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ABSTRAK 

Nama : M. Sabri Nur Ihsan 

Nim : 30400119070 

Judul : Transformasi Sosial-Ekologi Masyarakat Suku Inde’ To 

Bunggu  di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu 

Penelitian ini mengkaji tentang Transformasi Sosial-Ekologi Masyarakat Suku 

Inde’ To Bunggu di Desa Pakawa, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: Proses peralihan mata pencaharian 

masyarakat suku Inde’ To Bunggu dari Berburu, Meramu dan Bercocok Tanam ke 

Industri Perkebunan Kelapa Sawit, dan Dampak Sosial Ekonomi dan Ekologi dari 

Proses Peralihan Mata Pencaharian Terhadap Kehidupan Masyarakat Suku Inde’ 

To Bunggu. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini memiliki 

tujuh informan dengan teknik penentuan informan yang digunakan yaitu teknik 

purposive sampling. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan sosiologi dan penelitian ini menggunakan teori Ernst Haeckel 1869 

yaitu teori sosial ekologi dalam menganalisa masalah yang terjadi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Awalnya masyarakat suku Inde’ 

To Bunggu sangat mengandalkan hidupnya pada hutan dengan melakukan 

aktifitas beburu dan meramu (1903-1967), serta bercocok tanam (1967-1991), 

yang di jadikan sebagai mata pencaharian hidup mereka. Setelah masukya industri 

perkebunan kelapa sawit di kawasan yang dihuni oleh kelompok suku Inde’ To 

Bunggu, yang kemudian mengambil alih hutan untuk dijadikan sebagai lahan 

perkebunan kelapa sawit, sehingga mengakibatkan kelompok suku Inde’ To 

Bunggu tidak dapat lagi melakukan aktifitas berburu, meramu dan bercocok 

tanam. Hal demikian yang membuat kelompok suku Inde’ To Bunggu beralih 

mata pencaharian ke perkebunan kelapa sawit (2) Masuknya industri perkebunan 

kelapa sawit  memberikan dampak positif pada sosial ekonomi masyarakat suku 

Inde’ To Bunggu seperti memberikan mereka pekerjaan yang lebih baik dan 

menjamin penghasilan yang mereka dapatkan untuk menunjang hidup kedepannya 

dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya. Masuknya industri perkebunan 

kelapa sawit juga memberikan dampak negatif terhadap ekosistem alam seperti 

terjadinya degradasi hutan, pengundulan hutan dan deforestasi, hilangnya habitat, 

keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air dan tanah serta polusi udara. 

Implikasi, (1) Penelitian ini berkontribusi terhadap suatu deskripsi atau potret 

peralihan mata pencaharian masyarakat suku Inde’ To Bunggu, akibat dari 

masuknya industri perkebunan kelapa sawit, yang memberikan dampak positif 

pada sosial ekonomi masyarakat suku Bunggu dan memberikan dampak negatif 

pada ekologi atau ekosistem alam. (2) Kebijakan pembangunan yang dilakukan 

oleh pihak pemerintah dan perusahaan industri agar lebih memperhatikan nilai-

nilai budaya, nilai-nilai historis masyarakat, ketika mereka akan dilibatkan dalam 

pembangunan, serta melakukan pengolahan, meminimalisir dan mengupayakan 

usaha untuk pencegahan serta penanggulangan dampak lingkungan, demi 

keberlangsungan ekosistem kedepannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman suku, budaya, 

adat istiadat, dan kepercayaan. Indonesia, terdapat beragam suku yang berasal dari 

berbagai wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Papua, yang 

bersatu dalam wilayah nusantara ini. Nusantara ini terdiri dari berbagai kelompok 

etnis yang umumnya memiliki wilayah geografis tertentu dan biasanya dianggap 

sebagai suku bangsa asli, yang juga dikategorikan sebagai etnis pribumi. Pulau-

pulau ini tersebar mulai dari Sabang hingga Merauke.
1
 

Kearifan lokal menjadi panduan dalam kehidupan dan karakter yang 

dimiliki oleh bangsa Indonesia. Setiap wilayah memiliki ciri khas atau 

karakteristiknya sendiri yang menghasilkan kekayaan dalam hal budaya, sosial, 

dan tradisi setempat. Kearifan lokal dapat dianggap sebagai pembeda antara satu 

wilayah dengan yang lainnya, karena setiap wilayah memiliki keunggulannya 

masing-masing. Kearifan lokal dihargai sebagai aset berharga dan memberikan 

manfaat unik dalam kehidupan masyarakat. Kearifan lokal menjadi bagian 

integral dari cara hidup yang membantu dalam menyelesaikan berbagai masalah 

kehidupan. Konsep kearifan lokal adalah pengetahuan yang dimiliki oleh suatu 

masyarakat atau budaya tertentu yang telah berkembang selama bertahun-tahun 

melalui interaksi manusia dengan lingkungannya.
2
 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat/49:13, sebagai 

berikut: 

ا ۚ اِنَّ   ُْ ىِٕلَ لِتعَاَزَفُ قبََاا ََّ باً  ُْ جَعلَْىٰكُمْ شُعُ ََ اوُْثٰى  ََّ هْ ذكََسٍ  ا الىَّاسُ اِوَّا خَلقَْىٰكُمْ مِّ ٍَ ٰٓاٌَُّ  اكَْسَمَكُمْ ٌٰ

ِ اتَقْٰىكُمْ ۗ ٍْمٌ خَبًِ اِنَّ عِىْدَ اللّٰه َ عَلِ اللّٰه  

 

                                                           
1
A.M. Agus Salim, “Ilmu Sosial Budaya Dasar”, (Makassar: UNM, 2012), h. 47. 

2
Nur Hamida Hawir Rampean, “Pengembangan Materi Ajar Keragaman Suku Bangsa 

Indonesia Berorientasi Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan Pada Siswa Kelas IV SDN 100 

Singgasari Kabupaten Luwu”, Skrpsi (IAIN Palopo, 2021), h. 18. 
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Terjemahan: 

“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 taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha mengenal”.
3
 

Menurut penafsiran dalam karya As-sa’adi yang ditulis oleh Syaikh 

Abdurrahman bin Nashir As-sa’adi, dalam surat ini Allah swt menyampaikan 

tujuan penciptaan Adam dan Hawa adalah untuk mewariskan keturunan yang 

akan menjalani kehidupan di seluruh muka bumi. Allah swt telah menyebarkan 

laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang besar dan membuat mereka menjadi 

berbagai bangsa dan suku. Maksud dari pembentukan berbagai kelompok etnis 

dan suku ini adalah agar mereka dapat saling mengenal, hidup bersama, saling 

membantu, bekerjasama, dan memenuhi hak-hak kerabat mereka. Ayat ini juga 

menegaskan bahwa di mata Allah swt, semua manusia adalah setara dan sama. 

Oleh karena itu, merendahkan orang lain berdasarkan suku, ras, agama, bahasa, 

dan hal lainnya adalah hal yang tidak diterima. Kesimpulannya, ayat 13 dari surat 

Al-Hujurat dengan tegas melarang segala bentuk kebencian terhadap sesama 

manusia yang dilakukan dengan mengatasnamakan suku, ras, agama, bahasa, dan 

sebagainya. Kesadaran akan pentingnya toleransi dan menghormati sesama 

manusia harus ditanamkan agar mencegah tindakan diskriminasi, rasisme, atau 

tindakan serupa lainnya. Islam sendiri melarang hal-hal semacam itu karena 

tindakan tersebut dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan kerusuhan.
4
 

Ekologi budaya dapat diartikan sebagai proses adaptasi manusia terhadap 

lingkungan dengan tujuan memenuhi kebutuhan mereka yang dipengaruhi oleh 

budaya masyarakat. Secara umum, ekologi budaya mengacu pada kemampuan 

manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan, yang dipandu oleh unsur-unsur 

budaya. Menurut Steward, ekologi budaya dapat didefinisikan sebagai fitur-fitur 

                                                           
3
Kementrian Agama RI., “At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan 

Per Kata”, (Bekasi: 2021). h. 517. 

4
Syaikh Abd Al-Rahman Ibn Nashir As-Sa’adi, “Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Kalam 

Al-Mannan”, (Beirut: Dar Ibnu Hazm,2003), h. 764. 
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budaya utama yang dianalisis secara empiris untuk memahami bagaimana 

lingkungan memengaruhi cara hidup masyarakat setempat. Salah satu unsur utama 

dalam ekologi budaya adalah inti budaya (culture core), yang terkait dengan 

kegiatan subsistensi. Inti budaya ini mencakup beberapa aspek seperti sistem 

sosial (interaksi sosial), sistem ekonomi (metode produksi dan pembagian kerja), 

sistem politik (struktur sosial dan peran pemimpin), serta teknologi (peralatan dan 

teknologi pertanian). Di sisi lain, unsur-unsur non inti budaya dapat dilihat dari 

asal-usul, sistem nilai dan kepercayaan, sistem agama, serta bahasa.
5
 

Umumnya, manusia memiliki kecenderungan untuk mencari tempat 

tinggal yang aman, nyaman, dan terorganisasi. Hal tersebut adalah bagian dari 

upaya manusia untuk memastikan kelangsungan hidup mereka dengan 

menghindari berbagai ancaman yang dapat membahayakan mereka, seperti banjir, 

letusan gunung, dan lain sebagainya. Selain itu, terkadang terdapat faktor-faktor 

seperti keterbatasan sumber daya alam yang mendorong manusia untuk 

meninggalkan tempat tinggal mereka dan mendirikan tempat tinggal baru, seperti 

beragam tingkat kesuburan tanah. Terkait dengan proses pembentukan ruang dan 

pemukiman, manusia seringkali menghadapi berbagai hambatan dan tantangan 

yang harus diatasi. Meskipun ada banyak rintangan ini, mereka tetap gigih 

bertahan, dan dalam beberapa kasus, memilih untuk melakukan transmigrasi ke 

wilayah-wilayah tertentu.
6
 

Kabupaten Pasangkayu diresmikan sebagai daerah otonomi baru (DOB) 

sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004, Ini merupakan hasil 

pemekaran dari Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Saat awal berdiri, 

Kabupaten Pasangkayu dikenal dengan nama Kabupaten Mamuju Utara. Namun, 

kemudian nama ini diubah menjadi Kabupaten Pasangkayu sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2017. Kabupaten Pasangkayu 

memiliki potensi budaya dan pariwisata yang menjanjikan, yang dapat 

                                                           
5
Nana Kristiawan, “Pola Adaptasi Ekologi Budaya Tiga Komunitas Di Jambi”, Jurnal 

Antropogi,  Vol: 3, No. 2 (2017), h. 192 

6
Faisal, “Adaptasi Migran Bugis Terhadap Masyarakat Mandar di Kabupaten Mamuju”, 

(Makassar: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan 

Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2004), h. 253 dan 254. 
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dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah 

Kabupaten Pasangkayu, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta instansi 

lainnya, terus menggali potensi sumber daya alam yang dimiliki. Selain daya tarik 

wisata alam, Kabupaten Pasangkayu juga memiliki budaya masyarakat komunitas 

adat terpencil yang dikenal sebagai suku Inde' etnis Bunggu. Namun, secara 

umum, masyarakat di Kabupaten Pasangkayu mengenal mereka sebagai suku 

Bunggu atau To Bunggu (orang Bunggu). Dalam bahasa masyarakat suku Inde' 

atau Suku Da'a, "Bunggu" merujuk kepada pegunungan sementara "Binggi" 

mengacu pada pesisir atau pantai. 

Desa Pakawa adalah nama dari sebuah desa yang terletak di Kecamatan 

Pasangkayu, Sulawesi Barat. Desa ini adalah tempat tinggal bagi komunitas suku 

Inde', yang merupakan bagian dari rumpun Kaili. Saat ini, pola pakaian mereka 

telah mengalami perubahan signifikan dan tidak lagi mengenakan pakaian 

berbahan kulit kayu seperti yang digambarkan oleh Albert C. Kruyt, seorang 

misionaris dan etnografer asal Belanda yang pertama kali berinteraksi dengan 

orang-orang Bunggu pada tahun 1925. Kehidupan masyarakat suku Inde' atau To 

Bunggu telah mengalami banyak perubahan. Berdasarkan catatan yang dikutip 

dari Nuraedah, seorang dosen Pendidikan di Universitas Tadulako yang 

mempelajari kebudayaan dan perubahan sosial suku Bunggu, Kruyt melihat 

bahwa orang-orang Bunggu dahulu hidup di tengah hutan belantara dan 

mendirikan rumah-rumah di atas pohon. Mereka mengandalkan berburu, 

mengumpulkan makanan, berkebun secara nomaden, dan menjalankan ritual adat 

sebagai bagian penting dari kehidupan mereka. Namun, masa lalu tersebut kini 

hanya tinggal sebagai kenangan, karena hubungan mereka dengan hutan telah 

berubah seiring berjalannya waktu.
7
 

Sebelum memasuki akhir dekade tahun 1980-an, gaya hidup masyarakat 

suku Inde' To Bunggu masih sangat tergantung pada sumber daya alam, terutama 

hutan, dengan cara bercocok tanam, seperti menanam padi, jagung, kacang-

                                                           
7
Agus Mawan, “Orang Bunggu Perjuangkan Wilayah Adat Mereka”, 

https://www.mongabay.co.id/2019/10/29/orang-bunggu-perjuangkan-wilayah-adat-mereka/ (20 

Mei 2023). 
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kacangan, dan umbi-umbian. Mereka juga menjalani kehidupan nomaden, sering 

berpindah tempat. Pola hidup seperti ini menjadi dasar utama bagi masyarakat 

suku Inde' To Bunggu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan 

menyokong kehidupan keluarga mereka. Komunitas suku Inde' To Bunggu, yang 

hidup bersama di wilayah yang sama, berbagi banyak aspek dalam kehidupan 

sehari-hari, mulai dari tradisi adat hingga praktik pertanian. Hal ini memperkuat 

hubungan di antara anggota masyarakat suku Inde' To Bunggu. Namun, situasi 

berubah pada tahun 1991 ketika perusahaan industri perkebunan kelapa sawit 

memasuki wilayah mereka. Perusahaan ini berfokus pada eksploitasi hutan yang 

selama ini dijaga oleh orang Bunggu. Akibatnya, hutan berubah menjadi 

perkebunan kelapa sawit. 

Terjadinya aktivitas industri dalam memperluas lahan untuk penanaman 

kelapa sawit, sehingga mengakibatkan hutan yang dulunya digunakan oleh 

masyarakat suku Inde’ To Bunggu untuk melakukan aktivitas berburu, meramu 

dan bercocok tanam, kini sudah tidak lagi dilakukan. Industri ini bergerak di 

bidang pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan hingga saat ini masih beroperasi. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Transformasi Sosial-Ekologi Masyarakat Suku Inde’ 

To Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses peralihan mata pencaharian masyarakat suku Inde’ To 

Bunggu dari berburu, meramu dan bercocok tanam ke industri perkebunan 

kelapa sawit? 

2. Bagaimana dampak sosial ekonomi dan ekologi dari proses peralihan mata 

pencaharian terhadap kehidupan masyarakat suku Inde’ To Bunggu? 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus, yaitu: 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan suatu upaya dalam menentukan pemecahan 

masalah yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada proses peralihan mata 

pencaharian hidup yang berdampak pada sosial ekonomi dan ekologi masyarakat 

suku Inde’ To Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami 

pembahasan, maka peniliti memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 

a. Mata Pencaharian Hidup 

Mata pencaharian hidup adalah pekerjaan yang menjadi pokok 

penghidupan atau pencaharian utama yang dikerjakan dalam memanfaatkan 

sumber–sumber daya yang ada pada lingkungan untuk biaya kelangsungan 

hidup. Mata pencaharian hidup masyarakat suku Inde’ To Bunggu sebelum 

masuknya perusahaan sawit menyasar hutan yang di jaga oleh orang bunggu, 

masih memanfaatkan alam dengan cara bercocok tanam. 

b. Dampak Sosial Ekonomi dan Ekologi  

Dampak sosial ekonomi merujuk kepada pengaruh yang terjadi pada 

masyarakat dan ekonomi akibat dari suatu proses peralihan mata pencaharian 

yang memberikan perubahan pada perekonomian sehingga dapat menunjang 

perkembangan kehidupan masyarakat suku Inde’ To Bunggu. 

Dampak ekologi merujuk kepada pengaruh yang terjadi pada 

lingkungan akibat dari masuknya perusahaan industri perkebunan kelapa sawit 

yang melakukan ekspansi lahan dan mengubah hutan menjadi perkebunan 

kelapa sawit, sehingga menimbulkan kerusakan pada ekosistem alam.. 

c. Masyarakat 

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, 

bekerja sama untuk memperoleh suatu kepentingan bersama yang telah 

memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam 

lingkungannya. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat suku Inde’ To 
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Bunggu yang hidup berkelompok dalam suatu wilayah tertentu yang sudah 

memiliki tatanan hidup atau nilai-nilai dari kebudayaannya. 

d. Suku Inde’To Bunggu 

Suku Inde’ To Bunggu adalah sekelompok masyarakat yang tinggal di 

Desa Pakawa, Kabupaten Pasangkayu. Dalam pengertian bahasa masyarakat 

Suku Inde’, terdapat dua istilah yaitu Bunggu dan Binggi. Bunggu yang berarti 

pegunungan, sedangkan Binggi yang berarti pesisir pantai. Suku Inde’ yang di 

maksud dalam hal ini adalah Suku Inde’ To Bunggu yakni sekelompok orang 

yang bermukim di wilayah pegunungan Kabupaten Pasangkayu. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

a. Proses peralihan mata pencaharian masyarakat suku Inde’ To Bunggu 

dari berburu, meramu dan bercocok tanam ke industri perkebunan kelapa 

sawit 

b. Dampak sosial ekonomi dan ekologi dari proses peralihan mata 

pencaharian terhadap kehidupan masyarakat suku Inde’ To Bunggu 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharap bisa dijadikan sebagai referensi pengembangan 

keilmuan yang berhubungan dengan teori-teori sosial dalam sosiologi. 

2) Penelitian ini dilakukan untuk memperluas wawasan dalam berfikir 

mengenai transformasi sosial-ekologi masyarakat suku Inde’ To 

Bunggu. 

3) Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengalaman dalam meneliti 

dan berfungsi bagi pengembangan ilmu selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini dapat berguna bagi seluruh masyarakat agar dapat 

memahami dan memperoleh informasi tentang transformasi sosial-

ekologi masyarakat suku Inde’ To Bunggu. 
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2) Penelitian ini menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam 

transformasi sosial-ekologi  masyarakat suku Inde’ To Bunggu. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ialah momentum untuk memaparkan hasil bacaan dengan 

tujuan untuk mencari dan menggali informasi dari hasil bacaan yang telah kita 

peroleh dari hasil penilitian-penilitian sebelumnya yang terkait dengan pokok 

penelitian yang akan diteliti selanjutnya. 

Ada beberapa penilitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reny Widya Barus dengan judul “Pola Mata 

Pencaharian Hidup suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Dua Belas 

Provinsi Jambi”. Penelitian ini dilakukan di Taman Nasional Bukit Dua 

Belas Provinsi Jambi”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan 

pendekatan etnografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola Mata 

Pencaharian Hidup suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Dua Belas 

Provinsi Jambi. Hasil dari penilitian ini adalah dalam pemenuhan kebutuhan 

hidup suku Anak Dalam sampai saat ini masih memiliki mata pencaharian 

yang bersifat tradisional yaitu: berburu, bercocok tanam, menangkap ikan, 

dan menjual madu serta membuat kerajinan. Persamaan penelitian yang 

dilakukan Reny Widya Barus dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi 

serta dokumentasi, begitu juga dengan jenis penilitian yang menggunakan 

jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan  

Reny Widya Barus dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan 

etnografi sementara peneliti menggunakan pendekatan sosiologi. Reny 

Widya Barus memfokuskan pada, Pola Mata Pencaharian Hidup suku Anak 

Dalam di Taman Nasional Bukit Dua Belas Provinsi Jambi. Sementara 

penelitian yang peneliti lakukan adalah memfokuskan pada proses peralihan 

Mata Pencaharian hidup yang berdampak pada sosial ekonomi dan ekologi 

masyarakat suku Inde’ To Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu. 

Serta penelitian Reny Widya Barus yang menggunakan tiga teori yaitu; teori 
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evolusi hukum, teori fungsional dan teori resiprisitas. Sementara penelitian 

ini menggunakan teori sosial ekologi. 

2. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Irfan Musthafa DKK, pada tahun 2021, 

dengan judul “Penyuluhan dan Pengenalan Mata Pencaharian Tradisional 

Asli suku Dayak di Desa Tumbang Liting Kalimantan Tengah”.  

Kesimpulan dari penelitiannya yaitu PKM menunjukkan bahwa mata 

pencaharian tradisional suku Dayak di Desa Tumbang Liting masi eksis 

ataupun masi banyak digeluti oleh masyarakat Desa Tumbang Liting saat 

ini. Mata pencaharian yang ada di Desa Tumbang Liting ini cukup 

beraagam, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), honorer, 

petani/pedagang, pekebun, nelayan, pemotong rotan dan lain-lain. Yang 

termasuk dalam mata pencaharian tradisional suku Dayak adalah seperti 

nelayan, pedagang dan pemotong rotan. Salah satu mata pencaharian suku 

Dayak Desa Tumbang Liting yang masih banyak digeluti masyarakat adalah 

nelayan karena masih menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari 

masyarakat setempat, selain itu, ikan dari hasil alam di sungai masih banyak 

dan harga jualnya yang cukup mahal, tidak hanya untuk mencukupi 

kebutuhan masyarakat Desa Tumbang Liting, juga bahkan diekspor atau 

dijual ke luar desa seperti kota kasongan dan sekitarnya. Mata pencaharian 

tradisional suku dayak memberikan pengajaran dalam memenuhi kebutuhan 

manusia selaras dengan bagaimana menjaga alam. Persamaan jurnal ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, metode penelitian 

yang digunakan kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Perbedaan dalam jurnal ini dengan penelitian 

adalah jurnal ini berjudul “Penyuluhan dan Pengenalan Mata Pencaharian 

Tradisional Asli Suku Dayak di Desa Tumbang Liting Kalimantan Tengah”. 

Sementara penelitian ini berjudul “Transformasi Sosial-Ekologi Masyarakat 

Suku Inde’ To Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu”. Serta 

rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu: (1) apa saja mata pencaharian 

tradisional suku Dayak yang ada di Desa Tumbang Liting dan, (2) 

bagaimana eksistensinya dalam perkembangan perekonomian saat ini. 
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sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :(1) bagaimana 

proses peralihan  mata pencaharian masyarakat suku Inde To Bunggu dari 

berburu, meramu dan bercocok tanam ke industri perkebunan kelapa sawit 

dan (2) bagaimana dampak sosial ekonomi dan ekologi dari proses peralihan 

mata pencaharian terhadap kehidupan masyarakat suku Inde To Bunggu. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indar Desi Nurhasana dengan judul 

“Perubahan Sistem Mata Pencaharian Perempuan suku Duano Di Kelurahan 

Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi”.  Penelitian ini dilaksanakan di 

Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi. Jenis penelitian ini 

adalah kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap bagaimana sistem mata 

pencaharian perempuan suku Duano. Teknik pengumpulan data adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengenai 

sistem mata pencaharian perempuan suku Duano yang dahulunya sebagai 

nelayan. Pekerjaan nelayan yang biasanya dilakukan oleh perempuan suku 

Duano dulunya sebagian besar adalah mencari keran dan sumbun, akan 

tetapi mengalami perubahan disebabkan oleh beberapa faktor internal yaitu 

dikarenakan keinginan dari perempuan suku Duano yang ingin berubah. 

Dampak dari perubahan mata pencaharian perenpuan suku Duano 

berdampak baik pada perekonomian keluarga. Persamaan penelitian yang 

dilakukan Indar Desi Nurhasana dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan 

penelitian kualitatif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan 

Indar Desi Nurhasana dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

penelitian Indar Desi Nurhasana, berjudul, Perubahan Sistem Mata 

Pencaharian Perempuan suku Duano Di Kelurahan Tanjung Solok 

Kecamatan Kuala Jambi, sementara penelitian yang dilakukan peneliti 

berjudul Transformasi Sosial-Ekologi Masyarakat Suku Inde’ To Bunggu di 

Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu. Serta berbeda dalam kajian fokus 

yaitu fokus pada kajian masyarakat Duano, sementara penelitian ini fokus 

kajian pada masyarakat suku Inde To Bunggu. 
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Puspita Febrianti dengan judul 

“Perubahan Mata Pencaharian Generasi Muda Di Desa Girirejo Kecamatan 

Tempuran Kabupaten Magelang”.  Penelitian ini belokasi di Desa Girirejo, 

Kecamatan Tempuran. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dan dikaji menggunakan konsep perubahan Mata Pencaharian dari Shahab. 

Teknik penumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Uji validasi data dilakukan melalui teknik triangulasi data. 

Teknis analisi data yang dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

(1) Mayoritas generasi muda di Desa Girirejo saat ini bekerja di pabrik. 

Perubahan mata pencaharian generasi muda di Desa Girirejo bukan 

disebabkan oleh alih fungsi lahan, melainkan terdapat empat faktor 

pendorong. (2) Terdapat lima dampak perubahan mata pencaharian generasi 

muda di Desa Girirejo, namun tidak semua aspek kehidupan masyarakat 

Desa Girirejo mendapatkan pengaruh. Persamaan penelitian ini yang 

dilakukan oleh Eva Puspita Febrianti dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan 

penelitian kualitatif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan 

Eva Puspita Febrianti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

penelitian sebelumnya menggunakan konsep perubahan mata pencaharian 

Shahab, sedangkan penelitian ini menggunakan teori sosial ekologi. 

Penelitian sebelumnya fokus pada menganalisis perubahan mata 

pencaharian yang terjadi pada generasi muda serta dampaknya bagi 

kehidupan masyarakat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada proses 

peralihan mata pencaharian hidup yang berdampak pada sosial ekonomi dan 

ekologi masyarakat suku Inde To Bunggu. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Denar Septian Arifin dengan judul, 

“Dampak Peralihan Mata Pencaharian Terhadap Mobilitas Sosial”. 

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat lampoon, Dusun Ringinsari, Desa 

Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.  Metode 
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yang dilakukan dalam penelitin ini adalah analisis kualitatif. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan 

pengumpulan dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan 

menggunakan metode induktif, meliputi proses pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan peralihan mata 

pencaharian masyarakat Lampon dari nelayan ke penambang emas ilegal 

adalah (1) Keinginan untuk meningkatkan taraf hidup, kondisi nelayan yang 

cendrung subsisten dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, (2) 

Perbandingan pendapatan hasil tambang yang lebih besar di banding dengan 

nelayan, (3) Banyaknya hambatan sebagai nelayan yang meliputi 

keterbatasan saran monopoli usaha perikanan, dan (4) Tidak jelasnya 

praktik hukum, tidak adanya dukungan pemerintah terhadap nelayan 

Lampon. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Denar Septian Arifin 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah adalah jenis 

penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan penelitian kualitatif, serta 

teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Eva Puspita Febrianti 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti sebelumnya 

menggunakan teori tindakan rasional Weber dan teori mobilitas sosial 

Horton dan Hunt. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori sosial 

ekologi Ernst Haeckel 1869 dan pendekatan dalam penelitian sebelumnya 

menggunakan metode deskriptif analitik, sedangkan penelitian ini 

menggunakan pendekatan sosiologi. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Transformasi Sosial Masyarakat 

1. Pengertian Masyarakat 

Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama, bekerja 

sama untuk mencapai tujuan bersama, dan telah mengembangkan tatanan 

kehidupan, norma-norma, serta adat istiadat yang diikuti dalam lingkungannya. 

Kata "masyarakat" berasal dari bahasa Inggris "society," yang berasal dari bahasa 

Latin "societas," yang berarti kawan atau teman. Abdulsyani berpendapat bahwa 

kata "masyarakat" mungkin berasal dari bahasa Arab "musyarak," yang 

mengartikan hidup bersama, berkumpul bersama, dan saling berinteraksi serta 

memengaruhi satu sama lain dalam sebuah komunitas tertentu.
8
 

Masyarakat, dalam arti umum, adalah sebuah kelompok atau kumpulan 

manusia yang hidup bersama sebagai anggota dari entitas sosial tertentu. Anggota 

masyarakat yang hidup bersama ini sering dikelompokkan ke dalam berbagai 

kelas atau kelompok berdasarkan kedudukan mereka dalam masyarakat tersebut. 

Masyarakat terdiri dari manusia yang hidup bersama, dan dalam ilmu sosial, tidak 

ada ukuran pasti atau angka yang mutlak untuk menentukan berapa jumlah 

individu yang membentuk suatu masyarakat. Perbedaan utama antara kelompok 

manusia dan benda mati adalah bahwa ketika manusia berkumpul, interaksi antara 

mereka dapat menciptakan individu-individu baru yang hidup bersama. Akibat 

dari hidup bersama ini, muncul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang 

mengatur hubungan antara individu dalam kelompok tersebut. Individu-individu 

tersebut menyadari bahwa mereka adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar, 

membentuk suatu sistem sosial, dan memengaruhi serta menciptakan kebudayaan 

sebagai hasil dari interaksi dan keterikatan di antara mereka.
9
 

                                                           
8
Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2007), h. 30.  

9
Wilfridus Parli, dkk, “Makna Compang Dalam Perspektif Masyarakat Suku Watu Baru 

Di Desa Watu Baru Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat”, SosioReligius 

vol.4 no.2 (2019), h. 100. 
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M.J. Herskovits menyatakan bahwa masyarakat adalah kelompok individu 

yang terorganisir dan mengikuti suatu cara hidup tertentu. JL. Gillin dan J.P. 

Gillin berpendapat bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang 

memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang serupa. S.R. 

Steinmetz memberikan definisi masyarakat sebagai kelompok manusia terbesar 

yang terdiri dari pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil yang memiliki 

hubungan yang erat dan teratur di antara mereka. Sedangkan Maclver 

mengungkapkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang melibatkan cara 

kerja dan prosedur, kewenangan dan kerja sama, kelompok-kelompok dan 

struktur sosial lainnya, pengawasan perilaku manusia, kebebasan, sistem yang 

kompleks dan selalu berubah, serta jaringan relasi sosial.
10

 

Masyarakat timbul dari adanya sekelompok individu yang telah hidup dan 

bekerja sama dalam jangka waktu yang cukup lama. Selama periode yang cukup 

lama ini, kelompok manusia yang belum terorganisasi mengalami perubahan 

mendasar, yaitu: 

a. Beradaptasi dan membentuk pola perilaku dari para anggotanya. 

b. Timbul secara perlahan, perasaan kelompok atau semangat kebersamaan. 

Proses ini biasanya berjalan tanpa disadari dan diikuti oleh semua 

anggota kelompok dalam suasana uji coba dan penyesuaian. Untuk 

menghindari kebingungan dalam penggunaan istilah, di sini, 

kelompok/group merujuk kepada setiap kumpulan manusia sosial yang 

menjalin hubungan sosial antara satu sama lain, melibatkan interaksi 

sosial yang saling berhubungan. Kelompok tersebut belum terorganisasi 

dengan sadar. Contohnya termasuk kerumunan (crowd), kelas (class), 

kelompok primer (primary group), kelompok sekunder (secondary 

group), dan organisasi besar.
11

 

Pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa 

kebersamaan. Dalam literatur lain, masyarakat sering disebut sebagai sistem 

                                                           
10

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

137. 
11

Beni Ahmad Saebani, “Pengantar Antropologi”, h. 138. 
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sosial. Masyarakat juga mengacu pada kesatuan kehidupan manusia yang saling 

berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu yang berkelanjutan, dan 

dihubungkan oleh identitas bersama.
12

 

Berdasarkan pendekripsian diatas, masyarakat yakni sekumpulan individu 

yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, bekerja sama dalam mencapai 

kepentingan bersama yang dilandaskan dengan tatanan hidup, norma-norma dan 

adat istiadat yang sudah ada dan di taati dalam lingkungannya. 

a. Tipe-Tipe Masyarakat 

Terlepas dari pandangan yang berbeda tentang masyarakat yang 

dikemukakan para ahli, secara substansial terdapat titik temu, yaitu masyarakat 

merupakan kumpulan manusia yang terdiri dari komponen-komponen:  

1) Terdapat sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar, saling 

berinteraksi satu sama lain, baik antara individu-individu, individu dan 

kelompok, maupun antara kelompok dalam satu kesatuan sosial yang 

menghasilkan produk kehidupan, yaitu kebudayaan. 

2) Menjadi struktur dan sistem sosial budaya, baik dalam skala kecil 

(mikro) maupun dalam skala besar/luas (makro) antara kelompok. 

3) Menempati daerah tertentu dan tinggal di daerah tersebut dalam 

jangka waktu yang relatif lama, bahkan antara generasi.  

Adapun Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupan 

masyarakat adalah: 

a. Manusia yang hidup bersama minimal terdiri dari dua individu. 

b. Berinteraksi atau berkomunikasi dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Interaksi manusia ini akan menghasilkan individu-individu baru, dan 

akibat kehidupan bersama, akan muncul sistem komunikasi dan 

peraturan yang mengatur hubungan antara mereka. 

c. Menyadari bahwa kehidupan mereka adalah suatu kesatuan. 

d. Membentuk sistem bersama yang menghasilkan kebudayaan sebagai 

hasil dari perasaan keterkaitan satu sama lain. 
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Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 96. 
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Berdasarkan berbagai pendapat tentang masyarakat, dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang tinggal di suatu daerah 

tertentu dalam jangka waktu yang relatif lama, memiliki norma-norma yang 

mengatur kehidupan mereka menuju tujuan bersama, dan di tempat tersebut, 

anggota-anggota masyarakat melakukan regenerasi (melahirkan keturunan).
13

 

Terdapat tiga persyaratan untuk membentuk masyarakat yaitu, Terdapat 

sekelompok individu, Menetap di suatu wilayah dalam waktu yang cukup 

lama, dan Kehidupan dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu yang cukup 

lama menghasilkan pola perilaku yang sering disebut sebagai kebudayaan, 

termasuk sistem nilai, pengetahuan, serta benda-benda materi.
14

 

Hubungan antara manusia satu dengan lainnya disebut interaksi, dari 

interaksi akan menghasilkan produk-produk interaksi yaitu norma-norma 

sosial, nilai-nilai, perilaku, baik dan buruk yang diukur berdasarkan standar 

kelompok tersebut. Pandangan tentang apa yang dianggap baik dan buruk 

tersebut akhirnya memengaruhi perilaku sehari-harinya. 

b. Ciri-Ciri masyarakat 

Berbicara mengenai ciri-ciri masyarakat, maka dapat dipaparkan 

mengenai ciri-ciri masyarakat sebagai berikut: 

1) Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup secara 

berkelompok. Ciri pertama dari masyarakat adalah manusia yang 

hidup bersama dan membentuk kelompok. Kelompok-kelompok ini 

kemudian membentuk suatu masyarakat. Individu dalam masyarakat 

ini saling mengenal dan saling tergantung satu sama lain. Kesatuan 

sosial adalah hasil dari hubungan antar manusia ini. Seorang individu 

tidak mungkin dapat melanjutkan hidupnya tanpa ketergantungan 

pada individu lainnya. 

                                                           
13

Elly M Setiadi dan Usman Kolip, “Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya”, (Jakarta: Kencana, 2011),  h. 37. 

14
Elly M Setiadi dan Usman Kolip, “Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya”, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 39. 
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2) Masyarakat adalah entitas yang menghasilkan budaya. Ciri 

masyarakat berikutnya adalah kemampuannya untuk menghasilkan 

budaya. Dalam konsep ini, tanpa adanya masyarakat, budaya tidak 

akan ada, dan sebaliknya. Masyarakat merupakan entitas yang 

melahirkan budaya, dan budaya tersebut diwariskan dari satu generasi 

ke generasi berikutnya melalui berbagai proses penyesuaian. 

3) Masyarakat adalah entitas yang berubah, dan ciri masyarakat 

berikutnya adalah kemampuannya untuk mengalami perubahan. 

Seperti halnya budaya, masyarakat juga cenderung mengalami 

perubahan. Perubahan ini dapat dipicu oleh faktor-faktor internal 

dalam masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, penemuan baru dapat 

mengakibatkan perubahan dalam masyarakat. 

4) Masyarakat adalah entitas yang melibatkan interaksi manusia, dan ciri 

masyarakat berikutnya adalah kemampuannya untuk berinteraksi. 

Salah satu aspek penting dalam keberadaan masyarakat adalah 

kemampuan anggotanya untuk menjalin hubungan dan bekerja sama, 

menghasilkan interaksi. Interaksi ini dapat terjadi dalam bentuk 

komunikasi, baik melalui kata-kata maupun tanpa kata-kata, ketika 

anggota masyarakat bertemu satu sama lain. 

5) Masyarakat yang memiliki struktur kepemimpinan, ciri-ciri 

masyarakat berikutnya adalah adanya struktur kepemimpinan. Dalam 

masyarakat, kepemimpinan hadir dalam berbagai bentuk, seperti 

kepala keluarga, pemimpin komunitas, pemimpin negara, dan 

sebagainya. Pada contoh masyarakat Melayu awal, struktur 

kepemimpinannya seringkali didasarkan pada keturunan. 

6) Masyarakat memiliki stratifikasi sosial. Ciri-ciri masyarakat yang 

terakhir adalah adanya stratifikasi sosial, yaitu penempatan individu 

dalam berbagai tingkatan sosial yang menentukan peran dan posisinya 

dalam masyarakat.
15
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Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2013), h. 122. 
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Berdasarkan deskripsi diatas terkait penjelasan dari tokoh Soerjono 

Soekanto, mengungkap bahwa ada enam ciri-ciri yang terdapat pada kehidupan 

sosial. 

2. Pengertian Transformasi 

Kata "transformasi" berasal dari bahasa Latin "transformare," yang berarti 

mengubah bentuk. Transformasi berasal dari bahasa Inggris yakni 

“Transformation” yang terbagi menjadi dua kata yaitu, “Trans” yang berarti 

perpindahan atau pengalihan dan “Formation” yang berarti bentuk. Transformasi 

mencirikan perubahan dalam bentuk atau struktur, yaitu perubahan dari satu 

bentuk ke bentuk lain. Berdasarkan hal tersebut transformasi membahas proses 

perubahan struktur, sistem sosial, dan budaya. Transformasi dapat memiliki 

makna perubahan atau pembaharuan dalam struktur sosial, serta mengandung arti 

perubahan dalam nilai-nilai. Transformasi selalu terkait dengan perubahan 

masyarakat dari keadaan yang lebih sederhana menuju masyarakat yang lebih 

modern dalam berbagai periode waktu. Pandangan ini sejalan dengan pandangan 

Dawam Raharjo. Pertama, transformasi berkaitan dengan perubahan mendasar 

dalam skala besar di masyarakat global, dengan peralihan dari masyarakat industri 

ke masyarakat informasi. Kedua, pandangan tentang transformasi berakar pada 

analisis sejarah, yang menyimpulkan bahwa dalam dua atau tiga abad terakhir 

terjadi perubahan fundamental dari masyarakat agraris-tradisional ke masyarakat 

industri modern.
16

 

Transformasi sosial dapat terjadi dengan sengaja dan diinginkan oleh 

masyarakat. Sebagai contoh, pembangunan dapat direncanakan untuk mengubah 

situasi yang awalnya tidak menguntungkan menjadi menguntungkan. Kemiskinan 

dapat berubah menjadi kesejahteraan, dan budaya pertanian dapat berubah 

menjadi budaya industri. Dalam transformasi yang dikehendaki, manajemen 

menjadi lebih terstruktur karena dapat direncanakan dengan baik, dan perubahan-

perubahan yang terjadi dapat diawasi. Sementara itu, transformasi yang terjadi 
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E. Dewi, “Transformasi Sosial dan Nilai Agama”, Jurnal Ilmu-Ilmu UshuluddinVol: 14 
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tanpa sengaja dapat disebabkan oleh pengaruh dari dalam masyarakat itu sendiri 

atau oleh pengaruh dari luar masyarakat, seperti masuknya teknologi baru. 

a. Ciri-Ciri Transformasi Sosial 

Tidak semua fenomena sosial yang mengakibatkan perubahan dapat 

disebut sebagai transformasi. Fenomena-fenomena yang memiliki potensi 

untuk mempengaruhi perubahan sosial memiliki ciri-ciri khusus antara lain: 

1) Setiap masyarakat akan terus mengalami perkembangan, baik dengan 

tingkat perubahan yang berjalan lambat maupun cepat. 

2) Perubahan yang terjadi dalam suatu lembaga kemasyarakatan akan 

berdampak pada perubahan dalam lembaga-lembaga sosial lainnya. 

3) Perubahan sosial yang terjadi dengan cepat dapat menyebabkan 

disorganisasi yang bersifat sementara sebagai bagian dari proses 

penyesuaian diri. 

4) Perubahan tidak terbatas pada ranah materi atau spiritual karena 

budaya memiliki keterkaitan yang kuat di antara keduanya.
17

 

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa ada beberapa ciri-ciri yang dapat 

mengakibatkan terjadinya transformasi sosial seperti masyarakat yang selalu 

mengalami perubahan secara cepat maupun lambat, adanya perubahan pada 

lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi lembaga lainnya, dan terdapat 

perubahan secara cepat dalam masyarakat yang mengakibatkan memudarnya atau 

menurunnya nilai- nilai dan norma- norma dalam tatanan struktur masyarakat, 

serta budaya yang tidak dapat dibatasi oleh aspek-aspek fisik atau benda maupun 

aspek-aspek non-fisik atau spiritual. 

b. Faktor-Faktor Transformasi 

Faktor kunci dalam transformasi meliputi peran faktor penduduk, 

teknologi, nilai-nilai kebudayaan, dan gerakan sosial. Menurut Soekanto, 

penyebab transformasi dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor 

eksternal. 
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U. Hanifah, “Transformasi Sosial Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Analisis 
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1) Faktor dari dalam (internal) 

Faktor internal bersumber dari dalam lingkungan masyarakat sendiri, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk 

Peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah biasanya terjadi 

sebagai akibat dari urbanisasi dan transmigrasi yang semakin meningkat. 

Kesempatan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dari daerah asal dan 

kehidupan yang lebih baik dapat mendorong masyarakat dari berbagai 

daerah untuk berbondong-bondong mencari peluang kerja yang lebih baik. 

Dari situasi ini, dapat dilihat bahwa pergeseran dan migrasi penduduk dalam 

suatu wilayah dapat menghasilkan efek samping seperti munculnya kelas-

kelas sosial, percampuran berbagai budaya, dan terjadinya kekosongan di 

pedesaan dan daerah, yang pada gilirannya dapat memicu perubahan sosial. 

b. Penemuan Baru Berkembang di Masyarakat 

Penemuan baru atau adopsi alat-alat teknologi terbaru dalam 

masyarakat dianggap sebagai salah satu pemicu perubahan sosial. 

Kemunculan alat-alat modern ini sering menggantikan alat-alat manual 

tradisional, yang mungkin berdampak pada perubahan dalam cara manusia 

berinteraksi di masyarakat. Sebagai contoh, sebelum perkembangan 

handphone, komunikasi lebih sering dilakukan secara langsung dan tatap 

muka, yang mungkin menciptakan interaksi sosial yang lebih akrab. 

c. Munculnya Pertentangan ataupun Konflik dalam diri masyarakat 

Munculnya konflik sering disebabkan oleh pertentangan di antara 

berbagai pihak. Konflik dapat timbul karena ketidakpuasan masyarakat 

terhadap suatu sistem atau unsur budaya yang dianggap tertinggal atau tidak 

berkembang. Sebagai contoh, ketegangan bisa muncul dalam hal sistem 

kekuasaan di suatu daerah yang ingin mengganti tatanan norma yang telah 

ada selama ini. 
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2) Faktor Dari Luar (Eksternal) 

Faktor eksternal atau bersumber dari luar lingkungan masyarakat. 

a. Pengaruh Budaya Lain 

Budaya, atau culture, mencakup semua ide dan karya manusia, serta 

hasil dari kreativitasnya. Pengaruh budaya akan terjadi ketika suatu wilayah 

dihuni oleh berbagai etnis dan suku yang berbeda. Proses akulturasi budaya 

adalah hal yang wajar ketika budaya-budaya tersebut terus dijaga dan 

dilestarikan di wilayah tersebut. Namun, ketika kita membahas perubahan 

sosial dalam masyarakat, pergeseran dapat terjadi, dan budaya lokal atau 

budaya asli dapat perlahan-lahan tergantikan dengan meningkatnya minat 

masyarakat terhadap budaya luar.  

b. Peperangan  

Perang di suatu negara secara tidak langsung dapat berkontribusi 

pada perubahan sosial masyarakat. Ini karena pihak yang kalah mungkin 

akan menerima budaya, gagasan, dan sistem pemerintahan baru, yang pada 

gilirannya dapat menggantikan sistem yang sudah ada sebelumnya. 

c. Bencana Alam 

Perubahan sosial akibat faktor eksternal dapat terjadi ketika bencana 

alam melanda suatu wilayah. Kejadian bencana ini bisa membuat lokasi 

tersebut menjadi tidak layak untuk dihuni, mendorong penduduk untuk 

berpindah ke wilayah yang baru. Di wilayah baru ini, penduduk akan 

mengalami penyesuaian kembali terhadap kondisi dan budaya yang berlaku 

di wilayah tersebut.
18

 

Transformasi dan dinamika dalam masyarakat disebabkan oleh perpaduan 

berbagai unsur budaya yang dibawa oleh individu-individu ke wilayah baru. 

Pengaruh-pengaruh tersebut muncul seiring berjalannya waktu dan tekanan 

ekonomi yang mengharuskan orang mencari nafkah di wilayah yang berbeda. 

Oleh karena itu, jika sebuah kelompok masyarakat tidak memiliki tatanan sosial, 

tradisi, dan kebiasaan yang kuat yang dapat diwariskan dari satu generasi ke 
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generasi berikutnya, maka dapat dipastikan bahwa transformasi dan perubahan 

sosial dalam masyarakat akan terjadi dan dapat mengubah tatanan serta norma 

kehidupan masyarakat setempat.  

c. Dampak-Dampak dari Transformasi 

1) Dampak Positif 

a. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Transformasi mendorong terciptanya inovasi, yang memiliki dampak 

positif pada kemajuan dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan manusia. 

Salah satunya adalah kemajuan dalam pengetahuan dan teknologi. Dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai lama dapat 

digantikan oleh nilai-nilai baru, membawa perubahan sosial menuju ke arah 

yang lebih modern. 

b. Terciptanya Lapangan Pekerjaan Baru 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hasil dari 

perubahan sosial yang akan mendorong pertumbuhan industrialisasi dan 

perusahaan multinasional di suatu wilayah. Dengan perkembangan ini, 

pengembangan industri kecil dan pendirian perusahaan baru dapat 

menciptakan banyak lapangan kerja baru yang akan memanfaatkan tenaga 

kerja dengan optimal. 

c. Terciptanya Tenaga Keja yang Profesional 

Industrialisasi akan menciptakan bisnis-bisnis baru yang akan 

bersaing untuk mencapai keunggulan dalam dunia industri. Persaingan ini 

mendorong pengembangan tenaga kerja yang lebih terampil, ahli, memiliki 

kompetensi, dan tingkat profesionalisme yang lebih tinggi. Akibatnya, 

meningkatnya permintaan akan pendidikan yang lebih tinggi akan menjadi 

suatu kebutuhan yang terjadi pada seluruh masyarakat.  

d. Terbentuknya Nilai dan Tata Cara Baru 

Perubahan sosial akan menghasilkan nilai-nilai dan tata cara baru 

yang dapat menggantikan nilai-nilai dan adat istiadat yang lama. Nilai dan 

adat baru ini akan berkontribusi pada masyarakat yang lebih sejahtera dan 

berkarakter. 
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e. Peningkatan Efektivitas serta Efisiensi Kerja  

Dampak dari perubahan sosial juga akan meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kerja. Penggunaan sumber daya produksi yang lebih baik akan 

meningkatkan jumlah produksi serta kecepatan dan akurasi, yang pada 

gilirannya akan menghasilkan peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja.  

f. Upaya Pemberdayaan wanita serta Perwujudan Kesetaraan Gender  

Pemberdayaan perempuan sebaiknya diletakkan dalam kerangka 

yang berkaitan dengan isu gender, dengan menambahkan aturan dalam 

bidang kesehatan dan pendidikan. Penting untuk memastikan bahwa semua 

perempuan mendapatkan bagian yang adil, terutama dalam hal peningkatan 

pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk pelajar perempuan. Upaya untuk 

mencapai kesetaraan yang harmonis bertujuan agar peran perempuan 

sebagai salah satu aktor ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup. 

Wanita diharapkan akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menggali 

dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya.  

g. Terjadi Diferensiasi Struktural  

Diferensiasi struktural mengacu pada perkembangan lembaga sosial 

baru, yang pada gilirannya memungkinkan anggota masyarakat untuk 

memenuhi beragam kebutuhan yang semakin kompleks. Dengan 

perkembangan ini, penting untuk meningkatkan efisiensi pemenuhan 

kebutuhan. Selain membawa dampak positif, perubahan sosial juga dapat 

menghasilkan dampak negatif yang merugikan kondisi sosial masyarakat. 

Dampak-dampak negatif tersebut termasuk konflik wilayah, kenakalan 

remaja, kerusakan lingkungan, disfungsi forum sosial, gangguan dalam 

norma-norma sosial, dan masih banyak lagi.  

2) Dampak Negatif  

a. Budaya konsumtif (e-commerce)  

Semenjak adanya kemajuan teknologi dan peningkatan pemahaman 

dasar masyarakat tentang teknologi, telah terjadi perubahan budaya dalam 

hal berbelanja. Dampak dari kemudahan berbelanja secara online adalah 
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peningkatan konsumtif dalam masyarakat terhadap produk tertentu, baik 

dengan disadari maupun tanpa disadari.  

b. Kesenjangan sosial akan semakin terlihat  

Sekali lagi, ini berkaitan dengan kemajuan teknologi. Ketika 

berbicara tentang media sosial, kita menemukan banyak platform yang 

digunakan sebagai sumber hiburan. Platform-media sosial ini memberikan 

akses yang mudah bagi masyarakat untuk melihat kehidupan orang lain. 

Namun, akses yang semakin mudah ini juga semakin memperlihatkan 

kesenjangan sosial yang ada. Setidaknya, kita dapat melihat bahwa ada 

orang-orang yang sangat kaya, kekayaannya mungkin tak terbatas. Mereka 

sering memamerkan kekayaan mereka dengan berbagai cara, baik itu 

melalui pameran barang mewah hingga tindakan amal yang kadang-kadang 

juga menjadi pameran atas kekayaan mereka.  

c. Penyimpangan sosial akibat internet  

Penyimpangan sosial sering terkait dengan perkembangan teknologi 

yang canggih. Contohnya, kasus penyimpangan sosial termasuk pencurian, 

klitih, pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, dan bunuh diri. Dalam 

banyak kasus, penggunaan teknologi seperti smartphone yang kurang tepat 

menjadi faktor pendorong penyimpangan tersebut. Ketika kita 

membicarakan tentang penyimpangan sosial, faktornya bisa sangat beragam. 

Tidak hanya terbatas pada akses internet. Faktor lain yang berperan 

seringkali adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Hal ini bisa 

disebabkan oleh kesibukan orang tua dengan pekerjaan, ketergantungan 

pada ponsel mereka sendiri, atau tekanan yang berlebihan dari orang tua 

terhadap anak-anak mereka. 

d. Sopan dan santun semakin turun  

Sopan santun adalah perhatian bersama yang telah menjadi suatu 

perhatian dalam masyarakat. Ini tercermin dalam situasi sehari-hari dalam 

kehidupan kita. Dua puluh tahun yang lalu, saya selalu mendapatkan 

pelajaran tentang sopan santun dari orang tua, kakak, dan lingkungan tempat 

tinggal saya.  
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e. Tidak ada batas negara dengan adanya internet (cinta tanah air jadi 

turun)  

Ketidakberbatasan negara, dalam konteks ini, merujuk pada 

kemampuan seseorang untuk mendapatkan informasi dan bahkan 

memengaruhi negara lain melalui media sosial. Terkadang, suatu pandangan 

atau gagasan dapat meresap dan mempengaruhi budaya serta pola pikir 

masyarakat di negara tersebut. Dengan perkembangan ini, perubahan sosial 

dalam suatu negara dapat bercampur dengan budaya dari negara lain yang 

bahkan terkadang tidak sesuai dengan nilai-nilai dari negara kita sendiri. 

f. Lupa akan budaya bangsa sendiri  

Dampak negatif perubahan sosial akibat teknologi, gaya hidup, dan 

pandangan yang salah akibat penggunaan teknologi tanpa pengawasan yang 

tepat dapat menyebabkan penurunan nasionalisme. Salah satu bentuknya 

adalah kehilangan rasa bangga terhadap bangsa sendiri.
19

 

Berdasarkan deskripsi di atas menjelaskan bahwa ada banyak dampak 

yang di hasilkan dari adanya transformasi, baik dari dampak negatif maupun 

dampak positif. Seiring berkembangnya zaman, tradisi maupun budaya yang 

sudah turun-temurung akan mengalami perubahan, baik perubahan secara lambat 

maupun perubahan secara cepat. Dampak itulah yang membawa perubahan dalam 

kehidupan manusia. 

d. Contoh Transformasi dalam Kehidupan 

1) Pertanian  

Pada masa lalu, orang menggunakan kerbau untuk membajak sawah, 

sedangkan saat ini traktor telah menggantikannya. Ini menunjukkan bahwa 

teknologi pertanian yang digunakan oleh penduduk telah mengalami kemajuan 

dan mengadopsi beberapa mesin pertanian modern. 

2) Alat transportasi  

Dahulu, hanya sedikit masyarakat Indonesia yang memiliki kendaraan 

bermotor atau mobil. Namun, saat ini jumlah masyarakat yang memiliki 
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kendaraan bermotor roda dua maupun empat semakin meningkat. Akses ke 

jalan dan alat transportasi umum juga semakin mudah, seperti di Jakarta 

dengan adanya Trans Jakarta yang menerima pembayaran menggunakan e-

money. Ini bahkan terlihat dari adanya angkot bernama Jaklinko di Jakarta 

yang tidak menggunakan tarif. Semua ini menunjukkan adanya transformasi 

yang signifikan dalam transportasi. 

3) Media elektronik  

Sebelumnya, masyarakat tidak mengenal media sosial, tetapi setelah 

perkembangan teknologi, seperti adanya televisi, ponsel yang dapat mengakses 

internet, dan lainnya, terjadi perubahan yang signifikan.
20

 

Pendeskripsian diatas menjelaskan bahwa ada tiga yang menjadi contoh 

transformasi dalam kehidupan manusia baik dari sektor pertanian, alat transportasi 

dan media elekronik. Kendala-kendala lingkungan hidup yang disebabkan karna  

sumber-sumber yang tersedia yang kini sudah mengalami banyak kerusakan dan 

distorsi. Struktur organisasi yang bersifat mengasingkan peranan individual serta 

Kemungkinan ditawarkan teknologi baru.  

B. Teori Sosial Ekologi 

Istilah ekologi bersumber dari gabungan kata dalam bahasa Yunani, yakni 

oikos dan logos. Ernst Haeckel pertama kali memperkenalkan istilah ini pada 

tahun 1869. Secara etimologis, ekologi berasal dari Oikos yang artinya rumah dan 

logos yang merujuk pada ilmu atau pengetahuan. Definisi ekologi adalah ilmu 

yang mengamati interaksi yang saling memengaruhi antara organisme dan 

lingkungannya.
21

 

Ekologi manusia didefinisikan sebagai studi mengenai bagaimana 

ekosistem memengaruhi dan dipengaruhi oleh kehidupan manusia. Ini juga 

mengeksplorasi interaksi antara manusia dan lingkungannya, bertujuan untuk 

memahami sifat serta regulasi perilaku manusia dalam lingkungan hidupnya. 
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Kajian ekologi manusia terfokus pada hubungan manusia dengan alam, yang 

sering kali diidentifikasi dalam teori anthroposentris. Meskipun ada pandangan 

bahwa segala sesuatu di alam ini ada untuk kepentingan manusia, kesadaran akan 

pentingnya melestarikan alam semakin meningkat di kalangan manusia. Dipahami 

bahwa alam adalah tempat bagi kehidupan dan pertumbuhan manusia. Hubungan 

manusia dengan alam sangat terkait; keberadaan manusia bergantung pada alam, 

dan tanpa dukungan dari alam, keberlangsungan manusia dan makhluk lainnya 

terancam. Ketidaktertarikan manusia terhadap alam akan memiliki dampak serius 

tidak hanya pada manusia itu sendiri, tetapi juga pada makhluk lain dalam 

ekosistem.
22

 

Ekologi dapat diuraikan menjadi tiga bagian: 1) pada tingkat organisasi 

(ekosistem, komunitas, populasi, organisme); 2) jenis lingkungan atau habitat; 3) 

penerapan prinsip dasar ekologi. Ekologi adalah sistem kompleks di mana 

komponen-komponennya saling terkait dan membentuk proses-proses ekologi. 

Proses ekologi adalah interaksi yang berkelanjutan antara organisme dan 

lingkungannya. Penelitian ekologi dapat dibagi menjadi autoekologi dan 

sinekologi. Autoekologi mempelajari siklus hidup dan perilaku individu atau 

spesies organisme, terutama saat beradaptasi dengan lingkungan. Sinekologi 

mempelajari hubungan antara kelompok organisme secara menyeluruh.
23

 

Pemahaman ekologi meliputi interaksi antara organisme yang hidup, 

seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta keterkaitan mereka dengan 

komponen abiotik seperti udara, air, tanah, dan iklim. Ekologi juga mempelajari 

bagaimana organisme beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana populasi 

organisme berubah seiring waktu, dan bagaimana komunitas organisme saling 

tergantung satu sama lain dalam suatu ekosistem.
24

 

Terkait dengan penjelasan sebelumnya, tergambar bahwa sosial ekologi 

adalah sebuah sistem di mana manusia dan alam saling berinteraksi. Upaya 
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pemberdayaan sosial ekologi dalam masyarakat bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran akan aspek sosial dan lingkungan sekitarnya. Hal ini meliputi upaya 

menjaga kebersihan lingkungan, merawat lingkungan dengan baik, memberikan 

pemahaman akan pentingnya menjaga alam dan mengelola sampah dengan bijak, 

termasuk proses daur ulang untuk menghasilkan barang yang bermanfaat. 

1. Tingkat Organisasi 

a. Organisasi Kehidupan Tingkat Ekosistem 

Ekosistem adalah gabungan dari semua bagian yang membentuknya. 

Hal tersebut meliputi serangkaian proses yang saling terhubung dan saling 

memengaruhi diantara semua komponennya. Komponen-komponen dalam 

ekosistem mencakup unsur hidup (biotik) dan non-hidup (abiotik). Ekosistem 

juga merupakan fondasi fungsional dalam studi ekologi karena 

menggabungkan organisme dan lingkungan non-hidup yang secara aktif 

mempengaruhi satu sama lain. 

b. Organisasi Kehidupan Tingkat Komunitas 

Komunitas merupakan kumpulan populasi dalam suatu wilayah. Terkait 

ilmu ekologi, komunitas (synekologi) merujuk pada sekelompok populasi yang 

hidup dalam waktu dan area tertentu, saling berinteraksi, dan saling 

memengaruhi. Ekologi sosial mempelajari interaksi sosial, struktur sosial, serta 

perilaku individu di dalam komunitas ini, terutama fokus pada hubungan antar 

anggota dalam komunitas dan dampaknya pada ekosistem. 

c. Organisasi Kehidupan Tingkat Populasi 

Kehidupan pada tingkat populasi terbentuk oleh individu atau spesies 

yang serupa. Populasi sendiri terdiri dari individu atau spesies yang serupa dan 

mendiami suatu wilayah atau habitat tertentu. Habitat adalah lingkungan 

tempat makhluk hidup tersebut bermukim. 

d. Organisasi Kehidupan Tingkat Organisme 

Individu adalah entitas yang terdiri dari beragam sistem organ. 

Kumpulan sistem organ ini membentuk individu. Sistem organ yang berbeda 
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menjalankan fungsi yang beragam, memungkinkan individu untuk melakukan 

berbagai fungsi vital dengan efisien.
25

 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam ekologi terdapat pembagian 

pada tingkat-tingkat organisasi kehidupan seperti, organisasi kehidupan tingkat 

ekosistem, organisasi kehidupan tingkat komunitas, organisasi kehidupan tingkat 

populasi dan organisasi kehidupan tingkat organisme. 

2. Tipe Lingkungan atau Habitat 

Terdapat berbagai jenis lingkungan dan habitat yang sangat memengaruhi 

cara organisme hidup dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jenis-jenis ini 

meliputi karakteristik fisik dan biologis yang memengaruhi organisme, seperti 

hutan, gurun, lautan, sungai, air tawar, pegunungan, padang rumput, pulau-pulau, 

kota, dan lainnya. 

3. Prinsip Dasar Ekologi 

Berdasarkan praktiknya, para ahli ekologi umumnya menerapkan beberapa 

prinsip ekologi berikut: 

a. Interaksi 

Interaksi dalam prinsip ekologi merujuk pada keterkaitan antara 

organisme dan lingkungan sekitarnya. 

b. Keanekaragaman 

Keanekaragaman dalam prinsip ekologi merujuk pada variasi jenis, 

habitat, dan genetik dalam suatu ekosistem. Keanekaragaman mencakup 

jumlah dan variasi spesies yang hadir dalam lingkungan. Keragaman habitat 

mencakup beragamnya jenis lingkungan atau habitat di suatu ekosistem. 

Sedangkan keragaman genetik melibatkan variasi genetik di antara individu-

individu dalam suatu spesies. 

c. Kemampuan Berkelanjutan 

Kemampuan berkelanjutan dalam prinsip ekologi merujuk kepada 

kapasitas suatu ekosistem atau populasi untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya seiring berjalannya waktu. Hal tersebut mencakup kemampuan 
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ekosistem untuk memelihara fungsi-fungsi ekologisnya, mengatasi gangguan 

atau perubahan lingkungan, serta memelihara keberlangsungan populasi 

spesies. 

d. Saling Ketergantungan 

Saling ketergantungan dalam prinsip ekologi mengacu pada hubungan 

timbal balik antara organisme dan komponen-komponen lain dalam ekosistem 

suatu lingkungan. Interaksi ini dapat berupa mutualisme, di mana organisme 

saling menguntungkan satu sama lain, atau kompetisi, di mana organisme 

bersaing untuk sumber daya yang terbatas. 

e. Keharmonisan 

Keharmonisan dalam prinsip ekologi merujuk pada keseimbangan yang 

terjadi dalam suatu ekosistem atau antara komponen-komponen ekologis yang 

saling berinteraksi. Ini mengacu pada interaksi yang terjadi dengan proporsi 

yang tepat antara berbagai spesies dan faktor lingkungan, sehingga ekosistem 

mampu mempertahankan kelangsungan hidup dan fungsi-fungsinya tanpa 

gangguan yang signifikan.
32

 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa terdapat prinsip-prinsip dasar dalam 

ekologi yang mencakup interaksi, keanekaragaman, kemampuan berkeanjutan, 

saling ketergantungan, dan keharmonisan. 

4. Dinamika Sosial Ekologi 

Dinamika sosial ekologis merujuk pada kompleksitas interaksi antara 

faktor-faktor sosial dan ekologis dalam suatu sistem. Ini melibatkan pemahaman 

tentang bagaimana faktor-faktor sosial, seperti perilaku manusia, struktur sosial, 

nilai, dan kebijakan, saling berinteraksi dengan faktor-faktor ekologis seperti 

lingkungan fisik, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam. Berikut adalah 

poin penting yang menjelaskan dinamika sosial ekologis : 

a. Interaksi antara individu dan kelompok dengan lingkungan fisik dan 

sumber daya alam dapat dipengaruhi oleh tindakan manusia. Misalnya, 

kegiatan seperti penggunaan sumber daya, proses pembangunan, atau 
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aktivitas industri, yang dapat berdampak pada keseimbangan ekologis 

dan membentuk dinamika lingkungan. 

b. Nilai, norma, dan perilaku sosial memegang peranan penting dalam 

pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan. Misalnya, 

nilai-nilai keberlanjutan, kesadaran lingkungan, serta praktik konservasi 

yang dianut oleh suatu masyarakat dapat memengaruhi keputusan 

individu maupun keputusan bersama terkait lingkungan. 

c. Perubahan lingkungan seperti perubahan iklim atau penurunan kualitas 

habitat, bisa memengaruhi pola sosial dan struktur masyarakat. Manusia 

perlu menyesuaikan diri dengan perubahan ini melalui pengaturan tempat 

tinggal, pertanian, atau kebijakan yang sesuai dengan situasi baru. 

d. Kebijakan lingkungan dan pengambilan keputusan juga merupakan aspek 

signifikan dalam dinamika sosial ekologis. Kebijakan publik, regulasi, 

atau kebijakan pemerintah bisa berdampak pada perilaku manusia terkait 

lingkungan dan juga memengaruhi keseimbangan ekosistem.
33

 

Memahami dinamika sosial-ekologis krusial dalam perancangan strategi 

pengelolaan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Hal tersebut melibatkan 

pemahaman faktor-faktor sosial yang memengaruhi perilaku manusia terkait 

lingkungan, serta dampak ekologis dari kegiatan manusia. Perlunya sinergi antara 

ilmu sosial dan ekologi untuk memahami interaksi kompleks antara manusia dan 

lingkungan. 

Lingkungan adalah aspek vital dalam kehidupan, kebutuhan dan 

perkembangan manusia bergantung padanya. Lingkungan juga dapat 

mempengaruhi baik tubuh maupun perilaku manusia. Lingkungan merupakan 

tempat yang dihuni oleh makhluk hidup dan non-hidup yang saling memengaruhi, 

sehingga aktivitas makhluk hidup dapat mengubah lingkungan. Oleh karena itu, 

selain mempertimbangkan kelangsungan hidup, kita perlu sadar akan 

keseimbangan ekosistem alam. Manusia memiliki peran kunci dalam menjaga dan 

merusak lingkungan. Dampak dari aktivitas manusia dapat berimbas pada 
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lingkungannya, sehingga manusia harus mampu mengatur aktivitas yang 

berpotensi merugikan kelangsungan lingkungan. 

Relevansi antara teori sosial ekologi terhadap dampak sosial ekonomi, dan 

ekologi adalah bahwa teori ini membantu kita memahami hubungan kompleks 

antara sosial ekonomi dan ekologi. Dampak sosial ekonomi dan ekologi dapat 

saling mempengaruhi seperti yang terjadi pada  kebijakan ekonomi dari masuknya 

industri perkebunan kelapa sawit yang memberikan pengaruh pada kemajuan 

perekonomian masyarakat, khususnya pada masyarakat suku Inde’ To Bunggu. 

Akan tetapi dibalik keuntungan yang diberikan pada masyarakat, industri 

perkebunan kelapa sawit juga memberikan kerugian pada lingkungan, karena 

terdapat praktik-praktik lingkungan yang dilakukan oleh pihak industri yang dapat 

menimbulkan kerusakan pada ekosistem. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif, 

yang dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

mengenai kata-kata, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari subjek 

penelitian.
26

 Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian sosial yang 

melibatkan peneliti sebagai alat utama untuk melakukan observasi dan wawancara 

mendalam tentang “Transformasi Sosial-Ekologi Masyarakat Suku Inde’ To 

Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu”. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Berdasarkan 

judul penelitian di atas, lokasi penelitian ini adalah di Desa Pakawa, Kabupaten 

Pasangkayu. Peneliti memilih lokasi ini karena di desa ini terdapat suku 

pedalaman yang memiliki karakteristik unik, dan peneliti merasa penasaran untuk 

memahami lebih lanjut tentang suku tersebut.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologi. Pendekatan sosiologi merupakan salah satu metode yang berfokus pada 

masyarakat yang menjadi objek penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan 

sosiologi untuk mengamati, memahami, dan menganalisis permasalahan yang 

terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama terkait dengan Transformasi Sosial-

Ekologi yang dialami oleh suku Inde’ To Bunggu di Desa Pakawa, Kabupaten 

Pasangkayu. Metode penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam 

pengumpulan data yang dibutuhkan. 
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C. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu: 

1. Data Primer  

Membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, yang biasanya 

disebut responden. Data primer dikumpulkan dengan cara mendatangi langsung 

lokasi penelitian dan melakukan wawancara kepada informan untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber aslinya, seperti pengamatan, wawancara, pendapat 

individu atau kelompok, hasil observasi dari objek kejadian, dan hasil pengujian 

benda.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh melalui studi buku, 

literatur ilmiah, publikasi, jurnal, dan situs web yang relevan dengan penelitian 

yang sedang dilakukan.
27

 

Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data 

skunder, data skunder didapat melalui berbagai sumber yaitu literature artikel, 

serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. 

D. Teknik Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling, yang seperti yang dijelaskan dalam buku "Memahami 

Penelitian Kualitatif" oleh Sugiyono, adalah teknik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya karena 

orang tersebut dianggap memiliki pengetahuan yang paling relevan dengan tujuan 

penelitian, atau mungkin karena dia memiliki peran yang signifikan dalam objek 

atau situasi sosial yang sedang diteliti, sehingga partisipasinya akan sangat 

membantu penelitian.
4
 Informan yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepala Desa Pakawa 1 orang 
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2. Kepala Suku Inde’ To Bunggu 1 orang 

3. 5 orang masyarakat suku Inde’ To Bunggu 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

 Kegiatan observasi melibatkan pencatatan secara sistematis terhadap 

kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang diamati, dan elemen-elemen lain 

yang relevan untuk mendukung penelitian yang sedang dilaksanakan. Observasi 

adalah bentuk pengamatan langsung, yang melibatkan pemantauan langsung dan 

partisipasi peneliti mengamati lokasi penelitian terkait Transformasi sosial-

ekologi masyarakat suku Inde’ To Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten 

Pasangkayu. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi 

antara dua orang atau lebih dengan pertanyaan dan jawaban guna mendapatkan 

informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Sebelum memulai wawancara, 

disarankan untuk membuat pedoman wawancara agar prosesnya lebih terarah dan 

efektif dalam mendapatkan informasi dari narasumber. Wawancara dalam 

penelitian bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang kehidupan manusia 

dalam suatu masyarakat. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu metode untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan, termasuk data tertulis, audio, dan visual. Proses pengambilan 

dokumentasi dilakukan selama berlangsungnya penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dan mengamati fenomena sosial yang terjadi. Setelah masalah di lapangan 

teridentifikasi, penelitian dapat didukung dengan berbagai jenis instrumen, 

seperti: 

1. Pedoman Wawancara dan Observasi: Pedoman wawancara digunakan untuk 

interaksi yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi yang 

berhubungan dengan objek penelitian. Pedoman observasi digunakan untuk 
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pengambilan data langsung di lapangan. Observasi merupakan proses yang 

kompleks, yang melibatkan berbagai aspek biologis dan psikologis.28 

2. Handphone, ini digunakan untuk mengambil foto (memotret) dan merekam 

narasumber di lokasi penelitian. 

3. Recorder, untuk mendukung hasil rekaman video serta menggunakan 

perekam suara untuk mendapatkan dan mendengarkan informasi yang lebih 

jelas dari narasumber. 

4. Alat tulis, ini digunakan untuk menulis atau mencatat informasi tambahan 

yang dilihat dilokasi peneltian. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data adalah serangkaian proses untuk menghasilkan 

pengetahuan dari data mentah sehingga menghasilkan informasi yang lebih 

akurat. Analisis data adalah langkah untuk menemukan informasi yang jelas dan 

berguna, sehingga dapat digunakan sebagai dasar kesimpulan. 

1. Tahap-tahap dalam pengolahan data penelitian 

a. Klasifikasi atau pengategorian data adalah proses pengelompokan data 

yang diperoleh berdasarkan jenis dan masalahnya sehingga data tersusun 

secara sistematis dan mudah dipahami. 

b. Proses penyuntingan data atau perbaikan data bertujuan agar data lebih 

mudah untuk dideskripsikan. 

c. Deskripsi data adalah tahap dalam penelitian yang mengharuskan 

penyajian data yang diperoleh dalam bentuk laporan. 

2. Analisis data 

Analisis data adalah usaha untuk secara sistematis mencari, mengorganisir, 

dan menyajikan catatan hasil penelitian, yang bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman mengenai objek penelitian dan berbagi temuan dengan orang lain. 

Metode analisis data ini melibatkan proses penyederhanaan data agar lebih mudah 

dipahami dan diinterpretasikan secara lebih rinci. Teknik ini sering disebut 

sebagai teknik deskriptif kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian ini 

                                                           
6
Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 203. 
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dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan sebagainya, lalu mengklasifikasinya.
29

 

Teknik pengolahan dan analisis data adalah langkah penting dalam 

penelitian untuk memahami, menginterpretasi, dan mengekstraksi wawasan 

dari informasi yang dikumpulkan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk 

mengorganisir, mengurutkan, dan menyajikan temuan dengan cara yang 

dapat dipahami oleh orang lain. Peneliti menerapkan teknik deskriptif 

kualitatif, informasi dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan 

dokumentasi dianalisis secara holistik. Hal ini memungkinkan pemahaman 

yang lebih mendalam terhadap objek penelitian. Pentingnya teknik ini 

terletak pada kemampuannya dalam menyederhanakan informasi yang 

kompleks menjadi bentuk yang dapat diinterpretasikan lebih jelas. Melalui 

pengolahan data, peneliti dapat mengekstrak pola, hubungan, dan makna 

yang terkandung dalam data tersebut, yang pada akhirnya menyumbangkan 

pemahaman yang lebih dalam terhadap subjek yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

Muhammad Idrus, “Metode Penelitian Imu Sosial, Pendekatan Kuantitatif dan 

Kualitatif”, (Cet. II; Yogyakarta, Erlangga,2009), h. 148. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Pasangkayu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Barat. Kabupaten ini terletak di Kecamatan Pasangkayu yang merupakan hasil 

pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang terletak pada 719 km kearah sebelah 

utara dari Makassar. Jumlah penduduk Kabupaten Pasangkayu sebanyak 208.325 

jiwa dengan luas wilayah 3.043,75 km
2
. Secara geografis, Kabupaten Pasangkayu 

terletak pada titik koordinat antara 3
0
39’ sampai 4

0
16’ lintang selatan dan 119

0
53’ 

sampai 120
0
27’ bujur timur. Kabupaten Pasangkayu terdiri dari 12 kecamatan, 4 

kelurahan dan 59 desa yang salah satunya adalah Desa Pakawa. Batas wilayah 

Kabupaten Pasangkayu secara administratif dan diuraikan sebagai berikut; 

a.  Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Donggala 

b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah 

c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara 

d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Makassar 

 Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Pasangkayu 

Sumber data: https://images.app.goo.gl/2Di4mEZM6WJeccCj6  

Peta Administrasi Kabupaten Pasangkayu

https://images.app.goo.gl/2Di4mEZM6WJeccCj6
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1. Kondisi Geografis Desa Pakawa 

Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu termasuk dalam wilayah pedesaan, 

letak Desa Pakawa merupakan pinggir timur dari Kecamatan Pasangkayu, yang 

berada dalam pemerintahan Kecamatan Pasangkayu, berdekatan dengan 

pemerintah Kabupaten Donggala (Sulawesi Tengah) tepatnya 30 Km arah barat ke 

Kabupaten Pasangkayu. Desa Pakawa secara administrasi terbagi menjadi 10 

dusun yakni: Dusun Moi Hijra, Dusun Tangnga-Tangnga, Dusun Bamba Apu, 

Dusun Kumu, Dusun Lala, Dusun Putih Mata, Dusun Sala Apu, Dusun Siwata, 

Dusun Waisuba dan Dusun Watu Ike dengan batas sebagai berikut: Sebelah Utara 

berbatasan dengan Desa Kalaula, sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngovi 

(Sulawesi Tengah), sebelah selatan Desa Martasari, sebelah barat Desa Gunung 

Sari. Secara keseluruhan luas Desa Pakawa adalah 90 Km
2
. 

2. Sejarah Desa Pakawa 

Desa Pakawa adalah hasil pemekaran dari Desa Maratajaya pada tahun 

2008. Desa ini memiliki potensi sumber daya alam seperti perkebunan dan 

sebagian lagi sebagai karyawan swasta dan termasuk di dalamnya ada sumber 

destinasi wisata alam. Pakawa sendiri di adopsi dari bahasa Bunggu yang artinya 

berhenti berpindah yang secara luas dapat diartikan bahwa wilayah ini dapat 

mandiri setelah di mekarkan menjadi sebuah desa. Desa Pakawa memiliki 10 

dusun yang terdapat di Kecamatan Pasangkayu yang memiliki luas 90,08 Km
2
.  

Desa ini pada awalnya dihuni oleh suku Bunggu dan ada suku lain yang datang 

secara bertahap yang berbaur dengan masyarakat setempat hingga sekarang 

terdapat beberapa etnis maupun suku. 

Awal terbentuknya desa ini diangkatlah seorang kepala desa dari salah 

seorang tokoh masyarakat yang bernama Harun Pawelloi selama 3 tahun 

kepemimpinannya. Kemudian setelah itu diangkatlah seorang kepala desa dari 

salah seorang tokoh masyarakat suku Inde’ To Bunggu yang bernama Jaya atas 

penunjukkan langsung oleh Bupati Mamuju yang bernama Abd. Malik Pababari 

yang berdasarkan aturan PNS lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju Utara 

untuk RPJM desa selama masa jabatannya. Berikut daftar nama kepala Desa 

Pakawa dari masa kemasa. 
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Tabel 4.2 Nama Kepala Desa Dari Masa Kemasa 

No. Nama Priode Jabatan Keterangan 

1. Harun  Tahun 2000-2003 Karteker Kepala Desa 

2. Jaya Tahun 2004-2014 Karteker Kepala Desa 

3. Jaya Tahun 2014-2022 Kepala Desa Terpilih 

4. Aso M Tahun 2022-Sekarang Kepala Desa Terpilih 

Sumber data: Desa Pakawa, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu 

3. Kondisi Sosial Budaya 

Secara umum kondisi sosial budaya desa dapat dilihat dari beberapa faktor 

diantaranya: 

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-laki 890 

2. Perempuan  767 

Total  1.657 

Sumber data: Desa Pakawa, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu 

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

No. Usia Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. 0-5 59 52 111 

2. 6-17 263 214 477 

3. 18 ke atas 568 501 1069 

Jumlah 890 767 1657 

Sumber data: Desa Pakawa, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu 

Kondisi Demografi, berdasarkan data AKP (Analisa Kependudukan 

Partisipatif) pada tahun 2022 jumlah penduduk Desa Pakawa berjenis kelamin 

laki-laki 890 Jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan 767 jiwa. Data 

ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan akan dilaksanakan setiap 1 

tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh Kepala Dusun/RT/RW yang 

ada di Desa Pakawa. 
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a. Kondisi Kesehatan Masyarakat, 

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu desa adalah adanya 

penerapan di wilayah kesehatan masyarakat, jika hal kesehatan masyarakat 

terjamin dan pemenuhan hak-hak dasar manusia di bidang kesehatan terpenuhi, 

maka pembangunan yang direncanakn dan akan dilaksanakan oleh pemerintah 

desa akan berhasil. Penunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan 

sarana kesehatan yang memadai, dengan satu polindes yang didukung oleh 

bidan desa dan perawat desa, dirasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan 

kesehatan dengan desa seluas Desa Pakawa, untuk itu pada RPJM desa tahun 

2022-2028, menjadi skala prioritas pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun 

tidak menjadi skala prioritas desa akan tetapi menjadi skala prioritas yang akan 

di usulkan dalam musrenbang kecamatan. Empat posyandu balita dan empat 

posyandu lansia yang ada di Desa Pakawa untuk memfasilitasi dan menjadi 

solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita yang ada di Desa 

Pakawa. 

b. Pendidikan 

Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan 

desa di bidang pendidikan yang menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan 

masyarakat suatu desa. Pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat 

kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan 

kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang dalam berwirausaha dan dapat 

memunculkan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah 

pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Era digitalisasi pada saat ini, 

pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima 

informasi yang menunjang untuk lebih berkreatifitas. 

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Warga Desa 

No. Pendidikan Jumlah 

1. Tidak / belum sekolah 520 

2. Belum tamat SD / sederajat 410 

3. Tamat SD / sederajat 314 

4. SLTP / sederajat 233 
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5. SLTA / sederajat 160 

6. Diploma II 0 

7. Akademi / Diploma III/S.muda 4 

8. Diploma IV/ Strata I 16 

Total 1.657 

Sumber data: Desa Pakawa, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu 

c. Mata pencaharian 

Menurut kondisi sosial yang berbeda antara beberapa dusun yang 

berada di Desa Pakawa, memungkinkan mata pencaharian yang ada di Desa 

Pakawa sangat beragam dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda. 

Data jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

No. Pendidikan Jumlah 

1. Belum/ tidak bekerja 51 

2. Mengurus rumah tangga 213 

3. Pelajar/ mahasiswa 110 

4. Pensiunan  1 

5. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 4 

6. Perdagangan  50 

7. Petani/ perkebunan  940 

8. Karyawan swasta 153 

9. Karyawan honorer 10 

10. Buruh harian lepas 29 

11. Buruh tani/ perkebunan 53 

12. Tukang batu - 

13. Tukang kayu - 

14. Guru  20 

15. Pedagang  - 

16. Perangkat desa 11 

17. Wiraswasta 10 

18. Supir  2 
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Total 1.657 

Sumber data: Desa Pakawa, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu 

d. Kesejahteraan masyarakat 

Berkembangnya jumlah penduduk di Desa Pakawa, secara otomatis di 

tuntut bagimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor 

utama pembangunan di suatu daerah adalah cukup tersedianya Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkualitas. Maka dari itu kami telah menyediakan 

berbagai layanan publik mulai dari sarana pendidikan, kesehatan, dan selalu 

memberikan bantuan kepada masyarakat. 

e. Agama 

Masyarakat Desa Pakawa termasuk masyarakat yang beragam agama, 

mulai dari agama islam, Kristen, dan hindu. Data jumlah penduduk 

berdasarkan agama sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

No. Agama Jumlah 

1. Islam  1.160 

2. Kristen 490 

3. Hindu 7 

4. Budha  0 

Total 1.657 

Sumber data: Desa Pakawa, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu 

4. Kondisi Ekonomi Desa 

Sebagian besar potensi ekonomi Desa Pakawa bergerak di bidang 

pertanian dan perkebunan, meskipun ada beberapa diantaranya mengelola 

peternakan, perdagangan, dan industri  rumah kecil, tetapi mayoritas bergerak di 

bidang pertanian dan perkebunan. 
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5. SOTK Desa 

Susunan organisasi tatakerja (SOTK) Desa Pakawa terdiri dari kepala 

desa, sekretris desa, kepala urusan dan kepala seksi dan pelaksanaan kewilayahan 

serta staff desa. Berikut table daftar nama perangkat desa. 

Tabel 4.8 Daftar Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa 

No. Nama Jabatan 

1. Aso M Kepala desa 

2.  Kaharuddin  Sekretaris desa 

3. Hamsir  Kaur keuangan 

4.  Muhammad Taufan As-salam, SP. Kaur perencanaan 

5. Bungawati  Kasi kesra 

6. Ningsih  Kasi pemerintahan 

7. Rahmiani  Staff desa 

8. Yustin Staff desa 

9. Yurniati  Staff desa 

10. Bunandir  Staff desa 

11. Kaluddin  Kadus Salo Apu 

12. Guntur  Kadus Kumu 

13. Saharia  Kadus Bamba Apu 

14. Muh. Upe Kadus Putih Mata 

15. Kristian Yatukara Kadus Lala 

16. Aprida  Kadus Moi Hijrah 

17. Amirsam  Kadus Tangnga-tangnga 

18. Sunia  Kadus Siwata 

19. Ata  Kadus Watu Ike 

20. Bedi  Kadus Uwe Suba 

Sumber data: Desa Pakawa, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu 
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Tabel 4.9 Daftar Nama Ketua BPD dan Anggota BPD 

No. Nama Jabatan 

1. Muksin  Ketua BPD 

2. Wahyudi  Wakil ketua 

3. Rosmayanti  Sekretaris  

4. Ade Carlos Anggota 

5. Rusliadi  Anggota  

6. Taswin  Anggota  

7. Kelvin  Anggota  

8. Imayati  Anggota  

9. Risna  Anggota  

Sumber data: Desa Pakawa, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu 

B. Proses Peralihan Mata Pencaharian Masyarakat Suku Inde’ To Bunggu 

dari Berburu, Meramu dan Bercocok Tanam ke Industri Perkebunan Kelapa 

Sawit 

1. Etnis dan Kebudayaan Suku Inde’ To Bunggu 

Suku Inde’ To Bunggu merupakan suatu etnis lokal yang mendiami 

wilayah Sulawesi Barat, Kabupaten Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, 

tepatnya di Desa Pakawa (pakava). Masyarakat Inde’ To Bunggu tergolong dalam 

suku Kaili Inde’ yang berasal dari Sulawesi Tengah. Secara etimologis Inde’ To 

Bunggu berasal dari kata Inde’ yang merupakan pembagian dari suku Kaili, dan 

To’ yang berarti “orang” serta Bunggu yang berarti “pegunungan”. Secara 

terminologi dapat disimpulkan bahwa arti dari Inde’ To Bunggu adalah orang 

yang bertempat tinggal di wilayah pegunungan dan tergolong dalam suku Kaili 

Inde’ (rumpun kaili). Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Panggo sebagai 

berikut: 

 “Jadi sering saya dengar orang bilangi kami itu orang Binggi, padahal 

kami tidak suka kalau kami di panggil pake kata Binggi itu. Kenapa 

kami tidak suka di panggil pake kata Binggi karena kata Binggi itu 

artiya orang yang tinggal di bagian pesisir, sedangkan kami bukan 

orang pesisir, kami ini orang gunung makanya sebutan suku asli kami 

itu suku Bunggu. Dalam budaya kami juga masih pakai yang namanya 

kepala suku sebagai tokoh yang di tuakan atau di hormati, dari segala 
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keputusan di adat kami itu kita lakukan sama-sama dan di pimpin oleh 

kepala suku dan itu dilakukan di rumah adat kami yaitu bantaya.”
42

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, di dalam masyarakat suku Inde’ To 

Bunggu, terdapat seorang pemimpin adat yang dikenal sebagai To Tua Ada (orang 

tua adat). Sebagai tokoh senior yang sangat dihormati, To Tua Ada memiliki 

karisma yang kuat, perannya meliputi kemampuan menyelesaikan konflik internal 

di antara anggota suku. To Tua Ada sering kali bertanggung jawab dalam 

menentukan waktu yang tepat atau tidak tepat untuk melaksanakan upacara adat, 

membagi warisan, mengatur perkawinan dan perceraian, serta menjatuhkan sanksi 

bagi mereka yang melanggar adat (Givo). Selain peran itu, To Tua Ada berperan 

sebagai penghubung (topo tangara) antara komunitas To Bunggu dengan 

pemimpin resmi saat ini, seperti kepala desa atau pemuka agama. Penyelesaian 

konflik sering dilakukan melalui pertemuan di rumah adat bantaya, dihadiri oleh 

pihak yang terlibat dalam konflik, tokoh-tokoh adat, dan kepala suku. 

Kepala suku yang terdapat pada kelompok masyarakat suku Inde’ To 

Bunggu, tentu tidak terlepas dari syarat-syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi 

untuk menjadi seorang kepala suku. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak 

Panggo, sebagai berikut; 

“Kalau untuk saat ini saya sendiri sebagai kepala suku Inde’ To 

Bunggu. Dalam suku kami itu, akan terus ada yang namanya kepala 

suku, dan itu tidak lepas dari proses untuk kami pilih sebagai kepala 

suku. Ada syarat-syarat untuk memilih kepala suku, seperti dia harus 

bisa mempertimbangkan sesuatu secara benar, berani tanggung jawab, 

harus peduli kepada sesama manusia dan yang lebih penting harus 

selalu bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan. Kelompok 

kami juga pasti akan mengangkat seseorang sebagai tokoh adat untuk 

setiap daerah yang dihuni oleh orang Bunggu. Pemilihan kepala suku 

maupun tokoh masyarakat itu tetap melalui beberapa ujian dari 

beberapa orang yang dianggap bisa menjadi kepala suku atau tokoh 

masyarakat yang diadakan di rumah adat bantaya dengan dihadiri oleh 

masyarakat suku Bunggu beserta kepala adat.
43

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, didalam 

kelompok suku Bunggu terdapat seorang kepala suku yang mempimpin kelompok 

                                                           
42

Panggo, kepala Suku  Inde’ To Bunggu,Wawancara, Kabupaten Pasangkayu, 25 Juni 

2023. 

43
Panggo, kepala Suku  Inde’ To Bunggu,Wawancara, Kabupaten Pasangkayu, 25 Juni 

2023. 
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Bunggu. Penentuan kepala suku tentu tidak terlepas adanya syarat-syarat yang 

menjadi ketentuan dalam pemilihan kepala suku, diantaranya adalah seseorang 

yang bisa mempertimbangkan segala sesuatu dengan benar, mengedepankan rasa 

kemanusiaan dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Setiap daerah 

yang dihuni oleh kelompok suku Bunggu, terdapat seseorang yang akan diangkat 

sebagai tokoh masyarakat dalam wilayah itu. 

Suku Inde’ To Bunggu umumnya dikenal sebagai salah satu komunitas 

suku terasing yang mulai berinteraksi dengan suku lain dan membentuk 

perkampungan. Secara keseluruhan, perkampungan suku Bunggu di Kabupaten 

Pasangkayu tersebar di beberapa desa, termasuk Desa Bambaira, Desa Pakawa, 

Desa Sarjo, Desa Polewali, dan beberapa bermukim di pemukiman transmigrasi, 

seperti Desa Martasari. Etnis Inde’ To Bunggu adalah penduduk pertama yang 

mendiami daerah Kabupaten Pasangkayu, dulu merupakan suku terasing yang 

hidupnya sering bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Pak Panggo  sebagai berikut: 

“Jadi dulu itu, nenek moyang kami berasal dari pegunungan yang ada 

di Sulawesi Tengah sana, dari sana sudah berpindah-pindah, kalau 

setelah bercocok tanam terus sudah sampai waktu panennya, di hari 

itu juga mereka pindah ke tempat yang menurut mereka bagus untuk 

di tempati bercocok tanam lagi”.
44

 

Hal serupa juga di katakan oleh salah satu informan bernama Ibu Yodu 

sebagai berikut: 

“Dulu orang tua kami itu berpindah-pindah terus, jadi kalau semisal 

hari ini mereka tinggal di sini, lalu mereka itu bercocok tanam, dan 

kalau semisal sudah tiba waktu panennya, mereka ambil sudah hasil 

tanam mereka untuk bekal pada saat di lokasi baru nanti. Tapi 

sebelum mereka pindah, biasanya mereka pergi dulu beberapa orang 

yang dipercaya untuk melihat-lihat lokasi yang menurutnya bagus 

untuk dipakai untuk tanam umbi-umbian.”
45

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, Proses 

berpindah-pindah inilah yang kemudian membawa mereka pada suatu desa yang 

bernama Desa Pakawa, yang mana sebelum mereka ada di Desa Pakawa itu, 
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nenek moyang mereka dulunya berasal dari wilayah pegunungan Sulawesi 

Tengah. Desa Pakawa inilah yang menjadi tempat terkahir dari proses berpindah-

pindahnya suku Inde’ To Bunggu. 

2. Kehidupan Masyarakat Suku Inde’ To Bunggu dari Masa Kemasa 

a. Masa Berburu dan Meramu (1903-1967) 

Masa berburu dan pengumpulan makanan sering disebut sebagai food 

gathering, dimana pada masa tersebut manusia belum mengenal praktik 

bercocok tanam. Ini merupakan gaya hidup yang paling sederhana yang 

dijalani oleh manusia primitif dalam mempertahankan kehidupan mereka. 

Aktivitas masyarakat suku Inde’ To Bunggu, untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, melibatkan pengumpulan hewan buruan dan sumber makanan di 

sekitar mereka. Unsur-unsur budaya yang ada pada kelompok di masa tersebut 

sangat mendasar dan berkaitan erat dengan keberlanjutan hidup dan adaptasi 

mereka dalam lingkungan alam.
46

 

Berdasarkan deskripsi tersebut bahwa pada masa berburu dan meramu 

merupakan fase awal dalam evolusi budaya manusia, di mana unsur-unsur 

budaya ini menjadi kunci untuk kelangsungan hidup dan adaptasi dalam 

lingkungan alam yang keras. Meskipun sederhana dalam banyak aspek, budaya 

kelompok ini memiliki kompleksitas dalam hubungan sosial, kepercayaan, dan 

pemahaman tentang alam, yang mendasari perkembangan budaya manusia 

selanjutnya. 

1) Peralatan dan Perlengkapan Hidup 

Peralatan dan perlengkapan hidup yang digunakan pada masa berburu 

dan meramu sangatlah sederhana. Contohnya, sumpit dan tombak terbuat dari 

bambu dan kayu yang di runcingkan, digunakan untuk berburu babi hutan. 

Peralatan rumah tangga juga sangat sederhana, yaitu, daun berfungsi sebagai 

piring dan bambu sebagai gelas. Saat itu, kami membangun rumah sederhana 

yang tinggi tanpa dinding dan beralaskan daun. Sebagaimana hasil wawancara 

peneliti dengan Pak Yermia Gt sebagai berikut: 
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“Dulu memang orang tua kami bahkan saya pun masi dapat, rumah 

yang kami bikin itu tinggi-tinggi, ada yang bikin rumah di atas pohon 

yang tingginya bisa 10-15 meter. Tapi, jarang yang bikin rumah di 

atas pohon untuk betul betul di tempati, kebanyakan hanya sebagai 

hiburan saja karena kalau sudah tinggi begitu bahaya juga apalagi 

kalau ada angin kencang, otomatis bagoyang dia. tapi kalau ciri khas 

rumah kami memang itu tinggi-tinggi karena memakai kayu tiang 

yang tinggi juga.
46

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa memang 

pada awalnya rumah yang dibuat oleh tetua kelompok suku Inde’ To Bunggu 

ini cukup tinggi dan itu dibuat diatas pohon. Walaupun rumah tinggi adalah ciri 

khas dari kelompok suku Inde’ To Bunggu, akan tetapi hal tersebut tidak 

menjadi hal mendasar dalam pembuatan rumah pada masa itu, karena mereka 

juga mempertimbangkan akan keselamatan diri mereka. Rumah pada pohon 

yang tinggi akan terus bergoyang ketika datang angin yang kencang. 

2) Sistem Mata Pencaharian 

Mata pencaharian suku Inde' To Bunggu di masa lalu melibatkan 

kegiatan berburu dan meramu. Oleh karena itu, ketika pasokan makanan di 

daerah tempat mereka tinggal habis, suku tersebut segera bermigrasi ke lokasi 

yang lebih subur. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Pak Jaya B 

sebagai berikut: 

“Jadi, menurut cerita nenek saya dan orang tua saya, dulu itu mereka 

pada awalnya memang masi mengandalkan hidup nya dari hasil 

berburu dan mengumpulkan makanan di alam dengan cara membuat 

senjata dari kayu atau bambu yang kita runcingkan di buat seperti 

tombak supaya kuat di pakai untuk menumbangkan hewan liar dan 

mencari tanaman-tanamanyang bisa di komsumsi di hutan.
47

 

Mereka melakukan hal tersebut untuk menjaga kelangsungan hidup 

dalam lingkup keluarga mereka. Di dalam kehidupan suku Inde' To Bunggu, 

sistem kerja diterapkan di mana biasanya laki-laki terlibat dalam kegiatan 

berburu di hutan, sementara wanita bertanggung jawab mengumpulkan 

makanan seperti umbi-umbian. Selain itu, tugas wanita juga melibatkan 

perawatan anak dengan penuh dedikasi. 
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3) Sistem Kemasyarakatan 

Hubungan kekeluargaan di dalam sistem kemasyarakatan suku Inde’ To 

Bunggu terjalin dengan baik melalui saling menghargai dari generasi tertua 

hingga yang paling muda. Suku Inde’ To Bunggu memiliki beberapa istilah 

khusus untuk menyebut setiap anggota keluarga. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Pak Panggo sebagai berikut:  

“Jadi dalam suku kami punya sebutan istilah-istilah untuk saling 

menyapa dengan baik. jadi ada istilah Pue (kakek/nenek), uma 

(bapak), indo (ibu), mangge (paman), tante (tante/bibi), toaka (kakak) 

dan toa’I (adik)”.
48

 

Istilah inilah yang mereka gunakan untuk saling menyapa dengan baik 

tanpa mengurangi nilai penghormatan, baik pada keluarga maupun pada 

sesama. Kepemimpinan pada waktu itu masi dipegang oleh masing-masing 

kepala keluarga. Sistem kekerabatan mereka, mendapat pengaruh yang kental 

dari suku kaili, karena pada dasarnya mereka menggunakan bahasa kaili Inde’. 

4) Sistem Pengetahuan 

Pengetahuan pada era berburu dan meramu terbatas pada keterampilan 

menciptakan barang-barang berguna, seperti peralatan rumah tangga dan 

senjata, yang umumnya dibuat dari bahan seperti bambu dan kayu. Pada saat 

itu, metode pengajaran di dalam rumah juga diterapkan untuk memahami nilai-

nilai moral, budaya, dan adat-istiadat. Sebagaimana hasil wawancara dengan 

Pak Panggo sebagai berikut; 

“Jadi, dulu orang tua kami itu, selalu ajarkan kami membuat benda 

atau alat yang bisa bermanfaat untuk kami gunakan sehari-hari dan 

untuk berburu hewan. Orang tua dulu juga hanya bisa ajarkan kami 

tentang budaya atau adat-istiadat kami pada waktu itu.”
49 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pada masa berburu dan 

meramu, pengetahuan masyarakat suku Inde’ To Bunggu hanya diajarkan 

bagaimana membuat benda atau alat-alat yang dapat berguna pada aktivitas 

sehari-hari. Mereka juga diajarkan terkait nilai-nilai budaya dan adat-istiadat. 
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5) Sistem Kepercayaan 

Masa berburu dan meramu, suku Inde' To Bunggu masih menganut 

kepercayaan animisme, yaitu keyakinan pada roh-roh halus seperti roh manusia 

yang telah meninggal dan makhluk halus yang mendiami dunia. Mereka 

meyakini bahwa tidak berkomunikasi atau memberikan sesajen kepada roh-roh 

tersebut dapat mengganggu keharmonisan, sehingga mereka berusaha menjalin 

komunikasi dengan cara menyediakan sesajen (sesajian). Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Pak Panggo sebagai berikut; 

“Kalau soal keyakinan orang tua kami dulu, masih percaya sama roh-

roh halus penunggu bumi yang menurut orang tua kami mereka harus 

dikasih persembahan, karena kalau tidak, bisa saja mereka ganggu 

kita.”
50 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pada masa berburu dan 

meramu, pengetahuan masyarakat suku Inde’ To Bunggu masi percaya dengan 

adanya roh-roh makhluk halus yang diyakini sebagai penunggu bumi yang 

harus diberikan persembahan dalam hal menghargai adanya roh-roh halus. 

6) Bahasa 

Bahasa yang digunakan suku Inde’ To Bunggu dalam kehidupan sehari-

hari adalah bahasa dari nenek moyang mereka yaitu bahasa kaili Inde’ yang 

berasal dari rumpun kaili yang ada di Sulawesi Tengah. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Pak Panggo sebagai berikut; 

“Awal orang tua kami dulu itu masih tinggal di wilayah gunung 

Sulawesi Tengah sana, jadi kalau untuk bahasa sehari-hari mereka 

pakai bahasa kaili.”
51 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pada awalnya masyarakat 

suku Inde’ To Bunggu berasal dari wilayah gunung yang ada di Sulawesi 

tengah, dan menggunakan bahasa sehari-hari yakni bahasa kaili. 
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7) Kesenian 

Seni yang berkembang pada masa ini adalah seni merajut anyaman dan 

membuat alat untuk berburu dan meramu yang mereka dapatkan dari alam. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Jaya sebagai berikut; 

“Jadi dulu, ya namanya juga orang dulu masih hidupnya itu di hutan, 

jadi mereka hanya manfaatkan itu hasil hutan yang kemudian mereka 

buat jadi semacam anyaman dan alat-alat untuk berburu.”
52 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pada masa berburu dan 

meramu, masyarakat suku Inde’ To Bunggu sudah dapat membuat karya-karya 

yang mereka buat dari bahan yang diambil dari hutan. Bahan tersebut mereka 

gunakan untuk membuat benda dan alat-alat bermanfaat. 

b. Masa Bercocok Tanam (1967-1991) 

Masa bercocok tanam adalah era ketika manusia memenuhi kebutuhan 

hidup dengan membuka lahan untuk pertanian. Manusia mulai bercocok tanam 

dan menetap secara sederhana di suatu tempat, hidup berkelompok. Suku Inde' 

To Bunggu pada periode ini sudah mengenali tanaman yang dapat digunakan 

sebagai sumber makanan, seperti umbi-umbian. Mereka menanam tanaman ini 

untuk menyediakan persediaan makanan mereka. Selain bercocok tanam, 

mereka tetap melakukan kegiatan berburu untuk menambah pasokan makanan. 

Perkembangan dalam cara mencari nafkah menjadi titik penting dalam 

perkembangan budaya manusia, membuka jalan bagi perkembangan 

masyarakat yang lebih kompleks dan peradaban yang terbentuk.
53

 

Berdasarkan pendeskripsian diatas bahwa pada masa bercocok tanam, 

unsur-unsur budaya yang ada pada kelompok masyarakat suku Inde’ To Bunggu 

mulai berkembang dan berkaitan erat dengan perubahan dalam pola hidup dan 

pola ekonomi. 

1) Peralatan dan Perlengkapan Hidup 

Kebudayaan etnis Inde’ To Bunggu di masa bercocok tanam sudah bisa 

membuat peralatan dan perlengkapan hidup seperti pakaian, perlatan rumah 
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tangga, senjata dan model rumah sebagaimana hasil wawancara dengan Pak 

Panggo sebagai berikut 

“Jadi kami dulu itu pasnya sudah mulai bercocok tanam, kami sudah 

mulai belajar bikin alat-alat yang kita butuhkan untuk menanam dan 

untuk sehari-hari. Kita juga sudah bikin pakaian yang terbuat dari 

kulit kayu, nah jenis kayunya itu ada Ipo, Tea dan kayu Malo. Kulit 

kayu itu yang kami jadikan bahan utama untuk bikin baju untuk kami 

pakai. Jadi, kulit kayu itu kami kupas dulu dari pohonnya kemudian 

kami olah sampai tersisa serat kulit kayunya, sudah itu baru kami 

jemur untuk dikeringkan. Setelah kering itu barang, baru kami bentuk 

dia seperti baju agar bisa dipakai di kita punya badan.  

Lebih lajut Pak Panggo menjelaskan bahwa: 

“Jadi kelemahan pakaian yang kami buat dulu itu dia tidak bisa 

terkena air, kapan dia  terkena air itu kulit akan lembek lagi. Selain 

kami orang bikin pakaian dari kulit kayu, kami juga mulai belajar 

membuat rumah yang sederhana yang hanya berukuran 3-4 meter 

yang dibuat dari pohon kayu bulat utuh. Terus untuk ba sambungkan 

kayu itu, kami tidak pakai paku, tapi kami hanya ikat dia pakai rotan. 

Setelah jadi semua dinding atap, kami orang bikin bahan untuk kami 

pake alas. Nah kami biasanya bikin dari bahan bilah bambu, kulit 

kayu, daun nipah dan daun pohon sagu, kalau untuk dinding biasanya 

kami buat pake daun rotan”.
54

 

Etnis Inde' To Bunggu pada era pertanian telah memulai transformasi 

bertahap dalam gaya hidup mereka. Awalnya, mereka mengubah cara mereka 

berpakaian dengan menciptakan pakaian dari bahan alami seperti kulit kayu. 

Selanjutnya, mereka juga merancang perkakas dan alat-alat yang berguna 

untuk kegiatan sehari-hari mereka. Selain itu, mereka membangun rumah 

sebagai tempat perlindungan dan penggembalaan mereka. 

2) Sistem Mata Pencaharian 

Seiring berjalannya waktu dan evolusi pola berpikir, masyarakat suku 

Inde’ To Bunggu terus mengembangkan diri. Perubahan ini tercermin melalui 

upaya mereka dalam meningkatkan kualitas hidup, termasuk perbaikan 

penampilan dan peningkatan perlengkapan hidup seperti pakaian dan peralatan 

rumah tangga. Selain itu, mereka juga mulai mengeksplorasi kegiatan bercocok 

tanam sebagai langkah positif untuk menciptakan perubahan lebih lanjut dalam 
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kehidupan mereka. Sebagaimana hasil wawancara dengan pak yahya sebagai 

berikut; 

“Pada saat kami ada di hutan pasangkayu kami mulai berpikir untuk 

melakukan cocok tanam dengan cara membersihkan hutan dan 

menanaminya dengan umbian-umbian untuk persiapan persediaan 

makanan kami. Disitu kami belum tau bagaimana itu cara menanam 

yang benar, jadi setelah kami selesai panen kemudian kita melihat 

tanah sudah tidak subur, jadi kami pindah lagi ke tempat lain yang 

menurut kami subur. Hal begitulah kami lakukan berulang-ulang dan 

kegiatan seperti itu berlangsung lama. Tapi kami bercocok tanam 

begitu kami juga tetap pergi berburu babi hutan untuk persediaan 

makanan sampai panen”.
55

 

Saat memasuki fase bercocok tanam, masyarakat suku Inde' To Bunggu 

beralih dari kegiatan berburu di hutan ke praktik menanam umbi-umbian 

sebagai bagian dari persiapan makanan mereka. Dalam kelompok suku 

tersebut, terjadi pembagian tugas, di mana laki-laki bertanggung jawab 

membersihkan dan menebang pohon di hutan untuk mempersiapkan lahan 

tanam, sementara perempuan mencari umbi-umbian untuk dikonsumsi dan 

merawat keturunan dengan penuh perhatian. 

3) Sistem Kemasyarakatan 

Sistem kemasyarakatan yang akan dibahas pada etnis Inde’ To Bunggu 

yakni terkait bagaimana sistem kemasyarakatan, kekerabatan serta 

kepemimpinan pada masyarakat suku Inde’ To Bunggu. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Pak Markus sebagai berikut. 

“Kalau mengenai hubungan sesama kami, jadi kita di sini itu seperti 

keluarga semua. baik dari yang muda sampai yang tua itu, hubungan 

kami terjalin dengan sangat baik. Saling menghormati, saling 

membantu, saling meperdulikan satu sama lain, semua itulah yang 

nenek moyang ajarkan kepada kami sebagai keturunannya. Kemudian 

soal pemimpin dikala itu kami tidak mengenali dan tidak tahu menahu 

soal pilkada, caleg ataupun partai politik. Tapi pada waktu itu kami 

punya pemimpin yaitu kepala suku, kepala suku waktu itu adalah laki-

laki tertua yang ada di suku kami dan terkait hukum kami sangat taat 

terhadap hukum apalagi terhadap hukum adat”.
56
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Hukum adat yang diterapkan oleh etnis Inde' To Bunggu berasal dari 

kesepakatan bersama dalam komunitas Kaili, yang juga merupakan leluhur dari 

suku Inde' To Bunggu. Hukum adat ini dibuat tanpa memihak kepada pihak 

manapun. Kelompok etnis Inde' To Bunggu ini sangat menghargai dan 

memegang teguh nilai-nilai serta ajaran-ajaran yang terkandung dalam adat 

mereka. Beberapa orang dari luar mungkin memiliki pandangan bahwa 

anggota suku Inde' To Bunggu bersifat keras, sulit diajak berkomunikasi, dan 

enggan berbaur. Namun, pandangan tersebut jauh bertolak belakang dengan 

kenyataan. Suku Inde' To Bunggu sebenarnya sangat memegang erat nilai-nilai 

kehidupan dan menghormati ajaran nenek moyang mereka, seperti norma, adat, 

perilaku, dan budaya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Jaya sebagai 

berikut: 

“Kalau bicara tentang adat, kami sangat mengikuti aturan adat kami 

karena dari aturan adat itulah yang membuat kami hidup lebih baik. 

Jadi setiap pelanggaran yang terjadi terhadap hukum adat akan 

dikenakan denda bagi pelakunya. Pemberian hukuman bagi pelanggar 

hukum itu dibicarakan lewat musyawarah adat di rumah bantaya. 

Hukuman yang telah disepakati oleh semua warga yang hadir dalam 

musyawarah itulah yang harus dijalani oleh pelanggar hukum adat. 

Jika dia sudah menerima maka ia harus menjalaninya dan membayara 

dalam bentuk denda. Hukuman paling besar adalah membunuh, jika 

ada yang membunuh maka orang itu akan diikat dan dikuburkan 

bersama orang yang dibunuh, mereka diperlakukan seperti itu agar 

mereka tidak ada dendam antara kedua belah pihak keluarga. 

Hukuman lain yang berat adalah hukuman bagi orang melakukan 

pemerkosaan atau mengganggu perempuan, warga yang diketahui 

melakukan pemerkosaan harus di nikahkan dan ditambah denda 

dengan membayar 4-8 ekor babi. Proses pernikahannya juga melalui 

prosesi adat”.
57

 

Aturan-aturan adat yang ada pada suku Inde’ To Bunggu sangat 

berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, menurut mereka ada beberapa 

pelanggaran yang ada pada hukum adat mereka seperti melakukan tindakan 

membunuh, melakukan pemerkosaan terhadap perempuan, mengatai 

sesamanya dengan bahasa kotor, mecuri dan sampai kepada hal-hal yang 

merugikan orang lain. Segala bentuk aturan hukum adat yang di langgar 
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pastinya akan di selesaikan melalui forum musyawarah di rumah adat bantaya 

bersama dengan warga dan akan disepakati bersama. Menurut nenek moyang 

mereka bahwa hukum adat yang tidak dilaksanakan, diyakini akan membuat 

anak cucu “salah jalan” dalam kehidupannya. 

4) Bahasa 

Pembahasan ini terkait dengan simbol bunyi yang digunakan 

masyarakat suku Inde’ To Bunggu pada masa bercocok tanam dalam 

berinteraksi dengan sesama. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Yahya 

sebagai berikut; 

“Kalau di masa bercocok tanam, kami masih memakai bahasa kaili 

inde’ yang berasal dari Sulawesi Tengah. Bahasa itu sudah betul-betul 

menjadi bahasa kami sehari-hari.”
58

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bahasa 

yang digunakan masyarakat suku Inde’ To Bunggu pada masa bercocok tanam, 

masih menggunakan bahasa kaili Inde’ yang berasal dari rumpun kaili yang 

ada di Sulawesi Tengah. 

5) Kesenian 

Kesenian masyarakat suku Inde’ To Bunggu pada masa bercocok 

tanam, selain seni menciptakan benda-benda berupa anyaman, tombak dan 

sumpit, mereka juga memiliki seni tari yang diberi nama seni tari Pottaro. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Panggo sebagai berikut. 

“Waktu masa bercocok tanam dulu, kami sudah mulai mempunyai 

seni tari yang kami beri nama tari Pottaro. Tari ini mulai dilakukan 

oleh laki-laki dengan cara berdiri mengelilingi api dan bahkan mereka 

padamkan menggunakan kaki mereka. Jadi, sambil mereka berdiri 

kelilingi api, mereka diiringi dengan alat musik tradisional yaitu 

gendang (gimba). Tari Pottaro dilakukann kalau kami punya pesta 

adat yang di gelar satu tahun sekali, biasanya dilakukan di pesta adat 

upacara potong gigi (povati) untuk anak-anak. Kalau pas 

pelaksanannya, di adat kami ada syarat-syaratnya, kalau untuk anak 

laki-laki harus punya umur 5-6 tahun dan kalau untuk perempuan 

umurnya harus 12 tahun.”
59
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Kehidupan masyarakat suku Inde' To Bunggu pada era pertanian tidak 

hanya mencakup aktivitas di lahan pertanian, tetapi juga melibatkan 

penyelenggaraan ritual adat tahunan. Salah satu acara tersebut adalah upacara 

potong gigi (povati) dan pesta panen, yang diadakan sekali setahun. Selama 

pelaksanaan upacara potong gigi (povati), terdapat serangkaian tahapan dan 

tata cara yang harus diikuti. Selain itu, pesta panen juga dimeriahkan dengan 

tarian khas suku Inde' To Bunggu yang disebut sebagai tari Pottaro. 

Sebagaimana hasil wawancara lanjutan dengan Pak Panggo, sebagai berikut. 

“Jadi di dalam upacara adat itu, ada tata cara yang dilakukan kepada 

anak-anak yang mau dipotong giginya. Jadi cara upacaranya anak 

laki-laki dan perempuan itu beda, kalu anak laki-laki dia digendong 

ibu atau ayahnya yang memakai pakaian adat kemudian turun dari 

rumah lewat anak tangga dan menginjak kapak yang dibungkus pakai 

daun nangka yang memang sudah disediakan di bawah tangga. Terus 

kalau anak perempuan dia harus dikeramas dulu pakai daun-daun. 

Kemudian daun-daun itu dikunyah oleh ibu anak tersebut lalu 

disemburkan ke kepala anak perempuan itu. Selesai cara tadi 

dilakukan, barulah anak-anak tersebut dibawa ke rumah adat bantaya 

dan akan disambut oleh kepala adat yang akan potong gigi nya itu 

anak. Jadi, gigi yang dipotong adalah empat deretan bagian atas dan 

dua taring. Setelah potong gigi selesai barulah ada juga acara potong 

tikam babi.”
60

 

Pelaksanaan upacara adat potong gigi (povati), yang diadakan setahun 

sekali, tidak dilakukan dengan serta-merta. Upacara adat ini melibatkan 

serangkaian tahapan yang harus dilalui, seperti menggendong anak melalui 

tangga, menginjak kapak yang telah disiapkan di bawah tangga, memberikan 

keramasi kepada anak perempuan menggunakan dedauanan yang dikunyah lalu 

disemburkan kepadanya. Setelah semua tahapan tersebut selesai, anak tersebut 

diantarkan ke rumah adat, yaitu bantaya, untuk menjalani pemotongan gigi 

(povati). Pesta adat ini bukan hanya sekadar perayaan kelahiran anak, tetapi 

juga merupakan kesempatan bagi seluruh suku Bunggu, baik yang sudah 

bercampur, maupun yang masih tinggal di pegunungan, untuk berkumpul. 

Suku Inde’ To Bunggu meyakini bahwa upacara adat potong gigi (povati) 
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memberikan kekuatan pada anak, melindunginya dari penyakit, dan 

memberikan keselamatan sepanjang hidupnya. 

6) Sistem Pengetahuan 

Masa bercocok tanam, masyarakat suku Inde' To Bunggu mengadopsi 

metode pendidikan tradisional sebagai sarana untuk mengeksplorasi budaya 

dan norma-norma adat, serta memahami teknik pembuatan berbagai barang 

seperti peralatan rumah tangga dan senjata dari bahan bambu dan kayu yang 

berguna dalam aktivitas berburu dan pertanian. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Ibu Yodu, sebagai berikut 

“Orang tua dan nenek kami dulu hanya mengajarkan kami tentang 

budaya dan adat-istiadat di dalam rumah, karena pada saat itu kami 

belum tau yang namanya pendidikan seperti sekarang ini, jadi hanya 

cara tradisional yang dipakai sama orang tua dan nenek kami. Kami 

juga diajarkan bagaimana cara menanam umbi-umbian dan alat-alat 

yang bisa digunakan pada waktu itu.”
61

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pada masa bercocok 

tanam, mereka tidak hanya mempelajari bagaimana membuat peralatan hidup, 

akan tetapi mereka juga diajarkan bagaimana cara menanam umbi-umbian. 

7) Sistem Kepercayaan dan Agama 

Sistem kepercayaan dan agama suku Inde’ To Bunggu pada masa 

bercocok tanam, mereka sudah menganut agama Kristen, sebagaimana hasil 

wawancara dengan Pak Yermia Gt sebagai berikut. 

“Jadi di masa itu kami sudah menganut agama Kristen, tapi kami 

masih tidak meninggalkan kepercayaan kami dulu. Jadi kami 

beragama Kristen tapi kami masih percaya sama roh-roh atau makhluk 

halus dan kami selalu memberikan sesajen (sesaji) pada mereka.”
62

 

Menurut informan yang bernama Pak Yermia Gt bahwa pada masa 

bercocok tanam, masyarakat suku Inde’ To Bunggu sudah menganut agama 

Kristen. Akan tetapi mereka tidak meninggalkan kepercayaan lama mereka 

yang masi mempercayai roh-roh dan makhluk halus. Masyarakat suku Inde’ To 

Bunggu masi melakukan ritual-ritual pemberian sesajen pada roh-roh dan 
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makhluk halus karena dalam kepercayaan suku Inde’ To Bunggu, roh-roh dan 

makhluk halus akan mengganggu kehidupan mereka apabila mereka tidak 

memberikan persembahan untuk roh-roh dan makhluk halus tersebut. 

c. Masa Menetap (1991) 

Masa menetap mengacu pada pola kehidupan dimana manusia 

menyadari pentingnya kehidupan yang terorganisir dan menetap di suatu 

lokasi. Masyarakat suku Inde’ To Bunggu, pada masa menetap, mulai 

membentuk pemukiman permanen dan hidup dalam komunitas yang lebih 

stabil. Selama periode ini, unsur-unsur budaya yang ada pada masayarakat 

suku Inde’ To Bunggu masih kerap dipertahankan dan laksanakan.
63

 

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pada masa menetap merupakan 

tahap penting dalam perkembangan budaya manusia, karena melibatkan 

perubahan signifikan dalam pola hidup, organisasi sosial, dan pembentukan 

peradaban. 

1) Peralatan dan Perlengkapan Hidup 

Hasil wawancaara yang dinyatakan oleh Pak Panggo tentang peralatan 

dan perlengkapan hidup masyarakat suku Inde’ To Bunggu, mengenai pakaian, 

peralatan rumah tangga, senjata dan model rumah pada masa menetap di Desa 

Pakawa sebagai berikut; 

“Pakaian kami pada waktu itu masih terbuat dari kulit kayu, dan kulit 

kayu yang dipakai masi sama dengan dulu yaitu ipo, tea dan kayu 

malo. Kalau untuk peralatan rumah tangga, kami masih pakai bahan 

dari alam seperti daun kami jadikan sebagai piring dan bambu sebagai 

gelas. Nah, kalau untuk alat-alat untuk mempertahankan hidup dari 

ancaman bahaya dari luar, kami punya senjata yaitu sumpit yang 

terbuat dari bulu ayam yang bulat dan bagian tengahnya itu berlubang, 

kami juga punya tombak yang dibuat dari besi dan itu warisan turun-

temurun dalam keluarga suku Inde’ To Bunggu. Kalau untuk bentuk 

rumah kami pada masa menetap itu sudah ada bedanya sama waktu 

sebelumnya, di masa menetap ini rumah kami sudah berdinding papan 

yang kami tiru dari perumahan yang ada di pabrik kelapa sawit.
64

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa pada masa menetap 

pakaian yang dipakai oleh suku Inde' To Bunggu masih terbuat dari bahan 
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tradisional seperti kulit kayu ipo, tea, dan kayu malo. Peralatan rumah 

tangganya juga masih menggunakan bahan alam, seperti daun yang berfungsi 

sebagai piring, bambu yang digunakan sebagai gelas, serta senjata sumpit yang 

terbuat dari bulu ayam dan tombak warisan turun-temurun dari besi. Adapun 

perubahan yang terjadi pada suku Inde' To Bunggu terkait dengan bahan 

bangunan rumah mereka. Sebelumnya, rumah-rumah mereka menggunakan 

kayu bulat sebagai tiang dan daun sebagai dinding. Namun, seiring berjalannya 

waktu dan proses menetap, rumah-rumah suku Inde' To Bunggu kini 

mengadopsi penggunaan papan sebagai material dinding, kemungkinan 

terinspirasi oleh bentuk rumah yang ada di perusahaan kelapa sawit. 

2) Sistem Mata Pencaharian 

Sistem mata pencaharian masyarakat suku Inde’ To Bunggu pada masa 

menetap di tahun 1991, suku Inde’ To Bunggu masih menanam umbi-umbian 

dan mulai beternak ayam, dan babi, sebagaimana hasil wawancara dengan Pak 

Yahya sebagai berikut; 

“Kalau soal mata pencaharian di masa menetap, kami masih menanam 

umbi-umbian dan kami juga masih berburu hewan di hutan sembari 

menunggu hasil tanaman kami. Tapi sambil kami lakukan kegiatan 

cocok tanam dan berburu tadi, kami juga sudah mulai berpikir untuk 

memelihara hewan di halaman rumah kami seperti ayam dan babi.”
65

 

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat suku Inde’ To Bunggu masih melakukan kegiatan bercocok tanam 

dan berburu seperti pada masa-masa sebelumnya. Tanaman ubi jalar dan 

jagung sebagai makanan pokok mereka selain sagu yang diambil dari hutan. 

Kegiatan berburu babi mereka lakukan untuk bekal persediaan menunggu 

waktu panen tiba. 

3) Sistem Kemasyarakatan 

Sistem kemasyarakatan suku Inde’ To Bunggu pada masa menetap 

masih sama dengan masa-masa sebelumnya. Sistem kekerabatan yang terjalin 

di dalam kehidupan masyarakat suku Inde’ To Bunggu sangat baik dan saling 

menghormati dari yang tertua hingga anak-anak. Ada beberapa istilah yang 

                                                           
65

Yahya, Tokoh Masyarakat Suku  Inde’ To Bunggu, wawancara, Kabupaten 

Pasangkayu, 05 Juli 2023. 



61 
 

 
 

digunakan dalam penyebutan anggota keluarga berdasarkan usia misalnya 

sebutan yang paling tertua yaitu Pue (kakek), Pue (nenek), Uma (bapak), Indo 

(ibu), Mangge (paman), Tante (bibi), Toaka (kakak), dan Toa’I (adik). Sistem 

kekerabatan pada masyarakat suku Inde To Bunggu ditandai dengan adanya 

gotong royong dalam membangun rumah dan menyiapkan perlengkapan 

sebelum pesta adat atau pesta perkawinan diadakan. Pada suku Inde’ Suku 

Inde’ To Bunggu hak dipegang penuh oleh laki-laki, misalnya dalam 

kepemilikan harta benda keluarga dan tempat tinggal bersama. Seorang istri 

harus mengikuti suami dan hukum yang terapkan masih sama seperti yang di 

terapkan pada masa sebelumnya. Sebagai mana hasil wawancara dengan Pak 

Panggo sebagai berikut; 

“Waktu masa menetap bahkan sampai saat ini, kami masih memakai 

sistem kekerabatan seperti pada masa sebelumnya dan tidak berubah. 

Kami masih sangat pegang erat itu ajaran-ajaran nenek moyang kami 

dan tetap jaga kami punya persatuan dalam hal apapun itu. Seperti 

pada pesta pesta adat, pernikahan dan acara-acara lainnya pun 

begitu.”
66

 

Sistem perkawinan dalam upacara pernikahan suku Inde’ To Bunggu di 

Desa Pakawa pada masa menetap dimulai dengan prosesi lamaran, yang 

disebut Manggini Sambulu. Pada tahap ini, keluarga laki-laki membawa sarung 

ke rumah keluarga perempuan. Jika sarung tersebut diterima, lamaran dianggap 

sah. Sebaliknya, jika sarung tersebut dikembalikan, lamaran dianggap ditolak. 

Setelah lamaran diterima, kedua keluarga akan segera menentukan tanggal 

pernikahan atau hari pemotongan babi. 

4) Bahasa 

Bahasa yang digunakan oleh suku Inde’ To Bunggu dalam kehidupan 

sehari-hari tidak mengalami perubahan, yakni masih menggunakan bahasa kaili 

inde yang berasal dari rumpun kaili dari Sulawesi Tengah. Sebagai mana hasil 

wawancara dengan Pak Panggo sebagai berikut; 

“Pada masa menetap kami pun masih pakai bahasa kaili inde’ yang 

berasal dari rumpun kaili yang ada di wilayah Sulawesi Tengah.”
67
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Berdasarkan ungkapan dari Pak Panggo selaku kepala suku bahwa 

bahasa kaili inde’ akan tetap terus digunakan sebagai bahasa sehari-hari 

masyarakat suku Inde’ To Bunggu. 

5) Kesenian 

Kesenian yang ada pada msyarakat suku Inde’ To Bunggu pada masa 

menetap tidak mengalami perubahan. Sebagaimana hasil wawancara dengan 

Pak Jaya sebagai berikut; 

“Kesenian yang kami miliki ini tidak akan pernah berubah, apalagi 

hilang karena kami selalu menjaga nilai-nilai budaya yang kami punya 

dan hal itu kami terus lakukan demi bertahannya budaya kami.”
68

 

Berdasarkan ungkapan dari salah satu informan tersebut bahwa seni tari 

Pottaro, yang merupakan bagian dari warisan seni masyarakat suku Inde’ To 

Bunggu, tetap tidak berubah seiring waktu karena mereka dengan tekun 

menjaga dan meneruskan nilai-nilai budaya yang dimiliki. Pottaro, sebuah 

bentuk seni tari yang unik, melibatkan gerakan mengelilingi api, bahkan 

memadamkannya dengan menggunakan kaki, menciptakan atraksi visual yang 

luar biasa. Selain gerakan yang mencolok, tari ini diiringi oleh alat musik 

tradisional seperti gendang (Gimba), yang juga memiliki nilai artistik yang 

sangat dihargai.  

Pentas seni tari Pottaro tidak hanya menjadi bagian dari pesta adat 

tahunan, tetapi juga terkait dengan upacara adat potong gigi (Povati) yang 

berlangsung selama tiga hari di rumah adat bantaya. Pesta adat ini menjadi 

platform penting bagi seluruh komunitas suku Inde’ To Bunggu dari berbagai 

wilayah untuk berkumpul dan berinteraksi. Seni tari Pottaro, sebagai ekspresi 

budaya, terus dilestarikan dan diperkaya oleh suku Inde’ To Bunggu sepanjang 

masa, dari periode berburu dan meramu hingga masa bercocok tanam dan 

menetap. Tari ini menjadi simbol kearifan lokal yang terus dijaga dan 

dikembangkan sebagai bagian integral dari identitas masyarakat 

pendukungnya. 
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6) Sistem Pengetahuan 

Sistem pengetahuan pada masa menetap tidak mengalami perubahan 

yakni pendidikan tradisional mengenai budaya dan adat-istiadat yang 

diterapkan di dalam rumah serta mengajarkan bagaimana memanfaatkan alam. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Yahya sebagai berikut; 

“Kalau di awal masa menetap, kami kan belum tau adanya pendidikan 

formal seperti sekolah, jadi kami pada saat itu masih menerapkan cara 

ajar tradisional dengan mengajarkan  budaya dan adat-istiadat yang 

dilakukan di rumah.”
69

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pada masa awal-awal 

mereka menetap, belum mengenal yang namanya pendidikan formal seperti 

sekolah. Maka dari itu mereka masih menerapkan metode ajar tradisional 

seperti mengajarkan tentang kebudayaan dan adat-istiadat mereka. 

7) Sistem Kepercayaan dan Agama 

Sistem kepercayaan pada masa menetap masih sama seperti pada masa 

bercocok tanam, yaitu suku Inde’ To Bunggu masih menganut agama Kristen 

dan masih tetap percaya kepada roh-roh dan makhluk halus. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Pak Panggo sebagai berikut; 

“Diwaktu menetap, kami sudah memiliki agama dan sampai sekarang, 

kami ada yang beragama Kristen dan ada juga yang beragama 

islam.”
70

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa masyarakat suku Inde’ To 

Bunggu pada masa menetap, sudah memiliki agama, yaitu agama kristen dan 

islam. 

Berdasarkan uraian diatas, terkait dengan proses peralihan mata 

pencaharian masyarakat suku Inde’ To Bunggu, yakni pada masa berburu dan 

meramu mata pencaharian mereka hanya memanfaatkan hasil hutan, mereka 

melakukan kegiatan berburu dan meramu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

sehari-hari, hal itu mereka lakukan pada tahun 1903-1967. Masyarakat suku Inde 

To Bunggu akan berpindah tempat ketika persediaan kebutuhan pokok yang 
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disediakan oleh alam yang mereka tempati sudah habis, maka mereka akan 

mencari tempat atau wilayah yang subur lainnya. 

Mata pencaharian masyarakat suku Inde’ To Bunggu pada masa bercocok 

tanam di tahun 1967-1991, sudah mulai megalami perubahan. Selain mereka 

melakukan kegiatan berburu dan meramu di hutan, mereka juga sudah mulai 

melakukan ativitas bercocok tanam seperti menanam umbi-umbian, jagung, 

kakao, dan padi. Awal mula masyarakat suku Inde’ To Bunggu menanam padi 

karena terdapat kisah dibalik hal itu, sebagaimana hasil wawancara dengan Pak 

Panggo, sebagai berikut: 

“Jadi kalau mengenai sejarah padi, dulunya itu orang tua kami lihat 

burung pipit yang bawa itu setiap pagi. Orang tua kami penasaran, dia 

bilang, apa yang dibawa sama burung pipit itu setiap pagi sekitar jam 

6 dia makan itu, tiba-tiba orang tua pergi ambil sisa burung pipit itu. 

Nah pagi keberapa kalinya, orang tua sudah tunggu burung itu, subuh-

subuh orang tua sudah keluar didepan rumah duduk sambil kunyah 

sirih untuk ba jaga itu burung, jadi pada waktu itu sudah mw pagi, 

orang tua lihat burung itu datang di tempat dia bisanya hinggap.  

Lebih lanjut Pak Panggo mengatakan bahwa: 

“Akhirnya jatuh itu tanaman yang dibawa oleh burung pipit itu, nah 

pergilah orang tua ba ambil itu tanaman. Begitu dilihat, orang tua 

bilang wah bagus kayaknya ini, kemudian orang tua tanam itu bibit, 

pada saat itu belum di tau namanya apa, tapi kalau sekarang kita sebut 

itu padi. Setelah ditanam dan tumbuh kemudian ditunggu sampai buah 

nya keluar, setelah buahnya keluar, orang tua ambil itu, lalu mereka 

tumbuk dan dimasak. Setelah dimakan orang tua bilang, wah enak ini, 

setelah dirasakan enak, orang tua langsung membibit tanaman itu. 

Pada saat itu, tumbuhan itulah yang menjadi hal yang luar biasa 

menurut mereka.”
71

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, pada masa bercocok tanam 

masyarakat suku Inde’ To Bunggu sudah mengalami perkembangan di wilayah 

aktivitas pertanian. Perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya penemuan-

penemuan baru yang ditemukan oleh kelompok suku Inde’ To Bunggu, kemudian 

mereka menjadikan hal itu sebagai bahan eksperimen untuk mengetahui apakah 

hal tersebut bisa bermanfaat bagi kehidupan atau sebaliknya. 
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Sedangkan pada masa menetap di tahun 1991 tepatnya di Desa Pakawa, 

hal tersebut merupakan titik awal perkembangan kehidupan mereka untuk 

mencapai suatu kemajuan, dengan hidup menetap, akal pikiran mereka mulai 

berkembang dan mengerti akan perubahan hidup yang terjadi. Perubahan sosial 

terjadi karena adanya keinginan dari mansuia itu sendiri untuk memiliki 

kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Yahya, 

sebagai berikut; 

“Mulai tahun 1991-2000, etnis lain mulai berdatangan ke Desa 

Pakawa, yaitu etnis mandar dari Majene. Aslinya etnis kami itu 

senang dengan perubahan-perubahan atau mencoba hal-hal baru, kami 

pada waktu itu, mengamati etnis mandar, adapun yang kami amati dari 

mereka itu cara bercocok tanam dengan baik, dimulai dari 

pembersihan lahan, penanaman hingga panen. Kami melakukan itu 

karena pada saat itu persediaan makana kami sudah menipis, jadi kami 

mengamati mereka karena kami lihat mereka tidak pernah kekurangan 

kebutuhan pokok. Cara lain yang kami lakukan itu, kami mengamati 

juga etnis bugis yang berjualan di pasar Bambalamotu. Kamipun terus 

mengamati mereka dan pelajari itu aktivitas mereka setiap hari, mulai 

dari cara mereka bercocok tanam dan jual beli. Semenjak itu kami 

mulai berpikir untuk menjual hasil panen kami di pasar 

Bambalamotu.”
72

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, perubahan yang terjadi 

karena masayarakat suku Inde’ To Bunggu merasa tidak puas lagi terhadap 

kehidupannya yang lama, hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa sarana 

penghidupan yang lama dianggap tidak memadai lagi untuk memenuhi kehidupan 

yang baru, maka dari itu kelompok suku Inde’ To Bunggu mencoba mengamati 

dan memahami kehidupan dari etnis lainnya. 

Umumnya masyarakat selalu mengalami perubahan, tidak ada masyarakat 

yang tidak mengalami perubahan, masuknya proses modernisasi dan semakin 

bertambahnya pengetahuan masyarakat, termasuk perubahan atau peralihan dalam 

hal mata pencaharian. Perubahan mata pencaharian merupakan suatu pola adaptasi 

dan pola perubahan pekerjaan. Pola adaptasi terjadi apabila masyarakat merasa 

hasil dari pekerjaan yang selama ini digeluti menurun, pada akhirnya masyarakat 
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melakukan perpindahan mata pencaharian yang menurut mereka bisa memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

Pekerjaan pokok yang dilakukan oleh masyarakat suku Inde’ To Bunggu 

pada masa lampau yakni lebih cendrung ke bercocok tanam dengan 

memanfaatkan hutan sebagai ladang pertaniannya. Namun kini, mata pencaharian 

masyarakat suku Inde’ To Bunggu beralih ke perkebunan kelapa sawit. Kondisi 

sosial tersebut terjadi akibat adanya penyimpanan lahan yang disebabkan oleh alih 

fungsi tanah lahan ke HGU (hak guna usaha) industri perkebunan kelapa sawit, 

sehingga menyebabkan sektor pertanian tidak dapat menciptakan hasil yang 

maksimal. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Markus, sebagai berikut; 

“Jadi pada awalnya itu, tahun 1991, kami sudah mulai menetap, 

karena disitu juga sudah banyak teman-teman dari suku lain yang 

masuk dan kami liat mereka bisa hidup dengan cara menetap tanpa 

berpindah-pindah setiap tahun. Dari situlah kami liat cara hidup 

mereka dan itu yang kami  lakukan pada saat itu. Alasan lainnya kami 

sudah tidak bisa pindah lagi karena, kami sudah dihimpit oleh tanah 

transmigrasi yang diadakan oleh pemerintah, dan kemudian kami juga 

dihimpit oleh perusahan sawit yang masuk pada waktu itu. Jadi 

bahkan ada orang kami yang tidak punya kebun, karena mau diambil 

alih oleh perusahaan. Tapi biarlah mau di apa juga , kami tidak mau 

bermasalah juga, biar kami sesama manusia bisa sama-sama hidup, 

biarlah kami tidak punya kebun yang penting kami masih bisa hidup 

antara sesama. Makanya kalau dilihat rumah kami itu tidak ada yang 

mewah, kami punya belas kasihan yang banyak antar sesama, asalkan 

kami jangan ikut ta salah.
73

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, seiring berjalannya waktu 

terjadilah peralihan mata pencaharian karena, terkikisnya lahan yang dapat 

digunakan sebagai tempat untuk bertani dan lahan tersebut dijadikan sebagai 

perkebunan sawit dan sebagian hutan dijadikan sebagai hutan lindung. 

Kabupaten Pasangkayu adalah salah satu kabupaten yang ada di wilayah 

Sulawesi barat yang menjadikan sawit sebagai ikon daerah. Kabupaten 

Pasangkayu berbatasan dengan wilayah Sulawesi Tengah. Perkebunan kelapa 

sawit tumbuh di dataran rendah hingga ke pegunungan Pasangkayu. Sebelum 

masuknya sawit, hutan Pasangkayu sudah ditempati oleh masyarakat suku Inde’ 

To Bunggu. Kebiasaan nomaden yang membuat daerah yang dikuasai kelompok 
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Inde’ To Bunggu amat luas. Meski luas, mereka urung menerapkan kekuasaan 

sentralistik karena mereka mempercayai bahwa tetua adat yang memegang 

kendali dan mengurus penjatahan tanah adat yang akan mereka garap. Kelompok 

suku Inde’ To Bunggu tidak asal-asalan dalam menggarap tanah, urusan tanah 

sangat diawasi ketat oleh hukum adat. Ketika ada salah seorang dari mereka yang 

mencoba ambil tanah yang bertuan, maka orang itu akan dikenakan denda (Givo) 

yang ditentukan secara hukum adat. 

Sampai pada saat ini, setelah masuknya perusahan sawit yang kemudian 

menyasar hutan tempat masyarakat suku Inde’ To Bunggu, hal demikian yang 

menyebabkan kawasan yang ditempati oleh masyarakat suku Inde’ To Bunggu 

perlahan diambil oleh perusahaan. Demikian juga dengan ladang yang selama ini 

mereka gunakan untuk bercocok tanam, juga ikut tersedot oleh HGU (hak guna 

usaha) dan dijadikan sebagai hutan lindung. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Pak Jaya, sebagai berikut: 

“Perusahaan waktu itu masuk dengan bala Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia (ABRI), sehingga di bawah ancaman senjata, 

kami berlari ketakutan. Bukan kami tidak mau melawan saat itu, tapi 

kami pada saat itu hanya menggunakan pedang, sumpit, tombak, dan 

kepalan tangan, tak ada guna melawan selongsong peluru tajam. Kita 

ini, kalau lihat senjata pada waktu itu kami sudah takut, apalagi dulu 

kita belum tau pakai bahasa Indonesia, jadi biar kita bilang apa, 

mereka mana tahu bahasa kami. Dulu juga kami sempat untuk  

melawan meminta kembali tanah kami, tapi perusahaan mengatakan 

pada kami, mana surat-surat mu?, sementara kami tidak punya.”
74

 

Hal serupa juga dikatakan oleh salah satu informan bernama Pak Markus 

“Waktu itu tahun 1993 sempat kami kira sudah aman, jadi kami coba 

untuk kembali dan bangun pemukiman lagi di Desa Pakawa dan 

beberapa tahun kemudian kehidupan kami berangsur pulih. Kami 

mulai menanam kembali tanaman yang menurut kami waktu itu 

komoditi yang laris di lahan yang masih produktif. Hingga beberapa 

tahun kemudian, konflik tanah kembali lagi-lagi melibatkan ABRI 

sehingga kebun milik warga dirampas. Mereka tiba-tiba datang tebang 

coklat punya kami, begitupun dengan padi kami. Semua diambil oleh 

HGU (hak guna usaha). Kami bukan tak melawan, saat itu kami 

berkumpul dan melakukan sejumlah protes dan meminta ganti rugi 

material yang disebabkan oleh dampak kebun sawit ke pemerintah 
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kabupaten dan begitu juga ke perusahaan. Berbagai usaha telah kami 

lakukan untuk mempertahankan tanah adat kami.”
75

 

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa, hal itulah yang menyebabkan 

terhimpitnya masyarakat suku Inde’ To Bunggu dalam melakukan aktivitas pada 

sektor pertanian, sehingga mengharuskan mereka untuk kerja pada sektor 

perkebunan kelapa sawit tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak jaya, 

sebagai berikut; 

“Jadi, dari proses masuknya perusahaan sawit, disitulah mulai lahan-

lahan kami yang dulunya kami gunakan  untuk bercocok tanam, dan 

sekarang lahan-lahan tersebut dipakai dan dialih fungsikan ke 

perkebunan sawit, maka wadah mata pencaharian kami pada waktu itu 

sudah bisa dibilang tidak ada.  

Lebih lanjut Pak Jaya mengatakan bahwa: 

“Jadi kami sekarang hanya makan gaji di kebunnya orang, kami panen 

sawitnya orang bali, kadang juga kita pergi gali batu gunung sebagai 

tambah-tambah penghasilan biaya hidup. Adapun sekarang dari orang 

kami yang masuk kerja di perusahaan dan itupun mereka juga sebagai 

pemanen sawit, artinya mereka disana ditempatkan pada pekerjaan 

lapangan. Tapi itu hanya sedikit saja yang kerja di perusahaan, 

selebihnya kami disini makan gaji. Adapun kami dikasih oleh 

perusahaan, itupun kami dijadikan sebagai mitra yang mana kami 

harus memenuhi target. Jadi antara tahun 1998 atau 2000 an itu, kami 

waktu itu sudah betul-betul menetap tanpa adanya gangguan-

gangguan seperti sebelumnya, kami disitu sudah mempunyai lokasi 

tersendiri yang mana suku Bunggu terbagi dalam beberapa wilayah di 

Kabupaten Pasangkayu. Hingga saat ini hampir semua masyarakat 

suku Bunggu sudah bekerja di perkebunan sawit untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya.”
76

 

Hal serupa juga di ungkapkan oleh salah satu informan yang bernama Pak 

Panggo, sebagai berikut; 

“Saat ini saya sendiri sudah berkebun sawit, dan kalau kita mau ambil 

perbandingan kehidupan dulu dengan sekarang, ada juga manfaatnya 

kami bekerja di kebun perusahaan sawit. Kehidupan kami jadi lebih 

baik. Saya sendiri selama saya bekerja di kebun sawit, saya sudah bisa 

membeli kendaraan seperti motor, mobil pick up dan truk. Kendaraan 

itu saya beli untuk mengangkut hasil sawit untuk di jual ke pabrik 

kelapa sawit. Jadi bukan hanya saya saja yang sekarang bekerja di 
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kebun sawit, tapi sudah banyak masyarakat suku Bunggu lainnya yang 

mengandalkan kehidupannya dari berkebun sawit. Bahkan ada 

sebagian orang Bunggu yang sudah tergabung dalam kelompok tani 

mitra binaan perusahaan sawit, dan mereka sudah banyak yang 

memiliki kendaraan sendiri.”
77

 

Berdasarkan uraian tersebut bahwa seiring berjalannya waktu antara tahun 

1998-2000 an, akhirnya masyarakat suku Inde’ To Bunggu telah memiliki wilayah 

hunian sendiri, yang terbagi dalam 10 Dusun yang ada di Desa Pakawa, yaitu 

Dusun Moi Hijra, Dusun Tangnga-Tangnga, Dusun Bamba Apu, Dusun Kumu, 

Dusun Lala, Dusun Putih Mata, Dusun Salu Apu, Dusun Siwata, Dusun Waisuba 

dan Dusun Waituke. Suku Inde’ To Bunggu juga tersebar ke daerah lain yaitu 

Desa Bambara, Desa Gunung Sari, Desa sarjo, Desa Polewali, Desa Martajaya 

dan Desa Ngovi. Khsusnya tempat tinggal suku Inde’ To Bunggu yang ada di 

Desa Pakawa berada di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sawit, 

sehingga saat ini semua masyarakat suku Inde’ To Bunggu, bekerja sebagai petani 

sawit dan telah mendapat bantuan dari perusahaan perkebunan kelapa sawit 

melalui kemitraan program Income Generating Activity (IGA) sehingga saat ini 

kelompok suku Inde’ To Bunggu menjadikan pekerjaan tersebut sebagai mata 

pencaharian utama mereka. 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

peralihan mata pencaharian suku Inde’ To Bunggu antara lain sebagai berikut; 

a. Keinginan untuk Meningkatkan Taraf Hidup 

Masyarakat suku Inde’ To Bunggu memang lebih cendrung mencoba hal-

hal yang baru mereka temui. Mereka akan terus bereksperimen dengan hal-hal 

yang menurut mereka bermanfaat pada kehidupan mereka, apabila mereka 

mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya, mereka akan terus 

mengembangkan hal tersebut sehingga menjadikannya sebagai aktivitas sehari-

hari. 

b. Ekpansi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit 

Terjadinya ekspansi lahan besar-besaran oleh industri kelapa sawit di 

wilayah hunian masyarakat suku Inde’ To Bunggu, yang mengakibatkan adanya 
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perampasan ruang hidup terhadap kelompok suku Inde’ To Bunggu. Akibat dari 

ekspansi tersebut, lahan yang dulunya digunakan untuk bercocok tanam, kini telah 

menjadi Hak Guna Usaha (HGU) dari industri kelapa sawit yang masuk. Sehingga 

pada saat ini, masyarakat memilih untuk bekerja sebagai petani kelapa sawit 

karena, tidak ada mata pencaharian utama selain bekerja di perkebunan kelapa 

sawit. 

c. Perbandingan Hasil Pendapatan 

Masyarakat suku Inde’ To Bunggu merasa bahwa, mata pencaharian 

sebelumnya kurang menjamin akan kehidupannya sehari-hari. Mereka sering 

mengalami kekurangan bahan pangan karena mereka belum mengerti cara 

mengolah lahan dan bercocok tanam yang benar pada waktu itu. Akhirnya, 

mereka merasa  bahwa pendapatan di sektor pertanian sudah menurun sehingga 

kelompok suku Inde’ To Bunggu beralih mata pencaharian menjadi pekerja di 

industri perkebunan kelapa sawit. 

C. Dampak Sosial Ekonomi dan Ekologi dari Proses Peralihan Mata 

Pencaharian Terhadap Kehidupan Masyarakat  Suku Inde’ To Bunggu 

Dampak sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pemenuhan kebutuhan masyarakat antara lain sandang, pangan, papan.
78

 

Sedangkan dampak ekologi merupakan  pengaruh, akibat atau imbas yang terjadi 

pada alam yang disebabkan oleh satu atau kelompok orang yang melakukan 

aktivitas merusak alam. Akibat dari hal tersebut menimbulkan kerusakan yang 

dialami oleh lingkungan, ekosistem, tumbuhan, ekosistem hewan, pencemaran air 

dan udara. Eksploitasi sumber daya alam demi pemenuhan hasrat hidup manusia 

telah menimbulkan dampak buruk berupa kerusakan ekologi.
79

 

Salah satu penyebab besar terjadinya peralihan mata pencaharian 

masyarakat suku Inde’ To Bunggu adalah adanya industri perkebunan kelapa 

sawit yang melakukan ekspansi lahan secara besar-besaran, sehingga 

mengakibatkan hilangnya wilayah suku Inde’ To Bunggu yang selama ini mereka 
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gunakan untuk bercocok tanam. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak 

Markus, sebagai berikut; 

“Jadi pada saat masuk itu perusahaan di wilayah kami, mereka mau 

mengambil alih wilayah kami untuk pembukaan lahan dan mau 

ditanami kelapa sawit, tentu kami kaget waktu itu apalagi kami belum 

tau apa-apa tentang perusahaan dan tanaman kelapa sawit itu 

bagaimana. Begitupun dengan efeknya ke depan, tapi yang jelas pada 

waktu itu kami hanya berpikir kenapa wilayah kami mau diambil. 

Kami yang belum tau apa-apa jelas kami jengkel dengan itu, karena 

mereka mau ambil kita punya wilayah yang biasanya kami gunakan 

untuk bercocok tanam. Sedangkan kami waktu itu, sumber 

pencaharian kami di situ.”
80

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, akibat dari masuknya 

industri kelapa sawit membatasi masyarakat suku Inde’ To Bunggu dalam 

meneruskan dan memelihara anugrah alam yang selama ini yang menjadi alat dan 

faktor sumber mata pencaharian, sandang, pangan dan papan mereka.  

Industri kelapa sawit merupakan perusahaan yang bergerak di sektor 

perkebunan kelapa sawit. Kenyataannya, perusahaan ini beroperasi sejak tahun 

1991 dan telah mengusahakan proyek perkebunan kelapa sawit dengan luas Hak 

Guna Usaha (HGU) mencapai 9.319 hektare yang berlokasikan di Desa Pakawa, 

Kecamatan Pasangkayu. Aktivitas perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa 

sawit yang pada gilirannya akan berhubungan dengan kehidupan masyarakat di 

beberapa desa di lingkungan perkebunan serta kehidupan ekosistem lainnya. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti melihat adanya dampak positif sosial 

ekonomi dari masuknya industri perkebunan kelapa sawit yang membawa 

perubahan didalam kehidupan masyarakat suku Inde’ To Bunggu. Akan tetapi 

dibalik dampak pada sosial ekonomi, adanya perkebunan kelapa sawit juga 

membawa dampak negatif pada keberlanjutan ekosistem alam. 

1. Dampak Sosial Ekonomi  

Berdasarkan survei peneliti, dampak positif yang ditimbulkan oleh adanya 

perusahaan industri kelapa sawit bagi masyarakat Desa Pakawa, khususnya pada 

masyarakat suku Inde’ To Bunggu yaitu, membawa perubahan pada ekonomi 

masyarakat, mendapatkan lahan pekerjaan baru yang lebih baik dan menjamin 
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penghasilan apabila di bandingkan dengan pekerjaan sebelumnya. Sebagaimana 

hasil wawancara dengan Pak Yermia Gt, sebagai berikut; 

“Kalau kita mau bicara penghasilan, memang untuk saat ini semenjak 

kami kerja di perkebunan sawit, penghasilan kami jauh lebih baik dari 

pada pekerjaan sebelumnya. Dulukan kami hanya bertani, bercocok 

tanam. Ada yang kami biasa jual itupun tidak seberapa, kalau untuk 

sekedar makan, sekedar ubi pun bisa kami makan untuk hidup. Tapi 

kalau untuk penunjang kebutuhan hidup kedepannya itu, adalah tapi 

sangat tipis. Apalagi kalau kita lihat sekarang, jaman sudah beda dan 

mau tidak mau kami juga harus ikut arus.”
81

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu informan bernama Pak 

Markus, sebagai berikut: 

“Salah satu kesyukuran kami kerja di perkebunan sawit, kami disini 

sudah bisa membeli motor sendiri, akses jalan juga sudah bagus ke 

daerah kami, dan walaupun rumah kami seadanya beigini, tapi kalau 

soal biaya hidup, syukur sudah ada yang bisa kami pakai makan dan 

ada juga sebagian kecil yang kami bisa sisipkan.”
82

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa adanya 

keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat, khsusnya suku Inde’ To Bunggu 

semenjak bekerja pada perkebunan kelapa sawit. Dampak yang dirasakan oleh 

kelompok suku Inde’ To Bunggu adalah saat ini mereka merasa sudah mempunyai 

pekerjaan yang  lebih baik dan pendapatan yang meningkat untuk menunjang 

kehidupan kedepannya sehingga pada saat ini mereka sudah bisa membeli barang 

dan alat-alat keperluan sehari-hari seperti, membeli kendaraan, alat panen, 

perabotan rumah tangga dan keperluan lainnya. Dampak dari keuntungan itulah 

yang menjadikan semakin tingginya minat masyarakat didalam industri kelapa 

sawit. Namun diantara dampak positif yang di timbulkan oleh adanya industri 

perkebunan kelapa sawit, juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. 

2. Dampak Ekologi  

Akibat dari masuknya industri kelapa sawit, jika ditinjau dari aspek 

dampak ekologi yang disebabkan, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan 

oleh ekpansi lahan perkebunan kelapa sawit sebagai berikut; 
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a. Kerusakan Ekosistem 

Ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh industri perkebunan kelapa 

sawit telah menyebabkan penurunan luas area hutan karena terjadinya 

degradasi hutan, penebangan, dan deforestasi. Kehilangan hutan di wilayah 

tropis mengakibatkan peningkatan suhu yang tidak terkendali. 

b. Hilangnya Habitat 

Terjadinya ekspansi besar-besaran seringkali melibatkan perubahan 

lahan, seperti hutan yang beralih menjadi perkebunan kelapa sawit. Hutan 

sebelumnya merupakan habitat bagi beragam spesies hewan dan tumbuhan. 

Namun, ketika hutan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, hal tersebut 

yang mengakibatkan kehilangan habitat  dan dapat mengancam keberlanjutan 

ekosistem. 

c. Hilangnya Keanekaragaman Hayati 

Hilangnya keanekaragaman hayati dapat disebabkan oleh adanya 

aktivitas produksi massal kelapa sawit demi memenuhi permintaan pasar. 

Proses inilah yang seringkali mengabaikan habitat alami dan tidak lagi 

memberikan kesempatan untuk hidup serta berkembang biak. Berdasarkan hal 

demikian sehingga saat ini, semenjak masuknya industri yang mengubah hutan 

menjadi perkebunan kelapa sawit, membuat kelompok suku Inde’ To Bunggu 

tidak dapat lagi berburu hewan, seperti rusa (jonga), babi hutan (bafu) dan 

hewan-hewan lain yang dapat dikomsumsi. 

d. Penurunan Kualitas Air dan Tanah 

Kegiatan yang dilakukan oleh industri kelapa sawit tidak terlepas dari 

adanya proses tahap operasi dan produksi, yakni dalam pengadaan bibit, 

penanaman, dan pemeliharaan tanaman yang membutuhkan suplai pupuk 

berbahan kimia. Penggunaan bahan kimia seperti pestisida, hebisida, dan juga 

pupuk yang berbasis petroleum tanpa adanya aturan dalam pemakaiannya 

dapat menyebabkan tanah menjadi rusak, sehingga menimbulkan adanya 

pencemaran di perairan. Berdasarkan hal ini juga yang membuat kelompok 

suku Inde’ To Bunggu saat ini sudah tidak menjadikan aktifitas bertani sebagai 

mata pencaharian utama mereka, karena adanya perkebunan kelapa sawit yang 
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membuat tanaman-tanaman lain tidak lagi produktif akibat kerakusan kelapa 

sawit terhadap air dan pencemaran yang ditimbulkan. 

e. Polusi Udara  

Salah satu akibat buruk yang muncul dari keberadaan pabrik kelapa 

sawit adalah pemborosan fasilitas industri yang dapat mempengaruhi kesehatan 

lingkungan jalur produksi, seperti limbah, dan asap pabrik pengolahan. 

Begitupun dengan jalur-jalur kawasan perusahaan yang telah dibuat, sehingga 

pada proses pengoperasian kendaraan dan alat-alat perusahaan menghasilkan 

debu yang sangat banyak dan mengakibatkan terjadinya folusi udara. 

Berdasarkan dampak-dampak ekologi tersebut, seharusnya menjadikan hal 

tersebut sebagai bahan evaluasi sehingga kita bisa mengelola, meminimalisir dan 

tentunya diupayakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulannya. Sejak 

digalakkannya sektor perkebunan kelapa sawit, memang membawa peningkatan, 

contohnya pada ketersediaan lapangan pekerjaan, pergerakan ekonomi lebih 

cepat, peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih baik, serta pendapatan devisa 

negara juga bertambah. Industri kelapa sawit memang membawa peningkatan di 

beberapa aspek, akan tetapi dibalik adanya ekpansi lahan secara besar-besaran, hal 

demikian mengakibatkan adanya kerusakan ekologi yang terjadi seperti, 

kerusakan ekosistem yang mengakibatkan degradasi dan deforestasi, hilangnya 

habitat alami yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem, hilangya 

keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air dan tanah yang disebabkan oleh 

penggunaan bahan kimia secara berlebihan dan adanya polusi udara yang 

mengakibatkan udara menjadi tidak sehat. Sebagaimana hasil wawancara dengan 

Pak Aso M, sebagai berikut; 

“Kalau kita lihat dari segi keuntungan kami karena adanya perusahaan 

disini, masyarakat desa mempunyai penghasilan yang lebih jelas 

untuk menghidupi keluarga mereka, akses jalan juga jadi lebih bagus 

karena jalan milik perusahaan. Akan tetapi masuknya perusahaan juga 

mebawa efek negatif pada lingkungan, contoh polusi udara, disini 

saya selalu menghimbau kepada masyarakat desa untuk menggunakan 

masker setiap keluar, karena debunya disini sangat luar biasa, itu saja 

kalau kita keluar kekota pakai baju hitam, sampai di kota itu jadi 

warna coklat, apalagi kalau kita berpapasan dengan kendaraan 

angkutan buah debunya nya itu sangat tebal, bayangkan itu kalau itu 

yang kita hirup, bisa jadi sesak nafas ki. Adapun dampak lain yang 

ditimbulkan yaitu, hilangnya sifat alamiah dari alam, kan dulunya di 
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sini itu kawasan hutan yang mana masih banyak pohon-pohon besar, 

segala jenis tumbuhan masih ada, begitupun dengan hewan-hewan 

yang hidup di hutan. Setelah masuknya ini perusahaan, kemudian 

penebangan hutan terus dilakukan yang mengakibatkan segala bentuk 

makhluk hidup alami dari alam itu hilang.”
83 

 

 Hal serupa juga di ungkapkan oleh salah satu informan bernama Pak 

Yahya sebagai berikut; 

“Dulu kami menjadikan hutan sebagai sandaran hidup, karena segala 

bentuk aktivitas kami dulu dilakukan di hutan, mulai dari berburu 

hewan, dan menanam tanaman untuk kita jadikan makanan, sampai 

hutan itu kami jadikan sebagai tempat perlindungan. Tapi sekarang 

sudah tidak bisa lagi karena perusahaan sawit sudah masuk hingga 

hutan sudah dijadikan sebagai kebun sawit. Jadi bagaimana kami mau 

berburu hewan di hutan sedangkan hutan sudah tidak ada, begitupun 

dengan menanam umbi-umbian, sudah tidak bisa lagi karena ladang 

kami dulu sudah jadi perkebunan sawit sekarang.”
84

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, pada 

umumnya, dampak ekologi yang terjadi akibat adanya peralihan hutan ke lahan 

perkebunan kelapa sawit, mengakibatkan kerusakan pada ekosistem sehingga 

berdampak pada kehidupan manusia. Khususnya pada masyarakat suku Inde’ To 

Bunggu sangat merasakan dampak tersebut, karena pada saat ini kearifan lokal, 

tradisi, seni, dan nilai praktek kehidupan masyarakat suku Inde’ To Bunggu yang 

sangat bergantung pada hutan sudah tak lagi dilakukan. Sebagai mana yang 

diutarakan oleh salah satu informan bernama Pak Panggo, sebagai berikut; 

“Jadi tradisi kami dulu, setiap tahun kami adakan yang namanya pesta 

panen, karena kegiatan kami dulukan bercocok tanam bersama-sama, 

jadi kami juga punya waktu panen dari hasil tanaman kami. Nah pada 

saat waktu panen tiba, disitulah kami gelar pesta panen, dalam pesta 

panen tersebut kami lakukan upacara ritual dalam bentuk rasa bahagia 

dan terima kasih kami atas apa yang telah diberikan pada kami. Tapi 

kalau untuk sekarang, kami sudah tidak gelar yang namanya pesta 

panen, karena kami sudah tidak bercocok tanam seperti dulu lagi, 

kami sekarang kerja di perkebunan sawit, sawitkan tidak ada waktu 

panen tertentu. Kalau untuk sekarang kami hanya gelar pesta adat 

tahunan yang dilakukan secara bergilir.”
85
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Ada dua sumber utama dari kegiatan perkebunan kelapa sawit yang akan 

menyebabkan dampak pada kualitas udara. Sumber pertama adalah kegiatan 

pembukaan lahan dan pembangunan fasilitas serta sarana pendukung kegiatan ini 

akan berdampak kepada konsentrasi debu dan intensitas polusi. Sumber kedua 

adalah adanya kegiatan pada tahap kontruksi yang menimbulkan dampak pada 

tata guna lahan akan mengakibatkan terjadinya perubahan pembangunan lahan 

yang semula berupa hutan skunder berubah menjadi lahan perkebunan dan 

fasilitas serta sarana pendukung perkebunan. Adanya perusahaan perkebunan 

kelapa sawit akan merubah komponen biologis flora dan fauna hutan skunder 

yang berada di lokasi perkebunan mengakibatkan perubahan komposisi vegetasi 

dan satwa yang ada dalam hutan tersebut. 

Kegiatan perusahaan kelapa sawit yang menimbulkan dampak terhadap 

komponen parameter air sungai serta parit-parit adalah kegiatan operasional 

pemeliharaan tanaman kelapa sawit baik yang sudah menghasilkan maupun yang 

belum menghasilkan, kegiatan itu berupa pemupukan, pengendalian hama dan 

penyakit tanaman. Pengaruh bahan kimia akan berdampak pada kehidupan biota 

perairan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Aso M, sebagai berikut 

“Awal-awal kita dulu disini, kita memanfaatkan air sungai yang ada di 

belakang sana sebagai kebutuhan air kita sehari-hari. Kebetulan air 

sungai itu bersih, makanya kita pakai itu untuk mandi dan mencuci. 

Tapi sekarang semenjak masuk perusahaan sawit, dan itu berkembang 

terus berkembang, sehingga air di sungai menjadi sedikit. Kenapa bisa 

begitu, karena adanya sawit ini yang sangat rakus terhadap air. 

Kemudian penyebab lainnya adalah air di sungai juga sudah 

terkontaminasi dengan limbah perusahaan dan yang pastinya sudah 

tidak aman lagi kami gunakan. Akhirnya kebbanyakan dari kami 

disini membuat sumur bor, itupun harus dalam untuk mendapatkan air 

yang bersih.”
86

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, aktivitas industri kelapa sawit pada 

lokasi penelitian memberikan dampak pada air sungai yang awalnya digunakan 

masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci sekarang sudah 

tidak dapat digunakan lagi karena selain dari air sungai yang berkurang akibat 

kerakusan kelapa sawit, juga adanya kontaminasi dari air limbah industri pada 
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sungai, sehingga mengakibatkan air tidak sehat dan tumbuh-tumbuhan yang ada 

di sekitar perkebunan kelapa sawit menjadi tidak produktif. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas terkait dengan proses peralihan mata 

pencaharian bahwa pada awalnya masyarakat suku Inde’ To Bunggu sangat 

mengandalkan hidupnya pada hutan dengan melakukan aktifitas beburu dan 

meramu(1903-1967), serta bercocok tanam (1967-1991), yang dijadikan sebagai 

mata pencaharian hidup mereka. Aktifitas berburu, meramu dan bercocok tanam 

tersebut berlangsung lama. Setelah masukya industri perkebunan kelapa sawit di 

kawasan yang dihuni oleh kelompok suku Bunggu, yang kemudian mengambil 

alih hutan untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit, sehingga 

mengakibatkan kelompok suku Bunggu tidak dapat lagi melakukan aktifitas 

berburu, meramu dan bercocok tanam. Hal demikian yang membuat kelompok 

suku Bunggu beralih mata pencaharian ke perkebunan kelapa sawit. 

Kemudian terkait dengan dampak sosial ekonomi dan ekologi dari proses 

peralihan mata pencaharian menunjukkan bahwa masuknya industri perkebunan 

kelapa sawit  memberikan dampak positif pada sosial ekonomi masyarakat suku 

Inde’ To Bunggu seperti memberikan mereka pekerjaan yang lebih baik dan 

menjamin penghasilan yang mereka dapatkan untuk menunjang hidup kedepannya 

dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya, sehingga saat ini mereka sudah bisa 

membeli barang dan alat-alat keperluan mereka sehari-hari. Masuknya industri 

perkebunan kelapa sawit juga memberikan dampak negatif terhadap ekosistem 

alam seperti terjadinya degradasi hutan, pengundulan hutan dan deforestasi, 

hilangnya habitat, keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air dan tanah dan 

penyebabkan polusi udara. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Awalnya masyarakat suku Inde’ To Bunggu sangat mengandalkan hidupnya 

pada hutan dengan melakukan aktifitas beburu dan meramu(1903-1967), 

serta bercocok tanam (1967-1991), yang dijadikan sebagai mata pencaharian 

hidup mereka. Aktifitas berburu, meramu dan bercocok tanam tersebut 

berlangsung lama. Setelah masukya industri perkebunan kelapa sawit di 

kawasan yang dihuni oleh kelompok suku Bunggu, yang kemudian 

mengambil alih hutan untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa 

sawit, sehingga mengakibatkan kelompok suku Bunggu tidak dapat lagi 

melakukan aktifitas berburu, meramu dan bercocok tanam. Hal demikian 

yang membuat kelompok suku Bunggu beralih mata pencaharian ke 

perkebunan kelapa sawit. 

2. Masuknya industri perkebunan kelapa sawit  memberikan dampak positif 

pada sosial ekonomi masyarakat suku Bunggu seperti memberikan mereka 

pekerjaan yang lebih baik dan menjamin penghasilan yang mereka dapatkan 

untuk menunjang hidup kedepannya dibandingkan dengan pekerjaan 

sebelumnya, sehingga saat ini mereka sudah bisa membeli barang dan alat-

alat keperluan mereka sehari-hari. Masuknya industri perkebunan kelapa 

sawit juga memberikan dampak negatif terhadap ekosistem alam seperti 

terjadinya degradasi hutan, pengundulan hutan dan deforestasi, hilangnya 

habitat, keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air dan tanah serta 

polusi udara. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Implikasi penelitian ini berkontribusi terhadap suatu deskripsi atau potret 

peralihan mata pencaharian masyarakat suku Inde’ To Bunggu, akibat dari 

masuknya industri perkebunan kelapa sawit, yang memberikan dampak 

positif pada sosial ekonomi untuk perkembangan kehidupan masyarakat 
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suku Bunggu dan memberikan dampak negatif pada ekologi atau ekosistem 

alam. 

2. Kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan 

perusahaan industri agar lebih memperhatikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai 

historis masyarakat, ketika mereka akan dilibatkan dalam pembangunan, 

serta melakukan pengolahan, meminimalisir dan mengupayakan usaha 

untuk pencegahan serta penanggulangan dampak lingkungan, demi 

keberlangsungan ekosistem kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

DAFTAR PUSTAKA 

BUKU 

Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Cet. III; Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2007. 

As-Sa’adi, Syaikh Abd Al-Rahman Ibn Nashir, Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi 

Kalam Al-Mannan, Beirut: Dar Ibnu Hazm. 2003. 

Abdoellah, Oekan S, Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama. 2017. 

Faisal, Adaptasi Migran Bugis Terhadap Masyarakat Mandar di Kabupaten 

Mamuju, Makassar: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi 

Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Balai Kajian Sejarah 

dan Nilai Tradisional. 2004. 

Irwan, Zoer’ani Djamal, Prinsip-Prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem, 

Kounitas dan Lingkungan, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2003. 

Kementrian Agama RI. At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan 

Terjemahan Per Kata, Bekasi: 2021. 

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta, 2009. 

Martono, Nanang, Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, 

Postmodern dan Postkolonial, Jakarta: Grafindo Persada. 2012. 

Maknun, Djohar, Ekologi Populasi Komunitas Ekosistem Mewujudkan Kampus 

Hijau Asri, Islami dan Ilmiah, Cirebon: Nurjati Press. 2017. 

Mufid, Sofyan Anwar, Ekologi Manusia, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014. 

Mufid, Sofyan Anwar, Islam dan Ekologi Manusia, Bandung Nuansa. 2010. 

Narwoko, Dwi,  Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan, Jakarta: Kencana 

Prenada. 2007. 

Nuraedah. “Kebudayaan dan Perubahan Sosial Etnis Suku Inde’ To Bunggu,”. 

Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019. 

Saebani, Beni Ahmad, Pengantar Antropologi, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012. 



81 
 

 
 

Salim Agus, Ilmu Sosial Budaya Dasar, Makassar: UNM. 2012. 

Setiadi, Elly M Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta 

dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya, 

Jakarta: Kencana. 2011. 

Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 2013. 

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta. 2012. 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. Ke 8, 

Bandung: Alfabeta. 2009. 

Suyato, Bagong dan Sutina, Metode Penelitian Sosial, Cet. VI, Jakarta: Kencana. 

2011. 

Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Citapustaka 

Media. 2012. 

SKRIPSI 

Arifin, Denar Septian, “Dampak Peralihan Mata Pencaharian Terhadap 

Mobilitas Sosial”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2017. 

Barus, Reny Widya, “Pola Mata Pencaharian Hidup Suku Anak Dalam di Taman 

Nasional Bukit Dua Belas Provinsi Jambi”, Skripsi Universitas Negeri 

Medan, 2013 

Febrianti, Eva Puspita, “Perubahan Mata Pencaharian Generasi Muda Di Desa 

Girirejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang”, Skripsi Universitas 

Negeri Semarang, 2017. 

Nurhasana, Indar Desi, “Perubahan Sistem Mata Pencaharian Perempuan Suku 

Duano Di Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi”, Skripsi 

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020. 

Rampean, Nur Hamida Hawir. “Pengembangan Materi Ajar Keragaman Suku 

Bangsa Indonesia Berorientasi Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan Pada 

Siswa Kelas IV SDN 100 Singgasari Kabupaten Luwu”. Skrpsi. Palopo: 

IAIN Palopo. 2021. 

 

 



82 
 

 
 

JURNAL 

Arif, Ismunandar, “Dinamika Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Transformasi 

Sosial Masyarakat”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Vol: 3 No. 2, Desember 

2020. 

Dewi, Ernita, Transformasi Sosial dan Nilai Agama, Jurnal Ilmu-Ilmu 

UshuluddinVol: 14 No. 1, Juni 2012. 

Kristiawan, Nana, Pola Adaptasi Ekologi Budaya Tiga Komunitas Di Jambi,  

Jurnal Antropogi,  Vol: 3 No. 2, 2017. 

Kristiawan, Nana, Pola Adaptasi Ekologi Budaya Tiga Komunitas Di Jambi, 

Jurnal Antropogi,  Vol: 3 No. 2, 2017. 

Musthafa, Ahmad Irfan DKK. Penyuluhan dan Pengenalan Mata Pencaharian 

Tradisional Asli Suku Dayak di Desa Tumbang Liting Kalimantan Tengah, 

Jurnal Sosiologi Nusantara Vol: 1 No. 2, 2019. 

Parli, Wilfridus dkk, Makna Compang Dalam Perspektif Masyarakat Suku Watu 

Baru Di Desa Watu Baru Kecamatan Macang Pacar Kabupaten 

Manggarai Barat, SosioReligius vol.4 No. 2, 2019. 

U. Hanifah, Transformasi Sosial Masyarakat Samin Di Bojonegoro, Analisis 

Perubahan Sosial Dalam Pembagian Kerja dan Solidaritas Sosial Emile 

Durkheim, Jurnal Sosiologi Agama Vol: 13 No. 1, Mei 2019. 

Zaeny, A. Transformasi Sosial dan Gerakan Islam Di Indonesia, Jurnal 

Pengembangan Masyarakat Islam Vol: 2 No. 1, Januari 2005 

ARTIKEL 

http://id.shvoong.com/sosial-sciences/sociology/2207240, pengertian,transformasi 

/, (18 Mei 2023). 

Ikha, Pengertian Etnis, Ras, dan Negara, serta Budaya. 

http//Ikhagazza.Blogspot.com/2012/12-pengertian-etnis-negara-dan 

budaya . (7 Desember2022). 

Mawan Agus dalam Nuraedah, “Orang Bunggu Perjuangkan Wilayah Adat 

Mereka”, https://www.mongabay.co.id/2019/10/29/orang-bunggu-

perjuangkan-wilayah-adat-mereka/. 

SuaraMerdeka.com, kerusakan, ekologi, dan krisis, kesalehan, sosial, 

www.suaramerdeka.com Di akses tanggal 10 September 2023. 

 

 

http://id.shvoong.com/sosial-sciences/sociology/2207240,%20pengertian,transformasi%20/
http://id.shvoong.com/sosial-sciences/sociology/2207240,%20pengertian,transformasi%20/
https://www.mongabay.co.id/2019/10/29/orang-bunggu-perjuangkan-wilayah-adat-mereka/
https://www.mongabay.co.id/2019/10/29/orang-bunggu-perjuangkan-wilayah-adat-mereka/
http://www.suaramerdeka.com/


 
 

 
 

 

 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 
 

 

 



 
 

 
 

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN 

Dokumentasi bersama Pak Aso M selaku Kepala Desa Pakawa 

Wawancara bersama Pak Panggo selaku Kepala suku Inde’ To Bunggu 



 
 

 
 

 

Dokumentasi bersama Pak Panggo  

Dokumentasi bersama Pak Yahya selaku Tokoh Masyarakat 



 
 

 
 

Wawancara bersama Pak Markus selaku Masyarakat 

Dokumentasi bersama Pak Markus 

 



 
 

 
 

 

 

Dokumentasi bersama Pak Yermia Gt selaku masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi bersama Pak Jaya B selaku Tokoh Masyarakat 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama Ibu Yodu selaku masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Rumah Adat Bantaya 

 



 
 

 
 

Dokumentasi Rumah Adat Bantaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi salah satu benda adat suku Inde’ To Bunggu  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi baju adat suku Inde’ To Bunggu 

  



 
 

 
 

DATA INFORMAN 

No Nama Status/Pekerjaan 

1 Aso M. Kepala Desa 

2 Panggo B. Kepala Suku 

3 Jaya B. Tokoh Masyarakat 

4 Markus  Masyarakat 

5 Yermia GT Masyarakat 

6 Yahya  Tokoh Masyarakat  

7 Yodu Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 RIWAYAT HIDUP 

M. Sabri Nur Ihsan, lahir di Pajjia, Desa Pakkasalo, 

pada tanggal 06 Januari 2001, anak terakhir dari 5 

bersaudara dari pasangan suami istri Tajuddin Pabbi 

dan St. Rahmah. Pendidikan formal penulis lalui di 

SD Inpres 012 Bajawali, tamat pada tahun 2013, 

melanjutkan pendidikan di MTS Al-Bana Asing 

Hamzanwadi NW tamat pada tahun 2016, kemudian 

melanjutkan pendidikan di MA Al-Bana Asing 

Hamzanwadi NW dengan jurusan IPS tamat pada 

tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam 

Negeri (UIN) Alauddin Makassar, mengambil jurusan Sosisologi Agama Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat. 

 


