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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Transliterasi adalah pengalihurufan dari abjad yang satu ke abjad yang 

lainnya, yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah 

penyalinan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya. Daftar huruf bahasa Arab 

dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:q 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

Ba 

 

B 

 

Be 

 
 ت

 

Ta 

 

T 

 

Te 

 
 ث

 

Sa 

 

ṡ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

Jim J 

 

Je 

 ح 

 

Ha 

 

ḥ 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ 

 

Kha 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 د 

 

Dal 

 

D 

 

De 

 ذ 

 

Zal 

 

Ż 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 

 

Ra 

 

R 

 

Er 

 ز 

 

Zai 

 

Z 

 

Zet 

 س 

 

Sin 

 

S 

 

Es 

 ش 

 

Syin 

 

Sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

Sad 

 

Ṣ 

 

es (dengan titik di bawah) 

 ض 

 

Dad 

 

ḍ 

 

de (dengan titik di bawah) 

 ط 

 

Ta 

 

ṭ 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ 

 

Za 

 

ẓ 

 

zet (dengan titik di bawah) 
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 ع

 

Ain 

 

„ 

 

apostrof terbalik 

 غ 

 

Gain 

 

G 

 

Ge 

 ف 

 

Fa 

 

F 

 

Ef 

 ق 

 

Qaf 

 

Q 

 

Qi 

 ك 

 

Kaf 

 

K 

 

Ka 

 ل 

 

Lam 

 

L 

 

El 

 م 

 

Mim 

 

M 

 

Em 

 ن 

 

Nun 

 

N 

 

En 

 و 

 

Wau 

 

W 

 

We 

 هـ 

 

Ha 

 

H 

 

Ha 

 
 ء

 

Hamzah 

 

‟ 

 

Apostrof 

 
 ى

 

Ya 

 

Y 

 

Ye 

 
 

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(„). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  

 Fatha  A A  اَ 

 Kasrah  I I اَ 

 Dammah  U U اَ 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama 

 Fatha dan ya Ai a dan i ـىَْ 

 Fatha dan wa Au a dan u ـوَْ 

3.  Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

huruf 

Nama Huruf dan 

 Tanda 

Nama 

ىْ|ْ...َْْاْ...َْْ  Fatha dan Alif atau ya Ā a dan garis diatas 

  Kasrah dan ya  Ī i dan garis diatas ـى

 Dammah dan wau Ū u dan garis diatas ـوُ
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4. Ta Marbutah  

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua yaitu: tamarbutah yang hidup atau 

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

tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

kalau pada kata yang terakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata yang 

mengunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu berpisah, maka 

tamarbutah itu ditransliterasikan dengan [h].  

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasyidid (  ّ ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonang ganda) yang beri syaddah. Jika huruf ي bertasydid 

di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah  (ي) maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).  

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf צ (alif 

lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandangg ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya  berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia  

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata. Istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian perbendaharaan bahasa Indonesia atau 

sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. 

9. Lafzal al-jalalah () 

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

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

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

ditransliterasikan dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan arab mengenal huruf kapital (alif caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang pengunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (seorang, 

tempat bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
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pada awal kalimat, maka huruf (AL-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt  = subbahanahu wa ta‟ala 

saw   = sallahu a‟laihi wa sallam 

a.s  = „alaihi al-salam 

H  = Hijrah  

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi  

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

W  = Wafat tahun  

Qs…/…:4 = Qs An-Nisa/4:32 atau QS A<t‟Tubah>n/9:71 

HR  = Hadist Riwayat 

UURI  = Undang-Undang Republik Indonesia 

h.  = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama  : M.Ilham B 

Nim  : 30400116039 

Judul Skripsi : Relasi Kuasa Dalam Industri Kelapa Sawit  

    (Studi Kasus Desa Kambunong Kabupaten  Mamuju Tengah) 

 Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif dengan judul Relasi Kuasa 

Dalam Industri Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Kambunong Kabupaten 

Mamuju Tengah), dengan mengemukakan tiga rumusan masalah yang Pertama  

bagaimana sistem pengelolaan industri perkebunan kelapa sawit di Desa 

Kambunong Kabupaten Mamuju Tengah. Kedua bagaimana pola pemasaran atau 

distribusi buah kelapa sawit di Desa Kambunong Kabupaten Mamuju Tengah dan 

yang Ketiga bagaimana hubungan saling mendominasi antara petani, pengepul 

dan pihak perusahaan di Desa Kambunong Kabupaten Mamuju Tengah.  

  Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berarti penulis 

melakukan penelitian secara langsung di Desa Kambunong Kabupaten Mamuju 

Tengah dengan mengunakan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan 

adalah sumber data primer yaitu informasi yang bersumber dari suatu pengamatan 

langsung di lokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara langsung 

dengan sejumlah informan yang telah ditentukan. Sedangkan data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari kepustakaan untuk melengkapi data-data primer seperti 

buku, jurnal, skripsi sebelumnya dan lain-lain. Metode pengumpulan data dengan 

cara observasi, wawancara, dokumentasi dan informan. Instrument penelitian 

berupa alat tulis menulis, kamera dana alat perekam suara seperti handphone. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, 

display data, pengambilan keputusan dan verifikasi data.  

Hasil ini penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan industri 

Perkebunan kelapa sawit di Desa Kambunong Kabupaten Mamuju Tengah 

dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan mengunakan tenaga sendiri atau 

mengunakan jasa para pekerja. Kedua sistem distribusi buah kelapa sawit ada lima 

bentuk yaitu petani-kepercayaan-pengepul-suplayer dan perusahaan, petani-

Pengepul-suplayer dan perusahaan, petani-suplayer dan perusahaan, petani-sewa 

mobil-suplayer dan perusahaan. Ketiga sebelum para petani mengambil kredit 

bank melalui para pengepul petani memiliki kuasa penuh dalam proses distribusi, 

setelah itu pengambilan kredit bank maka pengepul yang memiliki kuasa penuh 

terhadap petani dan para pengepul memiliki kuasa penuh dengan suplayer sebagai 

agen dari perusahaan hal ini karena tidak ada kontrak kerja. 

 

Kata Kunci:  Relasi Kuasa, Masyarakat Dan Industry Kelapa Sawit 

 



 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara agraris hal ini disebabkan karena sebagian 

besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Pada tahun 2017 Badan 

Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk indonesia yang bekerja pada sektor 

pertanian berjumlah 39,68 juta orang atau 31,86% dari jumlah penduduk 

indonesia. Hasil-hasil pertanian di Indonesia diantaranya adalah kelapa sawit, 

cengkeh, kakao, kopi, merica, karet dan lain-lain. 

Salah satu industri unggulan indonesia pada sektor perkebunan adalah 

kelapa sawit, dalam bahasa latin disebut Elaeis yang tingginya bisa mencapai 

dua puluh empat meter dan mulai berproduksi pada umur sekitar tiga tahun. 

Sebagai tanaman industri, kelapa sawit menghasilkan dua jenis minyak  yaitu 

CPO (Crude palm oil) dari bagian mesokaprium dan PKO (Palm kernel oil) dari 

bagian indospem yang secara komersial diekstrak secara terpisah.
1
 Minyak dari 

hasil olahan buah kelapa sawit dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan 

nasional dan kebutuhan dunia, yang diekspor kebeberapa negara seperti .  

Kelapa sawit sebagai tanaman asli yang berasal dari afrika barat, masuk ke 

indonesia pada tahun 1418 pada masa pemerintahan hindia belanda yang pada 

awalnya ditanam di kebun raya bogor. Pada tahun 1911 kelapa sawit mulai 

diusahakan dan dibudidayakan secara komersial oleh seorang 

                                                           

1
Yan Yausi dkk,  Kelapa Sawit  (Cet. I; Jakarta: Penebar Swadaya, 2012),  h. 44.  



2 
 

 
 

berkewarganegaraan belgia, Adrien Hallet.
2

  Perkebunan kelapa sawit di 

Indonesia untuk pertama kalinya berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan 

Aceh dengan luas areal perkebunan mencapai 5.123 ha kemudian menyebar 

kebeberapa wilayah di Indonesia yaitu riau, sumatera utara, sumatera selatan, 

kalimantan barat, kalimantan tengah, kalimantan timur, sulawesi barat, sulawesi 

selatan dan sulawesi tenggara. 

Berdasarkan Data Pusat Statistik (BPS) Desember 2019, luas perkebunan 

kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,32 juta hektar. Rinciannya, perkebunan 

besar 8,51 juta hektar dengan produksi kelapa sawit 26,57 juta ton. Perkebunan 

kelapa sawit rakyat seluas 5,81 juta hektar dengan produksi sebesar 13,99 juta 

ton.  

Provinsi Sulawesi Barat sebagai penghasil kelapa sawit dibagian timur 

Indonesia dengan luas 80,543 hektar dengan produksi sebesar 261.801 ton pada 

tahun 2018 menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas penting dalam kegiatan 

perekonomian. Daerah yang menjadi pusat industri perkebunan kelapa sawit di 

Provinsi Sulawesi Barat yaitu kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah dan 

Mamuju.   

Mamuju Tengah yang pusat pemerintahannya (ibukotanya) di kecamatan 

Tobadak sebagai daerah otonomi yang diresmikan pada 14 Desember 2012 

merupakan hasil pemekaran dari Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna 

DPR RI Tentang Rancangan Otonomi Baru (DOB) dengan dasar hukum UU No. 

                                                           
2
 Rustam Effendi Lubis dan Agus Widanarko, Kelapa Sawit  (Cet. I; Jakarta Selatan: 

Agromedia Pustaka, 2011), h. 1 
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4 tahun 2013.
3
  Mamuju tengah terbagi kedalam 5 kecamatan yaitu Karossa, 

Topoyo, Tobadak, Budong-Budong dan Pangale.  

Mamuju tengah dengan luas perkebunan kelapa sawit  3.100,87 km dengan 

populasi 134.028 jiwa. Memiliki luas perkebunan 47,587 Ha dengan  luas 

perkebunan masyarakat 41,748 Ha  dan luas perkebunan swasta 5.838,67 Ha 

pada tahun 2017.
4
  Kelapa sawit di Mamuju tengah diperkirakan masuk pada 

awal tahun 2000-an atau akhir tahun 90-an, hal ini diidentifikasi lewat umur 

rata-rata pohon kelapa sawit yang paling tua d wilayah Mamuju Tengah.  

Perkebunan kelapa sawit di mamuju tengah menjadi industri perkebunan 

unggulan dan penopang utama perekonomian bagi masyarakat dan pemerintah 

mamuju tengah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang tertarik 

untuk beralih menjadi petani pekebun kelapa sawit yang sebelumnya berprofesi 

sebagai petani kakao dan cengkeh. Melihat perkembangan perkebunan kelapa 

sawit di tengah-tengah masyarakat khususnya di Desa Kambunong kecamatan 

karossa menarik minat pihak swasta untuk membangun  pengolahan minyak 

kelapa sawit yang mulai beroperasi pada tahun 2018 dengan nama PT. 

Primanusa Global Lestari. Penggunaan tanah atau lahan untuk media 

perkebunan menjadi hal yang mutlak bagi manusia di muka bumi  sebagai  

 

 

 

 

                                                           
3
 Id.m.wikipedia.org. (23 September 2020). 

4
  Fitri Pratiwi dkk, Profil Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2018, h.88-90  
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kebutuhan hidup dalam firman Allah swt Q.S Al-Hijr/15: 19-20. 

                              

                     

Terjemahnya: 

Dan kami telah menghamparkan dan menjadikan padanya gunung-

gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut 

ukuran. Dan kami telah menjadikan untuk kamu disana sarana 

kehidupan dan yang kamu sekali-kali terhadapnya bukanlah para 

pemberi rezeki”.
5
 

 

Tafsir Al-Misbah Q.S Al-Hijr/15:19-20 

Setelah ayat yang lalu menguraikan sekelumit tentang kekuasaan Allah swt 

yang terhampar dilangit kini dibicarakan sekelumit yang terbentang di bumi. 

Allah swt berfirman; “dan kami telah menciptakan dan menghamparkan bumi 

sehingga menjadi luas  terbentang guna memudahkan hidup kamu, kendati Kami 

menciptakan bulat dan menjadikan padanya gunung-gunung yang mantap dan 

kokoh agar bumi tidak tergoncang sehingga menyulitkan penghuninya dan kami 

tumbuhkan dan ciptakan padanya yakni dibumi itu segala sesuatu menurut 

ukuran yang tepat sesuai hikmah, kebutuhan dan kemaslahatan makhluk. Dan 

kami telah menjadikan sebagian anugerah dari kami untuk di sana yakni dibumi 

segala sarana kehidupan baik yang berupa kebutuhan pokok maupun pelengkap, 

dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali wahai yang 

                                                           
5
 Kementerian Agama RI,  Al-Quran  Al-Fattah Al-Quran 20 Baris Terjemah (Bandung: 

CV Mikraj Khazanah Ilmu,  2014),  h. 133. 
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merasa kuat dibumi terhadapnya yakni terhadap makhluk-makhluk itu bukanlah 

pemberi rezeki.  

Firman-Nya: wa anbatna fiha min kulli syai‟in mauzunin/dan kami 

tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran, dipahami oleh sementara 

ulama dalam arti bahwa Allah swt. Menumbuhkembangkan di bumi ini aneka 

ragam tanaman untuk kelangsungan hidup dan menetapkan bagi tiap-tiap tanaman 

itu masa pertumbuhan dan penuaian tertentu, sesuai dengan kuantitas dan 

kebutuhan makhluk hidup. Demikian juga Allah swt menentukan bentuknya 

sesuai dengan penciptaan dan habitat alamnya.  

Tafsir al-Muntakhab, ayat ini dinilai sebagai menegaskan suatu    temuan 

ilmiah yang diperoleh melalui pengamatan dilaboratorium yaitu setiap kelompok 

tanaman masing-masing memiliki kesamaan dilihat dari sisi luarnya demikian 

juga sisi dalamnya. Bagian-bagian tanaman dan sel-sel yang digunakannya  untuk 

pertumbuhan memiliki kesamaan-kesamaan yang praktis tak berbeda. Meskipun 

antara satu jenis dengan lainnya dapat dibedakan, tetapi semuanya dapat 

diklasifikasikan dalam satu kelompok yang sama. 

Kata ma‟ayisy adalah bentuk jamak dari kata ma isyah yang pada mulanya 

berarti memiliki kehidupan. Makna ini kemudian beralih berarti sarana 

kehidupan. 

Firman-Nya; wa man lastum lahu biraziqin/dan yang kamu sekali-kali 

terhadapnya bukanlah para pemberi rezeki, berbicara tentang makhluk-makhluk 

ilahi yang lemah dan yang bertebaran di permukaan bumi ini, baik yang manusia 

yang lemah karena tua, sakit atau anak-anak maupun binatang-binatang melata 
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yang membutuhkan  bantuan manusia yang memiliki kemampuan. Penggalan ayat 

ini bermaksud mengarisbawahi bahwa Allah swt telah menyiapkan segala sesuatu 

guna kenyamanan hidup manusia di permukaan bumi ini. Mereka dapat bekerja, 

bertani, berdagang dan sebagainya. Bahwa ada diantara penghuni bumi yang 

lemah, maka itu bukan berarti bahwa yang kuat adalah yang memberi rezeki  

sehingga dapat bertahan hidup. Tidak sama sekali bukan mereka yang 

memberinya rezeki tetapi Allah swt. Bagaimana mungkin manusia-manusia yang 

merasa kuat itu yang memberi mereka rezeki, padahal mereka sendiri dianugerahi 

rezeki oleh Allah swt, itu semua menunjukkan betapa kuasa Allah swt.
6
  

Perkebunan dalam industri kelapa  sawit secara umum dikenal dengan dua  

pola pengembangan yang pertama adalah kebun inti, kebun inti adalah 

perkebunan yang dikelola oleh perusahaan sebagai basis utama dalam proses 

produksinya, dalam proses pengelolaan perkebunan dimodali dan di fasilitasi oleh 

perusahaan dengan mengunakan seseorang sebagai pekerja (karyawan). Pola 

kedua adalah pola pengembangan kebun kelapa sawit dengan sistem kemitraan 

atau secara umum dikenal dengan istilah  kebun plasma. Kebun plasma adalah 

kebun yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat dengan  dengan bantuan 

modal dari pihak lain, seperti perusahaan, pemodal dan pemerintah. Program 

pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan kelapa sawit dikenal dengan 

istilah replanting (peremajaan) yang dikelola oleh kelompok tani dalam 

masyarakat dengan syarat kebun yang dikelola adalah kebun kelapa sawit yang 

sudah tua, produksi berkurang dan proses panen yang sudah sulit. Sistem 

                                                           
6
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati. 2002),  h. 108-110. 
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kemitraan oleh perusahaan atau perkebunan inti, yaitu perusahaan membuka lahan 

perkebunan kelapa sawit sejak awal pengembangannya dikelola dan dipelihara 

kebun inti hingga produksi, setelah tanaman     berproduksi penguasaan dan 

pengelolaannya diserahkan kepada petani rakyat (dikonversikan). Regulasinya 

petani menjual hasil kebun kepada kebun inti dengan harga pasar kemudian 

dikurangi cicilan atau angsuran pembayaran hutang kepada kebun inti, yaitu 

modal yang dikeluarkan kebun inti selama pengelolaannya dalam membangun 

kebun plasma.
7
 

Pengembangan perkebunan kelapa sawit selain dikembangkan dengan 

istilah kebun inti dan plasma (kemitraan), dikenal juga dengan pengembangan 

secara mandiri oleh masyarakat. Masyarakat yang bermukim disekitar perusahaan 

yang memiliki modal dan lahan sendiri khususnya di Desa Kambunong 

Kecamatan Karossa tempat berdirinya PT. Primanusa Global Lestari juga 

melakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit secara mandiri tanpa ada 

ikatan kemitraan dengan pihak manapun. Hal ini, memungkinkan masyarakat 

petani pekebun kelapa sawit mandiri di Desa Kambunong Kecamatan Karossa 

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki wewenang untuk mendistribusikan buah 

kelapa sawit kepada pihak manapun tanpa ada intervensi dari pihak perusahaan 

atau pemerintah.   

Perseroan Terbatas (PT.) Primanusa Global Lestari  yang berada di Desa 

Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah sebenarnya berbeda 

dari beberapa perusahaan kelapa sawit yang ada di Mamuju tengah, hal ini 

                                                           
7
 Gunanegara, Hukum Perkebunan Sejarah dan Latar Belakangnya  (Cet. I; Jakarta: Adhi 

Sarana Nusantara, 2019),  h. 110. 
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dikarenan beberapa perusahaan kelapa sawit sebelum membangun pabrik 

pengolahan buah kelapa sawit,  melakukan pengembangan perkebunan kelapa 

sawit (kebun inti) seperti PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri, PT. Unggul WTL 

Cabang Tobadak, PT. Badra Sukses dan PT. Tunas Fajar Perkasa. Namun, PT. 

Primanusa Global Lestari dibangun (subjektif) dengan melihat perkembangan 

yang signifikan dari perkebunan masyarakat yang dikelola secara mandiri dan 

perusahaan pendistribusian buah jauh dari wilayah desa kambunong. 

Persoalan inilah yang menarik peneliti untuk melihat realitas sosial yang 

terjadi dalam masyarakat Desa Kambunong pada sisi relasi kuasa dengan 

mengunakan analisis teori Michelt Foucoult yang mengatakan bahwa kuasa 

bukanlah milik para raja,penguasa atau pemerintah, akan tetapi dijalan dengan 

regulasi yang saling mempengaruhi.
8
 karena dalam beberapa diskursus mengenai 

masyarakat industri terutama dalam pandangan Karl Marx bahwa dalam 

masyarakat industri para pekerja atau petani tereksploitasi oleh pemilik modal 

(perusahaan). Namun kenyataannya, dalam masyarakat desa kambunong petani 

pemilik kebun kelapa sawit sebagai basis utama produksi PT. Primanusa Global 

tidak terjalin kemitraan dengan perusahaan tersebut. Hal inilah yang kemudian 

menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengunakan teori Michelt 

Foucoult.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melihat sistem relasi 

kuasa dalam industri kelapa sawit pada hubungan-hubungan diantara petani 

dengan pengepul dan perusahaan. Hal inilah peneliti ingin melakukan penelitian 

                                                           
8
 Bertens K, Filsafat Kontemporer Prancis  (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 297.  
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mendalam dengan judul “Relasi Kuasa Dalam Industri Kelapa Sawit  di Desa 

Kabupaten Mamuju Tengah”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus   

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti memfokuskan 

penelitian ini pada bentuk kekuasaan pada masyarakat Petani kelapa sawit dengan 

pengepul dan pengepul dengan perusahaan sawit PT. Primanusa Global Lestari. 

Di Desa Kambunong Kabupaten Mamuju Tengah. 

2. Deskripsi Fokus  

Peneliti mendeskripsikan variabel dan fokus penelitian agar tidak terjadi 

kesalapahaman dalam memahami penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut: 

a. Relasi kuasa yang dimaksud adalah hubungan saling menguasai antara dua 

pihak atau lebih dalam hubungan antara petani pekebun kelapa sawit, 

pengepul dengan pihak perusahaan di Desa Kambunong. 

b. Industri yang dimaksud adalah industri perkebunan kelapa sawit dan industri 

pengolahan buah kelapa sawit  di Desa Kambunong.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan 

pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana sistem pengelolaan industri perkebunan kelapa sawit di Desa 

Kambunong? 

2. Bagaimana pola pemasaran buah kelapa sawit di Desa Kambunong? 
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3. Bagaimana hubungan antara petani, pengepul dan pihak perusahaan di Desa 

Kambunong? 

D. Kajian Pustaka 

Penyusunan karya tulis ilmiah ini dibutuhkan berbagai referensi atau rujukan 

mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti, untuk menghindari 

pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama, baik dalam 

bentuk skripsi, buku, jurnal maupun tulisan lainnya. Adapun tulisan yang 

memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Mason Haji “Relasi Kuasa Di Pertambakan Desa Ambulu” tujuan dari 

penelitian ini ingin mengetahui siapa pemain/pelaku dan aktor yang berpengaruh 

dalam masa produksi budidaya tambak ikan, distribusi hasil tambak dan pasar 

serta mendeskripsikan mekanisme eksploitasi aktor yang berkuasa. Penelitian 

yang dilakukan Mason Haji mengunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, 

penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. Dengan hasil penelitian masyarakat 

Desa Ambulu yang bekerja disektor pertambakan belum mampu memaksimalkan 

dan menikmati hasil pertambakan, yang paling diuntungkan adalah para bakul 

yang memiliki modal.  

Penelitian yang dilakukan Mason Haji di atas dapat diketahui perbedaan dari 

penelitian yang dilakukan penulis yakni, penelitian diatas dilakukan di Desa 

Ambulu sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Desa 

Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Selain itu, 

penelitian yang dilakukan oleh Mason Haji berfokus pada siapa yang menjadi 

pemain/aktor yang memiliki pengaruh dalam produksi budidaya tambak ikan. 
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Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui bentuk 

kuasa petani kelapa sawit dengan pengepul dan perusahaan. 

Shohebul Uman “ Relasi Kuasa dan Kesejahteraan Sosial Studi Kasus Desa 

Bragung” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi relasi 

kuasa serta sebagai analisis kritis  terhadap kelompok-kelompok marjinal dan 

tereluksi secara sosial akibat relasi birokrasi  di dalam memenuhi 

kesejahteraannya. Penelitian yang dilakukan oleh Shohebul Uman mengunakan 

menitikberatkan pada pendekatan riset kualitatif, penelitian ini dilakukan pada 

tahun 2017. Dengan hasil penelitian bahwa penguasa/pemerintah di Desa Bragung 

menciptakan ketimpangan relasi kuasa di tengah-tengah masyarakat yang 

melahirkan eksklusi didalam masyarakat Desa Bragung.  

Penelitian yang dilakukan Shohebul Uman di atas dapat diketahui perbedaan 

dari penelitian yang dilakukan penulis yakni, penelitian diatas dilakukan di Desa  

Bragung sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Desa 

Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Selain itu, 

penelitian yang dilakukan Shohebul Uman  berfokus pada ketimpangan relasi 

kuasa yang berdampak pada eksklusi sosial Sedangkan, penelitian yang dilakukan 

oleh penulis untuk mengetahui bentuk kuasa petani kelapa sawit dengan pengepul 

dan perusahaan. 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  

Adapun tujuan penelitian adalah  sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan industri perkebunan kelapa sawit di 

Desa Kambunong. 

2. Untuk mengetahui pola pemasaran buah kelapa sawit di Desa Kambunong. 

3. Untuk mengetahui hubungan  antara petani, pengepul dan pihak perusahaan 

Desa Kambunong. 

4. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang relasi sosial 

masyarakat petani kelapa sawit, pengepul dengan pihak perusahaan di 

Desa Kambunong. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan tentang pola 

pemasaran buah kelapa sawit yang ada di Desa Kambunong. 

b. Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil studi empiris tentang 

relasi kuasa dalam masyarakat khususnya petani kelapa sawit, pengepul 

dan pihak perusahaan. 

2.  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan untuk  

   penelitian-penelitianselanjutnya  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Relasi Kuasa 

Relasi kuasa merupakan hubungan saling menguasai antara satu pihak atau 

lebih dalam satu wilayah tertentu. Kekuasaan dalam ilmu sosiologi atau ilmu 

sosial sepertinya menjadinya perbincangan yang cukup menarik bagi beberapa 

sosiolog klasik dan modern seperti Karl Marx  Weber dan Michelt Foucoult. Karl 

Marx melihat kekuasaan dalam masyarakat industri (kapitalis dan proletariat) 

pasca revolusi prancis pada abad ke-18 Karl Marx melihat bahwa didalam 

masyarakat industri, hanya kaum kapitalis (borjuis) yang memiliki kekuasaan hal 

ini dikarenakan modal yang dimiliki, dengan modal kaum kapitalis mampu untuk 

menguasai kaum pekerja (proletariat). 

Kekuasaan dalam pandangan Max  Weber  dalam  buku  sosiologi  politik  

mengatakan  bahwa kekuasaan  merupakan  suatu  kemampuan  untuk  

menguasai  dan mempengaruhi    orang    lain    untuk    melakukan    sesuatu    

atau kemampuan  untuk  mengatasi  perlawanan  dari  orang lain  dalam mencapai 

tujuan khususnya untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Penelitian yang 

dilakukan penulis mengenai kekuasaan lebih memfokuskan kajian teoritis untuk 

melihat relasi kuasa dengan mengunakan pendekatan pemikiran Michelt 

Foucoult. 
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1. Arkeologi Ilmu Pengetahuan  

Alan Sheridan dalam buku teori sosiologi modern berpendapat bahwa 

arkeologi ilmu pengetahuan karya Michelt Foucoult meliputi upaya penelitian 

untuk menemukan seperangkat aturan yang menentukan kondisi kemungkinan 

keseluruhan yang dapat dikatakan dalam diskursus khsusus pada waktu tertentu, 

dengan kata lain arkeologi adalah pencaharian sistem umum dari formasi dan 

transformasi pernyataan dan pencarian sistem umum aturan-aturan umum dan 

fokus pada diskursus dokumen-dokumen tertulis dan pembicaraan mencerminkan 

pengaruh awal dari strukturalisme.  

Michelt Foucoult dalam menganalisis dokumen-dokumen tidak berusaha 

untuk memahami . namun berusaha untuk mengorganisasikna dokumen, 

membaginya mendistribusikannya, mengaturnya dalam tingkatan-tingkatan, 

mengurutkan, membedakan antara relevan dengan yang tidak, menemukan 

elemen-elemen, mendefinisikan kesatuan dan mendeskripsikan relasi.  

Diskursus dan dokumen yang dihasilkannya akan dianalisis, 

dideskripsikan dan diorganisasikan, mereka tidak dapat direduksi dan tidak 

tunduk pada interpretasi yang mencari level pemahamn yang lebih mendalam, 

secara khusus Michelt Foucoult tertarik dengan diskursus-diskursus yang 

mencoba merasionalisasikan atau mensistemasikan dirinya sendiri dalam 

hubungannya dengan cara tertentu dari penyampaian kebenaran.
1
 

                                                           
1
 George Ritzer, Teori Sosiologi Modern,  h. 574-575 
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Michelt Foucoult memaknai pengetahuan sebagai segala sesuatu atau 

hal-hal yang telah dikumpulkan dan diputuskan sebagai sebuah kebenaran oleh 

kelompok orang. Ilmu pengetahuan juga tersusun dari diskursus-diskursus melalui 

metode yang bersifat ilmiah, sehingga sebuah diskursus itu adalah ilmu 

pengetahuan itu sendiri.  

Proses perkembangan ilmu pengetahuan berhubungan dengan produksi 

pengetahuan, hal tersebut diistilahkan Michelt Foucoult dengan istilah episteme, 

dengan karakter pertama ia menentukan bagaimana manusia melihat, memaknai 

dan mengalami kenyataan; kedua adanya perintah, larangan-larangan, 

penyangkalan, pengabaian dan penolakan; ketiga bahasa menentukan realitas, 

namun disetiap periode sejarah memiliki episteme yang berbeda sehingga apa 

yang ditabukan di masa lalu bisa jadi menjadi sesuatu yang diwajarkan masa 

sekarang.
2
 

Michelt Foucoult melihat bahwa pengetahuan dan kekuasaan adalah dua 

hal yang saling terikat (kausalitas). Sehingga dalam hal ini kehendak kebenaran 

diasosiasikan dengan kehendak untuk berkuasa, dalam sejarah masyarakat 

pertentangan antara diskursus menjadi sentral persoalan dalam masyarakat itu 

sendiri.  

Bagi Michelt Foucoult pengetahuan tidak ditentukan oleh logika otonom 

yang inheren dalam tubuh pengetahuan itu sendiri atau kerja oleh pemikir-pemikir 

cemerlang, melainkan pengetahuan itu dibentuk oleh jejaring kepentingan dalam 

masyarakat. Dengan mengunakan pendekatan geneologi bahwa kebenaran yang 

                                                           
2
 Ketut Wirandnyana, Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi  (Cet. I; Jakarta: 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 45 
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mengambil bentuk objektifitas itu hanyalah ilusi belaka. Realitas sosial dalam 

masyarakat seperti orang gila, kriminal, orang sakit, buruh dan lainnya hanyalah 

sebuah pendefinisian oleh pengetahuan yang dimiliki oleh kekuasaan.
3
 Artinya 

bahwa pengklasifikasian dalam masyarakat tergantung dari pengetahuan yang 

dimiliki kekuasaan. 

Prinsip-prinsip penting dalam arkeologi pengetahuan menurut Michelt 

Foucoult adalah sebagai berikut:
4
 

a. Arkeologi tidak bersifat alegoris, arkeologi tidak berusaha menentukan 

pemikiran, representasi, citra, tema, kesuntukan berpikir yang terjadi atau 

muncul dalam diskursus-diskursus, akan tetapi arkeologi ingin menentukan 

dan mendefinisikan diskursus itu sendiri. 

b. Arkeologi tidak ingin menemukan kontinuitas, berpindah-pindah transisi tak 

terindra di permukaan datar yang terhubung satu diskursus  dengan diskursus 

yang lain. Masalah yang menjadi kajian arkeologi adalah bagaimana 

menentukan dan mendefinisikan diskursus dengan segala spesifikasinya, 

membentuk cara-cara, membentuk aturan-aturan yang tidak direduksi aturan 

lain, membuntuti diskursus sepanjang garis batas eksteriornya agar dapat 

dikenali lebih dekat. 

c. Arkeologi tidak ditata berdasarkan figur-figur mapan ouevre dia tidak 

mencoba berhenti momen diana ouevre tadi muncul di cakrawala tak bernama. 

Dia ingin menemukan kembali titik-titik tempat posisi individu atau kelompok 

sosial saling ditukarkan satu sama lain.  

                                                           
3
 Ketut Wirandnyana, Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi,  h. 47 

4
 Michelt Foucoult,  Arkeologi Pengetahuan  (Cet. I; Yogyakarta:IRCiSoD, 2012), h. 250-

252 
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d. Arkeologi merupakan sebentuk deskripsi sistematis terhadap obyek diskursus. 

Arkeologi tidak berusaha merangkai apa yang telah dipikirkan, diinginkan, 

dicita-citakan, dihasratkan oleh manusia pada waktu tertentu yang terekspresi 

dalam diskursus.  

Pendekatan arkeologi pengetahuan Foucoult membagi sejarah eropa 

dalam tiga periode yakni renaissans, klasik dan modern. Menurutnya ada 

perbedaan episteme dari ketiga periode tersebut dan satu periode bukan 

merupakan kelanjutan periode yang lain, karena sejarah bukan merupakan garis 

sambung antar periode namun merupakan perjalanan yang terfragmentasi secara 

diskontiniu.
5
 

2. Geneologi Kekuasaan 

Geneologi yang dipahami Foucoult adalah semacam sejarah yang 

melukiskan pembentukan macam-macam pengetahuan di dalamnya, baik tentang 

subjek dan objek-objeknya, sejarah ini tidak memburu makna berdasarkan 

kontinuitas kausal yang mengarah pada suatu telos akan tetapi geneologi dalam 

perspektif Foucoult merupakan pemutusan kontinuitas sejarah atau sejarah adalah 

masa kini.
6
 Geneologi juga bukan sebuah teori tetapi merupakan suatu cara 

pandang atau perspektif untuk membongkar dan mempertanyakan episteme, 

praktik sosial dari diri manusia. 

 

                                                           
5
  Ampy Kali, Diskursus Seksualitas  (Yogyakarta: Ledalero, 2013),  h. 37 

6
 Ampy Kali, Diskursus Seksualitas,  h. 39 
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Geneologi merupakan pengembangan analisis arkeologis yang 

memfokuskan telaah pada kuasa dan pengambaran sejarah masa kini (histroy of 

the present).
7
  Geneologi yang dikembangkan Foucoult berusaha untuk berusaha 

untuk mendeskripsikan sejarah episteme, sejarah tentang asal-usul pemikiran guna 

untuk menemukan titik tolak pemberangkatannya tanpa menghubungkan dengan 

hakikat atau identitas yang hilang. Dengan kata lain foucoult membuktikan bahwa 

sejarah selama ini adalah sejarah terdistorsi, bukan sejarah bahasa dan makna tapi 

sejarah relasi kekuasaan. Sejarah masa kini dalam hal ini memiliki  dua pengertian 

yakni sebagai berikut:
8
 

a. Pokok masalah sejarah adalah asal-usul aturan-aturan masa kini, praktik-

praktik dan lembaga yang memiliki kewenangan kepada seseorang atau 

kelompok tertentu. 

b. Sejarah menurut Foucoult bukan untuk memahami masa lampau yang dalam 

pengertiannya sendiri atau kepentingannya, akan tetapi sejarah berusaha untuk 

memahami dan mengevaluasi masa kini dengan sebuah pandangan yang 

meragukan atas klaim-klaim tidak tepat terhadap kewenangan. 

Michelt Foucoult dalam geneologi kekuasaan membahas tentang 

bagaimana seseorang mengatur diri sendiri dan orang lain melalui produksi 

pengetahuan, ia melihat bahwa pengetahuan menghasilkan kekuasaan dengan 

mengangkat orang menjadi subjek dan memerintah subjek dengan mengunakan 

                                                           
7
 Sara Mills dan Michelt Foucoult, Routledge Critical Thinkers ( London-New York: 

Routledge, 2005),  h. 24 
8
 Gury Gutting, Foucoult A Very Short Introduction (London: Oxford, 1995),  h. 50 
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pengetahuan.
9
 Sehingga Foucoult menolak bahwa ilmu pengetahuan itu dikejar 

untuk kepentingan ilmu pengetahuan itu sendiri, bukan untuk kepentingan 

kekuasaan.  

B. Relasi Kuasa 

Relasi kuasa dalam pandangan Michelt Foucoult mengatakan bahwa relasi 

antar subjek  tidak berlangsung secara seimbang, relasi membentuk kekuasaan 

yang asimetris dimana  subjek yang didominasi memiliki keterbatasan ruang 

untuk bermanuver atau menentukan pilihan suatu tindakan.
10

 Relasi kuasa 

merupakan konsep hubungan kekuasaan yaitu praktik-praktik kekuasaan dari 

subjek pada obyek melalui berbagai media dan rupa kekuasaan yang dimaksudkan 

tidak didapat dari cara-cara yang represif, melainkan dengan cara manipulatif dan 

hegemonik.
11

 

Michelt Foucoult dalam yang ditulis oleh Edith Kurzweil dengan judul 

jaringan kuasa strukturalisme membedakan relasi kuasa menjadi tiga bagian, yaitu 

sebagai berikut:
12

 

a. Relasi kuasa sebagai permainan strategis antara pihak-pihak yang merdeka. 

Kuasa pada level ini hanya melibatkan pihak-pihak yang memiliki 

kemerdekaan sehingga tidak ada dominasi yang dijalankan dalam relasi kuasa 

                                                           
9
  George Ritzer, Teori Sosiologi Modern,  h. 576 

10
 M Abdul Mughis, “Teori Kekuasaan Michelt Foucoult Tantangan Bagi Sosiologi Politik”, 

Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol 18, No 1 (Januari 2013),  h.90 
11

 Sulistya dkk, Karnaval Caci Maki  (Yogyakarta: Ekspresi Buku, 2011),  h. 135 
12

 Edith Kurzweil,  Jaringan Kuasa Strukturalisme Dari Levis Straust Sampai Michelt 

Foucoult (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), h. 332-334  
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murni hanya sebagai permainan strategis, dalam konsepsi ini kuasa 

menentukan relasi antar mitra dalam suatu ensembele tindakan-tindakan 

b. Relasi kuasa sebagai dominasi (domination), dominasi adalah bentuk praktik 

kekuasaan yang berimplikasi melahirkan situasi  dimana ranah pilihan 

tindakan subjek yang didominasi begitu terbatas. Dominasi sendiri menunjuk 

pada relasi kuasa yang bersifat asimetris dimana didalamnya orang-orang 

yang tersubordinasi memiliki sedikit ruang untuk bermanuver karena ruang 

kebebasan mereka untuk bertindak dibatasi oleh sebuah kuasa 

c. Relasi sebagai bentuk pemerintahan, konsepsi pemerintahan terutama 

berosiasi dengan konsep tentang memimpin dalam artian mengarahkan atau 

mengontrol tindakan. Konsep ini merujuk pada pelaksanaan kuasa atas pihak 

lain. Mulai dari pelaksanaan pemerintahan yang menjalankan dominasi secara 

nyata ataupun diwujudkan dalam timbal balik.  

Michelt Foucoult dalam analisisnya memaparkan bahwa relasi kuasa yang 

tidak seimbang diantara komponen-komponen yang terlibat akan memunculkan 

berbagai masalah yang krusial.
13

  Relasi kuasa dalam masyarakat itu dibentuk dari 

wacana-wacana pengetahuan, sehingga antara pengetahuan dan kekuasaan 

memiliki hubungan kausalitas, kuasa memproduksi pengetahuan sedangkan 

pengetahuan dimiliki oleh kekuasaan.
14

 Hubungan kausalitas antara kuasa dan 

pengetahuan dalam pandangan Foucoult, mengatakan bahwa pengetahuan 

hanyalah wacana-wacana yang dibuat oleh penguasa untuk melanggengkan 
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 Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial, h. 87. 
14

 K Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Prancis (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 322 
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kekuasaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tidak mutlak 

hanya berlaku pada masa tertentu saja.   

C. Tinjauan Umum Industri  

1. Pengertian Industri 

 UU No 03 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 industri adalah seluruh bentuk 

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber 

daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau 

manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
15

 Dalam buku ekonomi industri 

Hasibuan mendefinisikan industri merupakan kumpulan perusahaan-perusahaan 

yang menghasilkan baran-barang homongen, atau barang-barang yang 

mempunyai sifat saling menganti yang sangat erat dan menciptakan nilai tambah
16

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa industri 

proses mengolah bahan baku menjadi barang jadi, untuk mendapatkan nilai 

tambah yang lebih bermanfaat untuk kebutuhan ekonomi masyarakat.  

2. Industri Perkebunan 

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu 

pada tanah atau pada media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, 

mengolah dan memasarkan barang dan jasa tanaman tersebut dengan bantuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi permodalan serta manajemen untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan masyarakat.
17

 Sedangkan menurut 
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 Mochammad Fattah dan Pudji Purwanti, Manajemen Industri Perikanan (Cet. I; 

Malang: UB Press, 2017 ), h. 4 
16

 Muhammad Teguh, Ekonomi Industri  (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada),  h. 

4 
17

 UU Nomor 18 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) Tentang Perkebunan 
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aturan menteri pertanian, perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber 

daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), sarana produksi, alat dan mesin, 

budidaya, panen, pengelolaan dan pemasaran terkait terkait dengan perkebunan.
18

 

Perkebunan merupakan suatu komoditas unggulan dalam menopang 

pembangunan perekonomian Nasional Indonesia baik dari segi devisa Negara 

maupun dari sudut pandang kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan 

cara membuka lapangan pekerjaan yang sangat terbuka luas. Salah satu komoditas 

perkebunan yang mengalami perkembangan sangat pesat, yakni perkebunan 

kelapa sawit yang saat ini menggeser kedudukan perkebunan karet. Hal ini 

disebabkan oleh faktor pertimbangan dari sektor perekonomian.
19

 

Industri perkebunan kelapa sawit dalam proses pengelolaan lahan produksi 

(TBS) dikenal dengan tiga jenis lahan produksi yaitu sebagai berikut:
20

 

a. Kebun inti adalah kebun yang dibangun oleh perusahaan perkebunan dengan 

kelengkapan fasilitas pengolahan dan dimiliki oleh perusahaan perkebunan 

tersebut dan dipersiapkan menjadi pelaksana perkebunan inti rakyat. 

b. Kebun plasma adalah kebun yang dibangun dan dikembangkan oleh 

perusahaan perkebunan (kebun inti), serta ditanami dengan tanaman 

perkebunan. Kebun plasma ini semenjak penanamannya dipelihara dan 

dikelola kebun inti hingga produksi. Setelah tanaman mulai berproduksi, 

penguasaan dan pengelolaannya diserahkan kepada petani rakyat  

                                                           
18

 Peraturan Menteri Pertanian No 05 pasal ayat (1) Tentang Pembukaan dan/atau Lahan 

Perkebunan Tanpa Membakar 
19

 Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia (Jakarta Timur: 

Sinar Grafika, 2011),  h. 544 
20

 Sulbar.bps.go.id , (1 Oktober 2020) 



23 
 

 
 

(konversikan). Petani menjual hasil kebunnya ke kebun inti dengan harga 

pasar dikurangi cicilan atau pembayaran hutang kepada kebun inti berupa 

modal yang dikeluarkan kebun inti untuk membangun kebun plasma tersebut.  

D. Konsep Kekuasaan  Dalam Islam 

Pengertian islam secara etimologi (ilmu asal usul kata), islam berasal dari 

bahasa Arab, diambil dari kosakata salima yang berarti selamat sentosa. Kata ini 

kemudian dibentuk menjadi aslama  yang berarti memelihara dalam keadaan 

selamat, sentosa, berserah diri, patuh, tunduk dan taat. Kata aslama  ini dibentuk 

kata islam (aslama, yuslimu, islaman) yang mengandung arti selamat, aman, 

damai, patuh, berserah diri dan taat. Secara terminologi islam adalah agama yang 

didasarkan pada lima pilar utama yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, 

mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan dan 

melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu fisik maupun harta.
21

 Islam sebagai 

sebuah agama tidak hanya membatasi diri pada rutinitas yang bersifat sakral. 

Namun, islam juga mengajarkan mengenai hal-hal yang bersifat sosial, seperti 

sistem sosial walaupun tidak secara spesifik. 

Salah satu sistem islam yaitu yang mengkaji mengenai kekuasaan. 

Kekuasaan dalam islam merupakan sebuah anugerah dari Allah swt yang 

dilakukan dalam sebuah ikatan perjanjian. Perjanjian dengan Allah swt disebut 

dalam Al-Quran dengan ahd sedang perjanjian dengan manusia disebut dengan 

baiat, mitsaq dan undang-undang, perjanjian ini antara sang penguasa dengan 
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 Fadlan Kamali Batubara, Metodologi Studi Islam ( Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019), 
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masyarakat maupun antara dia dengan Yang Maha Kuasa merupakan sebuah 

amanat yang harus ditunaikan. Sehingga perintah untuk taat pada penguasa 

didahului oleh perintah amanah. Sebagaimana firman Allah swt Q.S An-Nisa/4: 

58. 

                           

                             

 Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah Swt menyuruh kamu menyampaikan amanah-

amanah kepada pemiliknya, dan apabila kamu menetapkan hukum 

diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah Swt memberik pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepada kamu. Sesungguhnya Allah Swt Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat”. 
22

 

Tafsir Al-Misbah Q.S An-Nisa/4 : 58.  

Allah swt menyampaikan perintah dan larangan-Nya tidak sekaligus dan 

tidak juga berdiri sendiri. Agar akal manusia tidak dipenuhi aneka informasi dan 

perintah pada saat yang sama, maka setiap perintah dikaitkan dengan sesuatu yang 

dihunjam ke dalam lubuk hati, bila telah mantap dan ditampung di dalam benak 

dan hati, datang lagi perintah dan larangan baru dengan cara seperti diatas dan 

pada gilirannya terhunjam pula ke dalam hati dan benak. Demikian dari saat ke 

saat, sehingga bila tiba saat mengerjakan perintah atau menjauhi larangan, muncul 

bersamaan dengan apa yang tela tertanam sebelumnya dalam lubuk hati. Itu 
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 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Putra Toha, 

1995), h.128 
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sebabnya sehinga perintah dan larangan-Nya hampir selalu dikaitkan dengan 

alasan yang memuaskan akal dan menyentuh jiwa manusia.
23

  

Sesungguhnya Allah swt memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepada kita. Pengajaran itu berupa perintah untuk menyampaikan amanat kepada 

ahlinya, menetapkan hukun diantara manusia dengan adil dan berbagai perintah 

serta syariat-Nya yang mulia, sempurna dan komprehensif. Bentuk amanat yang 

wajib dilakukan manusia seperti hak-hak Allah swt yang menjadi kewajiban para 

hambanya, yaitu shalat, zakat, puasa, kafarat, nadzar dan sebagainya yang berupa 

perkara yang dipercayakan kepada manusia tanpa perlu untuk diawasi oleh orang 

lain, berupa hak hamba yang menjadi kewajiban hamba lain, seperti barang titipan 

dan perkara lain yang diamanatkan kepadanya untuk dilaksanakan tanpa perlu 

disaksikan pihak lain.
24

 

Q.S An-Nisa/4: 59.  
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Terjemahnya: 

“Wahai orang-oran yang beriman, taatilah  dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Maka jika kamu tarik menarik 

mendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-

Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian iu baik dan lebih 

baik akibatnya.”
25

 

Tafsir Al-Misbah Q.S An-Nisa/4: 59. 

Ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya masih berhubungan erat dengan ayat-

ayat yang lalu, mulai dari ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah 

tidak mempersekutukan-Nya serta berbakti kepada orang tua, menganjurkan 

berinfak dan lain-lain. perintah-perintah itu, mendorong manusia untuk 

menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, anggotanya tolong menolong dan 

bantu membantu, taat kepada Allah dan Rasul, serta tunduk kepada ulil amri, 

menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan al-Quran dan 

Sunnah dan lain-lain yang terlihat dengan jelas pada ayat ini dan ayat-ayat 

mendatang, sampai kepada perintah berjuang di jalan Allah. Demikian hubungan 

ayat-ayat ini secara umum.
26

 

Secara khusus dapat dikatakan bahwa setelah ayat yang lalu 

memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, maka ayat diatas 

memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang 

berwewenang menetapkan hukum.
27
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26

 M. Quraish Shihab, Tafsir – Al-Misbah:Pesan kesan dan keserasian Al-Quran (Jakarta: 
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Secara berturut dinyatakan-Nya; Wahai orang-orang yang beriman, 

taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam Al-Quran dan 

taatilah Rasul-Nya yakni Muhammad saw dalam segala macam perintahnya baik 

perintah melakukan sesuatu, maupun perintah tidak melakukannya 

Sebagaimana  tercantum dalam sunnahnya yang sahih dan perkenankan 

juga perintah ulil amri, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, 

selama mereka merupakan bagian diantara kamu wahai orang-orang mukmin dan 

perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. 

Maka jika kamu tarik menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena 

kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al-Qur‟an dan tidak 

juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih,  maka kembalikanlah ia kepada  

nilai-nilai dan firman allah yang tercantum dalam al-Qur‟an serta nilai-nilai dan 

jiwa tuntunan Rasul saw yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-

benar beriman  secara mantap dan bersinambung kepada Allah dan hari 

kemudian. yang demikian itu yakni sumber hukum ini adalah baik dan sempurna, 

sedang lainnya buruk atau memiliki kekurangan an di samping itu, ia juga lebih 

baik akibatnya,  baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat 

kelak.
28

 

Ketika menafsirkan Qs. Al-Imran/3: 35. penulis kemukakan bahwa kalau 

diamati ayat-ayat al-Quran yang memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul-

Nya, ditemukan dua redaksi yang berbeda. Sekali perintah taat kepada Allah 

dirangkaikan dengan taat kepada Rasul, tanpa mengulangi kata “Taatilah” seperti 
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QS Al-Imran/3: 35 dan dikali lain seperti pada surah An-Nisa/4: 59. kata taatilah 

diulangi, masing-masing sekali ketika memerintahkan taat kepada Allah dan 

sekali lagi ketika memerintahkan taat kepada Rasul saw.
29

 

 Para  pakar al-Qur‟an menerangkan bahwa apabila perintah taat kepada 

Allah swt dan Rasul-Nya digabung dengan dengan hanya menyebut sekali 

perintah taat, maka hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah 

ketaatan yang diperintahkan Allah swt, baik yang diperintahkan-Nya secara 

langsung dalam al-Qur‟an, maupun perintah-Nya yang dijelaskan oleh Rasul 

melalui hadist-hadist beliau.
30

 

Perintah taat kepada Rasul saw disini menyangkut hal-hal yang bersumber 

dari Allah swt bukan yang beliau perintahkan secara langsung. Adapun bila 

perintah taat diulangi seperti pada QS. An-Nisa/4: 59 diatas maka di situ Rasul 

saw memiliki wewenang serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya 

dalam al-Qur‟an. Itu sebabnya perintah taat kepada ulil amri tidak disertai dengan 

kata taatilah karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan kepada 

mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah swt atau Rasul saw.  

Perintah taat kepada Rasul saw adalah perintah tanpa syarat dan ini 

menunjukka bahwa tidak ada perintah Rasul yang salah atau keliru, tidak ada juga 

yang bertentangan dengan perintah Allah swt, karena jika ada maka tentu 

kewajiban taat kepada beliau tidak sejalan dengan perintah taat kepada Allah dan 

tentu juga ada diantara perintah beliau yang keliru.  

                                                           
29
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Pendapat ulama berbeda-beda tentang makna kata “ulil al-amr dari segi 

bahasa uli  adalah bentuk jamak dari waliy yang berari pemilik atau yang 

mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa 

mereka itu banyak, sedang kata al-amr adalah perintah atau urusan. Dengan 

demikian ulil al-amr adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum 

muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani 

persoalan-persoalan kemasyarakatan. Siapakah mereka ? ada yang berpendapat 

bahwa mereka adalah para penguasa atau pemerintah. Ada juga yang menyatakan 

bahwa mereka adalah ulama dan pendapat ketiga menyatakan bahwa mereka 

adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya.
31

 

Perlu dicatat bahwa  kata al-amr berbentuk makrifat atau definite, ini 

menjadikan banyak ulama membatasi wewenang pemilik kekuasaan itu hanya 

persoalan kemasyarakatan bukan persoalan akidah atau keagamaan murni.  

Selanjurnya, karena Allah memerintahkan umat Islam taat kepada mereka, 

maka ini berarti bahwa ketaatan tersebut bersumber dari ajaran agama, karena 

perintah Allah adalah perintah agama. Di sisi lain bentuk jamak dari kata uli 

dipahami oleh sementara ulama dalam arti mereka adalah mereka kelompok 

tertentu, yakni satu badan atau lembaga yang berwenang menetapkan dan 

membatalkan sesuatu katakanlah misalnya dalam hal pengangkatan kepala 

Negara, pembentukan undang-undang dan hukum atau yang dinamai ahlu al-balli 

wa al-„aqd. Mereka terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, para ulama, petani, 

buruh, wartawan dan kalangan profesi lainnya serta angkatan bersenjatan 
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pendapat ini antara lain dikemukakan oleh pengarang tafsir al-Manar, yakni 

Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha juga al-Maraghi.
32

  

Menurut As-Sa‟di bisa jadi inilah rahasia dihilangkannya frasa athi‟u pada 

perintah untuk menaati ulil amri dan disebutkannya kata tersebut pada perintah 

untuk menaati Rasulullah saw. Artinya Rasulullah saw tidak memerintahkan  

kecuali ketaatan kepada Allah swt. Karena itu, siapa saja yang menaati Beliau 

berarti sama dengan menaati Allah swt. Adapun kepada ulil amri perinta taat itu 

diisyaratkan tidak dalam perkara maksiat.
33

 

Perintah menaati ulil amri para mufassir berbeda pendapat mengenai 

makna istilah tersebut. Oleh sebagian mufassir, ulil amri dimaknai sebagai ulama. 

Yang berpendapat bahwa ulil amri adalah ahli fikih dan ilmu adalah Jabir bin 

Abdullah, Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Atha‟
34

 

Ayat 58 dan 59 surah An-Nisa dinilai oleh para ulama  sebagai ayat yang 

mengandung prinsip pokok ajaran Islam dalam hal kekuasaan dan pemerintahan. 

Bahkan ayat ini dianggap sebagai ayat yang memadai persoalan kekuasaan dan 

pemerintahan, jika seandainya tidak ada lagi ayat lain yang berbicara soal 

kekuasaan.  
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E. Konsep Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli  

Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” 

atau tukar menukar.
35

 Secara terminology jual beli diartikan dengan “tukar  

menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara 

penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.
36

  kata lain jua1 beli adalah 

tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu 

atau yang disebut dengan akad. 

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan 

dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam islam yang berkenaan dengan hukum 

taklifi hukumnya boleh atau mubah kebolehannya dapat ditemukan dalam Al-

Quran diantaranya adalah  QS. Al-Baqarah/2: 275. 

ُ ٱ  مَ وَأحََلَّ ٱللََّّ  ٥٧٢  لۡبيَۡعَ وَحَرَّ

Terjemahnya: 

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” 

Hikmah diperbolehkannya jual beli itu adalah untuk menghindarkan 

manusia dari kesulitan bermuamalah dengan hartanya. Jadi, islam itu adalah 

agama yang sempurna karena segala sesuatunya diatur agar bagi para pemeluknya 

merasa aman dan tentram jika semuanya berpegang teguh pada Al-Qur‟an dan 

Sunnah. 
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2. Syarat Jual Beli 

Syarat-syarat jual beli dalam Islam sebagai berikut :
37

 

a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal 

b. Barang yang diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat 

c. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi ini betul-betul telah 

menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Hal ini berarti kita tidak 

boleh menjual barang milik orang lain. 

d. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu harus telah berada 

benar-benar menjadi milik atau dalam kekuasaannya.  

e. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi harus diketahui secara 

jelas kuantitas maupun kualitasnya bilang dalam bentuk sesuatu yang 

ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar maka harus 

jelas takarannya. tidak boleh memperjual belikan sesuatu yang tidak 

diketahui kualitas dan kuantitasnya.  

3. Rukun Jual Beli 

Rukun jual beli, penjual dan pembeli sebagai berikut:
38

 

a. Berakal, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya  

b. Dengan kehendak sendiri bukan paksaan  

c. Tidak mubazzir  

d. Baligh  

e. Uang dan benda yang dibeli 
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f. Adanya Lafz ijab dan Kabul, ijab adalah perkataan penjual dan Kabul 

adalah ucapan si pembeli 

F. Konsep Riba 

1. Pengertian Riba 

Menurut Ibrahim Anis dalam bukunya yang berjudul  al-Mu‟jam al- 

Wasith,  yang dikuti oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa menurut syara‟ riba 

adalah akad atas penukaran tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam 

ukuran syara‟ pada waktu akad atau dengan mengakhirkan/menunda kedua 

penukaran kedua penukaran tersebut atau salah satunya.
39

 

Menurut Bahasa Riba berarti Ziyadah  atau bertambah karena salah 

satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. 

Sedangkan menurut istilah adalah Akad yang terjadi ata penukaran barang tertentu 

yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran syara‟ ketika berakad atau 

dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya
40

 

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas maka dapat 

dipahami bahwa  Riba adalah sesuatu bentuk tukar menukar jual beli barang yang 

sejenis maupun tidak sejenis yang mana disertai dengan tambahan yang tercantum 

dalam akad. Apabalia tambahan tersebut tidak dicantumkan pada akad maka tidak 

termasuk ribam, bisa dianggap hadiah semata atau bentuk pemberian saja.  
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2. Macam-Macam Riba 

Para Ulama berbeda dalam merinci macam-macam riba,  namun secara 

garis besar terbagi menjadi dua bagian yaitu, riba tentang piutang dan riba jual 

beli.  Riba hutang piutang terbagi menjadi dua riba Qard dan Riba Jahiliyah. 

Sedangkan riba jual beli terbagi menjadi riba Fadhl dan Riba Nas‟iyah. Adapun 

pengertian dari masing-masing riba tersebut adalah sebagai berikut: 

Pertama riba hutang piutang terbagi menjadi 2 macam yaitu Riba 

Qard dan Riba Jahiliyah sebagai berikut: 

a. Riba Qard,  yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang 

diisyaratkan terhadap yang berhutang  (mubtaridh) 

b. Riba Jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si 

peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan 

Kedua, riba jual beli terbagi menjadi dua yaitu Riba Fadhl dan Riba 

Nasi‟ah sebagai berikut: 

a. Riba Fadhl, yaitu pertukaran barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran 

yang berbeda dan baranaah-barang yang dipertukarkan adalah barang ribawi 

b. Riba Nasi‟ah yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang 

ribawi dengan barang ribawi lainnya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bertumpuh pada keutuhan (emtity) sebuah usaha 

untuk mengetahui lebih mendalam perilaku atau sikap manusia ditengah 

lingkungan sosial.
1
 Pada dasarnya penelitian ini adalah usaha untuk mencari 

kejelasan tentang bagaimana Relasi Kuasa Dalam Industri Kelapa Sawit di Desa 

Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi 

Barat. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Kambunong. Adapun yang menjadi alasan 

peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena sebagian besar masyarakat Desa 

Kambunong adalah petani. Selain itu, didesa tersebut telah berdiri sebuah 

perusahaan atau pabrik kelapa sawit dan lokasi mudah dijangkau dan tidak terlalu 

membutuhkan biaya.  

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologis. Pendekatan sosiologis  merupakan suatu cara atau metode yang 

dilakukan untuk mengaitkan sosiologi guna menganalisis dan mengungkap data-

data terhadap sesuatu yang diteliti. 
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Menurut Peter L. Berger sosiologi adalah studi ilmiah mengenai 

hubungan masyarakat dan individu. Sosiologi ini sebagai ilmu empiris yang 

didasarkan pada pengamatan, semua yang berhubungan dengan panca indra dan 

penalaran manusia yang dialaminya dalam kehidupan sosial.
2
 

Penelitian kali ini akan melihat bagaimana sistem Relasi Kuasa yang 

terjadi dalam masyarakat khususnya petani Sawit dan Pengepul  yang ada di Desa 

Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya 

yang diamati, dicatat pada saat penelitian.
3
 Pada  masyarakat Desa Kambunong 

yang bekerja sebagai Petani pekebun kelapa sawit, pengepul dan karyawan PT. 

Primanusa Global (Humas). 

Teknik penentuan informan pada penelitian ini yaitu informan dipilih 

dengan cara purposive sampling. Margono mengatakan bahwa dalam pemilihan 

sekelompok subjek dalam teknik purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri 

tertentu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan ciri-ciri populasi 

yang sudah diketahui sebelumnya.
4
 Contoh petani pekebun kelapa sawit, pengepul 

dan karyawan perusahaan. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah adalah data yang dikumpulkan untuk melengkapi 

data primer yang diperoleh melalui kajian literatur seperti buku, jurnal, dokumen 

arsip, artikel, majalah, internet dan sejenisnya.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan tiga cara yaitu 

sebagai berikut: 

a. Observasi  

Supardi mengatakan bahwa observasi adalah metode pengumpulan data 

yang dilakukan denga cara mengamati dan mencatat secara sistematik  gejala-

gejala yang akan diselidiki.
5
 Peneliti  melakukan pengamatan secara langsung ke 

objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah 

Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan hubungan jual beli dalam penjualan 

buah kelapa sawit. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari informan.
6
 Terkait dengan hal ini peneliti 

telah menyediakan hal-hal yang akan ditanyakan kepada informan berupa daftar 

pertanyaan dan menanyakan hal-hal secara garis besar sehingga dapat lebih 

terarah. 
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan 

kepada subjek penelitian.
7

 Hal ini dilakukan agar peneliti memperoleh data 

seakurat mungkin dan tidak bersifat spekulatif. Dengan mengunakan 

doukumentasi yang dilakukan peneliti dapat memperkuat keaslian data yang 

diperoleh, dengan cara merekam proses wawancara pada informan di Desa 

Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi 

Barat.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang 

disesuaikan dengan jenis penelitian yang akan dilakukan dengan merujuk pada 

metodologi penelitian, berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam observasi: 

1. Instrumen  pertama dalam observasi penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. 

2. Instrumen lainnya yang menjadi penunjang berjalannya proses observasi 

dalam penelitian seperti buku tulis, pulpen, kamera dan alat perekam seperti 

handphone dan recorder. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data dikumpulkan dan tuangkan dalam bentuk laporan. 

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data adalah proses pencarian dan 

penyusunan  data melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis 

data adalah kegiatan menganalisis, menafsirkan yang bermakna serta 
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menyampaikannya kepada orang lain. Adapun cara menganalisis data  adalah 

sebagai berikut:
8
 

1. Reduksi Data, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian, kemudian dicari temannya, agar mempermudah peneliti untuk 

mencarinya  jika sewaktu-waktu diperlukan kembali.  

2. Display Data, untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu 

dari gambaran keseluruhan.  

3. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi, kegiatan ini bermaksud untuk 

mencari hubungan, persamaan dan perbedaan dari data yang diperolehnya 

mencoba untuk menarik kesimpulan dengan jelas dan mendukung. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

Desa kambunong merupakan salah satu desa di kecamatan karossa 

kabupaten mamuju tengah provinsi Sulawesi Barat berjarak sekitar ± 150 km 

dari Ibu kota Provinsi Mamuju, berjarak sekitar ± 30 KM dari Ibu kota 

kabupaten (Tobadak) dan berjarak ± 19 KM ibu kota kecamatan karossa. 

Luas Desa Kambunong 672,66 km² secara topografi desa kambunong 

merupakan daerah pesisir dibagian baratnya sedangkan bagian timur dan 

selatan adalah daerah pegunungan. Batas-batas Desa Kambunong  

a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Tasokko  

b. Sebelah timur berbatasan dengan  Desa Salule‟bo kecamatan Topoyo 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tabolang empat kecamatan 

Topoyo 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Teluk Makassar
1
   

Desa Kambunong merupakan salah satu desa dari  11 desa yang ada 

di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, 

Desa Kambunong sendiri merupakan pemekaran dari Desa Tasokko, terbagi 

ke dalam 6 Dusun diantaranya adalah sebagai berikut: 
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a. Kambunong 

b. Pulau Kambunong 

c. Antalili  

d. Salopangkang TuaKabarang  

e. Salubia 

2. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Desa Kambunong Kecamatan karossa kabupaten 

mamuju tengah pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1  

Jumlah Penduduk Berdasarkan Masing-Masing Dusun Di Desa Kambunong 

No Nama Dusun Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Kambunong  476 447 923 

2 Pulau Kambunong  224 221 445 

3 Antalili  290 275 565 

4 Salopangkang  254 221 475 

5 Kabarang  141 144 285 

6 Salubia 102 82 184 

Total  1.487 1.390 2.877 

Sumber Data: Kantor Desa Kambunong Tahun 2020 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 jumlah 

penduduk sebayak 2.877 jiwa yag terdiri dari jumlah laki-laki 1.487 jiwa dan 

jumlah perempuan sekitar  1.390 jiwa.
2
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3. Sarana dan Prasarana 

Perkembangan dan kemajuan suatu daerah bukan hanya pada 

tersedianya sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan sumber daya 

manusia yang berkualitas (SDM). Namun, juga harus didukung oleh 

tersedianya fasilitas-fasilitas umum sebagai indikitor pendukung yang baik 

dan tepat guna, untuk saling mejjlengkapi di dalam ruang lingkup 

kehidupan bermasyarakat untuk dipergunakan secara kolektif oleh 

masyarakat didaerah tersebut.  

Sarana dan prasana yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Data Sarana dan Prasarana 

No  Fasilitas Umum Jumlah  

1 Masjid 6 

2 Mushallah 3 

3 TK/PAUD 3 

4 Sekolah Dasar  4 

5 Sekolah Menengah Pertama 1 

6 Puskesmas 1 

7 Pustu 3 

Total  21 

Sumber data: Kantor Desa Kambunong Tahun 2020. 
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B. Sistem Pengelolaan Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kambunong  

Secara umum perkebunan kelapa sawit di Indonesia khususnya Sumatra 

dan Kalimantan adalah perkebunan yang dikelola oleh perusahaan, didalam 

industri perkebunan kelapa sawit dikenal dengan dua jenis perkebunan yaitu 

kebun Inti dan kebun plasma. Kebun inti adalah perkebunan yang dimiliki secara 

penuh oleh sebuah perusahaan dengan mempekerjakan orang sebagai pengelola 

perkebunan kelapa sawit tersebut. Sedangkan, kebun plasma adalah perkebunan 

dengan sistem kemitraan, yang didalamnya ada ikatan antara petani dan 

perusahaan. Biasanya, dalam perkebunan plasma perusahaan memberikan modal 

(pembukaan lahan, bibit dan perawatan) kepada masyarakat yang memiliki lahan 

yang setuju tanahnya di kelola oleh perusahaan. Setelah memasuki masa panen 

kebun tersebut diberikan kembali kepada pemilik lahan atau petani untuk 

mengelola lahannya dengan perjanjian buah sawit milik petani yang sebelumnya 

dikelola oleh perusahaan harus dijual kepada perusahaan yang mengelola lahan 

milik si petani tersebut, dengan regulasi tiap penjualan buah dipotong 30% oleh 

perusahaan sebagai kompensasi dari pengelolaan lahan tadi.  

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Barat khususnya 

daerah Mamuju, Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu dimulai sejak tahun 

1980-an.
3
 Khusus Desa Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju 

Tengah tidak ada data yang riil mengenai sejak kapan masyarakat atau pemerintah 

memulai mengembangkan kelapa sawit. Namun, melihat rata-rata umur kelapa 

sawit yang paling tua sekitar ±15 tahun yang lalu. Proses pengembangan kelapa 

                                                           
3
 https://www.astra-agro.co.id/2019/11/14/sekprov-kelapa-sawit-jadi-pengerak-ekonomi-

di-sulbar/, (26 November 2020) 

https://www.astra-agro.co.id/2019/11/14/sekprov-kelapa-sawit-jadi-pengerak-ekonomi-di-sulbar/
https://www.astra-agro.co.id/2019/11/14/sekprov-kelapa-sawit-jadi-pengerak-ekonomi-di-sulbar/


44 
 

 
 

sawit di Desa Kambunong dimulai sejak tanaman kakao, cengkeh dan hasil hutan 

seperti kayu dan rotan  mengalami kemunduran  karena disebabkan oleh turunnya 

harga cengkeh, buah kakao mengalami kerusakan karena sebuah penyakit 

(kangker batang dan buah) dan kayu hutan dan rotan sudah berkurang dan 

pembatasan pengelolaan oleh pemerintah. Hal ini kemudian membuat masyarakat 

beralih menanam kelapa sawit dilahan yang sebelumnya ditanami kakao, cengkeh  

atau membuka lahan baru (hutan) hal ini juga didukung oleh dibukanya lahan 

perkebunan inti dan plasma oleh PT. Fajar Mas di daerah kecamatan khususnya di 

Desa Sanjango dan adanya penawaran bibit kelapa sawit dari PT. Fajar Mas 

(alasan kenapa perkebunan yang mengunakan bibit dari PT. Fajar Mas tidak 

masuk dalam Perkebunan Plasma dan hanya dikelola secara mandiri oleh 

masyarkat karena PT. Fajar Mas bangkruk) Sehingga sebagian masyarakat Desa 

Kambunong juga tertarik untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Pada 

tahap awal masyarakat Desa Kambunong menanam kelapa sawit mengunakan 

bibit dari PT. Fajar Mas namun yang mengelola perkebunan dari awal sampai 

memasuki masa produksi adalah masyarakat, PT. Fajar Mas hanya memberikan 

bibit kepada masyarakat. Setelah melihat perkembangan perkebunan kelapa sawit 

dan hasil yang didapatkan masyarakat Desa Kambunong kemudian 

mengembangkan perkebunan kelapas sawit secara mandiri dengan melakukan 

pembibitan yang mengambil tunas kelapa sawit yang tumbuh di salah satu kebun 

masyarakat yang sebelumnya hanya digunakan sebagai batas loksai dan membeli 

kecambah dari toko pertanian.  Hal ini didukung oleh pernyataan Pak Rusman (48 

tahun) mengatakan bahwa: 
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“Saya mulai menanam kelapa sawit waktunya coklatku  mulaimi nakena 

penyakit, buahnya keras dan batangya memutih kemudian mengering dan 

mati. Sejak itu mi berpikir maka untuk menanam yang lain dan kebetulan 

banyak ku dengar orang tanam sawit baru katanya gampang ji kerjanya. 

Kebunku yang dulu ditanami coklat ditebang baru ditanami kelapa sawit, 

Kalau bibitnya ambil dari sawit tua yang ada dikebunnya orang, kebetulan 

ada itu kelapa sawit tua yang najadikan batas kebun (lokasi) jadi itu 

diambil karena banyak ji juga orang ambil bibit i, yaa lumayan bagusji 

hasilnya (buahnya).
4
 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Kamin (60 Tahun) bahwa: 

“Kalau saya itu kerjaku dlu massengso sebelum kerja kelapa sawit ada 

juga lahan cengkeh itu mi yang sekarang ku tanami kelapa sawit karena itu 

hari turun sekali harganya cengkeh, baru tua mi juga. Selain itu lokasi 

cengkeh yang kutanami sawit ada juga hutan ku buka tanami sawit. 

Bibitnya, yaa bibit sendiriki beliki kecambahnya baru di koker nanti besar 

baru ditanam atau itu daunya berpisah-pisahmi”.
5
 

 

Proses pengelolaan perkebunan kelapa sawit selain yang telah dijelaskan 

diatas terdapat juga beberapa bentuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang 

berbeda, yaitu dengan mempekerjakan orang secara harian. Proses pengelolaan ini 

industri kelapa sawit model ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang 

memiliki pekerjaan lain selain mengurus perkebunan seperti Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), pengusaha, kontraktor, karyawan pabrik dan lain sebagainya. 

Aryahadinata (35 Tahun) contohnya seorang karyawan Pabrik di PT. Primanusa 

Global Lestari yang juga memiliki lahan perkebunan kelapa sawit, menyatakan 

bahwa: 

“Lahan kelapa sawitku sebenarnya bukan saya yang buka, karena sebelum 

kerjaka dipabrik bawa ka mobil truk karena ada juga lahanku daripada 

kosong ku gaji mi saja orang untuk bukai, intinya begini saya siapkan alat, 

                                                           
4
  Rusman  (48 Tahun),  Petani, Wawancara, Desa Kambunong  Mamuju Tengah,  22  

November 2020 
5
 Pak Kamin  (60 Tahun),  Petani, Wawancara, Desa Kambunong  Mamuju Tengah, 15 

November 2020  
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bibit pokoknya semua yang nabutuhkan. dia yang buka sampai selesai 

penanaman kalau bibitnya ku beli dari orang kampung sini ji yang jual 

bibit. Setelah selesai penanaman kan gampang ji perawatannya tidak harus 

ki pergi tiap hari jadi kalau tinggi mi lagi rumputnya ku suruh mi orang 

pergi semprot atau babat baru ku gaji mi sesuai perjanjian.
6
 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Mardiyah (42 Tahun), bahwa: 

“Sejak dibuka itu lahan yang dulunya kebun coklat yang saya beli sama 

orang.  Penanaman, perawatan sampai panennya orang terusji kusuruh 

untuk kerjakan ka, karena bapaknya (suaminya) juga kerja disekolah 

sebagai operator jadi tidak waktu untuk kerja itu lahan. Daripada kosong 

mending ditanami sawit saja banyakji orang disini bisa disuruh kerja. 

Asalkan siap bibit aman mi karena orang kerjaji yang siapkan alat untuk 

buka lahan, kalau gajinya beda gaji membuka lahan beda juga nanti itu 

kalau ditanammi. Dalam satu hektar itu untuk buka lahan 800 ribu -1 juta  

perhektarnya tergantung susahnya dibabat kalau anuku itu hari 800 ribu ji 

saya kasi. Penanamannya itu kenna 10 ribu perpohon” 
7
 

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dan didukung oleh hasil 

observasi yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa proses 

pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa kambunong dilakukan secara 

swadaya oleh masyarakat tanpa ada hubungan dengan sebuah instansi pemerintah 

ataupun dengan swasta. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkebunan kelapa sawit 

di Desa Kambunong bukan sebagai perkebunan Inti ataupun perkebunan  Plasma, 

pengelolaannya juga dilakukan secara mandiri atau swadaya oleh masyarakat 

dengan mengunakan alat dan bibit seadanya yang ada masyarakat setempat. Alat 

yang digunakan seperti parang, senso untuk membuka lahan baik itu perkebunan 

yang sebelumnya ditanami kakao dan cengkeh dan lainnya, juga digunakan untuk 

membuka lahan seperti hutan tua dan muda.  

                                                           
6
 Aryahadinata  (35 Tahun),  Karyawan Pabrik, Wawancara, Desa Kambunong  Mamuju 

Tengah, 15 November 2020 
7
 Mardiyah  (42 Tahun),  Pegawai Negeri Sipil (PNS), Wawancara, Desa Kambunong  

Mamuju Tengah, 20  November 2020 
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Proses pembibitan dilakukan oleh masyarakat dengan ilmu dan 

pengalaman seadanya tanpa ada bimbingan dari pihak yang berwenang seperti 

Dinas pertanian ataupun dari Perusahaan Perkebunan yang ada di sekitar wilayah 

Mamuju Tengah. Bibit yang dikembangkan oleh masyarakat petani pekebun 

kelapa sawit di Desa Kambunong adalah bibit cabut yang diambil dari pohon 

kelapa sawit yang ada dikampung tersebut atau dengan membeli kecambah dari 

toko pertanian. Proses pembudidayaan bibit kelapa sawit dengan mengunakan 

Polybag atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Koker sebagai 

media pembibitan, masa tanam bibit kelapa sawit tersebut pada umur 1-3 tahun 

tergantung dari kondisi lahan yang akan ditanami. Lahan yang jauh dari kampung 

dan masih dikelilingi oleh hutan biasanya berumur 3 tahunan untuk menghindari 

hama tikus dan  babi hutan  yang merusak batang bibit kelapa sawit. Sedangkan 

lahan yang dekat dari pemukiman dan disekelilingnya sudah terbuka, biasanya 

berumur sekitar 2 tahunan saja.  

Jarak tanam perkebunan kelapa sawit milik masyarakat Desa Kambunong 

Kecamatan Karossa dipahami oleh masyarakat secara mandiri dengan bertanya 

kepada pekebun kelapa sawit di luar Desa Kambunong  hal ini disebabkan karena 

tidak adanya sosialisasi atau bimbingan langsung dari pemerintah atau pihak 

terkait.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan Pak Kamin (60 Tahun), 

menyatakan bahwa: 

“Jaraknya sawit kalau disini itu 8X8 dan 9X9, kalau punyaku 8X8 itu yang 

digunung tapi kalau ditanah rata 9X9 karena kalau digunung miringji jadi 

tidak ketemu sekaliji pelepahnya”.
8
 

                                                           
8
  Kamin  (60 Tahun), Petani  Pekebun Kelapa Sawit, Wawancara, Desa Kambunong  

Mamuju Tengah, 15 November 2020 



48 
 

 
 

 

Hal yang sama juga dikatakan oleh Rustang (24 tahun), salah satu 

masyarakat Desa  Kambunong yang biasa bekerja menanam sawit milik orang 

lain. menyatakan bahwa: 

“Kalau jaraknya tanaman kelapa sawit disini biasanya 8X8 ji atau 9X9 

tergantung orangnya tapi biasa memang kalau digunung 8X8 memang na 

pake orang karena miringji katanya, itu kutau karena bias aka bantu 

bapakku, biasaka juga pergi makan gaji sama orang lain”
9
 

 

Proses perawatan kelapa sawit di Desa Kambunong sebenarnya tidak ada 

yang khusus atau berbeda dengan tanaman jangka panjang lainnya, masyarakat 

Desa Kambunong dalam proses perawatan kelapa sawit hanya pengendalian 

gulma seperti rumput yang kemungkinan akan menganggu proses perkembangan 

pohon kelapa sawit, sehingga hanya melakukan pembersihan dari rumput liar 

dengan cara membabat atau melakukan penyemprotan dengan pestisida. 

Pemupukan dilakukan 3-4 kali dalam setahun dengan mengunakan pupuk Urea, 

ZA dan Phonska khusus untuk ZA dan Phonska digunakan ketika kelapa sawit 

memasuki masa produksi sekitar umur 3-4 tahun. Proses pemangkasan pelepah 

kelapa sawit hanya dilakukan ketika kelapa sawit telah memasuki masa panen 

normal yang disebut dengan proneng dari hasil observasi dari beberapa 

perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Kambunong pelepah kelapa sawit 

disisa 2-3 pelepah dari buah kelapa sawit tersebut. Hal yang sama juga 

diungkapkan oleh Pak Rusman (48 Tahun), menyatakan bahwa: 

“Itu sawit asalkan bersih aman mi itu, semprot saja atau babat bisa maki 

lagi kerja yang lain karena tidak harusji tiap hari diliat. Kalau di proneng 

itu sawit disisa biasanya disisa 2 atau 3 pelepahnya, kalau orang-orang 

                                                           
9
 Rustang (24  Tahun),  Wiraswasta, Wawancara, Desa Kambunong  Mamuju Tengah, 20  

November 2020 
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disini, tidak ku tau pasti juga kenapa na kasi begitu tapi katanya baru tidak 

kecil pohonnya. Kalau kebun kelapa sawitku sendiri saya pupuk 3 kali 

dalam setahun, kalau masyarakat disini ada juga biasa yang sampai empat 

kali na pupuk sawitnya dalam setahun sebenarnya tergantung dari kita ji 

mana mau dipake, sama uangnya juga”.
10

 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Mardiyah, menyatakan bahwa: 

“Itu kalau pergika liat sawit setelah ku suruh orang Proneng na sisa ta‟ 2 

ada juga kuliat 3 waktunya kutanya katanya baru tidak kecil pohonnya. Itu 

sawit waktunya masih belum berbuah biasa sampai empat kali dipupuk 

dalam setahun kalau sekarang paling tiga kali ji. Itu rumputnya biasa ku 

suruh ji anak-anak juga pergi semprot karena kalau dibabat sebentar sekali 

tumbuh lagi kalau disemprot 2-3 bulan baru tinggi lagi rumputnya”.
11

 

 

Proses pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit dalam rentang waktu 

lima tahun untuk memasuki masa panen normal sebagian besar masyarakat Desa 

Kambunong Kecamatan Karossa biasanya menanam tanaman jangka pendek 

diantara pohon kelapa sawit dilahannya seperti pisang, jagung, tanaman sayur 

mayur dan sejenisnya  diantara pohon kelapa sawit. 

Berdasarkan dari pernyataan dari Abd. Wahab (21 tahun) mengatakan 

bahwa: 

“Rata-rata orang disini natanami antaranya sawitnya  sama tanaman jangka 

pendek kayak pisang, jagung, ubi atau sayur-sayuran kalau saya sendiri 

pisang ji kutanami karena tidak terlalu dirawat asalkan bersih baru rajinki 

buka jantungnya tidak rusak mi itu apalagi bagusji juga harganya lumayan 

sambil tunggu berhasil sawit”
12

 

 

 

 

                                                           
10

  Pak Rusman  (48 Tahun)  Petani  Pekebun Kelapa Sawit, wawancara, 22  November 

2020, Desa Kambunong  Kecamatan Karossa.  
11

 Mardiyah  (42 Tahun),  Pegawai Negeri Sipil (PNS), Wawancara, Desa Kambunong  

Mamuju Tengah, 20  November 2020 
12

 Abd Wahab  (21 Tahun),  Wiraswasta, Wawancara, Desa Kambunong  Mamuju 

Tengah, 20 November 2020 
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Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa 

perkebunan kelapa sawit yang masih muda atau belum memasuki masa produksi 

memang benar terdapat beberapa perkebunan yang ditanami tanaman jangka 

pendek seperti pisang, sayur-sayuran dan jagung. Penanaman tanaman jangka 

pendek memang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat di Mamuju Tengah 

bukan hanya pada masyarakat Desa Kambunong. 

C. Pola Pemasaran atau Distribusi Buah Kelapa Sawit di Desa Kambunong  

Pola atau sistem pemasaran dalam distribusi buah kelapa sawit di Desa 

Kambunong Kecamatan Kabupaten Mamuju Tengah seperti sistem penjualan 

hasil perkebunan pada umumnya. Dimana di dalam suatu daerah ada pembeli atau 

yang dikenal dengan istilah pengepul atau tengkulak berdasarkan hasil observasi 

dan wawancara dari beberapa narasumber, ada beberapa bentuk distribusi yang 

yang dilakukan dalam proses pemasaran buah kelapa sawit. r  

Sebenarnya tidak ada istilah yang menjadi kesepakatan umum mengenai 

bentuk distribusi buah kelapa sawit. Namun, penulis akan membagi dalam 

beberapa bagian, agar hasil dari penelitian ini mudah dipahami dan dimengerti. 

1. Petani-Orang Kepercayaan Pengepul-Pengepul- Suplayer dan 

Perusahaan  

Masyarakat Desa kambunong yang bekerja sebagai petani pekebun kelapa 

sawit dalam proses distribusi buah kelapa sawit, buah dari petani kelapa sawit 

yang diambil oleh pengepul tidak langsung ke tangan pengepul. Namun,   melalui 

orang  kepercayaan pengepul untuk  mengurus buah kelapa sawit di daerahnya, 

yang dimaksud dengan orang kepercayaan disini adalah orang yang diberikan 
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kepercayaan untuk mengurus atau mencari buah kelapa sawit dari petani pekebun 

kelapa sawit  untuk menjual buah kelapa sawitnya kepada pengepul yang menjadi 

rekan kerjanya. Selanjutnya para   pekerja dari pengepul  pada saat memasuki 

masa panen datang untuk mengangkut buah kelapa sawit  dari petani yang 

menjadi langganannya,  ditempat dimana buah kelapa sawit dikumpulkan oleh 

para petani dan biasanya di pinggir jalan umum, hal ini dikarenakan belum ada 

akses mobil kedalam perkebunan kelapa sawit masyarakat.  Mobil yang 

digunakan adalah mobil bak terbuka seperti truk  setelah itu buah kelapa sawit 

diantar ke pabrik namun sebelumnya sopir mobil yang mengantarkan  buah 

tersebut masuk ke dalam pabrik terlebih dahulu harus mengambil karcis dari 

seseorang yang disebut dengan suplayer, suplayer yang dimaksud adalah seorang 

pemodal yang menjadi agen dari perusahaan yang memberikan pembayaran 

secara tunai kepada pengepul dan suplayer itu sendiri  dibayar oleh perusahaan 

setiap bulannya sesuai dengan berapa banyak buah yang masuk ke pabrik dengan 

mengunakan karcisnya.  setelah urusan pengepul dan suplayer selesai, baru 

kemudian buah tersebut dapat dimasukkan ke dalam pabrik. Pembayaran dari 

harga buah kelapa sawit petani biasanya diambil  sesuai dengan kesepakatan 

dengan pengepul ada masyarakat yang diberikan harga kelapa sawitnya setelah 

proses penimbangan sekitar 1-2 hari dan ada pula masyarakat yang sengaja  

mengambilnya setiap bulan .  
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Proses perpindahan tangan buah kelapa sawit Petani dari orang 

kepercayaan pengepul  ke pengepul, kemudian ke suplayer dan sampai kepada 

pabrik.  Proses perpindahan buah kelapa sawit yang dimulai dari orang  

kepercayaan pengepul, orang kepercayaan ini mendapat 50.00 (lima puluh rupiah) 

dari pengepul dan suplayer sebagai agen dari perusahaan juga mendapatkan 

beberapa persen dari hasil pembelian.  Hal ini diungkapkan  dari salah satu petani 

kelapa sawit Abd. Wahab (21tahun), mengatakan bahwa: 

“Kalau kelapa sawitku saya kupanen sendiriji karena tidak luas sekali ji 

juga, rata-rata kalau buah kelapa sawit dikampung sini banyak sekali jalan 

nalewati baru sampai ke pabrik, kayak buahku tidak langsung ke Pak Nana 

tapi ke Pak Kembar dulu, sudah itu kalau sampai dipabrik ambil lagi slip 

atau karcis baru pi itu masuk ke pabrik, baru ada semua itu na dapat 

persen. Kayak pak Kembar dia juga dapat 50.00  dari  Pak Nana”.
13

  

 

Hal yang sama juga dikatakan oleh Pak Hasan Basri bahwa: 

“Pak kembar itu sebenarnya bukan ji pembeli tapi dia itu orang yang 

dipercaya untuk mencari buah disini,  pak nana itu sebenarnya yang beli 

itu buah kelapa sawit. Yaa ! bisa dibilang ini pak kembar orang dipercaya 

untuk cari buah kepada masyarakat, tapi ada juga persen nadapat dari pak 

nana. Kalau buah kelapa sawitku ke Pak Kembar dulu baru Pak Nana”.
14

 

 

Bentuk distribusi yang pertama ini adalah bentuk pemasaran yang paling 

banyak digunakakan dalam Masyarakat petani pekebun kelapa sawit di Desa 

Kambunong, hal ini disebabkan karena pada waktu itu  PT. Primanusa Global 

Lestari belum beroperasi diwilayah Desa Kambunong nanti pada tahun 2018 

mulai beroperasi sehingga hanya orang-orang dengan modal yang besar yang 
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 Abd Wahab  (21 Tahun), Wiraswasta, Wawancara, Desa Kambunong  Mamuju 

Tengah, 20 November 2020 
14

 Hasan Basri  (40 Tahun),  Petani, Wawancara, Desa Kambunong  Mamuju Tengah, 22 
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mampu mendistribusikan buah kelapa sawit di PT. Trinity salah satu pabrik 

kelapa sawit yang ada di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo.  

2. Petani-Pengepul-Suplayer dan Perusahaan 

Bentuk kedua ini orang kepercayaan pengepul, seperti pada bentuk  

sebelumnya sudah tidak ada lagi, karena pengepul  yang secara langsung 

berhubungan dengan petani kelapa sawit  tanpa melalui perantara tapi kebanyakan 

bentuk  pendistribusian ini, pengepul yang  berasal dari kampung yang sama 

dengan petani kelapa sawit. Sehingga tidak ada lagi orang kepercayaan yang  

mengurus buah kelapa sawit didalam masyarakat petani tersebut,  buah yang dari 

petani langsung ke pengepul dan suplayer sebagai agen dari perusahaan. Bentuk 

distribusi  ini biasanya dilakukan oleh pengepul  dengan modal yang lebih sedikit 

dan mengunakan mobil pick up serta  pengepul yang secara  langsung turun 

lapangan untuk mengangkut  buah kelapa sawit dari petani, biasanya hanya 

dibantu oleh keluarga atau orang-orang dekatnya.  

Berdasarkan penjelasan dari Pak Yusuf sebagai salah satu pembeli buah 

kelapa sawit, mengatakan bahwa:  

“Saya sebagai pembeli kelapa sawit langsung jaka  ke petani jadi itu buah 

dari petani langsung ke saya baru ku antar mi ke pabrik tapi harus paki 

ambil karcis di suplayer baru bisa masuk  di pabrik itu buah nanti suplayer 

yang bayarki.  anakku ji biasa bantu-bantuka angkat buah ke mobil atau 

kalau sekolah lagi tetanggaku atau anak-anak disini yang tidak ada na 

kerja”.
15
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 Pak Yusuf  (45 Tahun),  Pengepul, Wawancara, Desa Kambunong  Mamuju Tengah,  

20  November 2020 
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Hal dibenarkan Oleh Sudirman sebagai Petani kelapa sawit yang menjual 

buah kelapa sawitnya ke Pak Yusuf, bahwa: 

“buah kelapa sawitku saya parner Pak Ikram (Pak Yusuf) ji ku kasi‟ 

karena lepas maka juga dari Pak Nana kalau pak ikram dikasi‟ ya langsung 

na bawa ke pabrik sedangkan kalau ke pak nana melalui pak kembar paki 

jadi ada potongan lagi di pak kembar kalau tidak salah itu 50 rupiah 

perkilo na potong.
16

 

 

Bentuk distribusi buah pada bentuk  kedua di Desa Kambunong 

Kecamatan Karossa  ini biasa dilakukan oleh pengepul kelapa sawit dengan 

mengharap buah kelapa sawit dari keluarga, orang-orang dekatnya atau 

cakupannya hanya pada satu dusun saja dan tidak mengunakan tenaga kerja atau 

karyawan yang banyak seperti pada bentuk yang sebelumnya. 

3. Petani-Suplayer dan Perusahaan 

Bentuk ketiga ini dilakukan oleh petani pekebun kelapa sawit yang 

memiliki kendaraan pribadi (mobil bak terbuka) sehingga buah kelapa sawit 

miliknya  didistribusikan langsung ke pabrik. Proses distribusinya dilakukan 

secara mandiri dengan memanen buah sendiri dan biasanya dibantu oleh orang 

lain yang dikenal dengan Pandodos (pemanen) yang diberikan upah sesuai dengan 

banyaknya  buah kelapa sawit yang dipanen dalam hitungan kiloan. Berdasarkan 

pernyataan dari Apriyanto Wawan (27 tahun) salah satu pemanen buah kelapa 

sawit, bahwa: 

“Ada beberapa orang sering ku dodoskan sawitnya disini kalau panen lagi, 

kalau masalah gajinya tergantung banyaknya sawit yang dipanen sama 

jaraknya dilansir tapi minimal itu 150 rupiah  perkilo itu standar jauhnya, 

kalau agak jauh baru di tambah lagi jalanan jelek biasa diminta 300 rupiah 
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 Sudirman  (26 Tahun),  Petani  Pekebun Kelapa Sawit, Wawancara, Desa Kambunong  
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perkilo daripada rugiki, lumayan kalau dalam satu hari ki pergi bisa ki 

dapat 100 bahkan sampai 200 lebih”
17

 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rustang (24 Tahun), bahwa: 

“Kalau saya buahnya ji bapakku selalu kupanen sama kakakku kalau 

masalahnya gajinya berapa-berapa dikasi‟ ki kalau anunya orang ku 

tombakkan sama semua ji gaji pattombak disini 150 rupiah perkilonya atau 

300 rupiah perkilo tergantung jarak sebenarnya, jangan mi kalau masuk 

musim hujan”
18

 

Firmansyah  (25 tahun) sebagai pemilik lahan kelapa sawit yang 

mendistribusikan buahnya dengan mobil pribadi menyatakan bahwa: 

“Buah kelapa sawit itu yang di rumah hasil peninggalannya bapakku, 

sebenarnya sudah mi dibagi-bagi sama saudaraku tapi kalau distribusinya 

ke pabrik dikasi sama ji tapi ditimbang memang disini baru ditau dibagi 

nanti, karena sekarang juga masih kuliah ka, biasanya orang dirumah 

panggil saja orang untuk bantu panen karena dalam sehari tidak bisa na 

panen semua kakakku sama adekku, baru jelek juga dibawa ke pabrik 

kalau tidak selesai semua dipanen salah-salah jalan mobil, untung ada ji itu 

mobil hasil pensiunnya bapak”
19

 

Hasil observasi penulis selain Firmansyah dan kelurga yang 

mendistribusikan buah kelapa sawitnya pada bentuk ketiga ini, Yusuf salah satu 

pengepul buah kelapa sawit yang disebutkan diatas juga memiliki perkebunan 

kelapa sawit dan mendistribusikannya sendiri, dengan mengunakan jasa Pandodos 

(pemanen) yang bayarannya sesuai dengan berapa banyak buah yang dipanen dan 

harga yang menjadi kesepakatan masyarakat adalah 150.00-300.00 (seratus lima 

puluh rupiah sampai dengan tiga ratus rupiah ) perkilonya, contohnya ketika harga 

buah kelapa sawit 1100.00 (seribu seratus rupiah)perkilo dan  Pandodos 
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 Arianto Wawan  (27 Tahun),  Pemanen  Kelapa Sawit, Wawancara, Desa Kambunong  

Mamuju Tengah,15 November 2020 
18

 Rustang  (24 Tahun)  Pemanen Kelapa Sawit, Wawancara, Desa Kambunong  Mamuju 

Tengah, 20 November 2020 
19

Firmansyah   (26 Tahun),  Wiraswasta, Wawancara, Desa Kambunong  Mamuju 

Tengah,  20  November 2020 
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(pemanen) memanen 1 ton buah kelapa sawit maka pemamnen mendapatkan upah 

150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ini hanya dikerjakan dalam 

setengah hari saja dengan dua orang pemanen.  

Bentuk distribusi yang ketiga ini hanya dilakukan oleh beberapa orang saja 

karena dibutuhkan kendaraan pribadi sebagai alat distribusi buah kelapa sawit 

atau masyarakat yang berada dalam kategori ekonomi menengah keatas. 

Keuntungan dari bentuk ketiga ini Petani sebagai pemilik lahan kelapa sawit 

mendapatkan untung lebih banyak dari yang sebelumnya karena tidak terjadi 

pemotongan harga dari pengepul sehingga harga buah kelapa sawit yang diterima 

sesuai dengan harga dari supalyer sebagai agen dari perusahaan.  

4. Petani- Sewa Mobil- Suplayer dan Perusahaan 

Bentuk keempat dari distribusi buah kelapa sawit ini mengunakan jasa 

penyewa mobil untuk mendistribusikan buah kelapa sawit para petani kelapa 

sawit yang mengunakan jasa sewa mobil  dengan regulasi dilakukan pemotongan 

harga 150/kilonya, bentuk distribusi  ini pemilik buah kelapa sawit memanen dan 

memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil pick up dengan memanggil seseorang 

untuk membantunya atau dikerjakan sendiri. Setelah buah kelapa sawit selesai 

dimuat ke dalam mobil pick up tersebut  si pemilik mobil mengantarnya  ke 

pabrik. Namun tetap melalui seorang suplayer untuk mengambil karcis sebagai 

syarat untuk masuk ke dalam pabrik karena pembayaran dilakukan oleh suplayer 

tersebut bukan dari Perusahaan. Salah satu masyarakat petani pekebun kelapa 

sawit yang mengunakan jasa ini adalah Mail  (21) mengatakan bahwa: 

“Itu buahku ku jual sendiri ji sebenarnya tapi pake mobil sewa ka, itu 

mobil ku sewakan 150 rupiah perkilo jadi kalau ada 1000 ton dapat mi 
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juga dia 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimuat sendiri 

memang tapi lumayan juga tidak banyak sekali potongannya dibanding 

dijual sama orang lain”.
20

   

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bentuk 

distribusi buah kelapa sawit pada bentuk keempat ini hanya Mail saja yang 

mengunakan jasanya. Hal ini juga dikarenakan bentuk keempat ini belum lama 

digunakan ole Mail dan orang yang digunakan jasanya adalah keluarganya sendiri 

Berdasar dari hasil penelitan (observasi dan wawancara) yang dilakukan oleh 

peneliti. Penelti  kemudian mengelompokkan beberapa bentuk proses distribusi 

kelapa sawit yang terjadi di Desa Kambunong Kecamatan Karossa. 

D. Hubungan Dominasi Petani, Pengepul Dan Pihak Perusahaan Di Desa 

Kambunong 

Masyarakat di Desa Kambunong dalam proses distribusi buah kelapa sawit 

yang melibatkan beberapa pihak seperti Petani, Orang Kepercayaan, Pengepul, 

penyewa mobil, suplayer dan Perusahaan. Proses distribusi buah kelapa sawit di 

Desa Kambunong Kecamatan Karossa terjadi hubungan dominasi diantara 

beberapa pihak saja berdasarkan dari observasi dan analisis yang dilakukan oleh 

peneliti bahwa hubungan dominasi hanya terjadi diantara  Petani kepada Pengepul 

dan sebaliknya, hubungan dominasi Pengepul dan Suplayer sebagai agen dari 

perusahaan.  

 

                                                           
20

 Mail   (21 Tahun),  Petani, Wawancara, Desa Kambunong  Mamuju Tengah, 22 

November 2020 
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Dominasi petani kepada pengepul terjadi pada awal-awal pengepul 

mencari langganan dan petani mencari pengepul yang menurutnya baik untuk 

menjual buahnya, sehingga petani kelapa sawit ini bebas menjual buah kelapa 

sawitnya kepada para pengepul sampai mendapat orang yang cocok untuk 

menjual buah kelapa sawitnya dengan tepat dan dalam waktu yang sama para 

pengepul berusaha untuk menyakinkan kepada petani untuk menjual dan 

berlangganan kepadanya. Pada bentuk pertama pada proses distribusi buah kelapa 

sawit di Desa Kambunong Kecamatan Karossa pengepul mengunakan jasa orang 

kepercayaannya untuk meyakinkan masyarakat untuk jadi langganannya 

sedangkan pada bentuk distribusi kedua pengepul yang secara langsung turun ke 

Petani untuk meyakinkan bahwa dia adalah pembeli yang jujur.   

Dominasi pengepul kepada Petani yaitu ketika para petani membutuhkan 

dana untuk keperluan mendadak seperti membeli sepeda motor, uang nikahan, 

hajatan, membeli keperluan sekolah anaknya dan sebagainya atau pengepul 

memberikan pupuk kepada para petani dengan sistem kredit dan proses 

pembayarannya dipotong setiap kali petani memanen buah kelapa sawit miliknya. 

Untuk keperluan yang besar sampai pada puluhan juta petani biasanya mengambil 

kredit di Bank BRI dengan jaminan lahan perkebunan kelapa sawit petani yang 

mengambil kredit dan yang mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan seperti 

KTP, KK dan Sertifikat sampai kepada proses pencairan  dana  tersebut, adalah 

pengepul. Proses  pembayaran dilakukan oleh pengepul dengan melakukan 

pemotongan  dari harga kelapa sawit  petani yang mengambil kredit. Namun, 

tidak semua petani dapat melakukakan peminjaman sampai puluhan juta karena 
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harus disesuaikan dengan berapa banyak buah kelapa sawit yang mereka peroleh 

tiap bulannya. Semua bentuk pinjaman mulai dari memberikan dana yang dari 

pengepul itu sendiri, pengambilan kredit di Bank BRI dan pemberian pupuk 

secara kredit, pengepul mendominasi petani secara penuh dari proses distribusi.  

Abd wahab (21 Tahun), mengungkapkan bahwa: 

“Awalnya saya bebas menjual buah kelapa sawit saya kepada para 

pembeli karena belumpi ada ikatan dengan salah satu pengepul, selain Pak 

Nana yang bosku sekarang banyak orang yang sering tawari ka untuk jual 

buahku sama dia, biasa kalau tidak enak ka, panen pertama ku kasi yang 

satu dan panennya lagi ku kasi yang satunya. Itupi tetapka berlangganan 

sama Pak Nana waktu mulai maka ambil pupuk nanti harga sawitku 

dipotong setiap panen, setelahnya ambil Kakakku kredit di Bank tambah 

susah maka pindah, padahal sekarang dekatmi Pabrik ada juga mobil bisa 

disewa, tapi mau diapa belum paki lepas, sebenarnya juga itu kayak 

merasa dicurangi mi orang-oang yang jual buahnya ke Pak Nana, kayak 

makan sekali timbangannya”
21

 

Hal yang sama juga diungkapkan Oleh Sudirman (26 Tahun) bahwa: 

“Sekarang saya buahku ku jual sama Pak ikram (Yusuf) karena lepas 

maka dari pak Nana jadi tidak masalah mau ku jual dimana buahku, 

banyak ji pembeli sawit. Waktuku di Pak Nana susah ki bergerak apa 

masih ada cicilan Bank, itu kalau di Pak Nana dalam satu kali naik 

ditimbangan buah dipotong 2 kilo baru tak sedikit ji biasa na kasi naik 

kalau di Pak Ikram biasa sampai lebih 90 kilo satu kali menimbang. Rugi 

disitu memang maki baru tidak  ku tau juga tapi nabilang orang makan 

sekali timbangannya bosku yang sebelumnya”.
22

 

 

Berdasarkan pada penjelasan kedua Narasumber diatas menunjukkan 

bahwa terjadi hubungan dominasi diantara petani dan pengepul diwaktu yang 

berbeda, pada awalnya petani memiliki dominiasi penuh terhadap petani. Namun 

setelah adanya proses pinjam-meminjam dan kredit maka petani secara tidak 

                                                           
21

 Abd. Wahab  (21 Tahun),  Wiraswasta, Wawancara, Desa Kambunong  Mamuju 

Tengah, 20 November 2020 
22

 Sudirman  (26 Tahun),  Petani, Wawancara, Desa Kambunong  Mamuju Tengah, 15 

November 2020 
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langsung kehilangan dominasi atas pengepul, sehingga pengepullah yang 

sepenuhnya memegang kendali dari proses distribusi buah kelapa sawit petani 

yang memiliki pinjaman dan kredit di Desa Kambunong Kecamatan Karossa.  

Pengepul dan suplayer sebagai agen dari perusahaan, sepenuhnya 

dominasi dimiliki oleh pengepul hal ini didasarkan karena pengepul tidak 

memiliki kontrak kerja atau kerja sama dengan suplayer maupun perusahaan itu 

sendiri sehingga para pengepul bebas mendistribusikan buah kelapa sawit yang 

mereka beli dari petani kepada perusahaan yang membeli harga lebih tinggi dari 

perusahaan lain. Pengepul yang beroperasi di wilayah Desa Kambunong memiliki 

tiga tempat pendistribusian buah seperti PT. Primanusa Global Lestari yang ada di 

Desa Kambunong, PT. Trinity yang ada di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo 

dan PT. Astra Agro Lestari yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Berdasarkan dari 

pernyataan Yusuf (45 Tahun), menyatakan bahwa: 

“Bahwa kami sebagai pembeli sawit tidak memiliki ikatan kerja sama 

dengan pabrik maupun dengan para suplayer, jadi buah bebas ditimbang 

dimana saja, tergantung dimana tinggi harganya jadi kalau Global rendah 

sekali lagi nabelikan buah pindah ki lagi ke Trinity atau yang di Astra 

yang ada di Pasangkayu kalau saya memang tidak pernah ka antar buah ke 

sana tapi teman yang mobil truk biasa mengantar ke sana, apalagi disana 

tidak ada sistem tolak buah tidak kayak di Global sama Trinity”.
23

 

 

Pernyataan ini diperkuat oleh salah satu karyawan Pabrik PT. Primanusa 

Global Lestari   yang ada di Desa Kambunong Kecamatan Karossa  Arya 

Hadinata (35), menyatakan bahwa:  

                                                           
23

 M.Yusuf  (45 Tahun),  Pengepul , Wawancara, Desa Kambunong Mamuju Tengah, 20  

November 2020 
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“Akhir-akhir ini kurang sekali buah masuk ke Pabrik tadinya banyak orang 

lembur karena banyak buah masuk sekarang dikurangi, bukan karena 

kurang buah tapi orang yang biasa bawa buahnya ke mari tidak tau 

kemana mi, tapi paling ke Trinity atau di Astra. Setauku memang tidak ada 

ikatan semacam kerja sama antara pembeli sawit sama perusahaan 

mertuaku yang sebelumnya kerja disini sebagai Humas nabilang memang 

tidak ada ikatan kerja sama antara Pembeli sama perusahaan. Kalau itu 

suplayer memang kerja sama dengan perusahaan untuk mendatangkan 

buah dari pembeli dia dapat upah dari perusahaan dengan syarat harus 

sampai target kalau persoalan na kurangi  harga dari yang na pasang 

perusahaan kurang tau juga itu, tapi intinya dia kerja sama saja untuk 

memasukkan buah dari pembeli.
24

 

Berdasarkan dari kedua pernyataan narasumber diatas memang tidak ada 

ikatan kerja sama antara pengepul dan Pihak perusahaan maupun dengan suplayer 

sebagai agen dari perusahaan, dari hasil observasi penulis banyaknya buah yang 

masuk dari para pengepul tergantung dari harga buah kelapa sawit yang 

ditawarkan oleh perusahaan, sehingga ketika harga buah yang ditawarkan sangat 

rendah maka Para pengepul lebih memilih ke PT. Trinity yang ada di Desa 

Kambunong Kecamatan Topoyo hal ini dikarenakan jarak yang ditempuh juga 

tidak terlalu jauh. 

Ketiga hubungan distribusi buah kelapa sawit yang ada di  Desa 

Kambunong antara Petani, pengepul dan Suplayer atau Perusahaan pada saat ini 

kebanyak dominasi dimiliki oleh para pengepul hal ini dikarenakan kebanyakan 

dari petani telah berutang baik itu kredit Bank, Pupuk dan pinjaman biasa yang 

membatasi petani untuk mendistribusikan buahnya ke Pengepul lain, menyewa 

jasa sewa mobil atau bahkan menjual sendiri buahnya dengan mengunakan mobil  

keluarga. Sedangkan diantara Pengepul dan Suplayer sebagai agen dari 
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 Aryahadinata  (35  Tahun)  Karyawan PT. Primanusa Global Lestari, Wawancara,Desa 

Kambunong Mamuju Tengah, 15 November 2020 
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perusahaan dominasi dilakukan oleh pengepul buah yang diproduksi hanya 

berharap dari pengepul yang malas antri dari perusahaan yang menawarkan harga 

yang lebih tinggi.  

E. Hubungan Teori dan Hasil  

Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya adalah teori relasi 

kuasa dari seorang filsuf, sejarawan dan ahli teori sosial dari Paris, Prancis yang 

bernama Michelt Foucoult  dimana penulis mengamati masyarakat dengan 

mengunakan pendekatan teori dari Michelt Foucoult mengenai hubungan-

hubungan kekuasaan yang menjadi realitas dalam masyarakat petani pekebun 

kelapa sawit di Desa Kambunong Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju 

Tengah, di mana catatan penting disini adalah  dalam proses pengelolaan industri 

kebun k elapa sawit memiliki perbedaan dari industri perkebunan pada umumnya 

di Indonesia.  

Secara umum perkebunan kelapa sawit di Indonesia secara akademik 

dikenal dengan dua jenis pengelolaan perkebunan yaitu kebun inti dan kebun 

plasma. Namun, hal ini berbeda jauh yang terjadi di Desa Kambunong sebagai 

tempat penelitian penulis, masyarakat desa Kambunong tidak mengenal sistem 

kebun inti dan plasma di daerahnya, masyarakat petani kelapa sawit mengelola 

perkebunan kelapa sawit dengan cara swadaya, hal ini menjadi menarik karena di 

Desa Kambunong itu sendiri terdapat sebuah pabrik kelapa sawit yaitu PT. 

Primanusa Global Lestari yang beroperasi pada tahun 2018. Kondisi demikian 

menjadi sulit untuk melihat sistem kuasa atau hubungan dominasi yang terjadi 
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dalam masyarakat petani pekebun kelapa sawit. Namun, penulis akan mengurai 

dominasi yang terjadi dengan analisis teori Michlet Foucoult. 

Dominasi kuasa yang terjadi dalam masyarakat petani pekebun kelapa 

sawit, tidak sesuai dengan sistem relasi kuasa yang dikatakan oleh Michelt 

Foucoult hal ini dikarenakan  

Hubungan antara teori dengan hasil penelitian berdasarkan hasil 

penelitian, pertama relasi kuasa antara petani dengan pengepul, yang mana petani 

pekebun kelapa sawit memiliki kuasa dengan para pengepul yang ada di Desa 

Kambunong sebelumnya adanya ikatan yang terjadi yang menurut penulis adalah 

sebuah strategi yang digunakan oleh pengepul sehingga petani pekebun kelapa 

sawit tidak memiliki kebebasan dalam mendistribusikan buah kelapa sawit 

mereka, yaitu dengan memberikan kredit Bank. Pada sisi yang berbeda relasi 

kuasa juga terjadi antara petani dengan Suplayer sebagai agen dari perusahaan, 

sampai pada selesainya penulis dalama melakukan penelitian pengepul memiliki 

kuasa penuh dengan perusahaan PT. Prima Nusa Global Lestari hal ini 

dikarenakan para pengepul tidak memiliki ikatan atau kontrak kerjasama dengan 

suplayer maupun dengan perusahaan sehingga ketika harga buah kelapa sawit di 

PT. Primanusa Global Lestari mengalami penurunan para pengepul dengan bebas 

membawa buah kelapa sawit ke pabrik lain. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

Pertama: Sistem pengelolaan indsutri perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa 

Kambunong  kelapa sawit dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat dengan 

mengunakan alat sederhana seperti parang, cangkul dan sebagainya yang dapat 

membantu mempermudah pekerjaannya.  dengan mengelolanya sendiri atau 

mengupah orang lain dalam proses pengelolaannya tanpa melibatkan pihak 

perusahaan dan pemerintah.  

Kedua: Distribusi buah kelapa sawit yang ada di Desa Kambunong memiliki 

beberapa tipe atau bentuk seperti penjelasan sebelumnya dihasil penelitian yaitu, 

petani-orang kepercayaan-pengepul-suplayer dan perusahaan, petani-pengepul-

suplayer dan perusahaan, petani-suplayer dan perusahaan, petani-menyewa mobil-

suplayer dan perusahaan. 

Ketiga: Hubungan dominasi yang terjadi di dalam industri perkebunan kelapa 

sawit di Desa Kambunong Kecamtan Karossa hanya melibatkan Petani, Pengepul 

dan Suplayer sebagai agen dari Perusahaan. Pertama adalah pengepul memiliki 

dominasi penuh terhadap petani setelah adanya pinjaman yang dilakukan oleh 

petani seperti kredit pupuk,  kredit di Bank Bri atau pinjaman biasa. Sedangkan  

antara pengepul dan Suplayer sebagai agen dari perusahaan, pengepul memiliki 
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dominasi penuh untuk mendistribusikan buah kelapa sawit yang mereka beli dari 

Petani. 

B.  Saran    

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah digambarkan, maka penulis 

memberikan masukan kepada para Petani dan Pengepul  di Desa Kambunong 

Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah: 

Pertama: Bagi masyarakat Petani pekebun kelapa sawit di Desa Kambunong 

Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah diharapkan untuk tetap 

memaksimalkan pekerjaannya dengan memberikan perawatan dan pemupukan 

yang sesuai dengan standar kerja yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian. 

Kedua: Bagi pemerintah Desa Kambunong Kecamatan Karossa diharapkan untuk 

melakukan bimbingan kepada masyarakat dengan cara bekerja sama dengan Dinas 

Pertanian untuk melakukan penyuluhan mengenai bagaimana cara mengelola 

perkebunan kelapa sawit dengan baik sehingga diharapkan petani mendapatkan 

hasil maksimal. Selain itu, juga diharapakna pemerintah untuk tetap menjaga 

kestabilan peredaran pupuk sehingga petani tidak mengalami kerepotan dalam 

mencari pupuk dan mampu terlibat secara langsung dalam proses distribusi buah 

kelapa sawit sehingga para pemodal tidak melakukan hal-hal yang berpotensi 

merugikan para petani kelapa sawit.  
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NO NAMA Tgl Wawancara Usia Jabatan 

1. Aryahadinata  15 November 2020  35 Karyawan  

PT. Primanusa 

Global Lestari  

2. Arianto Wawan  15 November 2020  27 Wiraswasta  

3. Kamin  15 November 2020  60  Petani  

4. Sudirman  15 November 2020  26 Petani  

5. Rustang  20 November 2020 24 Wiraswasta  

6. Abd. Wahab 20 November 2020  21 Wiraswasta  

7. Mardiyah, A. Ma 20 November 2020 42 PNS 

8. Firman  20 November 2020 25 Wiraswasta  

9. M. Yusuf 20 November 2020 45 Pengepul  

10. Mail  22 November 2020 21 Petani  

11. M.Rusman 22 November 2020 48 Petani 

12. Hasan Basri 22 November 2020 40 Petani  
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Gambar 1: Wawancara dengan  Bapak Kamin Petani Kelapa Sawit di Desa 

 Kambunong pada tanggal 15 November 2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Wawancara dengan  Arianto Wawan  Wiraswasta  di Desa 

 Kambunong pada tanggal 15 November 2020 
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Gambar 4: Wawancara dengan  Sudirman Petani  di Desa Kambunong pada 

 tanggal 15 November 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5: Wawancara dengan  Rustang Wiraswasta  di Desa Kambunong pada 

 tanggal 20  November 2020 

 

 



72 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9: Wawancara dengan  Abd Wahab  Wiraswasta di Desa Kambunong  

 Pada tanggal 20 November 2020  
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