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ABSTRAK

Nama : Ainul Findiani Putri

Nim : 30400118206

Jurusan : Sosiologi Agama

Judul : Pengaruh Keberadaan Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara

Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat di Desa Polewali

Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

Penelitian ini mengemukakan dua rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana
pengaruh keberadaan Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara terhadap
kesejahteraan masyarakat di Desa Polewali Kecamatan Libureng Kabupaten Bone,
dan 2. Bagaimana dampak positif dan negatif adanya Pabrik Gula PT. Perkebunan
Nusantara terhadap kondisi sosial masyarakat di Desa Polewali Kecamatan
Libureng Kabupaten Bone. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti
memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh keberadaan Pabrik Gula PT.
Perkebunan Nusantara terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Polewali
Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, dan untuk mengetahui dampak positif dan
negatif adanya Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara terhadap kondisi sosial
masyarakat di Desa Polewali Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan bersifat
deskriptif kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta
menggunakan pendekatan sosiologi dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara
terperinci dalam permasalahan yang ada pada judul penelitian. Kemudian
membuat suatu kesimpulan berdasar data-data dan fakta yang ada sehingga dapat
ditentukan pokok-pokok masalahnya.

Hasil penelitian peneliti (1) Menunjukkan bahwa pengaruh adanya Pabrik
Gula PT. Perkebunan Nusantara terhadap kesejahteraan masyarakat adalah dapat
dilihat dari lima aspek yaitu pendidikan, pendapatan, kepemilikan fasilitas hidup,
kesehatan, dan kepedulian sosial, yang di mana Pabrik Gula ini sangat membantu
masyarakat karena menyediakan banyak fasilitas sosial sehingga memudahkan
masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. (2) Selanjutnya, dampak positif
maupun negatif adanya Pabrik Gula terhadap kondisi sosial masyarakat, dari
dampak positifnya yaitu dapat membuka peluang pekerjaan, membuka peluang
usaha baru, serta kegiatan sosial yang sering dilakukan kepada masyarakat.
Sedangkan dampak negatifnya yaitu adanya pencemaran udara berupa bau dan
bising serta pencemaran air yang berupa limbah cair.

Implikasi dari penelitian ini, yaitu diharapkan dengan adanya Pabrik Gula
Camming mampu mensejahterakan masyarakat di sekitarnya terkhusus Desa
Polewali karena Pabrik Gula Camming adalah sumber mata pencaharian bagi
masyarakat Desa Polewali Kecamatan Libureng dan tetap memelihara lingkungan
agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang tinggal di sekitar Pabrik.



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara agraris dengan iklim subtropis. Di sinilah tumbuh

dengan subur tanaman tebu dan bahkan Indonesia dikenal dengan cikal bakal tebu

dunia. Tebu adalah bahan baku dalam pembuatan gula (gula kristal putih) di

Pabrik Gula. Pada umumnya Pabrik Gula tersebut menggunakan proses sulfitasi.

Pada saat ini sebagian besar Pabrik Gula di Indonesia menggunakan proses

sulfitasi dalam memurnikan nira.1

Industri gula merupakan ikon pulau Jawa pada masa Kolonial Belanda.

Banyak dikalangan pengusaha bangsa Cina dan Eropa yang mendirikan Pabrik

Gula disekitar Batavia dan selebihnya terletak di daerah Sumatera dan Jawa. Pada

awal abad XIX ketika pulau Jawa dikuasai secara resmi oleh pemerintah Kolonial

Belanda, perekonomian Indonesia disektor perkebunan mengalami pertumbuhan

yang cukup efisien yakni pada tanaman kopi, teh, dan tebu.2 Setelah tahun 1870

yang ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Agraria 1870 (Agrarische

wet) Perkembangan industri gula semakin meluas. Salah satu daerah yang

mengalami perkembangan industri gula secara besar-besaran adalah Karesidenan

Jepara.3

Industri gula turut berperan serta dalam pembangunan ekonomi nasional

dalam bidang perkebunan. Namun kini produksi tebu di Indonesia kian lama kian

1Nasyrah Shader Bestita, Skripsi: “Pengendalian Pencemaran Gas SO2 Pada Pabrik
Gula di Kabupaten Sidoarjo dengan Water Spons Filter”(Sidoarjo: Perpustakaan Universitas
Airlangga, 2015), h. 2.

2Wasino dan Endah Sri Hartatik, Dari Industri Gula hingga Batik Pekalongan,
(Yogyakarta: Magnum Pusaka Utama, 2017), h. 37-38.

3Kurniasih Darmia, “Pengaruh Industri Gula Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi di
Karesidenan Jepara 1870-1930”, h. 1http://eprints.uny.ac.id/id/eprin/38299, (di akses 7
Maret 2021).

http://eprints.uny.ac.id/id/eprin/38299
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merosot. Selain itu, bahwa produktivitas tebu pada perkebunan rakyat yang

produksinya sekitar 68% hanya sekitar 4-5 ton gula/ha, jauh di bawah

produktivitas beberapa negara seperti Australia yang mencapai 97 ton tebu/ha

dengan rata-rata rendemen 13,72% atau setara dengan 13 ton gula/ha. Rendahnya

produktivitas tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian lahan, teknik budidaya

yang belum optimal, kesulitan kredit atau modal, dan instabilitas harga.4

Gula adalah komoditi penting bagi masyarakat Indonesia bahkan bagi

masyarakat dunia. Kebutuhan adanya gula dari setiap negara tidak hanya untuk

memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga karena gula merupakan bahan pemanis

utama yang digunakan sebagai bahan utama pada industri makanan dan

minuman.5 Adapun kadar gula normal bagi tubuh seseorang yaitu kurang dari 100

miligram/desiliter. Gula juga merupakan salah satu komoditas strategis dalam

perekonomian di Indonesia.6

Sebagai salah satu komoditi unggulan perkebunan memegang peranan

penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal ini sesuai dengan

sasaran strategis kementrian pertanian dimana gula berbasis tebu menjadi

komoditas strategis untuk peningkatan ketahanan pangan nasional. Gula yang

berbasis tebu dikelompokkan menjadi GKP (Gula Kristal Putih) yang biasa

dikonsumsi dalam skala rumah tangga dan GKR (Gula Kristal Rafinasi) yang

banyak digunakan untuk kebutuhan industri makanan.7

4Anggit Briliantin, S.H, Peran Pabrik Gula Krebet Baru Sebagai Avalis dalam Kredit
Ketahanan Pangan dan Energi Terkait dengan Perjanjian Bagi Hasil Dengan Mitra Petani Tebu,
(Malang: Universitas Brawijaya, 2016), h. 2-3.

5Husein Sawit, dkk, Ekonomi Gula di Indonesia, (Jakarta: Percetakan IPB, 1999), h. 2.
6Yanto Togi Ferdinand Marpaung dkk, “Perkembangan Industri Gula Indonesia dan

Urgensi Swasembada Gula Nasional” Vol. 2 no. 1, 2011, h. 2.
7Anggit Briliantin, S.H, Peran Pabrik Gula Krebet Baru Sebagai Avalis dalam Kredit

Ketahanan Pangan dan Energi Terkait dengan Perjanjian Bagi Hasil Dengan Mitra Petani Tebu,
h. 2.
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Melihat betapa pentingnya kredit bagi petani, maka kemitraan menjadi

alternatif pilihan bagi petani gula karena kepemilikan lahan per individu atau

perusahaan relatif sempit untuk lebih mudah memperoleh modal. Selanjutnya

dorongan pemerintah serta adanya hubungan saling membutuhkan antara pelaku

usaha tani tebu serta sub sistem hilir yaitu Pabrik Gula juga menjadi alasan bagi

keduanya untuk memilih melakukan hubungan kemitraan. Petani membutuhkan

pinjaman modal bantuan teknis budidaya peralatan dan mesin-mesin pertanian,

dan Pabrik Gula membutuhkan pemasok bahan baku tebu dari petani tebu serta

berkepentingan untuk membina petani dan memberi bantuan teknis budidaya agar

bahan baku tebu memenuhi standar kualitas tertentu, Pabrik Gula memiliki

wewenang dalam kegiatan atau program pemberdayaan petani tebu.8

Salah satu Pabrik Gula yaitu terletak di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

adalah Pabrik Gula Camming PTPN XIV. Kehadiran Pabrik Gula PTPN XIV

cepat atau lambat membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat.

Perubahan ini meliputi berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi maupun

budaya. Daerah ini memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya yang cukup

strategis untuk dikembangkan. Potensi sosial memiliki ketersediaan berbagai

pranata yang cukup lengkap yang dapat digunakan sebagai instrument penting

dalam menangani berbagai permasalahan sosial. Untuk potensi ekonomi, perlu

untuk terus dikembangkan berada pada sektor pertanian, industri dan jasa

(administrasi), termasuk sektor perkebunan.9

Keberadaan Pabrik Gula Camming membawa pengaruh terhadap

perubahan penggunaan lahan, sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan.

8Irfan, Skripsi: “Dampak Sosial Ekonomi Pabrik Gula Camming Terhadap Masyarakat
Sekitar di Desa Wanuawaru Kabupaten Bone”(Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar,
2019), h. 2.

9Bambang Pudjianto, Peta Masalah Sosial di Bone Potensi, Problem dan Strategi
Penanganannya, (Puslitbang, 2006).
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Keberadaan industri gula akan meningkatkan perekonomian wilayah, karena

mampu menyerap banyak tenaga kerja dan dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat. Dampak sosial maupun ekonomis yang ditimbulkan oleh perusahaan

perkebunan adalah diciptakannya kesempatan kerja baik dalam kegiatan produksi

maupun pelaksanaan.10

Seiring berjalannya Pabrik Gula Camming hal ini menunjukkan bahwa

adanya pengaruh besar bagi masyarakat sekitar terkhusus di Desa Polewali

Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Membangun industri gula yang kuat

dibutuhkannya hubungan yang erat antara petani tebu dan pemerintah Pabrik Gula

untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam mencapai suatu kepentingan

bersama.

Allah SWT berfirman Q.S Al-Ra’d/13: 11

ر مَ مَ فم ا ءٗ وٓ سُ مٖ وٓ ِبَم س لّ َ اَم مَ َم ِبَماو مَ م وۗ بِ بِ منُس ِبَ ا مَ َاا مِّبرس ُسَ ىٰ ّل حم مٖ وٓ ِبَم ا مَ مِّبرس ُسَ مَ م لّ َ لّ ِب
مٍ ا مَ ن بَ بِۦ نب َسَ ن َّب ۗ سِ َم ا مَ مَ سۥۚ َمِ َل

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat
menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”11

Tafsir Al Mishbah karya Quraish Shihab mengenai makna ayat tersebut.

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut berbicara tentang perubahan sosial secara

umum, bukan hanya perubahan secara individu. Hal itu karena dalam ayat tersebut

ada kata “kaum”, sehingga merujuk pada orang banyak. Terkait adanya kata

“kaum” tersebut, Quraish Shihab juga mengatakan bahwa masyarakat yang

dimaksud tidak hanya terbatas pada orang islam saja, melainkan umat manusia

10Yuliana Nur Fatikawati dan Mohammad Muktiali, Pengaruh Keberadaan Industri Gula
Blora Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan, Sosial Ekonomi dan Lingkungan di Desa Tinapan,
Jurnal Teknik PWK, Vol. 4, No. 3, 2015, h. 345.

11Kementrian Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: AL-Hikmah) h. 250.
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pada umumnya. Kemudian, perubahan sosial terjadi atas campur tangan Allah,

bukan hanya semata usaha manusia. Quraish Shihab melanjutkan, perubahan

tersebut bisa mencakup banyak hal, misalnya kekayaan dan kemiskinan serta

banyak hal lainnya yang terkait dengan masyarakat pada umumnya.12

Tafsir Ath-Thabari mengatakan, bahwa ayat ini menjelaskan bahwa semua

orang sejatinya berada dalam keadaan penuh kebaikan dan kenikmatan. Semua itu

datangnya dari Allah. Namun kebaikan tersebut bisa diubah oleh Allah menjadi

keburukan, jika manusia bersikap zalim dan bermusuhan kepada saudaranya

sendiri.

Namun satu hal yang sama dari kedua tafsir tersebut adalah nasib atau

keadaan seseorang bisa berubah akibat perbuatan orang itu sendiri. Arah

perbuatan tersebut baik atau buruknya, ditentukan oleh perbuatan orang itu sendiri.

Karena itu, kita sebagai manusia harus senantiasa melakukan hal-hal yang baik,

agar perubahan yang terjadi pada diri kita juga menjadi baik.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak akan pernah merubah suatu

kaum jika kaum tersebut tidak mau mengubah nasibnya sendiri, kecuali usaha dan

jerih payahnya sendiri. Artinya apapun yang kita inginkan kuncinya adalah ikhtiar

dan tawakkal, karena semuanya berdasarkan atas kehendak Allah. 13

Keberadaan Pabrik Gula Camming ini dalam proses produksinya

membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan berpotensi besar dalam menyerap

tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar pabrik.

Pembangunan sektor industri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah

membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat Kecamatan Libureng.

12Dinar Surya Oktarini, Makna Surah Ar Rad Ayat 11 Manusia Sebagai Pembuat
Perubahan, https://jatim.suara.com/read/2021/11/18/123956/makna-surah-ar-rad-ayat-11-
manusia-sebagai-pembuat-perubahan (diakses pada tanggal 17 Januari 2022).

13Muhammad bin Jarir at-Thabari, Jami’ul Bayan fi ta’wilil Qur’an, (Muassasah ar-
Risalah, 2000), h. 382.

https://jatim.suara.com/read/2021/11/18/123956/makna-surah-ar-rad-ayat-11-manusia-sebagai-pembuat-perubahan
https://jatim.suara.com/read/2021/11/18/123956/makna-surah-ar-rad-ayat-11-manusia-sebagai-pembuat-perubahan
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Perubahan tersebut meliputi pengaruh dan dampak pembangunan industri

terhadap kehidupan sosial masyarakat yang meliputi kesejahteraan masyarakat,

mata pencaharian penduduk, dampak lainnya yaitu terbukanya kesempatan kerja

yang lebih luas baik bagi masyarakat setempat maupun pendatang. Sebagaimana

keadaan panduduk di Desa Polewali Kecamatan Libureng sebelum adanya Pabrik

Gula Camming umumnya mempunyai mata pencaharian disektor pertanian dan

perikanan. Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji lebih jauh “Pengaruh

Keberadaan Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara Terhadap Kehidupan Sosial

Masyarakat di Desa Polewali Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah sebuah batasan penelitian agar ruang lingkup

yang akan diteliti ini menjadi jelas. Penelitian ini difokuskan pada Pengaruh

Keberadaan Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara Terhadap Kehidupan Sosial

Masyarakat di Desa Polewali Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan fokus penelitian, peneliti akan mendeskripsikan beberapa

variabel guna menghindari kesalahpahaman dalam perumusan pokok pembahsan,

antara lain:

a. Pengaruh

Adapun pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu lebih

condong kedalam sesuatu yang dapat membawa perubahan pada

masyarakat dengan adanya Pabrik Gula Camming di Desa Polewali

Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.
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b. Pabrik Gula Camming

Pabrik Gula Camming yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

salah satu pabrik gula yang dimiliki oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV

yaitu Pabrik Gula Camming yang berlokasi di Kecamatan Libureng ,

Kabupaten Bone.

c. Kehidupan Sosial Masyarakat

Kehidupan sosial masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah dengan adanya Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara ini dapat

memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh keberadaan Pabrik Gula Camming PT. Perkebunan

Nusantara terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di Desa

Polewali Kecamatan Libureng Kabupaten Bone?

2. Bagaimana dampak positif dan negatif adanya Pabrik Gula Camming PT.

Perkebunan Nusantara terhadap kondisi sosial masyarakat di Desa

Polewali Kecamatan Libureng Kabupaten Bone?

D. Kajian Pustaka

Adapun dalam rangka menghindari kemiripan dengan penelitian yang

terdahulu, peneliti lebih awal melakukan pencarian kajian-kajian atau

permasalahan yang pernah diteliti. Hasil penelusuran kajian dan literatur dari

berbagai sumber kemudian dijadikan pertimbangan untuk tidak mengangkat objek

penelitan yang sama agar penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan

dari segi pembahasan dan objek yang dikaji sehingga tidak terkesan plagiat.
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Adapun beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang akan

penulis teliti, yaitu:

1. Skripsi Sonia Rusonah Fitriana yang berjudul, “Pabrik Gula Jatibarang dan

Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat”. Pabrik ini sangat

berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sejak awal

berdirinya bahkan sampai masa reformasi yang berpengaruh terhadap

masyarakat. Salah satu dampak ekonomi masa reformasi yang menjadi

indikator menurunnya produksi gula di Indonesia adalah kecenderungan

volume impor yang terus meningkat dengan laju 16,6 persen per tahun14

Penelitian yang dilakukan oleh Sonia Rusonah Fitriana ini mempunyai

relevansi dengan tema penelitian yang penulis akan teliti. Adapun yang

menjadi perbedaan adalah penelitian yang akan penulis teliti lebih

memfokuskan pada Pengaruh Keberadaan Pabrik Gula PT. Perkebunan

Nusantara Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat.

2. Skripsi Nurmiati yang berjudul, “Peran Petani Tebu Rakyat Mandiri

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”. Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian tersebut yaitu pendekatan sosiologi yang mempelajari hidup

bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang

menguasai hidup dengan mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama,

cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan,

kepercayaan dan keyakinan yang menekankan bagaimana upaya untuk

membaca suatu gejala sosial yang sifatnya kecil, pribadi hingga kepada hal-hal

yang besar. 15 Penelitian yang dilakukan oleh Nurmiati mempunyai kesamaan

dengan tema penelitian yang akan digarap oleh peneliti, yaitu terletak pada

14Diesy Meireni Dachliani, Tesis: Permintaan Impor Gula Indonesia tahun 1980-2003,
(Semarang: Undip, 2006), h. 17.

15Hasan Syadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia (Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara,
1983), h. 1.



9

pembahasan Kesejahteraan Masyarakat. Jika hasil skripsi Nurmiati lebih

memfokuskan bagaimana sistem pengelolaan tebu rakyat binaan Pabrik Gula,

sistem pengelolaan tebu rakyat mempengaruhi tingkat pendapatan petani dan

bagaimana dengan faktor-faktor lainnya, berapa besar kontribusi usaha tebu

rakyat terhadap pendapatan petani tebu rakyat binaan Pabrik Gula Takalar.

Beda halnya dengan yang penulis lakukan, penulis lebih menekankan

bagaimana Pengaruh Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara Terhadap

Kesejahteraan Masyarakat, dalam artian mencakup berbagai tindakan yang

dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.16

3. Skripsi Kurniasih Darmia yang berjudul, “ Pengaruh Industri Gula Terhadap

Kehidupan Sosial Ekonomi di Karesidenan Jepara 1870-1930”. Terjadinya

perubahan sosial dalam masyarakat adalah pengaruh terpenting dari adanya

perkebunan tebu dan industri gula pada saat itu. Petani tebu sebagai pemilik

lahan ramai-ramai menyewakan tanahnya pada perusahaan perkebunan dan

pabrik gula. Setelah itu, mereka justru bekerja sebagai buruh di pabrik maupun

perkebunan tebu namun ketika terjadi depresi ekonomi tahun 1930 mereka

harus kehilangan pekerjaan dan beralih menjadi buruh tani.17 Persamaan dari

skripsi ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan yang

menjadi pembeda pada penelitian peneliti yaitu objek yang digunakan oleh

saudari Kurniasih Darmia lebih mengarah ke pengaruh industri gula dan

terjadinya perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat, sedangkan objek

penelitian peneliti yaitu Pengaruh Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara

Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat, yaitu bagaimana pengaruh

16Isbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat sebagai
Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Cet.2 ; Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2013), h. 34.

17Kurniasih Darmia, Pengaruh Industri Gula Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi di
Karesidenan Jepara 1870-1930 (Skripsi) Fakultas Ilmu Sosial 2016.
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keberadaan Pabrik Gula ini terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan

maksud terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh

peneliti adalah:

a. Untuk mengetahui pengaruh keberadaan Pabrik Gula PT. Perkebunan

Nusantara terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Polewali

Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

b. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif adanya Pabrik Gula PT.

Perkebunan Nusantara terhadap kondisi sosial masyarakat di Desa

Polewali Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan

sebagai sumber penelitian bagi pembaca dan menjadi inspirasi bagi

penelitian yang sejenis, khususnya untuk mengetahui bagaimana

pengaruh keberadaan Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara

terhadap kehidupan sosial masyarakat.

2. Secara Praktis

1. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memperkaya basis

pengetahuan tentang pengaruh keberadaan Pabrik Gula PT.

Perkebunan Nusantara terhadap kehidupan sosial masyarakat.

2. Sebagai bahan pertimbangan atau rujukan untuk penelitian yang

memiliki dimensi yang serupa dengan penelitian ini. Yang pada
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akhirnya mampu menambah wawasan masyarakat sehingga

menjadi sumber daya manusia yang lebih baik.

3. Melalui hasil penelitian ini, dapat diharapkan bermanfaat bagi

mahasiswa UIN Alauddin Makassar dalam penambahan keilmuan,

dan sebagai referensi serta pustaka pada perpustakaan UIN

Alauddin Makassar, khususnya yang terkait dengan kondisi sosial

masyarakat Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara Desa Polewali

Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

4. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi literatur dalam

menambah khazanah kepustakaan dan menjadi salah satu studi

banding untuk penelitian selanjutnya.

5. Penelitian ini sangat diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana

Sosial (S.Sos) pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas

Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar.
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BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kehidupan Sosial

Kehidupan sosial adalah kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur

sosial atau masyarakat dan sebuah kehidupan disebut sebagai kehidupan sosial

jika di sana ada interaksi antara individu satu dengan individu lainnya, kemudian

terjadi komunikasi yang berkembang menjadi saling membutuhkan kepada

sesame.18 Dalam hal yang terjadi di lapangan, kehidupan sosial sangat erat

kaitannya dengan bagaimana bentuk kehidupan itu berjalan dalam hal ini, seperti

yang secara umum ada, yaitu kehidupan sosial di pedesaan dan kehidupan sosial

di perkotaan.

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia adalah kesejahteraan

baik tinggal di kota maupun yang di desa, sejahtera lahir dan batin. Kesejahteraan

adalah sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti

dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, setiap warga negara

dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang

sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan

menjunjung tinggi hak-hak asasi.

Manusia adalah makhluk yang hidup dalam keberadaan makhluk lain, dan

hidup berdampingan dengan sesamanya. Ia selama hidup di dunia sejak lahir

sampai mati, memang tidak bisa lepas dari manusia lainnya. Karena itu manusia

adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial (yang bermasyarakat).

Hubungan antar manusia di dalam Al-Qur’an adalah adanya penciptaan Allah

yang berbeda-beda dalam kehidupan manusia seperti laki-laki dan perempuan,

18Www. Pshycologymanis.com (di akses pada tanggal 30 November 2021 pukul 21:20).
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suku-suku yang banyak, berbangsa-bangsa, bahasa yang berbeda-beda. Namun,

bagaimana mereka bisa bersatu dengan segala perbedaan tersebut untuk

menciptakan sebuah kehidupan yang harmonis. Sebagaimana firman Allah dalam

QS. Al-Hujurat/49: 13

لّ ِب ااۥ وٓ فس مَ ما ّمَ بَ مَ ب وِ ما َمَ مَ ا ءِ سَُسٓ وۗ سُ ٰمى وۡ َم مَ مَ ىٰ َسنَم مَ مَرم َم ن َّب سُۗ ٰمى وَ ۡم مَ ِبنلا سُ ََٰلا ا مِ ي مُ وَ ُمى
َبِرر مَ مۗ ِ بۡ مَ م لّ َ لّ ِب ۥ وۗ سُ ىٰ َم وۡ َم ب لّ َ َٰم بَ وۗ سُ مَ رم وَ َم

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.19

Tafsir Ath-Thabari mengenai makna ayat tersebut, maksudnya adalah

sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, hai manusia di sisi Tuhan

kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dengan menunaikan

segala kewajibannya dan menjauhi segala kemaksiatan yang dilarang.20

Meskipun manusia diciptakan dalam beribu-ribu tabiat dan selera dalam

keindividuan dan pribadi, namun ia difitrahkan untuk hidup bermasyarakat. Para

peneliti menemukan, bahwa siksaan yang paling mencekam bagi manusia adalah

terkurungnya ia dalam penjara kesendirian. Demikian itu karena setiap individu

pada dasarnya sangat banyak tergantung pada milai-nilai kemanusiaan dan

keberadaannya dalam kelompok.

Kesejahteraan hidup seseorang pada realitanya memiliki banyak indikator

yang dapat diukur. Dari perbedaan pemahaman tolak ukur kesejahteraan tersebut,

baik itu dari kerangka berpikir material, spiritual dan pelaku ekonomi

19Kementrian Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Al-Hikmah) h. 517.
20Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari (23), (Jakarta: Pustaka

Azzam, 2009), h. 767.
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konvensional. Dalam islam memiliki ukuran kesejahteraan yang berbeda. Ini bisa

dipahami dari ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang kesejahteraan salah

satunya ialah QS Al-An’am/6: 82

مّ سَ ّمَ وِ يَ سُۗ مَ نس وَ م َأو سۗ سِ َم مَ ِب
و َمى اَ س َ مۗ وۡ سُ ِب ۗ سِ ٰم مٰى ِبُ اا وٓ سِ َب وۡ ُم وۗ َم مَ اا ٰسٓ مَ ا مٗ ُنم بِ ََل

Terjemahnya:
“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka

dengan kedzaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka
itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir mengenai makna ayat tersebut adalah orang-

orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi-

Nya dan mereka tidak mempersekutukan dengan sesuatu pun. Mereka adalah

orang-orang yang mendapat keamanan pada hari kiamat dan merekalah orang-

orang yang mendapat hidayah di dunia dan akhirat.21

Ayat ini menjelaskan rasa aman sentosa dapat terwujud ketika seseorang

benar-benar beriman dan bertaqwa lalu menjaga diri dari segala bentuk

kedzaliman. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama

dari kesejahteraan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan

keimanan dan ketakwaan. Masyarakat sejahtera atas dasar iman dan taqwa,

menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini.

Konsep sosial adalah konsep keseharian yang digunakan untuk menunjuk

sesuatu yang dipahami secara umum dalam masyarakat. Sedangkan konsep

sosiologis merupakan konsep yang digunakan sosiologi untuk menunjuk sesuatu

dalam konteks akademik.

21Sugiyarto, “ Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-An’am ayat 80-83”, https://
www.google.com/amp/s/alquranmulia.wordpress.com/2016/01/31/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-
anam-ayat-80-83/amp/?espv=1 (diakses pada tanggal 12 Februari 2022).

http://www.google.com/amp/s/alquranmulia.wordpress.com/2016/01/31/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-anam-ayat-80-83/amp/?espv=1
http://www.google.com/amp/s/alquranmulia.wordpress.com/2016/01/31/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-anam-ayat-80-83/amp/?espv=1
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Masyarakat senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sosial.

Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam

suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya

nilai-nilai, sikap dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok masyarakat

dalam suatu masyarakat.22

Masyarakat demokratik dianggap bahwa masyarakat dan individu

komplementer satu sama lain, karena masyarakat tidak dapat dibayangkan tanpa

individu, seperti juga individu tidak dapat dibayangkan tanpa adanya masyarakat.

Betapa individu dan masyarakat komplementer satu sama lain dapat dilihat dari

kenyataan, bahwa:

a. Manusia dipengaruhi oleh masyarakat demi pembentukan pribadinya

b. Individu mempengaruhi masyarakat dan bahkan bisa menyebabkan

(berdasarkan pengaruhnya) perubahan besar terhadap masyarakatnya.

Justru dari unsur yang kedua, yaitu bahwa individu dapat mengubah

masyarakat sekelilingnya, terbukti bahwa manusia adalah selain dari hasil

pendidikannya sebagai manusia yang berfikir, dapat mengambil kesimpulan dan

pelajaran dari pengalamannya, mencetuskan menjadi ide yang baru. Perubahan

inilah, ia akan mengubah masyarakat sedikit demi sedikit dan akhirnya terjadilah

apa yang dikenal sebagai proses sosial yaitu proses pembentukan masyarakat. Jadi,

dapat dikatakan bahwa masyarakat selalu dalam proses sosial, selalu dalam

pembentukan. Masyarakat selalu dalam perubahan, penyesuaian dan pembentukan

diri (dalam dunia sekitarnya), sesuai dengan idenya.

Pada masyarakat terdiri dari individu-individu yang juga berinteraksi satu

sama lain, dengan sendirinya terjadilah perubahan terhadap masyarakat pula.

22Elisanti, Sosiologi, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009),
h. 133.
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Karena itu, proses sosial dapat pula didefinisikan sebagai perubahan-perubahan

dalam struktur masyarakat sebagai hasil dari komunikasi dan usaha

mempengaruhi para individu dalam kelompok. Di samping itu, karena individu

secara tidak sadar sambil menyesuaikan diri juga mengubah secara tidak langsung

(bersama-sama dengan individu lain) dan masyarakatnya, dapat dikatakan bahwa

setiap individu maupun kelompok mempunyai peranan atau fungsi dalam

masyarakatnya.23

Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan.

Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang

menelaahnya, dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti

kurang mencolok. Ada pula perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang

luas, serta ada pula perubahan yang lambat sekali, tetapi ada juga yang berjalan

cepat.

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga

kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya

termasuk nilai, sikap-sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam

masyarakat. Hal ini dikarenakan sifat perubahan sosial yang saling berhubungan

antara satu unsur dengan unsur kemasyarakatan yang lainnya.24

Kehidupan sosial bukan merupakan barang cetakan, melainkan suatu

proses berkesinambungan yang selalu berkembang, dan merupakan satu kesatuan

yang kompleks, terdiri dari berbagai antarhubungan dan dipisahkan dari

lingkungan sekitarnya oleh batas tertentu. Para pakar sosiologi menunjuk pada

perubahan-perubahan yang mendasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku

23Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, (Binacipta, 1983), h. 13.
24Waluya, Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat kelas 12 (Jakarta:

Departemen Pendidikan Nasional, 2009).
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sosial sepanjang waktu sebagai perubahan sosial. Perubahan sosial pada dasarnya

merupakan proses yang dilalui oleh masyarakat sehingga menjadi berbeda dengan

sebelumnya.

B. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Pada buku Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial karangan Abdul Syani,

dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata musyarak (arab), yang

artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya

berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling

mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesempatan menjadi masyarakat

(Indonesia).

Kata masyarakat dalam bahasa inggris, diterjemahkan menjadi dua

pengertian, yaitu Society dan Community. Dengan kata lain perkataan masyarakat

sebagai community cukup memperhitungkan juga variasi dari suatu yang

berhubungan dengan kehidupan bersama (antar manusia) dan lingkungan alam.

Masyarakat menurut Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah

satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang

meliputi kelompok-kelompok dan pembagian sosial lainnya.25

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa

manusia yang dengan sendirinya bertalian secara golongan yang saling

mempengaruhi satu sama lain.26 Pengertian lain masyarakat atau disebut

community (masyarakat setempat) adalah warga sebuah desa, sebuah kota, suku

atau suatu Negara. Apabila suatu kelompok itu baik, besar maupun kecil, hidup

25Beni Ahmad Saebani, Pengantar Antropologi (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012),
h.137.

26Hasan Sadily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h.
47.
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bersama, memenuhi kepentingan hidup bersama, maka disebut masyarakat

setempat.27

Menurut Emile Durkheim, menyatakan bahwa masyarakat merupakan

suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang

merupakan anggota-anggotanya.28

Auguste Comte mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-

kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut

hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang

tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia,

sehingga tanda adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat

banyak dalam kehidupannya.29

Hidup bersama, bermasyarakat bagi manusia adalah sangat penting.

Manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri secara berkelanjutan dan manusia

baru dapat disebut sebagai manusia yang sempurna apabila ternyata ia dapat hidup

bersama dengan manusia lain dalam masyarakat.30

2. Tipe-Tipe Masyarakat

Adapun dalam mengadakan klasifikasi masyarakat setempat, dapat

digunakan empat kriteria yang saling berpautan, yakni:

a. Jumlah penduduk

b. Luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman

c. Fungsi-fungsi masyarakat setempat yang bersangkutan

27Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali, 1990), h. 162.
28Soleman B. Taneko, Struktur dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi

Pembangunan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 10.
29Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012),

h. 31.
30Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012),

h. 33.
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d. Organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan.31

Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia,

yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang

b. Bergaul dalam waktu cukup lama, sebagai akibat hidup bersama itu,

timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur

hubungan antar manusia

c. Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu

kesatuan

d. Menghasilkan kebudayaan

3. Macam-Macam Masyarakat

a. Masyarakat Modern

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sudah tidak terikat

pada adat-istiadat. Adat-istiadat yang menghambat kemajuan segera

ditinggalkan untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang secara rasional diyakini

membawa kemajuan, sehingga mudah menerima ide-ide baru.

Berdasarkan pada pandangan hukum, menjelaskan bahwa dalam

masyarakat modern mempunyai solidaritas sosial organis. Menurut OK.

Chairuddin, solidaritas organis didasarkan atas spesialisasi. Solidaritas ini

muncul karena rasa saling ketergantungan secara fungsional antara yang satu

dengan yang lain dalam satu kelompok masyarakat. Spesialisasi dan

perbedaan fungsional yang seperti diungkapkan tersebut memang kerap

dijumpai pada masyarakat modern.

31Ponirin dan Lukitaningsih, Sosiologi, (Cet.I ;Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), h.
84.
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Selain adanya solidaritas organis, Amiruddin juga menjelaskan bahwa

hukum yang terdapat dalam masyarakat modern merupakan hukum restruktif

yaitu hukum berfungsi untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan

untuk membentuk kembali hubungan yang sukar atau kacau kearah atau

menjadi normal. Jadi masyarakat modern yang sudah tidak terpaku pada adat-

istiadat dan cenderung mempunyai solidaritas organis karena mereka saling

membutuhkan serta hukum yang ada bersifat restruktif.

b. Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat

dengan kebiasaan atau adat-istiadat yang telah turun-temurun. Keterikatan

tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal baru yang

menuntut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat tradisional kurang kritis.

Menurut Rentelu, Pollis dan Shcaw mengatakan bahwa masyarakat

tradisional merupakan masyarakat yang statis tidak ada perubahan dan

dinamika yang timbul dalam kehidupan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat

tradisional merupakan masyarakat yang melangsungkan kehidupannya

berdasar pada patokan kebiasaan adat-istiadat yang ada didalam

lingkungannya. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh

perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya, sehingga

kehidupan masyarakat tradisional cenderung statis.

Menurut P. J Bouman hal yang membedakan masyarakat tradisional

dengan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat terhadap

lingkungan alam sekitarnya. Faktor ketergantungan masyarakat tradisional

terhadap alam ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam.

Oleh karena itu masyarakat tradisional mempunyai karakteristik tertentu yang
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menjadi ciri pembeda dari masyarakat modern. Adapun karakteristik pada

masyarakat tradisional diantaranya:

1. Orientasi terhadap nilai kepercayaan kebiasaan dan hukum alam

tercermin dalam pola berpikirnya

2. Kegiatan ekonomi masyarakat bertumpu pada sektor agraris

3. Fasilitas pendidikan dan tingkat pendidikan rendah

4. Cenderung tergolong dalam masyarakat agraris dan pada kehidupannya

tergantung pada alam sekitar

5. Ikatan kekeluargaan dan solidaritas masih kuat

6. Pola hubungan sosial berdasar kekeluargaan, akrab dan saling mengenal

7. Kepadatan penduduk rata-rata perkilo meter masih kecil

8. Pemimpin cenderung ditentukan oleh kualitas pribadi individu dan

faktor keturunan.

Ciri-ciri masyarakat tradisional berdasarkan pandangan sosial berbeda

dengan ciri masyarakat berdasarkan pandangan hukum. Karakteristik

masyarakat tradisional berdasarkan hukum dapat dilihat pada pendapat yang

dikemukakan oleh Amiruddin, bahwa masyarakat tradisional cenderung

mempunyai solidaritas sosial mekanis. Solidaritas mekanis merupakan

solidaritas yang muncul atas kesamaan (keserupaan), konsensus dan dapatnya

saling dipertukarkan antara individu yang satu dengan individu yang lain

berada dalam kelompok itu. Tidak ada kekhususan pada masing-masing

individu.

4. Syarat Fungsional Masyarakat

Suatu masyarakat akan dapat dianalisa dari sudut syarat-syarat

fungsionalnya, yaitu:
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a. Fungsi adaptasi yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai

sistem sosial dengan sub sistem organisme perilaku dan dengan dunia

fisiko organik. Hal ini secara umum menyangkut penyesuaian

masyarakat terhadap kondisi-kondisi dari lingkungan hidupnya.

b. Fungsi integrasi hal ini mencakup jaminan terhadap koordinasi yang

diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem sosial, khususnya yang

berkaitan dengan kontribusi pada organisasi dan keseluruhan sistem.

c. Fungsi mempertahankan pola hal ini berkaitan dengan hubungan antara

masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub sistem kebudayaan. Hal

itu, berarti mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi dari masyarakat.

Oleh karena itu diorientasikan pada realita yang terakhir.

d. Fungsi pencapaian tujuan. Hal ini menyangkut hubungan antar

masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub sistem aksi kepribadian.

Fungsi ini menyangkut penentuan tujuan-tujuan yang sangat penting

bagi masyarakat, dan mobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan-

tujuan tersebut.

C. Pabrik Gula dan Perkebunan

1. Pengertian Pabrik Gula dan Perkebunan

Pabrik gula merujuk kepada sebuah pabrik yang mengolah tebu menjadi

gula putih atau gula coklat. Pabrik gula juga dapat diartikan tempat untuk

menghancurkan batang gula tebu untuk mengekstrak sarinya. Gula merupakan

salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Semakin meningkatnya permintaan

masyarakat akan kebutuhan gula semakin meningkat pula proses produksi pada

berbagai pabrik gula. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi,

produksi pabrik gula mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas. Penggunaan

gula di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan tumbuhnya
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berbagai kreasi terhadap makanan maupun minuman serta makanan yang

menggunakan gula sebagai bumbu maupun sebagai bahan pemanis.32

Perkebunan menurut Firdaus adalah segala kegiatan yang mengusahakan

tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang

sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan

bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen.

Sedangkan Perkebunan menurut Syechalad merupakan usaha pertanian yang

menjadi suatu kegiatan ekonomi dengan mengusahakan tanaman peladangan yang

banyak dikelola secara individu.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian, Perkebunan adalah segala kegiatan

pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan

mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman

perkebunan.33

Adapun ciri-ciri perkebunan adalah sebagai berikut:

a. Modal besar

b. Teknik pengolahannya modern

c. Hasil untuk keperluan ekspor

d. Administrasinya tertib dan teratur

e. Memperhitungkan untung dan rugi

2. Peran Pabrik Gula

Pabrik Gula sebagai unit pengolah tebu menjadi gula berperan sebagai

Pengusaha Besar dalam lingkaran usaha tebu. Pengusaha Besar melaksanakan

pembinaan dan pengembangan kepada pengusaha kecil/ koperasi dalam hal:

32M. Ibnu Sina, “Pengaruh Kebijakan Pergulaan Nasional dan Kemitraan Pabrik Gula
Terhadap Motivasi Petani Dalam Berusaha Tani Tebu (Studi Kasus Pada Petani Tebu Anggota
Koperasi Agribisnis Harum Manis di wilayah Kerja Pabrik Gula Karangwusung” Skripsi,
(Cirebon: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam, 2015), h. 1

33Peraturan Menteri Pertanian No 05 pasal 1 ayat (1) Tentang Pembukaan dan/atau Lahan
Perkebunan Tanpa Membakar.
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a. Memberikan bimbingan dalam meningkatkan kualitas SDM pengusaha

kecil/ koperasi, baik melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan

dalam bidang kewirausahaan, manajemen dan keterampilan teknis

produksi.

b. Menyusun rencana usaha dengan pengusaha kecil/ koperasi mitranya

untuk disepakati bersama.

c. Bertindak sebagai penyandang dana atau penjamin kredit untuk

permodalan pengusaha kecil/ koperasi mitranya.

d. Memberikan bimbingan teknologi kepada pengusaha kecil/ koperasi.

e. Memberikan pelayanan dan penyediaan sarana produksi untuk keperluan

usaha bersama yang disepakati.

f. Menjamin pembelian hasil produksi pengusaha kecil/ koperasi sesuai

dengan kesepakatan yang telah disepakati.

g. Promosi hasil produksi untuk mendapatkan hasil yang baik.

h. Pengembangan teknologi yang mendukung pengembangan usaha dan

keberhasilan kemitraan.

D. Landasan Teori

1. Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional adalah salah satu paham perspektif di dalam

sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari

bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak

dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Asumsi dasar teori

ini ialah bahwa semua elemen atau unsur kehidupan masyarakat harus berfungsi

atau fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa menjalankan

fungsinya secara baik.34 Suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya

34Wahyuni, Teori Sosiologi Klasik (Cet.I; Makassar : Carabaca, 2017), h. 106.
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dalam ilmu sosial di abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan

fungsional yaitu August Comte, Emile Durkheim dan Herbet Spencer. Pemikiran

struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu

menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ

yang saling ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil atau

konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Sama halnya

dengan pendekatan lainnya pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan

untuk mencapai keteraturan sosial.

Teori struktural fungsional memandang bahwa sistem sosial terdiri dari

unit-unit kecil yang disebut individu. Kumpulan individu tersebut dalam

masyarakat bekerja secara fungsional dalam mewujudkan tatanan sosial yang

bersifat stabil. Keberfungsian dari masing-masing anggota akan membawa

pengaruh besar terhadap keseluruhan fungsi dalam masyarakat. Begitupun

sebaliknya, kemacetan pada salah satu elemen akan berpengaruh kemacetan

secara keseluruhan. Dalam kajian ilmu sosial, teori struktural fungsional

merupakan salah satu bangunan teori yang membawa pengaruh besar dalam kajan

masyarakat.35

Emile Durkheim memandang masyarakat sebagai unit dari beberapa

komponen dengan peranan yang berbeda-beda, tetapi perbedaan tersebut yang

menjadi pendorong masing-masing komponen untuk bergerak bersama dalam

mencapai tujuan dan fungsinya di masyarakat. Durkheim mengatakan bahwa

secara keseluruhan masyarakat pada struktur sosial adalah sebuah realitas objektif

dari masing-masing anggota dan merupakan komponen dari tatanan sosial yang

hidup harmonis. Salah satu contoh dari sistem sosial atau struktur yang dimaksud

35Lailan Rafiqah, “Pendekatan Struktural Fungsional terhadap Hukum Islam di
Indonesia”, Journal Al-Himayah 2, no. 2 (2018): h. 206-208.
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yaitu lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, pemerintahan maupun agama.

Masing-masing lembaga tersebut saling bergantung pada norma sebagai pengatur

status dan peranan menurut pola-pola tertentu. Dalam perkembangannya, teori ini

dianggap mampu mendorong individu dalam memberikan kontribusi dari

perannya masing-masing untuk merubah keadaan di kondisi sosial yang sedang

mengalami ketimpangan yang ekstrim.36

Teori struktural fungsional mendukung penelitian ini yang pencetusnya

adalah Talcott Parson. Asumsi dasar dari teori struktural fungsional salah satu

paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat satu

sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dengan satu sama

lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan

bagian yang lainnya.37

2. Teori George Simmel

George Simmel memberikan konsep tentang masyarakat melalui interaksi

timbal balik. Masyarakat dipandang lebih daripada sebagai suatu kumpulan

individu, masyarakat menunjuk pada pola interaksi timbal balik antara individu.

Pendekatan yang digunakan Simmel adalah asosiasi, yaitu individu yang saling

berhubungan dan saling mempengaruhi dan terbentuknya suatu masyarakat.38

Ada tiga fokus pemikiran George Simmel. Pertama, adalah analisisnya

pada level mikro tentang individu dalam kehidupan sosial. Kedua, adalah

fokusnya pada hubungan interpersonal atau interaksi antar individu. Ketiga,

Simmel juga memberi perhatian pada level struktur sosial dan budaya, serta

perubahan yang terjadi dalam struktur tersebut.

36Bernard Raho, Sosiologi Agama (Cet; I; Yogyakarta: Ledalero, 2019). h. 18.
37Rosiady Husaenie Sayuti & Siti Aisyah Hidayati, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap

Ekonomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat, Vol. 2, no. 2 (133-150), (Desember 2020)
38George Ritzer, Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir

Postmodern, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 281.
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Pada konsep jumlah yang dinyatakan Simmel dalam teori sosial terdapat

triad dan dyad. Berkaitan dengan penelitian ini, hubungan yang terjadi antara

Pabrik Gula Camming dengan masyarakat lebih mengarah pada triad. Hal ini jelas

triad karena Pabrik Gula Camming berada pada kelompok masyarakat yang luas

dan lebih dari dua orang, selain itu triad dalam realitasnya terdapat konsep

hubungan yang saling mendominasi satu sama lain, begitu halnya dengan Pabrik

Gula PT. Perkebunan Nusantara yang memiliki hubungan dominasi di masyarakat.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif

atau studi lapangan, sedangkan pengumpulan data menggunakan metode

deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan deduktif. Jenis

penelitian kualitatif ini merupakan salah satu yang bersifat kontekstual dengan

alat atau instrumennya, yaitu manusia.39 Penelitian deskriptif kualitatif lebih

menekankan pada otentisitas, bukan berangkat dari teori melainkan dari fakta

sebagaimana adanya dalam kenyataan atau dengan kata lain menekankan

kenyataan yang sebenarnya terjadi di tempat, atau masyarakat tertentu.40

2. Lokasi Penelitian

Beberapa unsur penting yang harus diperhatikan dalam

mempertimbangkan dan menetapkan suatu lokasi penelitian, yaitu tempat, pelaku,

dan kegiatan.41 Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pabrik Gula Camming yaitu

terletak di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola

pikir yang digunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam

ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam

menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Berdasarkan

39Lexy J Moleong, Metedologi Pene,itian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2001), h. 3.
40Sugiyono, Metodologi Penelitian Administrasi (Cet. XIV; Jakarta: Alfabeta, 2006), h.

16.
41S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsinto, 1996), h. 43.
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pertanyaan-pertanyaan yang dikaji dalam penelitian ini, maka Pengaruh

Keberadaan Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara Terhadap Kehidupan Sosial

Masyarakat akan ditentukan, dideskripsikan dan dianalisis secara rinci di Desa

Polewali Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan

sebagai berikut:

Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memahami dan

memaknai kehidupan masyarakat sekitar. Dari penjelasan tersebut dapat

disimpulkan bahwa sosiologi adalah pendekatan yang memahami kehidupan

masyarakat baik itu individu maupun kelompok.42 Pendekatan ini bersifat

empiris yang didasarkan pada pengamatan pancaindera dan penalaran manusia

terhadap kondisi yang dialaminya dalam kehidupan sosial.43 Dalam penelitian

ini, pendekatan sosiologis digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana

kehidupan sosial masyarakat khususnya mengenai kesejahteraan masyarakat,

relasi sosialnya dan dampak positif maupun negatif dengan adanya Pabrik Gula

PT. Perkebunan Nusantara tersebut.

C. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan

untuk tujuan tertentu. Data juga dapat diartikan sebagai semua keterangan yang

diperoleh dari orang yang dijadikan informan maupun yang berasal dari dokumen-

dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan

penelitian.

42Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar (Cet. I; Makassar : University Press, 2014), h. 4.
43M. Nippi Tambe dan Abdul Hakim Landoho, Pengantar Sosiologi suatu Pendekatan

Praktis (Cet. I; Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2010), h. 9-10.
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Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh, apabila penelitian

menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka

sumber data disebut responden baik dari pihak pengusaha, pekerja serta informasi

disekitar tempat usaha tersebut. Sumber data penelitian merupakan faktor penting

yang menjadi pertimbangan dalam penentuan pengumpulan data, sumber data

penelitian terdiri atas data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu:

1. Data Primer (Primary Data)

Data primer adalah data yang berkaitan erat dengan pertanyaan penelitian

yang diperoleh langsung dari topik penelitian oleh individu, kelompok dan

organisasi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik

purposive sumpling yang memperhitungkan teknik pengumpulan sumber data dan

menganggap bahwa informan yang dipilih memiliki beberapa informasi tentang

penelitian yang akan dilakukan. Dalam memandu penelitian ini, peneliti

mengidentifikasi sumber-sumber yang akan memberikan informasi terkait

penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

a. Masyarakat Desa Polewali Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

b. Pemerintah Desa, Karyawan Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara,

dan Tokoh masyarakat yang ada di Desa Polewali.

2. Data Sekunder (Secundery Data)

Data sekunder adalah sumber kepustakaan yang berafiliasi dan dapat

mendukung penelitian ini, yang dapat berupa buku, surat kabar, majalah, surat

kabar, internet, dan sumber data lain yang dapat digunakan sebagai data

pelengkap.
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D. Metode Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang diharapkan, diperlukan metode yang sesuai.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai

berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah suatu metode pengumpulan pengamatan secara

sistematis dan pencatatan data tentang gejala-gejala yang diselidiki yang tampak

pada objek penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat yang diselidiki. 44

Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data jika sesuai dengan tujuan

penelitian, direncanakan, dan dicatat secara sistematis, dapat dikendalikan

reliabilitas (reliabilitas) dan validitas (validitas).45 Dalam hal ini peneliti

melakukan observasi dan terjun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana

Pengaruh Keberadaan Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara Terhadap

Kehidupan Sosial Masyarakat di Desa Polewali Kecamatan Libureng Kabupaten

Bone.

2. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode yang digunakan dalam suatu

penelitian untuk mengumpulkan informasi verbal dari informan atau responden

secara langsung tatap muka untuk mendapatkan informasi dari sumber yang

sesuai dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan bentuk wawancara yang disiapkan terlebih dahulu, sehingga

wawancara berlangsung secara sistematis. Peneliti berbicara secara terbuka

dengan narasumber sesuai dengan targetan peneliti, perihal pertanyaan yang

44Cholil Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Cet. VIII; Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2007), h. 70.

45Husaini Usman dan Purmono Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. I;
Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 52.
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dilontarkan telah dicantumkan peneliti di pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokementasi adalah sumber data pendukung dengan menggunakan

dokumen sesuai dengan kebutuhan penelitian di lapangan, seperti foto, suara dan

sumber tertulis lain pun mendukung digunakan untuk penelitian.46 Proses

pengambilan dokumentasi akan dilakukan saat penelitian sedang berlangsung

dengan menggunakan media seperti Handphone untuk mengambil gambar dengan

para informan, adapun penggunaan alat tulis menulis digunakan untuk mencatat

data-data penting yang disampaikan narasumber, semua hal ini diperlukan untuk

menunjang kelengkapan data.

E. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan

teknik “purposive sampling”. Istilah “purposive sampling” disebut sebagai teknik

penentuan informan melalui pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut

paling paham terhadap apa yang dibutuhkan dalam penelitian, atau mungkin dia

sebagai pemimpin sehingga dapat memudahkan peneliti menemukan fakta-fakta

yang terkait dengan judul yang diteliti. Adapun informan penelitian ini yaitu:

1. Masyarakat Desa Polewali Kecamatan Libureng Kabupaten Bone 5 orang

2. Pimpinan Karyawan 1 orang

3. Manajer SDM Pabrik Gula Camming 1 orang

4. Karyawan Pabrik Gula Camming 4 orang

5. Aparat Desa 1 orang

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah media yang berfungsi sebagai alat bantu

46Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,
2004), hal. 39.
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dalam penelitian untuk mengumpulkan data. Istrumen penelitian berguna untuk

memperlancar peneliti dalam proses pengumpulan informasi sehingga data yang

dihasilkan cukup maksimal, lengkap, sistematis dan tepat.47 Instrumen utama

dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri. Sedangkan instrumen penunjang

lainnya yaitu alat tulis, kamera, dan alat perekam menggunakan handphone.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah teknik pengolahan yang diperoleh dengan

cara mengumpulkan, mengolah lalu mengerjakan hasil pengolahan data dengan

menggunakan metode deskriptif. Data yang disajikan yaitu berbentuk narasi

kualitatif dan dinyatakan dalam bentuk yang verbal kemudian diolah secara jelas,

sistematis dan akurat.48

Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan penulis dalam

penelitian ini, yaitu:

1. Reduksi data adalah proses pemilihan dan pemusatan serta pengubahan

data yang tidak ilmiah dalam konteks yang sederhana karena

merupakan hasil kepustakaan atau catatan tertulis serta catatan atau

pendapat dari sumber-sumber di lapangan. Mengenai reduksi data

semacam ini, pembaca akan dapat dengan mudah memahami isi

penelitian, agar tidak terjadi penafsiran yang salah.49

2. Penyajian data adalah penggambaran berbagai informasi yang

terstruktur dan memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan, saran

dan tindakan yang bersifat kualitatif yang sengaja disajikan dalam

47Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktik (Edisi revisi IV;
Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 68.

48Neon Muhajirin, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Reka Surasin, 1998), h. 108.
49Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi: Mixed Methods, (Cet I; Bandung:

Alfabeta, 2011), h. 247.
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bentuk teks naratif, kemudian dirancang untuk menggabungkan

informasi yang terstruktur agar pembaca lebih mudah memahaminya.

3. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan akhir dalam sebuah analisis data

kualitatif peneliti dituntut harus sampai kepada kesimpulan kemudian

melakukan verifikasi. Penarikan kesimpulan yang sebenarnya di sini

adalah sebagian dari suatu kesatuan yang utuh.

2. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan demi mencapai dan menata

sistem sistematis hasil dari observasi wawancara serta dokumentasi dalam

meningkatkan pemahaman penelitian mengenai permasalahan yang diteliti dan

menjadikan bahan observasi atau temuan tersebut sebagai hasil yang diperoleh

dari informan. Metode yang digunakan merupakan metode survei dengan

pendekatan kualitatif, agar data yang terhimpun sesuai dengan judul penelitian.50

50Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI Press, 1992), h. 15.



35

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Pabrik Gula Camming

Sumber Data: Kantor Pabrik Gula Camming

a. Sejarah Singkat Pabrik Gula Camming

Pada tahun 1981, studi kelayakan pabrik gula camming Sulawesi Selatan,

SK Bupati Bone No. 84/DnY/Kpts/V1981 tanggal 18 Mei 1981. Tahun 1981

pabrik gula camming dibangun berdasarkan SK Mentri No.668/Kpta/org/1981

tanggal 11 agustus 1981 PTP XX (Persero) selaku pengembangan SK melakukan

penanaman tebu diwilayah camming. Pada tahun 1985 PTP XX (Persero)

bekerjasama dengan The Triveni E.W India melakukan Pabrik Gula berkapasitas

3.000 TCD dan pada tahun 1986 dilakukan giling perdana Pabrik Gula Camming.

Lebih lanjut peraturan pemerintah No. 5 tahun 1991 dan SK Mentri

Kehutanan RI No.950/KMK- 013/1991 dan No. 951/KMK-013/1991. Di bentuk

PTP XXXII (Persero). Tahun 1996 di bentuk PTP Nusantara XIV (Persero) PP RI
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No. 19 tahun 1996 SK Mentri Kehutanan RI No. 173/KMK.016/1996 SK Mentri

Pertahanan RI No. 334/Kpts/KP.510/94.

SK Mentri Negara BUMN No. S-702/MBU/2007 membentuk BPPG-

PTPN XIV. Sesuai SK Mentri Negara BUMN No. 363 tanggal 29 Juli 2009

pengelolaan PG Bone dan PG Camming dialihkan ke PTPN X (Persero) dan pada

tanggal 7 Desember 2011 dikeluarkan SK Mentri Negara BUMN No. 563 tentang

pengelolaan 3 Pabrik Gula yaitu : PG Bone, PG Camming dan PG Takalah oleh

PTPN X (Persero).51

Pabrik Gula Camming memiliki luas lahan dengan HGB 173,00 Ha dan

HGU 9.837,04 Ha dan bekerjasama dengan Petani 1.000 ha dengan letak 1200-

120,28 BT dan 4,710-5,03 LS dengan Wilayah kerja meliputi areal ha, meliputi 1

(satu) Kabupaten dan 5 Kecamatan, berupa lahan basah 10% dan lahan kering

90% dan Pabrik gula tersebut terletak di Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng

Kabupaten Bone. Jumlah perumahan secara keseluruhan yaitu 535 unit dan

jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan yaitu:

a. Karyawan Tetap : Pimpinan 1 Orang

: Staf 19 Orang

: Non Staf 322 Orang

b. Karyawan : Bulanan 40 Orang

: Harian 225 Orang

:Musiman 525 Orang

Tenaga kerja musiman berasal dari penduduk setempat atau dari luar

daerah. Jumlah Karyawan Organik berdasarkan golangan yaitu :

1. Golongan I. 174 orang

2. Golongan II. 115 orang

51Dokumen, Profil Pabrik Gula Camming, Tahun 2021
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3. Golongan III. 36 orang

4. Golongan IV. 17 orang52

Pabrik Gula Camming memiliki banyak fasilitas sosial yang terdiri dari

beberapa unit seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Fasilitas Sosial Pabrik Gula Camming

No Fasilitas Sosial Jumlah Satuan

1. Masjid 2 Unit

2. Gereja 1 Unit

3. Mushollah 1 Unit

4. Mess 1 Unit

5. Poliklinik 1 Unit

6. Balai Pertemuan 1 Unit

7. Lapangan Tennis 1 Unit

8. Lapangan Bulutangkis 8 Unit

9. Lapangan Sepak Bola 2 Unit

10. Sekolah Dasar 1 Unit

11. Taman Kanak-Kanak 1 Unit

12. Posyandu 2 Unit

Jumlah 22 Unit

b. Visi dan Misi Pabrik Gula Camming

1) Visi

Menjadi perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing

kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa.

52Dokumen, Profil Pabrik Gula Camming, Tahun 2021
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2) Misi

Mewujudkan grup usaha berbasis sumberdaya perkebunan yang

terintegrasi dan bersinergi dalam memberi nilai tambah ( value creation) bagi

stakeholders dengan :

a) Menghasilkan produk yang berkualitas tinggi bagi pelanggan

b) Membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul (operational

excellence) melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan

tatakelola perusahaan yang baik

c) Mengembangkan organisasi dan budaya yang prima serta SDM yang

kompeten dan sejahtera dalam merealisasi potensi setiap insan

d) Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset untuk memberikan imbal

hasil terbaik. Turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa

depan.53

c. Prasarana Pendukung

1) Koperasi

Dalam lingkungan Perusahaan PTPN XIV Bone (Persero) terdapat

koperasi yang telah disediakan untuk seluruh karyawan.

2) Fasilitas Sosial

Selain koperasi, di dalam lingkungan perusahaan PTPN XIV Bone juga

terdapat fasilitas sosial yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh karyawan.

Adapun fasilitas sosial tersebut diantaranya: Poliklinik (1 unit), Balai

Pertemuan (1 unit), Lapangan Tenis ( 1 unit), Lapangan Bulutangkis (8

53Perkebunan Nusantara, “Visi dan Misi”https://www.ptpn3.co.id/visi_misi.php?h=tentang-
(https://www.ptpn3.co.id/visi_misi.php?h=tentang-kami(di akses pada tanggal 05 Maret
2022).

https://www.ptpn3.co.id/visi_misi.php?h=tentang-kami
https://www.ptpn3.co.id/visi_misi.php?h=tentang-kami
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unit), Sekolah Dasar (1 unit), Taman Kanak-kanak (1 unit), Masjid (2

unit), Mushollah (1 unit), dan Mess (1 unit).

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi ini merupakan sistem pengendali jalannya kegiatan

dimana terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian

pada organisasi tersebut, untuk lebih detailnya dapat dikemukakan bagan struktur

organisasi pada PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dapat dilihat melalui

gambar berikut.54

Dalam suatu perusahaan struktur organisasi sangat diperlukan sebagai

kerangka untuk menunjukkan fungsi dan hubungan keseluruhan kegiatan untuk

mencapai sasaran. Adapun arti penting struktur organisasi dalam sebuah

perusahaan adalah untuk membantu mengatur dan mengarahkan usaha-usaha

dalam dalam organisasi. Adanya pembagian tugas yang efektif dan efisien dalam

perusahaan yang tercermin dalam struktur organisasinya merupakan salah satu

54Format Laporan Profil Data Arsip Kantor Pabrik Gula Camming Tahun 2021
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faktor pendorong yang menentukan keberhasilan perusahaan untuk mencapai

tujuannya. Struktur Organisasi Pabrik Gula Camming merupakan gambaran atau

susunan organisasi yang secara sistematis berisikan tentang pembagian tugas dan

tanggung jawab dari bagian-bagian serta hubungan yang terdapat dalam lembaga

atau organisasi itu sendiri.

a. Administratur

1) Melaksanakan dan mengamankan program kegiatan secara

keseluruhan yang telah ditetapkan Direksi dalam pengolahan

Pabrik Gula.

2) Memimpin dan mengkoordinir tugas para Manager di Pabrik Gula

agar terdapat kesatuan tindak dalam melaksanakan kegiatan

operasional yang terpadu guna mencapai target produksi secara

efektif dan efisien.

3) Mengelola serta mempertanggung jawabkan penggunaan sumber

daya manusia, sumber dana dan sarana atau peralatan pabrik

termasuk pengadaan bahan, barang dan jasa sesuai norma yang

berlaku.

b. Kepala TUK/Umum

Bagian TUK/Umum membantu Administratur dalam merencanakan,

mengatur dan mengkoordinasikan serta mengawasi kegiatan-kegiatan di

Sub. Bagian pembukuan, gudang, keuangan dan HAK/Umum, untuk

memenuhi system, tata cara dan ketentuan yang digariskan Direksi.

c. Kepala Pengolahan

1) Memimpin, merencanakan, mengkoordinir serta mengawasi

pelaksanaan semua kegiatan bidang pengolahan sesuai
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kebijaksanaan dan rencana kerja yang telah ditetapkan

Administratur sesuai penggarisan Direksi.

2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pabrik, mulai tebu

terambang sampai pengarungan gula agar dapat mencapai mutu

produksi secara efektif serta pengolahan Water Treatment plant dan

Effluent Treatment Plant.

d. Kepala Instalasi

1) Memimpin bagian instalasi

2) Mengkoordinir kegiatan masinis dalam melaksanakan tugas agar

lebih efektif dan efisien

3) Mengendalikan semua aktifitas bidang instalasi

e. Kepala Tanaman

Pimpinan atau koordinator pengolahan produksi tanaman tebu dan

pembina produktivitas kerja Bagian Tanaman.

f. Rc. Akuntansi

Menjalankan kebijaksanaan dan rencana kerja yang telah ditetapkan

oleh Kepala Bagian TUK/Umum dalam bidang pembukuan sesuai

penggarisan Administratur dan Direksi.

g. Staf Keuangan

1) Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan operasional Bidang

Keuangan menurut kebijaksanaan dan prosedur yang telah

ditetapkan oleh Administratur Cq. Kabag. TUK/Umum.

2) Mengawasi/memonitor/mengamankan setiap penyimpanan,

penerima dan pengeluaran uang dan kertas berharga sesuai

prosedur yang telah ditetapkan.
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3) Mengawasi tugas-tugas bawahan dan monitor bidang keuangan

atas pelayanan untuk masing-masing pihak dan dijamin

kebenarannya.

4) Pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai pembantu Kepala Bagian

TUK.

h. Staf Gudang Material

1) Menjalankan kebijakan dan rencana kerja bidang pergudangan

sesuai ketetapan Kepala TUK/Umum berdasarkan penggarisan

Administratur dan Direksi.

2) Membantu Kepala TUK/Umum dalam hal perencanaan,

pengorganisasian, serta pengawasan karyawan Bagian Gudang

Material.

i. Staf Gudang Gula

1) Menjalankan kebijakan dan rencana kerja bidang pergudangan

sesuai ketetapan Kepala TUK/Umum berdasarkan penggarisan

Administratur dan Direksi.

2) Membantu Kepala TUK/Umum dalam hal perencanaan,

pengorganisasian, serta pengawasan karyawan Bagian Gudang

Gula.

j. Staf Pengadaan

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala TUK untuk

mengadakan/menyiapkan bahan barang yang dibutuhkan tiap bagian

dengan pedoman RKAP, persediaan gudang dan prinsip-prinsip

pengadaan (5 Tepat: Tepat waktu, kualitas, harga dan tempat).
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k. Sinder Kebun Kepala

Pimpinan/Koordinator pengelolaan produksi tebu dan pembina

produktivitas kerja Bagian Tanaman.

l. Kepala Tebang dan Angkut

1) Memimpin/membawahi beberapa Sub

2) Tebang dan Angkut

3) Transport

4) Teknik Sipil Tanaman

5) Pengolahan Tanah

m. Sinder Kebun/Pembantu Sinder Wilayah

Merencanakan dan mengatur pekerjaan dalam wilayah kerja untuk

mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan.

n. Kepala Risbang

Koordinator tugas penelitian pengembangan dan quality insurance.

o. Kepala Pelayanan Teknik

Melaksanakan kebijaksanaan dan rencana kerja yang telah ditetapkan

Kepala Tanaman dalam bidang Peltek sesuai penggarisan Administratur

dan Direksi.

p. Kemiker Kepala/Pembantu Kemiker Pengolahan

Secara aktif membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepala Pabrik dalam

menjalankan kebijaksanaan atas kelancaran jalannya proses pengolahan

(produksi) yang benar dan ekonomis.

Tabel 1.2. Komponen Utama Pabrik

No Uraian Asal Negara

1. Gilingan India

2. Boiller Taiwan
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3. Pembangkit Listrik India + Jerman

4. Pemurnian dan Penguapan India

5. Masakan India

6. Putaran Inggris

7. Water Treatment Indonesia

Sumber : Profil Pabrik Gula Camming Tahun 2021

Komponen di atas merupakan alat yang digunakan dalam menjalankan

aktivitas perusahaan, terkhusus dalam hal proses pabrik tebu. Dengan di dukung

oleh peralatan yang canggih, tentunya diharapkan hasil yang maksimal dari

Perusahaan PTPN XIV Bone (Persero) dalam menghasilkan gula tebu yang murni

dan berkualitas tinggi.

e. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 11 Agustus 2008, Pasal 3, Ayat 1,

maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha dibidang Agro Bisnis dan

Agro Industri serta optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Perseroan untuk

menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta

mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan

prinsip -prinsip perseroan terbatas.

Kegiatan Perseroan sesuai Akta Nomor 13 tanggal 11 Agustus 2008 Pasal

3, ayat 2 adalah :

a. Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan

lahan pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil

tanamanserta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sehubungan

dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut.
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b. Produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak

lain menjadi barang setengah jadi atau barang jadi serta produksi

turunannya.

c. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai

macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya

yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

d. Pengembangan usaha bidang perkebunan, agro wisata, agro bisnis dan

agro forestry.

Selain kegiatan usaha utama pada ayat 2 diatas, Perseroan dapat

melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya

yang dimiliki untuk trading house, pengembangan kawasan industri, agro

industrial complex, real estate, pusat perbelanjaan atau mall, perkantoran,

pergudangan, pariwisata, perhotelan, resort, olahraga dan rekreasi, rest area,

rumah sakit, pendidikan dan penelitian, prasarana telekomunikasi dan sumber

daya energi, jasa penyewaan, jasa konsultasi bidang perkebunan, jasa

pembangunan kebun, dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki

perusahaan.Komoditas andalan Perseroan adalah Gula, Kelapa Sawit dan Karet.55

f. Tata Nilai Organisasi

a. Sinergi: Menciptakan dan meningkatkan kerjasama dengan

mengedepankan kepercayaan untuk memberikan nilai tambah yang

optimal.

b. Integritas: Merupakan prinsip dalam menjalankan tugas dengan

menjunjung tinggi kejujuran, konsisten dengan keteladanan.

c. Profesional: Melakukan tugas sesuai dengan kompetensi, bertanggung

jawab dan berupaya dalam melakukan inovasi.56

55Dokumen, Profil Pabrik Gula Camming, Tahun 2021
56Dokumen, Profil Pabrik Gula Camming, Tahun 2021
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2. Profil Desa Polewali Kecamatan Libureng

a. Sejarah Singkat Desa Polewali

Asal mula desa Polewali adalah sebuah kisah tentang kuburan kuno

disebuah kampong. Di mana kuburan tua ini masyarakat dianggap kramat pada
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masa itu sehingga warga kampung berdatangan untuk bersiarah dari “segala

arah/penjuru”. Seperti Warga Kampung Tappali, Kampung Sua, Kampung

Ajuare, Kampung Mallenreng, Kampung Popparapa, Kampung Wanuwae,

Kampung Adingnge dan Kampung Abbanuangnge. Pada saat itu maka tempat

kuburan tua ini diberi nama “Polewali”. Pole artinya datang dan Wali artinya

segala penjuru. Kuburan kuno ini terletak di dusun 3 Polewali saat sekarang ini.

Pada saat pembentukan pemerintahan Desa Polewali ini, yang ditetapkan

nama “Desa Polewali”. Pada era tahun enam puluhan, maka nama desa yang

disepakati oleh masyarakat adalah “Polewali” dan kepala desa Polewali saat itu

adalah H. Andi Muhammad Said Wello pada tahun (1962-1983). Pada masa itu

mulailah Desa Polewali ditata, warga masyarakat yang tempatnya terpencar

dibeberapa kampung yang jauh dari jalan dipindahkan keporos, setelah itu desa

Polewali dibagi 3 dusun: Dusun Popparapa, Dusun Polewali, Dusun Suwa,

selanjutnya jabatan desa Polewali dilanjutkan oleh anaknya H. Andi Muh. Ilyas

pada tahun 1983 sampai pada tahun 2004. Pada saat jabatan kepala desa A. Muh.

Ilyas desa polewali dimekarkan menjadi dua desa yaitu: 1. Desa Polewali dan 2.

Desa Suwa yang dipimpin oleh kepala desa suwa atas nama A. Hamsah Said.

Setelah desa polewali mekar maka dimekarkan juga dusun Polewali menjadi

Polewali 1 dan Polewali 2. Selanjutnya, pada tahun 2004-2010 desa Polewali

dipimpin oleh Mustafa, T.

Pada tahun 2010-2016 desa Polewali dipimpin oleh A. Nasruddin, yang

telah menata desa Polewali, merenovasi kantor desa polewali, dan membangun

desa polewali, kemudian merintis pembangunan infrastruktur seperti merintis

jalan-jalan tani, jalan-jalan dusun dll. Setelah pemilihan kepala desa serentak

tahap kedua kembali A. Nasruddin terpilih sebagai kepala desa Polewali periode
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tahun 2017-2022. Desa Polewali ini terdiri dari 3 dusun yaitu: Dusun I Popparapa,

Dusun II Polewali dan Dusun III Polewali 2.

No Nama Periode Keterangan

1. H. Andi Muh. Said Wello 1962-1983

2. H. Andi Muh. Ilyas 1983-2004

3. Drs. Solong Maju 2004 PJS Kepala Desa

4. Mustafa. T 2004-2009

5. A. Ukkas Pakkasalo, S. Sos 2009-2010 PJS Kepala Desa

6. Nasruddin 2010-2016

7. Haeruddin 2016 PJS Kepala Desa

8. A. Nasruddin 2017-2022

b. Letak Geografis Desa Polewali

Desa polewali merupakan salah satu desa dari 20 desa dan kelurahan yang

ada di Kecamatan Libureng yang terletak ± 10 km dari ibu kota kecamatan dan ±

90 km dari ibu kota kabupaten bone, jarak ke kota provinsi ± 156 km. Wilayah

Desa Polewali dapat dicapai dengan kendaraan roda dua ataupun roda empat.

Luas wilayah Desa Polewali sekitar 19,68 km². Adapun batas-batas

wilayah Desa Polewali sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sua Kecamatan Libureng

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paccing Kecamatan Patimpeng

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hulo dan Desa Palakka

Kecamatan Kahu

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng



49

c. Kondisi Demografi

Penduduk Desa Polewali terdiri dari ± 1.314 jiwa. Terdiri dari laki-laki

651 jiwa sedangkan perempuan 663 jiwa. Seluruh penduduk Desa Polewali

terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 363 KK.

Rata-rata anggota keluarga sebesar 4 jiwa. Untuk lebih jelasnya penduduk Desa

Polewali dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Untuk lebih rinci mengenai pembagian penduduk menurut umur dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No Umur
Dusun I

L P

Dusun II

L P

Dusun III

L P

Jumlah

1. 0-4 5 7 4 8 7 12 43

2. 5-9 15 12 10 11 13 10 71

3. 10-14 24 18 20 21 10 11 104

4. 15-19 28 23 20 22 12 14 119

5. 20-24 29 24 24 20 11 10 118

6. 25-29 26 20 14 25 7 14 106

7. 30-34 24 21 14 14 10 10 93

8. 35-39 18 27 12 18 8 10 93

9. 40-44 17 19 21 16 13 11 97

10. 45-49 29 30 15 17 6 12 109

11. 50-54 17 25 13 13 9 6 83

12. 55-59 16 12 15 19 11 12 85

13. 60-64 14 17 12 14 10 7 74

14. 65 Keatas 28 22 21 17 19 12 119

Jumlah
290 277 215 235 146 151 1.314

Sumber Data: Kantor Desa Polewali 2021
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Keadaan penduduk Desa Polewali berdasarkan ijazah terakhir yang

dimiliki atau tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No
Tingkat Pendidikan Jumlah

1. TK (Taman Kanak-Kanak) 157

2. SD/Sederajat 329

3. SMP/Sederajat 185

4. SMA/Sederajat 233

5. Diploma 32

6. Sarjana (S1-S2) 55

7. Dll 323

Jumlah 1.314

Sumber Data: Kantor Desa Polewali 2021

Selanjutnya keadaan penduduk berdasarkan kepemilikan akta kelahiran

dan kartu keluarga dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akte Kelahiran

dan Kartu Keluarga

Dusun

Kepemilikan Kartu
Keluarga

Kepemilikan Akte
Kelahiran

Jumlah
Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

Popparapa 157 - 349 218 567
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Polewali 1 124 - 245 205 450

Polewali 2 82 - 115 182 297

Jumlah 363 - 709 605 1.314

Sumber Data: Kantor Desa Polewali 2021

d. Kondisi Sosial

Untuk mengetahui gambaran kondisi sosial masyarakat Desa Polewali,

dapat dilihat melalui aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek keamanan, aspek

ketertiban, aspek keagamaan, aspek kesenian dan olahraga serta kehidupan gotong

royong masyarakat yang merupakan ciri khas masyarakat desa yang tetap tumbuh

dan berkembang.

Kondisi Desa Polewali dari aspek kesehatan dapat digambarkan

berdasarkan sarana dan prasarana kesehatan yang ada. Untuk menggambarkan

kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Sarana Kesehatan di Desa Polewali
Dusun Puskesmas Puskesdes Polindes Posyandu

Popparapa - - - 1

Polewali 1 - 1 - 1

Polewali 2 - - - -

Total - 1 - 2

Sumber Data: Kantor Desa Polewali 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana kesehatan yang ada

di Desa Polewali berjumlah 3 buah.
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e. Struktur Organisasi

Sumber Data: Kantor Desa Polewali 2021

f. Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan penjabaran dari dokumen rencana

pembangunan jangka menengah desa, maka seluruh rencana program dan

kegiatan pembangunan yang akan diselenggarakan oleh desa secara bertahap dan

berkesinambungan harus dapat mengantarkan terciptanya visi dan misi desa.

1) Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Polewali saat ini dan

terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM- Desa),

maka untuk pembangunan Desa Polewali untuk periode 6 (Enam) Tahun (2017-

2022) sebagai berikut; “Terwujudnya Polewali Sebagai Desa yang Mandiri
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Berbasis Pertanian Untuk Mencapai Masyarakat yang Sehat, Cerdas dan Lebih

Sejahtera”.

a) Desa yang mandiri berbasis pertanian mengandung pengertian bahwa

masyarakat Desa Polewali mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar

dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan

mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis

pada keuangan lokal dibidang pertanian secara luas.

b) Adapun yang dimaksud dengan Masyarakat yang Sehat adalah

masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan

kuat.

c) Sedangkan yang dimaksud Masyarakat yang Cerdas adalah masyarakat

yang mampu memanfaatkan secara cepat dan tepat, guna mengatasi

setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan

kehidupan pada umumnya.

d) Yang dimaksud Masyarakat yang Lebih Sejahtera adalah bahwa

diupayakan agar tercapai kecukupan kebutuhan masyarakat secara lahir

batin, (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa

aman, dan tentram).

2) Misi

a) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung

perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur lainnya.

b) Meningkatkan pembangunan dibidang kesehatan untuk mendorong

peningkatan sumber daya manusia agar dapat bekerja lebih optimal dan

memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
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c) Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan untuk mendorong

peningkatan sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya

saing yang lebih baik.

d) Meningkatkan pembangunan dibidang Ekonomi dengan mendorong

semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang pertanian

dalam arti luas, industry, perdagangan dan pariwisata.

e) Menciptakan kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)

berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum berkeadilan,

kesejahteraan, gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

f) Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi

kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan

perekonomian.

B. Pengaruh Keberadaan Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara Terhadap

Kesejahteraan Masyarakat di Desa Polewali Kecamatan Libureng

Kabupaten Bone

Tumbuh dan berkembangnya industri ditengah-tengah suatu masyarakat

akan memberikan peluang kesempatan kerja sehingga sebagian masyarakat akan

memperoleh penghasilan dan jaminan sosial. Dengan kata lain tumbuhnya industri

di suatu daerah berarti sebagian masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk

mengembangkan diri, meningkatkan keterampilan, meningkatkan produktivitas

sehingga ada peningkatan dan perbaikan taraf hidup mereka seperti peningkatan

pendidikan, peningkatan kesehatan. Pertumbuhan penduduk yang semakin

meningkat akan menyebabkan pertambahan angkatan kerja yang tidak tersedia

lapangan pekerjaan yang memadai akan menimbulkan masalah pengangguran,

lahan-lahan pertanian yang semakin sempit karena sebagian digunakan sebagai



55

areal pemukiman penduduk, sebagai akibat pertambahan penduduk yang semakin

meningkat.

Berdiri dan berkembangnya industri membawa perubahan mata

pencaharian masyarakatnya, yang mana sebelumnya mata pencaharian utama

masyarakat adalah petani.

Perusahaan Pabrik Gula Camming merupakan sumber lapangan pekerjaan

yang menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Polewali karena telah

memberikan perubahan sosial ekonomi secara kompleks dan selalu memberikan

apresiasi pada karyawan yang memiliki skill atau pengetahuan. Adanya Pabrik

Gula ini sangat membantu perekonomian masyarakat banyaknya petani yang

bermula hanya menanam padi dan jagung kini beralih menanam tebu semenjak

berdirinya Pabrik Gula Camming. Sebelum adanya Pabrik Gula Camming anak-

anak masyarakat Desa Polewali menempuh pendidikan hanya sampai tamat SMA

saja, namun setelah berdirinya Pabrik Gula Camming masyarakat di Desa

Polewali sudah mampu menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi.

Pabrik Gula Camming ini sangat membantu masyarakat karena menyediakan

banyak fasilitas sosial sehingga memudahkan masyarakat sekitar Pabrik Gula

Camming untuk kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Nurman selaku Sekretaris Desa,

mengatakan bahwa,

“Kalau dulu desa ini sangat tertinggal, sekarang Alhamdulillah desa ini
sudah maju, sudah jauh berubah, setiap desa pasti menginginkan suatu
perubahan, begitu juga dengan Desa Polewali yaitu menginginkan
perubahan menjadi lebih baik. Penyebab terjadi perubahan ini ya karena
sumber daya manusia mulai meningkat, kesadaran masyarakat, dan juga
masuknya industri tebu, itulah yang menjadi penyebabnya.”57

57Nurman (42 Tahun) Sekretaris Desa, wawancara di Kantor Desa Polewali Kecamatan
Libureng Kabupaten Bone, 23 Februari 2022.
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Adapun pengaruh adanya Pabrik Gula Camming terhadap kesejahteraan

masyarakat dapat dilihat dari 5 aspek yaitu sebagai berikut:

a. Pendidikan

Pendidikan bagi masyarakat sangat berperan penting dalam mendorong

terjadinya perubahan dan kendali sosial . Hal tersebut sangat mungkin terjadi

karena dengan dihasilkannya individu-individu terdidik dengan baik secara tidak

langsung akan mendorong tumbuhnya masyarakat pembangun yaitu masyarakat

yang senantiasa memiliki keinginan untuk melakukan perubahan ke arah yang

lebih baik dan masyarakat yang kritis yaitu masyarakat yang senantiasa

menyuarakan upaya perbaikan ketika sesuatu yang tidak baik terjadi. Pendidikan

berperan dalam mengembangkan nilai-nilai sosial dan moral.58

Kehadiran Pabrik Gula Camming mempengaruhi Pendidikan bagi

masyarakat Desa Polewali, olehnya itu mari menyimak penjelasan salah satu

karyawan Pabrik Gula Camming, sebagai berikut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Haslinda yang mengungkapkan

bahwa,

“Dulu sebelum adanya Pabrik Gula hidup sangat susah, karena hanya padi
yang diandalkan, kebutuhan sehari-hari saja sangat susah terlebih lagi
untuk menyekolahkan, akan tetapi setelah adanya Pabrik Gula kita juga
sudah bisa membeli kebutuhan dan menyekolahkan anak sampai jenjang
perguruan tinggi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa terdapat

peningkatan dari aspek peluang sosial dan perbedaan kemampuan setelah adanya

Pabrik Gula. Sebelum adanya Pabrik Gula Camming masyarakat sulit untuk

memenuhi kebutuhan. Namun setelah adanya Pabrik Gula Camming masyarakat

menjadi memiliki persamaan peluang yang lebih tinggi karena mengalami

58Dede Sunaryat, “Arti Penting Pendidikan Bagi Individu, Masyarakat dan Negara”
http://www.kabarcianjur.com/2015/04/arti-penting-pendidikan-bagi-individu.html?m=1 (di akses
pada tanggal 05 Maret 2022).

http://www.kabarcianjur.com/2015/04/arti-penting-pendidikan-bagi-individu.html?m=1
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peningkatan dari faktor lain seperti pendidikan.

Adapun hasil wawancara dengan Pak Anca yang mengungkapkan bahwa,

“Dulu waktu Pabrik Gula Camming berdiri perusahaan tidak memandang
pendidikan orang yang mau bekerja di dalam biar kita tamatan SMP
bahkan SD sekalipun langsungji diterima kerja di Pabrik, tapi kalau
sekarang susah sekali tidak seperti dulu namo matanre sikolata lettu
sarjana S1 masih susah sekali. Karena sekarang itu banyak yang mendaftar
kerja di Pabrik Gula Camming dan rata-rata saya liat sudah sarjana S1
semua di sini juga harus ada keahlianta dan betul-betul berprestasi yang di
cari sama ini perusahaan.”59

Awal berdirinya Pabrik Gula Camming masyarakat Desa Polewali dengan

mudahnya menjadi karyawan dan bekerja di Pabrik Gula ini tanpa memandang

pendidikan masyarakat. Namun karena terjadinya perubahan sosial dimana

pendidikan sudah dipandang sangat penting untuk kemajuan suatu perusahaaan

maka perusahaaan sangat teliti dan menyeleksi siapapun yang ingin masuk dan

berkerja sebagai karyawan di Pabrik Gula Camming dan biasanya diutamakan

yang berpendidikan tinggi, contohnya S1 dan seterusnya. Perusahaan juga

memandang prestasi dan keahlian atau skill yang dimiliki seseorang ketika ingin

melamar kerja di Perusahaan Pabrik Gula Camming.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Ibu Sry Handayani selaku masyarakat

desa polewali beliau mengungkapkan bahwa,

“Dengan memiliki prestasi yang baik dan berpendidikan tinggi perusahaan
sangat mengapresiasi hal itu contohnya saja anak karyawan yang bekerja
di pabrik gula tersebut diberikan beasiswa dengan syarat tertentu, ketika
kuliah ada standar IPK yang dilihat untuk memenuhi persyaratan agar
mendapat beasiswa dan ketika perusahaan ingin menerima pekerja baru
diliat juga dari ijazahnya apakah dia berpendidikan tinggi dan berprestasi
saya rasa seperti itu dek.”60

Pabrik Gula Camming sangat menjunjung tinggi prestasi individu,

59Anca (35 Tahun) Pimpinan Karyawan Pabrik Gula Camming, wawancara di Kantor
Pabrik Gula Camming Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, 26 Februari 2022.

60Anggi (25 Tahun) Karyawan Pabrik Gula Camming, wawancara di Kantor Pabrik Gula
Camming Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, 26 Februari 2022.
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sekalipun individu tersebut merupakan karyawan tamatan SD, SMP, atau sederajat

yang sudah lama bekerja di Pabrik Gula Camming harus memiliki kemampuan

untuk mengolah suatu pekerjaan dengan mengedepankan ilmu pengetahuan yang

baik agar mampu menciptakan hasil kerja yang maksimal. Biasanya perusahaan

Pabrik Gula Camming juga membiayai karyawan yang memiliki anak sedang

menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan memberikan beasiswa ketika

anak tersebut memiliki prestasi standar IPK yang baik.

b. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan, upah atau gaji yang didapatkan

melalui kerja keras dalam suatu perusahaan.

Perubahan dari segi pendapatan di Desa Polewali terus mengalami

perkembangan mengikuti perkembangan yang ada. Rata-rata pendapatan warga di

Desa Polewali sudah dikatakan baik dari pada sebelumnya, yang mayoritas warga

di Desa Polewali adalah petani.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Sukardi sebagai berikut,

“Dengan adanya Pabrik Gula Camming ini saya rasa sangat membantu
masyarakat contohnya saja rata-rata pedagang yang ada di Pasar
Laccibunge itu mendapat penghasilan dari kerja kerasnya menjadi
karyawan di Pabrik ini. Dulu sebelum adanya Pabrik Gula Camming, pasar
Laccibunge tidak seramai sekarang pedagangnya karena belum ada yang
kerja di Pabrik Gula mereka semua rata-rata bekerja di sawah kalau lagi
musim tanam padi itu lagi yang dikerja kalau bukan itu tanam jagung lagi,
tapi sekarang sudah jarangmi yang kerja begitu semenjak berdirinya
Pabrik Gula ini karena hampir semua yang tinggal dekat Pabrik Gula
Camming itu semuaji juga yang bekerja di Perusahaan ini dan perputaran
uang yang ada di sini sekitar 5 M jadi saya rasa dengan begitu masyarakat
bisa sejahtera.”61

Masyarakat yang tinggal di sekitaran Pabrik Gula Camming terkhusus di

Desa Polewali merasakan langsung dampak positifnya karena sangat membantu

61Sukardi (35 Tahun) Karyawan Pabrik Gula Camming, wawancara di Kantor Pabrik
Gula Camming Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, 27 Februari 2022.
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perekonomian masyarakat dalam mata pencahariannya dari yang pendapatan

terbilang rendah menjadi lebih baik. Hal itu disebabkan dari adanya Pabrik Gula

Camming pendapatan masyarakat jadi meningkat.

Hal ini juga dikemukakan oleh Pak Abdul Hakim yaitu sebagai berikut,

“Dampak positifnya kita di Pabrik Gula tidak sewa alat pengangkut tebu
karena pabrik sudah menyediakan alat pengangkut tebu sebanyak-
banyaknya, di Pabrik ini juga berdekatan dengan pasar nah dampak
positifnya itu karyawan disini banyak yang belanja di pasar otomatis
penghasilan pedagang di pasar juga lebih baik.”62

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan warga sekitar

pabrik untuk mengetahui pengaruh adanya Pabrik Gula Camming, wawancara ini

dilakukan dengan Ibu Haslinda selaku masyarakat Desa Polewali, beliau

mengungkapkan bahwa:

“Keberadaan Pabrik Gula ini sangatlah berdampak baik nak untuk
masyarakat Desa Polewali, dilihat banyak anak muda yang pengangguran
sekarang mempunyai pekerjaan dan bisa membantu orangtuanya, saya
sebagai warga Polewali ini pun juga bangga adanya pabrik ini”.63

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, memang pengaruh

keberadaan pabrik gula camming terhadap peningkatan kondisi ekonomi

masyarakat desa polewali ini sangat berdampak terhadap peningkatan kondisi

masyarakat sekitar pabrik tersebut.

Pernyataan informan di atas dapat dimaknai sebagai suatu kemajuan serta

suatu peningkatan ekonomi dan dipandang sebagai kesejahteraan sosial

masyarakat di Desa Polewali Kecamatan libureng Kabupaten Bone. Bukan hanya

kesejahteraan itu dirasakan oleh Karyawan Pabrik Gula tetapi dampak besarnya

lebih ke pasar Laccibunge roda perekonomian di daerah tersbut menjadi lebih

62Abdul Hakim (30 Tahun) Karyawan Pabrik Gula Camming, wawancara di Kantor
Pabrik Gula Camming Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, 27 Februari 2022.

63Haslinda (27 Tahun) Masyarakat Desa Polewali, wawancara di Desa Polewali
Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, 01 Maret 2022.
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stabil dan sudah menjadi pusat perbelanjaan serta para pedagang berbondong-

bondong ke pasar untuk mejajakkan dagangan mereka.

c. Kepemilikan Fasilitas Hidup

Masyarakat Desa Polewali masih kesulitan untuk mendapatkan fasilitas

hidup, misalnya membeli barang elektronik, kendaraan pribadi serta kebutuhan

pokok pun masih susah. Namun setelah bekerja di Pabrik Gula Camming dampak

ekonomi masyarakat sudah bisa mencukupi kebutuhan tersebut dan bisa membeli

apa saja yang mereka inginkan. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah

mampu memenuhi sandang, pangan, serta kebutuhan lainnya seperti sekolah,

rumah yang layak dihuni dan mempunyai kendaraan pribadi. Olehnya itu, mari

kita menyimak penjelasan salah satu karyawan Pabrik Gula Camming, atas nama

pak Anto terhadap hal ini adalah sebagai berikut,

“Selama saya bekerja jadi Karyawan di Pabrik Gula Camming
alhamdulillah banyakmi bisa kubeli salah satunya itu motor baru ku beli,
itu motor untuk istriku karena kasianka liatki, biasa kasian jalan kaki ji
pergi ke pasar laccibung.”64

Hal ini juga dikemukakan oleh Pak Sukardi yaitu sebagai berikut,

“Kalau orang pergi bekerja di Pabrik pasti beban akan diringankan tetapi
kalau tidak bekerja pasti tidak ada perubahan. Kalau orang bekerja saya
mendapatkan hasil, hasilnya sekarang saya sudah bisa membeli motor.”

Bekerja di Pabrik Gula Camming masyarakat sudah bisa membeli sesuatu

yang diinginkan, bukan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari saja, tetapi mampu untuk mengganti kendaraan pribadi. Termasuk, mampu

memberikan perabotan rumah untuk keluarga.

d. Kesehatan

Awalnya masyarakat Desa Polewali tidak begitu memperhatikan

kesehatannya karena ketika sakit masyarakat hanya mengandalkan obat tradisonal

64Anto (38 Tahun) Karyawan Pabrik Gula Camming, wawancara di Kantor Pabrik Gula
Camming Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, 27 Februari 2022.
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saja dan tidak langsung memeriksakan dirinya ke Dokter dengan alasan rumah

sakit jauh dan biaya pengobatan juga tidak ada, uang yang ada hanya cukup untuk

kebutuhan hidup sehari-hari saja dan masyarakat memilih untuk menggunakan

obat herbal. Tetapi dengan berdirinya Pabrik Gula Camming, masyarakat

mengubah pola hidup mereka dan lebih memperhatikan kesehatannya karena

sudah disediakan atau sudah di fasilitasi oleh Pabrik Gula Camming, yaitu

disediakan fasilitas poliklinik untuk masyarakat yang bekerja di perusahan pabrik

dan biaya tunjangan yang bisa digunakan ketika masyarakat sakit.

“Dulu sebelum ada Pabrik Gula Camming belum ada juga poliklinik jadi
kalau sakitki obat herbalji diminum seperti daun salam direbus baru
diminum airnya atau pergi di warung beli obat karena disini dulu jauh
rumah sakit tidak ada biaya kalau mauki ke sana pergi periksa. Tapi
bagusnya sekarang semenjak ada ini Pabrik Gula ada na sediakan
poliklinik jadi kalau sakitki bisa langsung datang ke rumah sakit periksa,
itu juga bagusnya karena na tanggung semua anggota keluargata saya
kalau sakit anakku disituji ku bawa periksa langsungki juga nakasi obat
tidak perlu maki lagi repot-repot ke apotik beli obat tapi kalau sakit
demam biasa saja tidakji.”65

e. Kepedulian Sosial

Kepedulian sosial adalah sikap saling membantu, terhadap suatu kegiatan

sosial yang dilakukan secara berkelompok untuk meringankan suatu pekerjaan

dan mempererat tali silaturahmi antar individu maupun kelompok. Sebagaimana

hasil wawancara dengan Ibu Sry Handayani sebagai berikut,

“Kita disini selaluji saling membantu kalau ada mau dibantu kan orang
hanya saja biasa setiap blok ada kebun gizinya itu kita selalu gotong
royong disitu untuk membersihkan cabut rumputnya banyakki sama ibu-
ibu blok disini karena setiap blok itu ada ketuanya dia biasa yang
arahkanki apa yang harus dikerjakan seperti kalau pesta giling kan
diadakan acara besar-besaran nah sebelum itu kita ibu-ibu yang istri
karyawan yang pergi memasak untuk di makan nanti pas acara pesta giling
begitu bentuk gotong royong disini.”66

65Haslinda (27 Tahun) Masyarakat Desa Polewali, wawancara di Desa Polewali
Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, 01 Maret 2022.

66Sry Handayani (30 Tahun) Masyarakat Desa Polewali, wawancara di Desa Polewali
Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, 28 Februari 2022.
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Hasil wawancara di atas, yakni masyarakat Desa Polewali selalu

mengedepankan gotong royong antar sesama dan rasa kekeluargaan, sehingga

komunikasi antar warga berjalan lancar terutama pria yang aktif dalam kegiatan

yang diadakan oleh ketua RT setempat seperti rapat musyawarah maupun

kegiatan bersih-bersih kampung, kegiatan keagamaan, termasuk mendatangi

hajatan yang dilaksanakan warga serta kegiatan lainnya. Sehingga mudah

menjalin tali silaturahmi dengan erat, padahal masyarakat tidak saling mengenal

satu dengan yang lain, tetapi nilai kepedulian sosialnya sangat tinggi.

f. Waktu Senggang

Waktu senggang merupakan keadaan individu dimana tidak terikat oleh

suatu hal, seperti pekerjaan atau berkaitan dengan jam kerja dan dimaknai sebagai

relaksasi tubuh dan pikiran. Secara sederhana, waktu senggang, yaitu waktu luang

dari setiap individu. Olehnya itu, ada hal yang dinanti-nantikan oleh karyawan

pabrik gula, petani tebu dan masyarakat biasa setiap tahunnya diadakan musim

panen selalu menjadi hal yang menyenangakan, pesta giling Pabrik Gula

Camming selalu saja membuat acara yang meriah seperti jalan santai, senam sehat

dan lain sebagainya. Hal itu menjadi ujung perlombaan dengan memberikan

hadiah-hadiah yang menarik.

Salah satu informan yang peneliti wawancara bernama Ibu Salmiah beliau

mengatakan sebagai berikut:

“Iya setiap tahun selalu diadakanki itu nak ada hadiah yang dibagikan
seperti kalau orang pergi jalan sehat tapi orang sebutji itu sebenarnya jalan
santai, itu selalu diberi hadiah, hadiahnya itu seperti setrika, kipas angin
dan perabotan rumah, macam-macam ji nak hadiah yang di kasih ki
perusahaan disini.”67

67Salmiah (31 Tahun) Masyarakat Pabrik Gula Camming, wawancara di Desa Polewali
Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, 02 Maret 2022.
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Kegiatan waktu senggang ada beragam hadiah yang diberikan oleh

perusahaan Pabrik Gula Camming untruk masyarakat yang mengikuti kegiatan

tersebut. Waktu senggang yang diikuti oleh masyarakat adalah kegiatan yang

dilakukan di luar jam kerja, dan tidak terikat oleh suatu paksaan dari perusahaan

pabrik seluruh masyarakat sukarela atau berlomba-lomba mengikuti kegiatan jalan

sehat itu sebagai bentuk kepedulian sosial dan bentuk kepedulian terhadap

kesehatan serta adanya iming-iming hadiah dari perusahaan.

C. Dampak Positif dan Negatif Adanya Pabrik Gula PT. Perkebunan

Nusantara Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat di Desa Polewali

Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

Munculnya industri disuatu daerah akan menimbulkan dampak bagi

masyarakat sekitar, seperti halnya yang terjadi di Desa Polewali Kecamatan

Libureng setelah berdiri dan berkembangnya industri Pabrik Gula Camming telah

membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitarnya.

Dampak sebagai suatu benturan antara dua kepentingan, kepentingan

pembangunan proyek dengan kepentingan usaha melestarikan kualitas lingkungan

yang baik atau suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Dari

aktivitas produksi dapat berpengaruh kuat dan dapat bersifat positif maupun

negatif sehingga menimbulkan suatu perubahan yang signifikan68. Seperti halnya

yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Pabrik Gula Camming adalah masyarakat

Desa Polewali yang dimana mereka merasakan langsung adanya dampak positif

dari perkembangan industri ini begitu terasa pada sektor perekonomian yang mana

begitu banyak lapangan pekerjaan tercipta dan dampak negatif yang di peroleh

dari Pabrik Gula Camming.

68Gina Marizka, Analisis Dampak Lingkungan Aktivitas Produksi Industri Gula Bagi
Kesehatan Masyarakat di Desa Tirtonirmolo Kabupaten Bantul, Jurnal of Social Politics and
Governance, Vol. 2, No. 2, 2020, h. 169.
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1. Dampak Positif Adanya Pabrik Gula Camming PT. Perkebunan Nusantara

Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat

Adapun dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya Pabrik Gula

Camming, yaitu:

a. Membuka Peluang Bekerja di Pabrik Gula Camming

Suatu Perusahaan yang besar akan membutuhkan tenaga kerja yang besar

juga. Dilihat jumlah pekerja Pabrik Gula Camming, bahwa perusahaan ini masuk

ke dalam kategori industri besar dengan jumlah pekerja kurang lebih 1.132 orang.

Hal ini berarti Pabrik Gula Camming memberikan peluang bekerja pada

masyarakat. Ini artinya keberadaan Pabrik Gula memberikan dampak positif

kepada masyarakat.

Keberadaan Pabrik Gula Camming selalu menciptakan lapangan pekerjaan

bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar Pabrik. Sebab sudah terbukti

bahwa dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat yang sebelumnya bekerja

sebagai buruh tani ataupun kuli bangunan sekarang bisa mendapatkan pekerjaan

yang tetap dan mampu untuk memenuhi kebutuhan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Tio selaku Manajer SDM

Pabrik Gula Camming yang mengatakan bahwa,

“Sebelum dan sesudah keberadaan Pabrik Gula Camming ini sangat
berpengaruh terhadap kondisi ekonomi keluarganya. Sebelum adanya
Pabrik ini ekonomi keluarga bisa dibilang kekurangan dan setelah bekerja
di Pabrik Gula ini dari pendapatan yang diterimanya meningkat tiga kali
lipat dari hasil kerja sebelumnya, dari upah gaji sudah bisa mencukupi
kebutuhan keluarga mulai dari makan, biaya menyekolahkan anak, serta
kebutuhan pokok lainnya.”69

Penyerapan tenaga kerja yang terbesar diperlukan juga pada saat musim

giling. Beberapa tenaga yang dibutuhkan pada musim giling ini adalah:

69Tio (35 Tahun) Manajer SDM Pabrik Gula Camming, wawancara di Kantor Pabrik
Gula Camming Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, 24 Februari 2022.



65

1) Supir Truk

2) Tenaga Produksi

3) Tenaga Pembantu

Pada perkembangan sebelum dan sesudah berdirinya Pabrik Gula

Camming tentu saja memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi

masyarakat setelah berdirinya Pabrik Gula tersebut.

b. Membuka Peluang Usaha Baru

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa karyawan yang bekerja di Pabrik

Gula Camming menyatakan bahwa Pabrik Gula ini memberikan dampak

berpeluang untuk membuka usaha bagi masyarakat. Hal ini juga didukung dengan

adanya pedagang-pedagang yang berjualan di halaman depan Pabrik Gula

Camming, kebanyakan merupakan warung yang menjual makanan dan minuman,

banyak pekerja yang datang pada waktu jam istirahat kerja hal ini menandakan

berjalannya roda perekonomian masyarakat yang berada disekitar Pabrik Gula

Camming tersebut, dan juga penyewaan lahan tebu masyarakat untuk ditanami

tebu sebagai bahan baku utama produksi gula.

Petani tebu di Kabupaten Bone bekerjasama dengan Pabrik Gula

Camming yang dimana pihak petani bekerja atas dasar kemauan sendiri karena

petani memiliki lahan kosong yang dapat di produktifkan selain itu karena adanya

jaminan produksi dari pihak Pabrik Gula Camming dengan begitu petani tebu dan

pabrik gula bekerja saling membutuhkan dan saling menguntungkan, sebagaimana

hasil wawancara peneliti dengan Pak Ancu sebagai petani tebu yang

mengungkapkan bahwa,

“Saya punya lahan kosong tidak bisa di tanami padi, tidak bisa juga
ditanami jagung itumi kenapa saya daftarkan lahan kosongku itu di pabrik
gula supaya bisa ditanami tebu dan lebih bisa menghasilkan supaya kalau
ditanami tebu kan nanti ada pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan
karena kita ini petani punya lahan tebu nanti kita juga butuh pabrik untuk
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mengolah ini tebu jadi haruski memang bekerjasama dengan ini Pabrik
Gula Camming.”70

Hal senada di ungkapkan oleh Pak Jamal sebagai petani tebu yang

mengungkapkan bahwa,

“Untuk mengelola tanaman tebu kami diharuskan menjaga dan merawat
tebu dengan baik supaya bisa menghasilkan tebu yang berkualitas untuk
siap di giling. Akan tetapi dari pihak pabrik gula tidak begitu menuntutji
bagaimana cara perawatan tebu tersebut. Hanya saja saat tebang angkut
akan dilihat kemasan tebunya, kalau yang di tebang angkut sudah
termasuk dalam standar kemasakan maka tebu siap di olah tapi kalau tidak
maka akan ditolak.”71

Petani tebu dan Pabrik Gula erat kaitannya antara kedua belah pihak ini

saling membutuhkan satu sama lain Pabrik Gula tidak akan bisa berdiri tanpa

bantuan dari petani tebu dan petani tebu juga tidak akan bisa tanpa adanya pabrik

gula untuk mengolah pasokan tebunya. Kedua belah pihak ini saling

menguntungkan karena pabrik gula dapat memproduksi gula dari hasil pasokan

tebu milik petani, petani juga dapat merasakan hasil produksi gula yang dihasilkan

dari pabrik gula.

Untuk pembagian hasil pendapatan setelah giling biasanya sangat

menguntungkan bagi para petani tebu. Pabrik gula hanya mengambil sebagian

hasil pendapatan setelah giling, dan sisanya diberikan oleh petani. Adapun hasil

dari usaha petani tebu yang digiling sehingga menghasilkan gula bisa langsung

dijual kepada Pabrik Gula Camming dengan harga yang sesuai dengan harga gula

nasional atau bisa juga di jual ke pemborong dengan harga jual pemerintah.

c. Kegiatan Sosial Kepada Masyarakat

Keberadaan Pabrik Gula Camming membawa dampak positif terhadap

masyarakat, contohnya saja adanya program-program yang diadakan oleh Pabrik

70Ancu (35 Tahun) Petani Tebu Pabrik Gula Camming, wawancara di Desa Polewali
Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, 03 Maret 2022.

71Jamal (48 Tahun) Petani Tebu Pabrik Gula Camming, wawancara di Desa Polewali
Kecamatan libureng Kabupaten Bone, 03 Maret 2022.
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Gula Camming maupun petani sendiri, seperti kegiatan sosial kepada masyarakat.

Hal ini dilakukan untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang

tinggal disekitarnya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Abdul Hakim sebagai berikut:

“Iya memang dengan adanya ini Pabrik banyak memberikan manfaat
kepada masyarakat, sering juga nah adakan kegiatan sosial kepada
masyarakat contohnya saja memberikan bantuan kepada masyarakat
kurang mampu, masyarakat yang sudah tua, anak yatim dan beberapa
pihak yang membutuhkan. Selain itu, Pabrik Gula Camming juga
memberikan bantuan melalui lembaga-lembaga desa seperti pembagian
gula, bantuan barang dan dana untuk kegiatan-kegiatan seperti
Memperingati Maulid Nabi dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan
misalnya balai pertemuan dan tempat ibadah.”72

2. Dampak Negatif Adanya Pabrik Gula Camming PT. Perkebunan

Nusantara Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat

Keberadaan Pabrik Gula Camming juga memberikan pengaruh negatif.

Pengaruh negatif dari adanya Pabrik Gula ini adalah pencemaran udara yaitu bau

dan bising serta pencemaran air.

a. Pencemaran Udara (Bau dan Kebisingan)

Pencemaran udara yang dirasakan dengan adanya Pabrik Gula adalah bau

dan kebisingan. Bau merupakan petunjuk adanya pembusukan air limbah. Pabrik

Gula Camming ini memberikan pengaruh bau yang tidak sedap. Rata-rata

masyarakat yang tinggal di sekitar Pabrik Gula Camming merasakan bahwa

pengaruh negatif dari adanya Pabrik Gula ini adalah bau yang tidak sedap. Bau

menyebabkan gangguan bagi kesehatan masyarakat.

Salah satu informan yang peneliti wawancara bernama Pak Jamal beliau

mengatakan sebagai berikut:

“Setiap masa giling Pabrik Gula Camming daerah kita memang sering
terkena buangan limbahnya, utamanya warga yang dekat dengan Pabrik

72Abdul Hakim (30 Tahun) Karyawan Pabrik Gula Camming, wawancara di Kantor
Pabrik Gula Camming Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, 27 Februari 2022.
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tersebut. Limbahnya khususnya yang limbah cair dan limbah udara. Untuk
limbah cair ada protes dari masyarakat karena kadang menimbulkan bau
apalagi kalau sudah mengendap. Tapi limbah cairnya dipakai untuk aliran
sawah, Cuma sedikit ya dulu ada juga yang protes karena mengotori
lingkungan, bikin batuk-batuk.”73

Penjelasan diatas sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Bapak

Nurman selaku Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa,

“Limbah itu kan macam-macam, ada limbah yang bersifat organic dan
limbah yang bersifat kimia. Beda antara keduanya itu, kalau limbah
organic itu memang menimbulkan bau kalau tidak dikelola dengan baik
lalu tergenang di suatu tempat. Kalau limbah yang kimia kan sifatnya
berwarna, bau nya menyengat dan bisa menyebabkan iritasi. Limbah
Pabrik Gula Camming ini kan termasuk limbah yang bersifat organic jadi
wajar jika kadang menimbulkan bau, tapi limbahnya ini sifatnya tidak
berbahaya.”74

Hal senada di ungkapkan oleh Ibu Haslinda yang mengungkapkan bahwa,

“Memang benar dengan adanya Pabrik, itu menimbulkan bau yang tidak
sedap yang mana baunya ini bisa menimbulkan mual, pusing, dan batuk.
Tapi adaji juga masyarakat yang tidak merasakan gangguan kesehatan
akibat bau tersebut, karena mereka sudah terbiasa dengan kondisi
tersebut.”75

Pencemaran udara oleh Pabrik Gula ini juga berpengaruh pada kebisingan.

Kebisingan yang paling menganggu terjadi pada tahap awal pengoperasian

industri, yang mana kebisingan ini menyebabkan gangguan bagi aktivitas

kesehatan seperti tidur, ibadah, dan bersantai.

b. Pencemaran Air

Pabrik gula merupakan salah satu industri yang menghasilkan limbah cair.

Limbah yang dihasilkan dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan

air sungai, yang mana limbah tersebut dapat mengganggu lingkungan fisik air

73Jamal (48 Tahun) Masyarakat Desa Polewali, wawancara di Desa Polewali Kecamatan
Libureng Kabupaten Bone, 04 Maret 2022.

74Nurman (42 Tahun) Sekretaris Desa Polewali, wawancara di Kantor Desa Polewali
Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, 23 Februari 2022.

75Haslinda (27 Tahun) Masyarakat Desa Polewali, wawancara di Desa Polewali
Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, 01 Maret 2022.
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sungai apabila tanpa dilakukan pengelolaan terlebih dahulu. Pada setiap musim

giling, sungai yang berada di dekat Pabrik mengalami perubahan fisik berupa bau

dan warna, bau ini berupa bau busuk yang ditimbulkan oleh gas-gas yang ada di

dalam air yang menguap, gas ini dihasilkan oleh limbah pabrik gula sehingga

menyebabkan sungai tersebut tercampur limbah cair sehingga dapat mengganggu

ekosistem air sungai. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Ancu sebagai

berikut,

“Jadi begini, setiap musim giling yaitu 5-7 bulan yang mana pengolahan
tebu menjadi gula dapat menghasilkan limbah cair sebanyak 1-2 ton tebu.
Pabrik gula ini memang membuang limbahnya ke sungai yang berada di
belakang pabrik, sehingga dapat berdampak pada limbah yang cukup besar.
Nah jadi untuk permasalahan pembuangan limbah ini, sehingga
mencemari lingkungan sekitar pabrik.”76

Hal ini juga dikemukakan oleh Ibu Sry Handayani yaitu sebagai berikut,

“Pada musim giling itu limbah Pabrik Gula mengganggu dikarenakan
limbah cairnya itu bau, mengganggu sekali, terus debu nya itu juga
mengganggu, tidak enak untuk pernapasan, terutama pada malam hari .”77

Berdasarkan hasil wawancara di atas, yakni masyarakat Desa Polewali

dapat diberikan penjelasan bahwa limbah dari Pabrik Gula ini memang harus

dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang atau dikeluarkan ke lingkungan sekitar.

Meskipun telah dilakukan pengolahan untuk mengurangi limbah akan tetapi pihak

karyawan harus tetap memperhatikan masyarakat yang terkena dampak limbah

dari Pabrik Gula tersebut.

Adapun solusi dari pihak pabrik terkait dari limbah yang dihasilkan oleh

Pabrik Gula, untuk limbah cair ini memang ada masyarakat yang memanfaatkan

untuk pengairan di sawah-sawah karena limbah cair dari pabrik tersebut juga tidak

berbahaya, dan untuk mengurangi bau yang tidak sedap.

76Ancu (35 Tahun) Masyarakat Desa Polewali, wawancara di Desa Polewali Kecamatan
Libureng Kabupaten Bone, 03 Maret 2022.

77Sry Handayani (30 Tahun) Masyarakat Desa Polewali, wawancara di Desa Polewali
Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, 28 Februari 2022.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Pengaruh Keberadaan

Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat di

Desa Polewali Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, maka peneliti dapat

menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh keberadaan Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara terhadap

kesejahteraan masyarakat di Desa Polewali Kecamatan Libureng

Kabupaten Bone adalah membantu perekonomian masyarakat yang

bermula hanya menanam padi dan jagung kini beralih menanam tebu dan

sebagian yang lain yang memiliki keahlian tertentu mereka mendaftarkan

diri menjadi karyawan Pabrik Gula, serta masyarakat mendapat biaya

tambahan seperti fasilitas pendidikan untuk masyarakat yang memiliki

anak sedang menempuh pendidikan, serta fasilitas kesehatan.

2. Dampak positif dan negatif adanya Pabrik Gula PT. Perkebunan Nusantara

terhadap kondisi sosial masyarakat di Desa Polewali Kecamatan Libureng

Kabupaten Bone, adapun dampak positifnya adalah membuka peluang

bekerja, membuka peluang usaha baru, serta adanya kegiatan sosial kepada

masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya pencemaran

udara seperti bau dan kebisingan dan pencemaran air seperti limbah cair.

Limbah yang dihasilkan dapat memberikan dampak negatif terhadap

lingkungan air sungai, yang mana limbah tersebut dapat mengganggu

lingkungan fisik air sungai apabila tanpa dilakukan pengelolaan terlebih

dahulu.
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B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Keberadaan Pabrik Gula

PT. Perkebunan Nusantara terhadap kehidupan sosial masyarakat di Desa

Polewali Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Maka peneliti dapat memberi

tanggapan yang dapat membangun serta memberikan saran agar pengaruh

perusahaan Pabrik Gula bisa maksimal yaitu sebaiknya pihak perusahaan lebih

memperhatikan limbah yang dihasilkan dari Pabrik Gula tersebut yang mana

dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan memang harus dikelola

terlebih dahulu sebelum dibuang atau dikeluarkan ke lingkungan sekitar. Adapun

solusi dari pihak pabrik yang telah dilakukan terkait limbah yang dihasilkan yaitu

pengolahan primer dengan proses penyaringan, pengolahan awal, pengendapan

dan pengapungan, kemudian pengolahan sekunder menggunakan mikroorganisme

untuk menguraikan bahan serta memasang blower atau dust collector untuk

mengurangi limbah dan penyemprotan serta penambahan air bersih di desa

Polewali Kecamatan Libureng yang terdapat limbah cair yang menggenang dan

menimbulkan bau yang tidak sedap.
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DAFTAR INFORMAN

No Nama Umur Pekerjaan

1 Nurman 42 tahun Sekretaris Desa

2 Anca 35 tahun Pimpinan Karyawan

3 Anggi 25 tahun Karyawan Pabrik Gula

4 Sukardi 35 tahun Karyawan Pabrik Gula

5 Abdul Hakim 30 tahun Karyawan Pabrik Gula

6 Anto 38 tahun Karyawan Pabrik Gula

7 Tio 35 tahun Manajer Sdm Pabrik Gula

8 Haslinda 27 tahun Masyarakat

9 Salmiah 31 tahun Masyarakat

10 Sry Handayani 30 tahun Masyarakat

11 Ancu 35 tahun Petani Tebu

12 Jamal 48 Tahun Petani Tebu





DOKUMENTASI

Gambar 1:Wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa, 23 Februari 2022

Gambar 2:Wawancara dengan Bapak Anca Selaku Pimpinan Karyawan, 26

Februari 2022



Gambar 3:Wawancara dengan Bapak Anggi selaku Karyawan Pabrik Gula

Camming, 26 Februari 2022

Gajmbar 4:Wawancara dengan Bapak Abdul Hakim selaku Karyawan Pabrik

Gula Camming, 27 Februari 2022



Gambar 5:Wawancara dengan Bapak Tio selaku Manajer Sdm Pabrik Gula

Camming, 24 Februari 2022

Gambar 6:Wawancara dengan Bapak Sukardi selaku Karyawan Pabrik Gula

Camming, 27 Februari 2022



Gambar 7:Wawancara dengan Ibu Sry Handayani selaku masyarakat Desa

Polewali, 28 Februari 2022

Gambar 8:Wawancara dengan Ibu Haslinda selaku masyarakat Desa Polewali,

01 Maret 2022



Gambar 9:Wawancara dengan Ibu Salmiah selaku masyarakat Desa Polewali,

02 Maret 2022

Gambar 10:Wawancara dengan Bapak Jamal selaku masyarakat Desa Polewali,

04 Maret 2022



Gambar 11:Wawancara dengan Bapak Jamal selaku Petani Tebu, 04 Maret

2022
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