanto, S. Pd. 

 Umur : 31 Tahun 

 Keterangan : Pemilik Tambang Pasir 

5. Nama : La Baya 

 Umur : 40 Tahun 

 Keterangan : Pemilik Tambang Pasir 

6. Nama : Rahim 

 Umur : 60 Tahun 

 Keterangan : Tokoh Masyarakat 

7. Nama : Arman 

 Umur : 50 Tahun 

 Keterangan : Tokoh Adat 

  



 

 

8. Nama : La Mada 

 Umur : 45 Tahun 

 Keterangan : Nelayan/Petani Rumput Laut  

9. Nama : Wa Amo 

 Umur : 38 Tahun 

 Keterangan : Petani Rumput Laut 

10. Nama : La Sahimu 

 Umur : 45 Tahun 

 Keterangan : Nelayan/Petani Rumput Laut 

11. Nama : Tasrif 

 Umur : 25 Tahun 

 Keterangan : Tokoh Pemuda 

12. Nama : La Iri 

 Umur : 29 Tahun 

 Keterangan : Nelayan/Petani Rumput 

13. Nama : Imran 

 Umur : 33 Tahun 

 Keterangan : Masyarakat 

14. Nama : La Bai 

 Umur : 50 Tahun 

 Keterangan : Masyarakat 

15. Nama : Alun 

 Umur : 20 Tahun 

 Keterangan : Mahasiswa/Pemuda 

  



 

 

16. Nama : Anton 

 Umur : 25 Tahun 

Keterangan : Buruh Tambang 

17. Nama : Holifin 

 Umur : 27 Tahun 

Keterangan : Buruh Tamabang 

18. Nama : Siti Ludia Gunawan 

 Umur : 21 Tahun 

Keterangan : Mayarakat 
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