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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-latin 

Daftar huruf bahasa arab dan terjemahanya kedalam huruf latin dapat dilihat pada 

table berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf  Latin Nama 

 Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengantitik di atas) ث

 Jin J Je ج

 Ha ḥ ha ح

(dengantitikdibawah) 

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengantitik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy esdan ye ش
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 Sad ṣ es (dengantitik di ص

bawah) 

 Dad ḍ de (dengantitik di ض

bawah) 

 Ta ṭ te (dengantitik di ط

bawah) 

 Za ẓ zet (dengantitik di ظ

bawah) 

 Ain „ apostrepterbalik ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Min M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah „ Apostop ء

 Ya Y Ye ئ
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Hamza yang terletak di awal kata mengikuiti vokalnya tanpa bertanda apapun. 

Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis denag tanda ( ) 

2. Vokal 

Vocal dalam bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia. Terdiri atas vocal 

tunggal atau monoflog dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruflatin Nama 

 Fatha A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dammah U U ا َ

 

Vocal rangkap bahasa Arab yang lamvbangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu : 

Tanda Nama Huruflatin Nama 

 Fathadanya ai a dan i ى َ 

 Fathadanwau au a dan u ؤَ 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 
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Harkatdanhuruf Nama Huruftanda Nama 

 Fathadanalifatauya a a dangaris di … ا َ │…ىَ 

atas 

 Kasrahdanya i i dangaris di atas ى

 Dammahdanwau u u dangaris di وَ 

atas 

4. Ta Marbutah 

Trasliterasi untuk tamarbutah ada dua yaitu : tamarbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fatha, kasra, dan dammah, yang translitersinya adalah (t). 

sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun trasnliterasinya adalah 

(h). walau pada kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata yang K 

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

tamarbutah itu transliterasinya dengan (h). 

5. Syaddah (Tasyhid) 

Syaddah atau Tasyhid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonang ganda) yang diberi tanda  syaddah. Jika huruf َيَ    ber-

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

ditrasliterasikan seperti huruf maddah( i ). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang system tulisa arab dilambangkan dengan huruf   لا  (alif lam 

ma’rifah). Dalam pedoman trasliterasi ini, kata sandang ditrasliterasi seperti biasa, al- 



xiii 
 

baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang 

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatar (-) 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostor ( ) hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan kata Arab yang lazimdigunakandalambahasa Indonesia  

Kata kalimat atau istilah yang sudah lazim dan menjadi bagian 

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

tidak lagi ditulis menurut cara trasliterasi di atas. 

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

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkainteks arab, maka harus 

ditrasliterasi secara utuh.  

9. Lafzal al-jalalah(الله ) 

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

berkedudukan sebagai mudafilaih (fase nominal), ditrasliterasi tanpa huruf hamzah 

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

ditrasliterasi dengan huruf (t). 
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10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab mengenal huruf capital (alif caps), dalam 

trasliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan bahasa indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

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

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

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

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

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

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

catatan rujukan (CK,DP,CDK dan DR) 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahuwata‟ala 

saw. = sallahua‟laihiwasallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = SebelumMasehi 

I. = Lahirtahun (untuk orang yang masihhidupsaja) 

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

HR = Hadisriwayat 

UURI = Undang-UndangRepublik Indonesia  

Kab. = Kabupaten 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

   Nama                         : RAMLAH 

   Nim                            : 30400115048 

  Judul                 : Mobilitas Sosial Masyarakat Mandar Di Tanah Rantau 

(StudiKasus Desa Sangata Selatan Kecamatan Sangata 

Selatan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan 

Timur 

 

Skripsi ini berjudul “Mobilitas Sosial Masyarakat Mandar Di Tanah Rantau 

(Studi Kasus Desa Sangata Selatan Kecamatan Sangata Selatan Kabupaten Kutai 

Timur Provinsi Kalimantan Timur)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah 1) apa faktor yang mempengaruhi masyarakat Mandar memilih untuk 

merantau, 2) bagaimana mobilitas sosial perantau Mandar di Desa Sangata Selatan 

Kecamatan Sangata Selatan Kabupaten Kutai Timur 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan sosiologi 

dan fenomenologi, sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh 

melalui observasi dan wawancara dan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. 

Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan melalui dua tahapan, yaitu 

reduksi data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi Masyarakat Mandar memilih untuk merantau, bukan hanya faktor 

ekonomi tetapi ada juga faktor lain seperti, faktor kurangnya lapangan kerja di 

kampung asal, faktor gengsi, faktor hinaan dan ada juga faktor budaya, 2). Mobilitas 

sosial masyarakat Mandar di tanah Rantau ada dua versi, yang pertama yaitu 

mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau 

sekelompok orang dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain. mobilitas sosial 

vertikal terbagi lagi menjadi dua, yaitu vertikal naik contohnya yaitu seorang yang 

awalnya bekerja sebagai buruh angkat barang kemudian naik jabatan menjadi 

pegawai kantoran. Kemudian mobilitas  vertikal turun, yaitu seseorang yang awalnya 

bekerja sebagai PNS berubah menjadi ibu rumah tangga karna sudah memasuki masa 

pensiun. Kemudain yang kedua yaitu mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan 

status seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan yang sama. Contohnya dari  

segi pekerjaan, yaitu seseorang yang awalnya bekerja sebagai petani berubah 

pekerjaan sebagai buruh bangunan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri 

dari  17.504 pulau.  Dengan populasi penduduk  hampir 270.054.853 jiwa pada tahun 

2018, Indonesia adalah negara dengan penyebaran  berpenduduk terbesar keempat di 

dunia dan negara yang berpenduduk muslim   terbesar di dunia, dengan lebih dari 230 

juta jiwa . Penyebaran penduduk dapatlah diartiakan sebagai pindahnya penduduk 

dari satu tempat ke tempat lain oleh apapun sebabnya, yang akan mengakibatkan 

terjadinya perubahan penduduk. Prosesnya dengan imigrasi (hijrah) atau emigrasi dan 

trasmigrasi. 
1
 

Dalam sebuah Hadits, Rasulullah Saw bersabda: 

ثنَاَ  ثنَاَ عَبْذُ انىَهَّابِ، قاَلَ: سَمِعْتُ َحًََُْ بْنَ سَعُِذٍ، َقَىُلُ: أخَْبشََنٍِ حَذَّ ُْبتَُ بْنُ سَعُِذٍ، حَذَّ قتَُ

، َقَىُلُ: سَمِعْتُ عُمَشَ بْنَ انخَطَّابِ سَ  ٍَّ ُْثِ ذُ بْنُ إبِْشَاهُِمَ، أنََّهُ سَمِعَ عَهْقمََتَ بْنَ وَقَّاصٍ انهَّ ُ محَمَّ ٍَ اللََّّ ضِ

َّتِ، وَإنَِّمَا عَنْ  ُْهِ وَسَهَّمَ َقَىُلُ: إِنَّمَا الأعَْمَالُ باِننُِّ ِ صَهًَّ اللَُّ عَهَ لِِمْشِئٍ مَا هُ، َقَىُلُ: سَمِعْتُ سَسُىلَ اللََّّ

ِ وَسَسُىنهِِ، وَمَنْ كَانتَْ هِ  ِ وَسَسُىنهِِ، فهَِجْشَتهُُ إنًَِ اللََّّ جْشَتهُُ إنًَِ دُنُْاَ نىََي، فمََنْ كَانتَْ هِجْشَتهُُ إنًَِ اللََّّ

ُْهِ  جُهاَ، فهَِجْشَتهُُ إنًَِ مَا هاَجَشَ إنَِ .َصُُِبهُاَ أوَِ امْشَأةٍَ َتَضََوَّ
2

 

Artinya  : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Ibn Sa„id, telah menceritakan 

kepada kami „Abdu al-Wahhab, berkata: telah mendengarkan Yahya bin 

                                                             
1 https://databoks.katadata.co.id 
2
 Muhammad Ibn Isma„il Abu „Abdillah al-Bukharial-Ja„fi, Al-Jami„al-Musnad al-Sahih al-

Mukhtas}ir min Umu>r Rasu>lillah saw./S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz. VIII (Cet. I; Da>r Tu>q al-

Nija>h}, 1422 H), h. 140.  
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Sa„id dari Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah bin Waqas al-Lais dari 

Umar Ibnu al-Khaththab ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Bahwasanya 

setiap amal itu tergantung dengan amalnya, dan setiap orang akan 

mendapatkan ganjaran sesuai dengan amalnya. Barangsiapa hijrah 

(migrasi)-nya untuk Allah dan rasul-Nya, maka amalan hijrah (migrasi)-nya 

akan sampai kepada Allah dan rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrah 

(migrasi)-nya untuk dunia atau wanita yang akan dinikahi-Nya, maka hijrah 

(migrasi)-nya akan sampai pada sesuatu yang ia hijrah (migrasi) 

kepadanya.” 

Hadits ini menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar tergantung pada niat. 

Dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang diniatkan. Balasannya 

sangat mulia ketika seseorang berniat ikhlash karena allah, berbeda dengan seseorang 

yang berniat beramal hanya karena mangrjar dunia seperti karena mengejar wanita. 

Dalam hadits ini disebutkan contoh yaitu hijrah,  ada yang hijarah karena allah dan 

ada yang berhijrah karena dunia. 

Perpindahan penduduk atau migrasi selalu membawa hal-hal yang penting 

terhadap ciri atau karakteristik penduduk suatu negara, secara terus- menerus terjadi 

dengan teratur, intensitasnya bervariasi serta ditiap bagian dunia berbeda. penyebaran 

penduduk juga tidak terlepas dari konsep tentang kemajuan masyarakat atau 

kemajuan kebudayaan manusia  yang dengan lambat  berkembang dari bentuk-bentuk 

bersahaja ke bentuk-bentuk yang kompleks. 
3
 

Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan lebih berpusat di kota-kota 

besar seperti di pulau Jawa,  sehingga ini menjadi sebuah probematika bagi daerah 

yang ada di luar pulau Jawa. Masalah peluang yang terjadi bukan saja karena jumlah 

                                                             
3 Moenandar Soelaiman, ilmu sosial dasar-teori dan konsep ilmu sosial (cet,I; Bandung: PT 

Revika Aditama,1987),h.173. 
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angkatan kerja yang terus meningkat, tetap juga adanya faktor lain yang ikut 

mendasari permasahan ini, yaitu lapangan pekerjaan yang ada kurang memadai untuk 

menampung tenaga kerja yang tersedia, sehingga mengakibatkan terjadinya suatu 

persaingan yang sangat kuat diantara masyarakat pencari kerja dalam upaya 

mendapat suatu pekerjaan guna memenuhi kebutuhan dan memenuhi kelangsungan 

hidup. 

Masyarakat terkadang harus meninggalkan kampung halaman atau pergi 

merantau untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.Sehingga banyak orang orang 

Indonesia merantau atau berimigrasi untuk mencari pekerjaan atau pendidikan lebih 

baik. Tapi itu hal yang wajar Seperti yang dijelaskan dalam A-Qur‟an surah Al-mulk 

ayat 15: 

ُْهِ  هىَُ انَّزٌِ جَعَمَ نكَُمْ اْلأسَْضَ رَنىُ لًِ فاَمْشُىا فٍِ مَناَ كِبِهاَ وَكُهىُا مِنْ سِصْقهِِ وَإنَِ

(51اننُّشُى سُ )   

Terjemahannya:“Dialah yang menjadikan buat kamu bumi (ini) mudah maka 

berjalanlah di penjuru-penjurunya dan makanlah sebagian dari 

rezky-Nya.Dan banyak kepadanyalah kebangkitan.” 

 

Ayat di atas merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia 

secara umum dan kaum muslimin khususnya agar memanfaatkan bumi sebaik 

mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan 

generasi sesudahnya. Dalam konten ini Imam an-nawawi dalam mukaddimah 

kitabnya al-majmu menyatakan bahwa; umat Islam hendaknya mampu memenuhi dan 
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memproduksi semua kebutuhannya walaupun jarum agar mereka tidak mengandalkan 

pihak lain.
4
 

Fenomena migrasi lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan merantau, 

dan merupakan tradisi yang cukup lama. Fenomena merantau adalah hal lazim 

ditemukan pada masyarakat di banyak tempat di Indonesia pada dasarnya adalah 

migrasi, tetapi merantau adalah tipe khusus dari migrasi yang memiliki konotasi 

tersendiri yang tidak mudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Dalam kamus 

bahasa Indonesia menjelaskan bahwa merantau adalah kata kerja yang berlawanan me 

yang berasal dari kata rantau yang artinya pergi ke negeri orang untuk mengadu 

nasib. Fenomena tersebut  menjadi pemicu terjadinya perubahan sosial bagi 

masyarakat. Salah satu suku yang mempunyai karakteristik merantau adalah suku 

Mandar. 

Suku Mandar merupakan kesatuan etnis yang berada di Sulawesi Barat, 

dahulu sebelum pemekaran wilayah, Mandar bersama dengan Bugis, Makassar, dan 

Toraja mewarnai keberagaman di Sulawesi Selatan. Meskipun secara politis Sulawesi 

Barat dan Sulawesi Selatan diberi sekat, secara historis dan kultural Mandar tetap 

terikat dengan Sulawesi Selatan. 

Mobilitas perantau Mandar yang ada di Desa Sangata Selatan Kecamatan 

Sangata Selatan Kabupaten Kutai Timur, terbilang cukup tinggi. Hammpir setiap 

tahun terajdi mobilitas yang dilakukan secara individu maupun kelompok yang secara 

langsung mengakibatkan terjadinya perubahan status sosial dari daerah asal ke daerah 

                                                             
4 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (cet ll; Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2004),h.356-

357. 
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tujuan. Warga pendatang ang melakukan mobilitas berlatar belakang yang berbeda-

beda dan setelah tinggal di Desa Sangata Selatan akan muncul status sosial yang baru. 

Adapun juga faktor-faktor pendorong warga pendatang untuk melakukan mobilitas 

salah satunya sulitnya mencari lapangan pekerjaan di daerah asal serta tersedianya 

lapangan pekerjaan di daerah tujuan. Meningkatnya perubahan standar hidup serta 

prestise dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik salah satu motivasi dari warga 

pendatang. Mengingat kabupaten Kutai Timur  merupakan kawasan pertambangan 

juga menjadi salah satu faktor pendorong utama untuk melakukan mobilitas sosial. 

Semakin banyak warga yang melakukan mobilitas maka akan semakin berdampak 

pada kehidupan mereka baik dari sisi ekonomi, sosial dan budaya. 

Masyarakat Mandar memiliki persaudaraan dan persatuan yang sangat erat. 

Selain di daerah Mandar sendiri, namun juga di tempat yang menjadi tujuan 

merantau. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai mobilitas sosial 

masyarakat Mandar di tanah rantau. 

A. Fokus Penelitian 

Peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap mobilitas sosial masyarakat  

Mandar di tanah rantau yang ada di  Desa Sangata Selatan Kecamatan Sangata 

Selatan Kabupaten Kutai Timur. 

B. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan  fokus penelitian dari judul diatas, dapat deskripsikan Untuk 

menghindari terjadinya penjabaran yang keliru dalam memahami variabel-variabel 
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yang terkandung dalam judul, maka perlu ditegaskan pengertian istilah yang penulis 

gunakan dalam peneitian ini. 

1. Mobilitas  sosial 

Mobilitas Sosial yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu terjadinya  suatu 

pergerakan  pada individu atau kelompok masyarakat Mandar yang ada di tanah 

rantau dalam hal ini adalah jenis-jenis mobilitas yang terjadi pada Masyarakat  

Mandar di Desa Sangata Selatan Kecamatan Sangata Selatan Kab. Kutai Timur 

Provinsi Kalimanta Timur 

2. Masyarakat Mandar 

Suku Mandar adalah suatu kesatuan etnis yang berada di Sulawesi Barat. Suku 

Mandar merupakan salah satu suku terbanyak di pulau Sulawesi dan tersebar 

diberbagai daerah di luar Sulawesi. 

3. Tanah Rantau  

Tanah rantau yang dimaksud disini adalah tempat yang menjadi tujuan para 

perantau untuk melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mencari kehidupan yang 

lebih baik dari sebelumnya, yang berlokasi di Desa Sangata selatan Kecamatan 

Sangata Selatan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. 

4. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat Mandar  untuk merantau ? 



7 
 

 
 

2. Bagaimana bentuk-bentuk mobilitas sosial perantau Mandar di Desa 

Sangata Selatan Kecamatan Sangata Selatan Kabupaten Kutai Timur ? 

5. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Mandar 

merantau.  

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk mobilitas  sosial perantau Mandar di Desa 

Sangata Selatan Kecamatan Sangata Selatan Kabupaten Kutai Timur. 

6. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan kepada 

masyarakat secara kolektif khususnya masyarakat yang melakukan kegiatan 

merantau. 

2. Secara akademik dapat menambah pengetahuan megenai dinamika sosial 

masyarakat perantau. 

7. Kajian terdahulu 

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti telah menelusuri beberapa hasil 

penelitian terdahulu keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan ini. Dari 

beberapa contoh judul penelitian terdahulu memang memiliki keterkaitan dari obyek 

dan sasaran penelitian, akan tetapi masalah penelitiannya berbeda. Penelitian itu 

diantaranya: 

 “Proses Adaptasi Masyarakat Batak Toba di Perantauan”, penulis Irsan 

Bahagia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara perantau batak toba 
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beradaptasi dan toleransi terhadap lingkungan tempat mereka merantau. Dan untuk 

mengetahui tingkat keberhasian taraf hidup seorang perantau Batak Toba.Tipe 

peneitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan 

pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, 

Provinsi Lampung.  Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan analisis 

kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, perantau batak toba 

yang ada di kecamatan dapat melakukan sebuah proses adaptasi yang baik. Ini bisa 

dilihat dari cara mereka mencampurkan diri atau berbaur dengan masyarakat yang di 

lingkungan. Dengan adanya toleransi dapat memudahkan proses adaptasi yang 

dilakukan oleh perantau, sebab para perantau tersebut mau belajar memahami 

lingkungan setempat. Secara materi mereka merasa cukup, kemudian secara sosial 

mereka diterima dengan baik.Hal ini dibuktikan dengan konsistennya mereka 

ditengah-tengah masyarakat. Mereka dapat berbaur dengan baik dengan lingkungan 

masyarakat.
5
 

 “Mobilitas Sosial Nelayan di Kawasan Pariwisata Pantai (Studi Kasus Pada 

Masyarakat Nelayan Di Pantai Depok, Desa Parangtritis, Kabupaten Bantul)” penulis 

Wiuk Kurniawan dan Puji Lestari, M.hum. tujuan dari penelitian ini diantanranya 

untuk mengetahui bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong dan faktor 

penghambat terjadinya mobilitas sosial serta dampak positif maupun dampak negatif  

                                                             
5
 Irsan Bahagia 2019. “Proses Adaptasi masyarakat Batak Toba di perantauan”  

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=J&url=http://digilb.unila 

.ac.id/26529/SKIPSI%2520TANPAPEMBAHASANpdf&ved diakses pada 20/05/2019 

 



9 
 

 
 

akibat mobilitas sosial yang terjadi yang terjadi pada nelayan di pantai Depok. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang terdiri dari 

data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan purposive sampling 

dan snowball sampling. Hasil penelitian memperlihatkan beberapa temuan bahwa 

terdapat empat bentuk mobilitas yang dilakukan oleh nelayan di pantai Depok yaitu 

mobilitas vertikal, mobilitas horizontal, mobilitas antargenerasi dan mobilitas 

intragenerasi serta juga terdapat faktor pendorong dan penghambat pada mobilitas 

yang dilakukan oleh nelayan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan adanya dampak 

positif dan negatif akibat dari mobilitas sosial yang dilakukan oleh nelayan yang ada 

di pantai Depok.
6
 

“Mobilitas Sosial Warga Pendatang Di Kelurahan Karangjati Kecamatan 

Bergas Di Kabupaten Semarang”, penulis Agis Yayana. Mobilitas sosial dipandang 

sebagai suatu kegiatan perpindahan antar kelas sosial di dalam masyarakat yang bisa 

mengakibatkan kenaikan status atau penurunan status seseorang. Permasalahan dari 

skripsi ini adalah : 1) Bagaimana cirri-ciri kehidupan sosial warga pendatang di 

Kelurahan Karangjati. 2) Bagaimana  mobilitas sosial di Kelurahan Karangjati. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ciri-ciri kehidupan sosial warga pendatang di 

Kelurahan Karangjati yang meliputi data demografi dan data sosial ekonomi, serta 

untuk mengetahui jenis mobilitas sosial warga pendatang ke kelurahan karangjati. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah warga pendatang di Kelurahan 

                                                             
6 http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/download/4028/3686 
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Karangjati yang tersebar di 6 RW. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari 

data statistik warga pendatang di Kelurahan Karangjati pendatang ke Kelurahan 

Karangjati tahun 2010. Penelitian ini berjenis kualitatif. Data dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriftif mobilitas sosial warga pendatang. Faktor-faktor mobilitas 

sosial dan dampaknya dianalisis secara kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi 

data dan verivikasi data. Hasil penelitian ini telah dilakukan menunjukkan cirri-ciri 

kehidupan sosial warga pendatang sebagian besar adalah : (1) perempuan berumur 

antara 17-25 tahun. (2) pendidikan menengah. (3) bekerja di pabrik dengan 

pendapatan berkisar Rp 800.000,00 – Rp 1.000.000,00. Mobilitas sosial yang terjadi 

sebagai besar perpindahan status dari petani ke pekerja pabrik dan usaha kecil lainnya 

bisa di kategorikan mobilitas sosial horizontal. Pelaku mobilitas sosial kecenderungan 

orang yang berusia muda, berpendidikan menengah, dan belum berkeluarga. Faktor 

pendorong mobilitas sosial warga pendatang keadaan ekonomi daerah yang kurang 

menguntungkan keinginan mencari kerja dengan penghasilan yang lebih tinggi. 

Dampak yang dirasakan langsung pelaku mobilitas sosial di Kelurahan Karangjati 

adalah perubahan kebiasaan untuk adaptasi dengan lingkungan baru serta 

meningkatnya pendapatan, sedangkan terhadap kualitas hidup mengalami 

peningkatan .  
7
 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh ketiga 

peneliti terdahulu di atas, yaita tujuan penelitian , fokus penelitian dan juga berbeda 

dari segi tempat penelitian.  

                                                             
  7 Agis Yayana, 2011, Mobilitas Sosial Warga Pendatang Di Kelurahan Karangjati Kecamatan 
Bergas Kab. Semarang, diakses pada 15/06/2019 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Mobilitas Sosial (Social Mobiliti) 

1. Pengertian mobilitas sosial 

Mobilitas sosial merupakan peristiwa sosial dimana individu atau kelompok 

bergerak atau berpindah kelas sosial salah satu kelapisan sosial lainnya baik itu 

gerakan yang mengarah pada gerak sosial dari lapisan sosial bawah bergerak keatas 

atau sebaliknya, yaitu bergerak kebawah status atau kedudukan manusia dapat 

dikatakan dinamis, artinya kedudukan sosial tidaklah konstan, yaitu berubah-ubah, 

seperti tukang becak jadi pedagang. Gejalah-gejalah itu yang nanti akan menjadi 

salah satu objek bahasan sosiologi.
1
 

Mochtar Naim mengemukakakang bahwa bawa gerakan penduduk adalah 

perpindahan fisik seseorang atau sekelompok orang dari suatu masyarakat tertentu ke 

masyarakat yang lain dengan meninggalkan bentuk sosial tertentu memasuki bentuk 

sosial yang lain. Gejala mobilitas penduduk desa kota berkaitan erat dengan 

kesenjangan pertumbuhan antara wilayah lipton. 
2
 

Mobilitas sosial berkaitan dengan perpindahan atau pergerakan suatu 

kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya. Mobilitas kerja dari suatu pekerjaan ke 

                                                             
1
 Soelaiman  Moenandar, ilmu sosial dasar-teori dan konsep ilmu sosial, (cet.XV, Bandung : 

penerbit PT Revika Aditama, 2011), h.138 

 
  2 Mudjida Raharjo, Sosiologi Pedesaan, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 39-40 
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pekerjan lainnya, mobilitas teritorial dari daerah desa ke kota, dari kota ke desa atau 

daerah desa dan kota sendiri. Terjadinya peristiwa mobilitas sosial demikian 

disebabkan oleh penduduk yang heterogen, terkonsentrasinya kelembagaan-

kelembagaan, saling tergantungnya organisasi-organisasi, dan tingginya deferensiasi 

sosial. Demikian pula di kota lebih sering ditemukan daripada di daerah pedesaan, 

dan segi-segi penting dari mobilitas tersebut:  

a. Banyak penduduk yang pindah kamar atau rumah ke kamar atau rumah 

lain, karna sistem kontrak yang terdapat dikota dan di desa tidak 

demikian. 

b. Waktu yang tersedia bagi penduduk kota untuk bepergian persatuan 

penduduk lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang desa. 

c. Bepergian setiap hari di dalam atau diluar dan pusat penduduk di daerah 

kota lebih besar dibandingkan dengan pendudukdi desa. 

d. Waktu luang di kota lebih sedikit dibandingkan dengan di daerah 

pedesaan, sebab mobilitas penduduk kota lebih tinggi.
3
 

Mochtar Naim mengemukakang bahwa gerakan penduduk adalah perpindahan 

fisik seseorang atau sekelompok orang dari suatu masyarakat tertentu ke masyarakat 

yang lain dengan meninggalkan bentuk sosial tertentu memasuki bentuk sosial yang 

lain. Gejala mobilitas penduduk desa kota berkaitan erat dengan kesenjangan 

pertumbuhan antara wilayah lipton.  

                                                             
 3  Soelaiman  Moenandar, ilmu sosial dasar-teori dan konsep ilmu sosial, h.140 
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Mobilitas atau perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi) lebih 

banyak ketimbang dari kota ke desa. Tipe desa pertanian dan kebiasaan pindah 

mempengaruhi mobilitas sosial, seperti perpindahan yang berkaitan dengan mencari 

kerja, ada yang menetap dan ada yang tinggal sementara, sesuai dengan dan waktu 

pengelolaan pertanian. Apabila dibandingkan, penduduk kota lebih dinamis dan 

mobilitasnya cukup tinggi. Kesemuanya berbeda dalam hal waktu dan arah 

mobilitasnya. Pergerakannya dapat terjadi secara bertahap, baik arahnya secara 

horizontal atau vertikal. Kebiasaan ini di desa kurang terlihat, dan di kota lebih 

memungkinkan dengan waktu yangb relatif singkat.
4
 

2.  Jenis-jenis mobilitas sosial 

 Sorokin menyebutkan ada dua gerak sosial yang mendasar. Pertama gerak 

sosial horizontal, yaitu peralihan status individu atau kelompok dari suatu kelompok 

sosial lainya yang sederajat. Misalnya seorang petani beralih menjadi pedagang kecil. 

Status sosial tetap sama dan relatif bersifat stabil. Kedua, gerak sosial vertikal, yaitu 

peralihan individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya 

yang sederajat. Selanjutnya dijelaskan bahwa sesuai dengan arahnya gerak sosial 

vertikal secara khusus dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut: 

A. Mobilitas sosial vertikal   

Molilitas vertikal adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau 

sekelompok Masyarakat dari suatu kedudukan ke kedudukan sosial yang lain, yang 

                                                             
4
 Soerjono Soekanto, Sosiologi  suatu pengantar,(cet.v, Jakarta : penerbit PT Raja Gravindo 

Persada, 1990) ,h. 275 
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tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi (sosial climbing) maupun ke 

tingkat yang rendah (social sinking).  

1.) Mobilitas sosial vertikal  naik 

Gerak sosila vertikal naik (sosial climbing), berupa masuknya individu-

individu yang mempunyai kedudukan rendah ke dalam kedudukan yang lebih tinggi 

yang telah ada sebelumnya atau pembentukan suatu kelompok baru yang kemudian 

ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu-individu 

pembentuk kelompok lain.
5
 

Mobilitas vertikal naik memiliki dua bentuk, yaitu : 

a.) Naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih 

tinggi, dimana status itu telah tersedia. Misalnya seorang camat di angkat 

menjadi bupati. 

b.)  Terbentunya suatu kelompok baru yang lebih tinggi dari pada lapisan 

sosial yang sudah ada. 

2.) Mobilitas vertikal turun 

Gerak sosial vertikal turun (sosial sinking), berupa turunnya kedudukan 

individu kedudukan yang rendah derajatnya atau turunya derajat sekelompok individu 

yang dapat berupa suatu desintegrasi dalam kelompok sebagai kesatuan. Mobilitas 

sosial vertikal mempunyai saluran-saluran dalam masyarakat. Proses mobilitas sosial 

vertikal yag mempunyai saluran tertentu dinamakan sirkulasi sosial. Saluran yang 

terpenting diantaranya adalah angkatan bersenjata, lembaga keagamaan (menaikkan 

                                                             
5 Racmad K. Dwi Susilo, sosiologi lingkungan (cet.IV, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2014),h.99 
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kedudukan orang-orang dari lapisan rendah), sekolah (menjadi saluran gerak sosial 

vertikal bagi orang-orang dari lapisan rendah yang berhasil masuk dari sekolah untuk 

orang-orang lapisanatas), organisasi politik, ekonomi, keahlian dan perkawinan.
6
 

 Mobilitas vertikal turun mempunyai bentuk sebagai berikut: 

a.) Tidak ada satu pun masyarakat yang mutlak tertutup terhadap mobilitas sosial 

yang vertikal. 

b.) Seterbuka apapun suatu masyarakat terhadap mobilitas sosial. 

c.) Setiap masyarakat pasti memiliki tipe mobilitas sosial vertilkal sendiri. 

d.) Laju mobilitas sosial disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan 

yang berbeda-beda. 

e.) Mobilitas sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan, 

tidak menunjukkan adanya kecenderungan yang kontinu tentang bertambah. 

B. Mobilitas Horizontal 

Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau 

sekelompok orang dalam lapisan yang sama. Ciri utama mobilitas horizontal adalah 

lapisan sosial yang ditempati tidak mengalami perubahan. Berbeda dengan mobilitas 

sosial vertikal berarti perpindahan individu atau objek-objek sosial lainnya yang 

dimaksud mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan individu atau objek-objek 

sosial lainnya dari suatu kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial lainnya yang 

sederajat. Misalnya orang yang beralih kewarga negaraan. Dalam mobilitas sosial 

                                                             
6 Racmad K. Dwi Susilo, sosiologi lingkungan, h. 101 
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horizontal tidak terjadi perubahan dalam drajat status seseorang ataupun objek sosial 

lainnya. Seorang buruh petani yang pada musim paceklik pindah ke kota untuk 

bekerja sebagai buruh tidak bisa dikategorikan sebagai mobilitas vertikal karena tidak 

ada perubahan yang secara sinifikan dan ini termasuk mobilitas sosial horizontal. 

Mobiltas sosial bisa terjadi secara sukarela, tetapi bisa pula karena terpaksa. Contoh 

mobilitas sosial horizontal karena terpaksa, seorang pegawai bank yang sudah bosan 

dan jenuh dengan pekerjaan kemudian berkarir di tempat lain entah sebagai public 

relation, dosen atau pekerjaan lainya.
7
 

C. Mobilitas Antargenerasi. 

Mobilitas antargenerasi adalah perpindahan antara dua generasi atau lebih. Breen 

memberikan pendapat bahwa mobilitas antargenerasi yaitu tipe mobilitas sosial yang 

menguji hubungan status sosial dari satu generasi ke generasi lainnya, yaitu dari 

generasi orang tua ke generasi anak, yang menjadi fokus studinya dapat berupa 

hubungan antara pendapat ayah dan anak atau posisis kelas seorang individu dengan 

kelas ketika ia dibesarkan. Mobilitas ini bukan hanya  memperhitungkan kemampuan 

individu, tetapi juga latar belakang sosial ekonomi dan ras. mobilitas generasi 

dibedakan menjadi dua yaitu : 1) mobilitas intergenerasi, adalah perpindahan status 

sosial yang terjadi diantara beberapa generasi, dan  2) mobilitas antargenerasi adalah 

perpindahan status sosial yang terjadi dalam satu generasi. 
8
  

D.  Faktor-faktor mobilitas sosial  

                                                             
7 Sunarto Kamanto, Pengantar Sosiologi, (cet II, Jakarta, fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia, 1998),h. 150 
8 Sunarto Kamanto, Pengantar Sosiologi, h.151 
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Terdapat beberapa  faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial, antara 

lain sebagai berikut: 

1. Faktor sruktural 

Dalam mobilitas sosial penduduk, terdapat beragam faktor pendodrongnya. 

Salah satu faktor pendorong yang ada adalah faktor structural. Menurut Seokanto, 

faktor sruktural adalah total jumlah relatif dari status sosial yang tinggi dalam suatu 

masyarakat yang memungkinkan dan harus diisi serta kemudahan untuk 

memperolehnya oleh seorang individu tertentu. Status sosial yang tinggi ini dapat 

diartikan sebagai proses berubahnya status sosial seseorang yang dahulunya tidak 

memiliki pekerjaan dan selanjutnya berubah menjadi seseorang yang memiliki 

pekerjaan dan terpandang dalam suatu masyarakat. Faktor structural yang 

menekankan pada ketersediaan lapangan pekerjaan dipengaruhinoleh sejumlah faktor 

lainnya yang saling terkait satu dengan yang lain. Faktor tersebut meliputi struktur 

pekerjaan, perbedaan fertitas dan ekonomi. 

2. Faktor individu 

Bakat yang dimiliki setiap orang akan berbeda-beda sehingga kesempatan 

untuk memperoleh kedudukan yang tinggi di masyarakat kana berbeda pula, dengan 

demikian, kemampuan untuk memperoleh kedudukan tergantung pada usaha yang 

bersangkutan untuk memperolehnya, dan perbedaan kemampuan merupakan faktor 

yang penting untuk menentukan keberhasilan hidup dan mobilitas sosial. 

3.  Faktor  ekonomi 
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Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas manusia. 

Keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan, misalnya yang dialami oleh 

masyarakat di daerah minus, mendorong mereka untuk berurbanisasi ke kota besar 

dengan harapan memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik. Banyak negara 

berkembang memiliki dua tipe ekonomi yang berbeda, yaitu sebagai berikut:  

a.  Tipe ekonomi tradisional, terdapat banyak masyarakatnya sebagai petani 

yang mengomsumsi hasil produksinya ke pasar sehingga mobilitas sosial 

vertikal menaik mengalami kenaikan atau bahkan mengalami penurunan. 

b. Tipe ekonomi modern atau pasar, masyarakat banyak bekerja di sector 

industri yang memproduksi untuk pasar sehingga banyak kesempatan 

untuk terjadi mobilitas sosial vertikal naik bagi setiap warga masyarakat 

yang terlibat di dalamnya.  

Secara umum, cara orang untuk dapat melakukan mobilitas sosial ke atas 

adalah sebagai berikut: 

a.  Perubahan standar hidup 

Kenaikan penghasilan tidak menaikkan status secara otomatis, melainkan 

akan mereflesikan suatu standar hidup yang lebih tinggi. Ini akan 

mempengaruhi peningkatan status. Contoh: seorang pegawai rendahan, karena 

keberhasilan dan prestasinya diberikan kenaikan pangkat menjadi manager, 

sehingga tingkat pendapatannya naik. Status sosialnya naik apabila ia tidak 

merubah standar hidupnya, misalnya jika dia memutuskan untuk tetap hidup 

sederhana seperti ketika ia menjadi pegawai rendahan. 
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b.  Perkawinan  

Untuk meningkatkan status sosial yang lebih tinggi dapat dilakukan melalui 

perkawinan. Contoh: seseorang wanita yang berasal dari keluarga sangat 

sederhana menikah dengan laki-laki dari keluarga kaya dan terpandang di 

masyarakat, perkawinan ini dapat menaikkan status si wanita tersebut. 

c.  Perubahan tempat tinggal 

Untuk meningkatkan status sosial, seseorang dapat berpindah tempat tinggal 

yang lama ke tempat tinggal yang baru. Atau dengan cara merekontruksi 

tempat tinggalnya yang lama menjadi lebih megah, indah, dan mewah. Secara 

otomatis, seseorang yang memiliki tempat tinggal mewah akan disebut 

sebagai orang kaya oleh masyarakat, hal ini menunjukkan terjadinya gerak 

sosial ke atas. 

d.  Perubahan tingkah laku 

Untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, orang berusaha menaikan ststus 

sosialnya dan mempraktekkan bentuk-bentuk tingkah laku kelas yang lebih 

tinggi yang diaspirasikan sebagai kelasnya. Bukan hanya tingkah laku, tetapi 

juga pakaian, uacapan, minat, dan sebagainya. Dia merasa dituntut untuk 

mengkaitkan diri dengan kelas yang diinginkannya. Contoh : agar 

penampilannya meyakinkan dan dianggap sebagai orang dari golongan 

lapisan kelas atas, seseorang selalu mengenakan pakaian yang bagus. Jika 

bertemu dengan kelompoknya, dia berbicara dengan menyelipkan istilah-

istilah asing. 
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e.  Perubahan nama 

Dalam suatu masyarakat, sebuah nama diidentifikasikan pada sosial tertentu. 

Gerak ke atas dapat dilaksanakan dengan mengubah nama yang menunjukkan 

posisi sosial yang lebih tinggi. Contoh : di kalangan masyarakat feudal Jawa, 

seseorang yang memiliki status sebagai orang kebanyakan mendapat sebutan 

“kang” di depan nama aslinya. 
9
 

3. Dampak Mobilitas Sosial 

Kendati mobilitas sosial memungkinkan seseorang untuk menduduki status 

sesuai dengan keinginan tetapi terdapat beberapa kerugian disamping manfaatnya. 

Beberapa kerugian dalam akibat adanya mobilotas sosial antara lain kemungkinan 

terjadinya ketidakpuasan dibenak seseorang karena impian yang diidam-idamkan 

tidak semuanya berjalan dengan mudah. 

Adapun secara umum dampak mobilitas sosial bagi masyarakat baik yang 

bersifat positif maupun negatif. 

a.  Dampak positif 

1. Mendorong seseorang untuk lebih maju 

2. Mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik 

b. Dampak negative 

1). Timbulnya konflik  

                                                             
9 Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar, h.80 
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Konflik yang ditimbulkan oleh mobilitas sosial dapat dibedakan menjadi 

tiga bagian, yaitu: konflik antarkelas, konflik antarkelompok sosial dan 

konflik antargenerasi. 

2).  Berkurangnya solidaritas kelompok 

Dampak lain mobilitas sosial dari faktor psikologi, yaitu : menimbulkan 

ketakutan, adanya gangguan psikologis bila seseorang turun dari 

jabatannya dan mengalami frustasi.  

B. Perubahan sosial 

1. Defenisi perubahan sosial 

Setiap kehidupan manusia senantiasa mengalami suatu perubahan-perubahan 

pada kehidupan masyarakat merupakan fenomena sosial yang wajar, oleh karena 

setiap manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas. Perubahan-perubahan akan 

nampak  setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dapat 

dibandingkan dengan tatanan dan kehidupan masyarakat yang baru. Perubahan-

perubahan yang terjadi bisa merupakan kemajuan atau justru suatu 

kemunduran.Unsur-unsur kemasyarakatan yang mengalami perubahan biasanya 

adalah mengetahui nilai-nilai sosial, norma-norma, stratifikasi sosial, kekuasaan, 

tanggung jawab, kepemimpinan dan sebagainya.
10

 

Pemikiran tentang sistem merupakan satu kesatuan yang kompleks, terdiri 

dari berbagai antar hubungan dan dipisahkan dari lingkungan sekitarnya oleh batas 

                                                             
10

 Abdusani, Sosioogi Sistematika, Teori Dan Terapan (cet. III, Jakarta:penerbit PT Bumi 

Aksara, 2007),h.152 
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tertentu. Organisme jelas merupakan contoh sebuah sistem, begitu pula molekul, 

bangunan, planet dan galaksi. Pemikiran umum seperti ini dapat diterapkan pada 

masayarakat manusia dengan berbagai tingkat kompleksitasnya.  Pada tingkat makro, 

keseluruhan masayarakat dunia (kemanusiaan) dapat dibayangkan sebagai sebuah 

sistem. Pada tingkat menengah (mezo) negara bangsa (nation-state) dan kesatuan 

politik regional atau aliansi militer pun dapat dipandang sebagai sebuah sistem. Pada 

tingkat mikro, komunitas lokal, asosiasi, perusahaan, keluarga, atau ikatan 

pertemanan dapat diberlakukan sebagai sebuah sistem kecil. Begitu pula, segmen 

tertentu dari masyarakat seperti aspek ekonomi, politik dan budaya secara kualitatif 

juga dapat dibayangkan sebagai sebuah sistem.  Begitulah, ditangan pakar teori 

sistem seperti Talcott Parson dalam pemikiran tentang sistem  sosial itu menemukan 

bentuknya yang umum dan dapat diterapkan secara universal.
11

 

Pritim A. Sorokin berpendapat bahwa segenap usaha untuk mengemukakan 

adanya suatu kecenderungan yang tertentu dan tetap dalam perubahan-perubahan 

sosial tidak akan berhasi baik. Dia meragukan kebenaran akan adanya lingkaran-

lingkaran perubahan sosial tersebut. Akan tetapi, perubahan-perubahan tetap ada dan 

yang paling penting adalah lingkaran terjadinya gejala-gejala sosial harus dipelajari 

karena dengan jalan tersebut barulah akan dapat diperoleh suatu generaliusasi.
12

 

Beberapa sosiolog berpendapat bahwa ada kondisi-kondisi sosial primer yang 

menyebabkan terjadinya perubahan. Misalnya kondisi-kondisi ekonomis, teknologis, 

                                                             
11

 Abdusani, Sosioogi Sistematika, h.160. 
12 Soerjono soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. XXXXIII, Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2010), h.263. 
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geografis atau biologis menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek-

aspek kehidupan sosial lainnya. Sebaliknya ada pula yang mengatakan bahwa semua 

kondisi tersebut sama pentingnya, satu atau semua akan menelorkan perubahan-

perubahan sosial.
13

    

Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam 

atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan 

sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Berbicara tentang perubahan, kita 

membayangkan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu, kita berurusan 

dengan perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum dan sesudah jagka waktu 

tertentu. Untuk dapat menyatakan perbedaanya, ciri-ciri awal unit analisis harus 

diketahui dengan cermat meski terus berubah. Jadi konsep dasar perubahan sosial 

mencakup tiga gagasan, yaitu: 

1. Perbedaan 

2. Pada waktu berbeda 

3. Diantara keadaan system sosial yang sama.  

Contoh defenisi perubahan sosial yang tepat adalah sebagai    berikut: 

1. perubahan sosial adalah setiap perubahan yang tak terulang dari sistem 

sosial sebagai satu kesatuan. 

2. Perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung pada 

sudut pengamatan: apakah dari sudut aspek, fragmen, atau dimensi sistem 

sosialnya.  Ini disebabkan keadaan sistem sosial itu tidak sederhana, tidak 

                                                             
13 Soerjono soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h.264 
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hanya berdimensi tangga, tetapi muncul sebagai kombinasi atau gabungan 

hasil keadaan berbagai komponen sebagai berikut: 

a. Unsur-unsur pokok (misalnya: jumlah dan jenis individu, serta tindakan 

mereka). 

b. Hubungan antar unsur (misanya:ikatan sosial, loyalitas, ketergantungan, 

hubungan antatindividu, integrasi) 

c. Berfungsinya unsur-unsur didalam sistem (misalnya: peran pekerjaan 

yang dimainkan oleh individu atau diperlukannya tindakan tertentu untuk 

melestarikan ketertiban sosial). 

d. Pemeliharaan batas (misalnya: kriteria untuk menentukan siapa saja yang 

termasuk anggota sistem, syarat penerimaan individu dalam kelompok, 

prinsip rekrutmen dalam organisasi, dan sebagainya) 

e. Subsistem (misalnya: jumlah dan jenis seksi, segmen, atau devisi khusus 

yang dapat dibedakan) 

f. Lingkungan (misalnya: keadaan alam atau lokasi geopolitik) 

Bila dipisah-pisah menjadi komponen dan dimensi utamanya, teori sistem 

secara tak langsung menyatakan kemungkinan perubahan berikut: 

1. Perubahan komposisi (misalnya: migrasi dari satu kelompok ke kelompok 

yang lain, menjadi anggota satu kelompok tertentu, pengurangan jumlah 

penduduk karena kelaparan, demobilisasi gerakan sosial, bubarnya suatu 

kelompok. 
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2. Perubahan struktur (misalnya: terciptanya ketimpangan, kristalisasi 

kekuasaan, munculnya ikatan persahabatan, terbentuknya kerja sama atau 

hubungan kompetitif) 

3. Perubahan fungsi (misalnya: spesialisasi dan diferensiasi pekerjaan, 

hancurnya peran ekonomi keluarga, diterimanya peran yang 

diindoktrinasikan oleh sekolah atau universitas) 

4. Perubahan batas (misalnya: penggabungan beberapa kelompok, atau satu 

kelompok oleh kelompok lain, mengendurnya kriteria keanggotaan, dan 

penakluknya). 

5. Perubahan hubungan antar subsistem (misalnya penguasaan rezim politik 

atas organisasi ekonomi, pengendalian keluarga dan keseluruhan 

kehidupan privat oleh pemerintah totalier) 

6. Perubahan lingkungan (misalnya: kerusakan ekologi, gempa bumi, 

munculnya wabah atau virus HIV, lenyapnya system bipolar 

internasional).
14

 

Adakalanya perubahan hanya terjadi sebagian, terbatas ruang lingkupnya 

tanpa menimbulkan akibat besar terhadap unsur lain dari sistem. Sistem sebagai 

keseluruhan tetap utuh, tak terjadi perubahan menyeluruh atas unsur-unsurnya meski 

didalamnya terjadi perubahan sedikit demi sedikit. Proses dalam makna sosial pada 

hakikatnya ialah perjaanan  kehidupan suatu masyarakat yang ditunjukkan oleh 

                                                             
14

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (cet : IV,Jakarta : PT Raja 

Grafindo,2002),h.305-307. 
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dinamikanya, baik mengikuti evolusinya biologisnya dalam daur hidup, maupun 

perubahan tingkah aku dalam menghadapi situasi sosial mereka.
15

 

Astrid Susanto mengemukakan bahwa perubahan masyarakat sebagai fakta. 

Yang dibuktikan oleh gejala-gejala dipersonalisasi, frustasi, apatis, konflik dan 

kesenjangan antargenerasi. Apabila kita perhatikan diatas, uraian tersebut belum 

tampak memberikan pengertian yang mendalam mengenai perubahan sosial diatas 

mencakup wilayah sebab dan akibat, dari perubahan dan berubah bukan perubahan 

sebagai suatu kenyataan dalam manusia manusia atau kelompok masyarakat.
16

 

C. Teori Migrasi 

Migrasi adalah bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota atau ke kota 

atau ke daerah lain, dengan kasus untuk bertempat tinggal  menetap di daerah 

tersebut. Secara kuantitatif, jumlah migrasi yang menetap di kota jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan jumlah orang-orang yang mengadakan mobilutas sirkuler. 

Dibandingkan dengan kota-kota kecil, jumlah migran yang menetap di kota-kota 

besar jauh lebih banyak. Umumnya para migran yang berasal dari daerah yang sam, 

cenderung untuk mengelompok pada daerah tertentu di kota. Secara sosiologis, disini 

terlihat adanya perasaan sedaerah asal (gemeins-chaf of locality) sesama mereka. 

Disamping itu para migran yang tinggal di kota atau daerah lain masih menjalin 

hubungan.
17

 

                                                             
15

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h.311. 
16

 Astrid S. Susanto, pengantar sosiologi dan perubahan sosial, (Cet : II, Bandung : 

Binacipta, 1985),h.157 
17 Suriyani, Sosiologi Pedesaan, (Cet: I, Makassar: Alauddin university Press, 2013),h.139. 
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Merantau sering dikenal dengan migrasi, sebagaimana dalam kamus Sosiologi 

dan Kependudukan mengemukakan bahwa migrasi diartikan sebagai suatu 

perpindahan atau gerak penduduk secara permanen dengan menempuh jarak tertentu.  

Migrasi sebagai perpidahan yang relatif permanen dari suatu kelompok yang disebut 

kaum migrant, dari suatu  lokasi ke lokasi lainnya. Faktor  yang mempengaruhi 

seseorang dalam pengambilan keputusan untuk migrasi ke suatu wilayah tertentu 

berkaitan dengan pandangan dan image suatu masyarakat tentang ranah budaya 

(cutural dominan). Ranah budaya itu adalah wilayah yang secara kultural dipandang 

sebagai milik dari masyarakat pendukung kebudayaan itu, sedangkan wilayah yang 

berada di luar ranah budaya dipandang sebagai wilayah luar.
18

 

Merantau adalah bentuk migrasi yang ditemukan beberapa daerah di 

Indonesia. Fenomena merantau didefenisikan sebagian meninggalkan kampung 

halaman untuk mencari kekayaan ilmu, pengetahuan, dan kemakmuran.Bentuk 

migrasi ini tidak permanen dan umumnya perantau-perantau memiliki hubungan yang 

kuat dengan kampung halamannya. Merantau bisa dilihat sebagai migrasi yang 

mengikuti kecenderungan sosial dan sejarah bukan ekonomi saja. Seiring dengan 

berjalannya waktu merantau dalam pengertian pergi melintas batas wilayah secara 

teritoal dan budaya dengan tujuan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, 

                                                             
18 Muhammad Irfan 2017. Merantau dan Problematianya.h.19-20 

http://www.goegle.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://sitedi.uho.ac.id/uploads-
sitedi/diakses26/05/2019 



28 
 

pengetahuan dan pengalaman tidak hanya banyak ditemukan pada masyarakat  tetapi 

juga pada keompok masyarakat yang lain.
19

 

Sementara itu menurut Sahur  dalam penelitiannya tentang merantau adalah 

meninggalkan kampung halaman untuk waktu dekat atau  lama dengan sukarela 

dengan tujuan mencari nafkah atau pengetahuan serta mengusakan kembali pada hari 

raya Islam. lebih lanjut lagi menurut sahur, dalam penyebab merantau dan efek dari 

merantau pada masyarakat ditemukan tiga tipe merantau yaitu : musiman, tidak 

musiman dan tetap. Para perantau adalah suami yag didesak oleh keluarga dan 

lingkungan. Sementara itu tujuan hidup dirantau yaitu mencatat semua pengeluaran 

setelah sekian lama merantau dan kembwali ke daerah asal merubah penampilan, 

pakaian, gerakan, ayunan tangan, maupun cara berjalan.  

Kata merantau merupakan bahasa melayu yang sukar dicari padananan 

katanya dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Istilah merantau berasal dari kata 

benda “rantau” yang berimbuhan “me” dalam kamus bahasa Indonesia, rantau 

mempunyai dau arti pantai sepanjang teluk pesisir dan daerah atau negeri diluar 

daerah atau negeri sendiri atau negeri asing. Sementara itu, di dalam kamus tersebut 

didapat dua pengertian “merantau” yaitu berlayar mencari penghidupan disepanjang 

rantau, dari satu sungai yang lain, dan pergi ke daerah atau ke negeri orang lain untuk 

mencari penghidupan atau menuntut ilmu. Selain itu, merantua juga diartikan sebagai 

pergi keluar negeri, meninggalkan kampung halaman, the act going to rantau Naim, 

dalam kontes minang kabau merantau selalu dipahami sebagai meninggalkan 

                                                             
19 Muhammad Irfan 2017. Merantau dan Problematikanya. H. 24. Diakses 26/02/2019 
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kampung halaman untuk mencari kesejahteraan, pengetahuan dan ketenagan (fame). 

Naim berpendapat bahwa secara metodologi terdapat enam elemen merantau dalam 

masyarakat minang kabau yaitu: 

1. Meninggalkan kampung halaman atau daerah asal 

2. Secara suka rela 

3. Dalam periode waktu pendek atau lama 

4. Dengan tujuan untuk mencari kesejahteraan hidup, pengetahuan dan 

pengalaman 

5. Umumnya ada keinginan untuk kembali ke daerah asal 

6. Merantau dilembagakan secara sosial budaya 

Secara historis, merantau dikenal sebagai tradisi dari masyarakat minang 

kabau, merantau bagi masyarakat minang kabau merupakan situs pendewasaan bagi 

generasi muda, khususnya laki-laki. Naim dan terkait dengan persoalan sistem 

matrinineaI yang menjadi latar belakang kehidupan masyarakat minang kabau.lebih 

lanjut lagi Naim  dalam bukunya yang merantau : pola migrasi suku minang kabau 

mengkaji mengenai tradisi merantau yang dilakukan oleh kelompok masyarakat 

minang kabau. Berdasarkan hasil penelitiannya merantau yang diakukan masyarakat 

minang kabau pada dasarnya terkait dengan persoaan teritori secara ekologi dan 

budaya.Ia membedakan antara daerah asal dan merantau.
20
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30 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan lokasi Penelitian 

Adapun rangkaian   jenis metodologi penelitian yang digunakan sebagai 

berikut: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode  penelitian kualitatif dengan 

jenis penelitian deskriptif yaitu data yang berbentuk kata-kata, skema dan gambar. 

Penelitian deskriptif adalah  penelitian yang  diarahkan untuk memberikan  gejala-

gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis atau akurat, mengenai 

sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
1
 

2. Lokasi penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Desa Sangata 

Selatan Kecamatan Sangata Selatan Kabupaten Kutai Timur.  Jenis Penelitian yang 

akan dilaksanakan adalah penelitian lapangan (fieId research). 

B. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

mobilitas sosial masyarakat mandar di tanah rantau, maka peneliti menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut. 

1. Pendekatan sosioIogis 

                                                             
1
 Nurul Zuriah, metodol gi penelitian sosial dan pendidikan (cet,III; jakarta:PT.Bumi 

Aksara,2009),h. 47   
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Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan tentang intereIasi dari agama dan 

masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi antar mereka, menurut pendekatan 

sosioIogis bahwa dorongan, gagasan dan Iembaga agama mempengaruhi.Juga 

dipengaruhi oIeh kekuatan-kekuatan sosiaI organisasi dan stratifikasi sosiaI. 

Anggapan sosioIogi tersebut sebagaimana teIah diIakukan oeh EmiIe Durkhaem 

daIam peneIitiannya,  mencari hubungan antara variabeI keagamaan dan variabeI 

nonkeagamaan  daIam  bukunya, Suside.
2
 

2.  Pendekatan fenomenoIogi 

Pendekatan fenomenologi yaitu pendekatan yang menggunakan perbandingan 

sebagai sarana interprestasi yang utama untuk memahami arti dari ekpresi-ekspresi 

keagamaan seperti persembahan, upacara keagamaan, makhIuk gaib dan Iain-Iain. 

Asumsi dari pendekatan ini bahwa bentuk Iuar dari ungkapan manusia mempunyai 

poIa  atau konfigurasi kehidupan daIam yang teratur, yang dapat diIukiskan 

kerangkanya dengan menggunakan metode fenomenoIogi.
3
 

C. Teknik Pemilihan Informan 

Pada penelitian kualitatif sampel diambil dengan maksud sampel memiliki 

pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang 

keadaan penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif dapat menjadi informan (jika 

menngunakan interview), dapat berupa kejadian, (jika menggunakan observasi), jika 

                                                             
 

3 Dadang Kahmad, SosioIogi Agama.(Bandung:PT Remaja Rosdakarya.2000) h. 
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menggunakan teknik dokumentasi maka sampel dapat berupa bahan-bahan 

documenter, prasasti, legenda, cerita rakyat dan sebagainya.
4
 

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan pertama 

dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan.Dalam penelitian kualitatif tidak 

digunakan istilah populasi. Teknik sampel yang digunakan oleh peneliti adalah 

purposive sampel . 

Purposive sampel adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Pemilihan sampel secara purposive pada penelitian ini akan berpedoman 

pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut: 

a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. 

b. Subyek yang diambil sebagai sampel merupakan subyek yang paling 

banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key subyektif). 

c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat.
5
 

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan sangat penting pada 

sebuah penelitian maka setelah melakukan observasi di lapangan peneliti memilih 15 

orang untuk dijadikan informan penelitian. 

 

 

                                                             
4 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif.(Jakarta:PT Raja Grapindo Persada.2001),h.173 
5 Arikunto, S. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010),h.183 
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D. Sumber Data 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh melalaui penelitian lapangan yang 

menemui para informan secara langsung dan dilakukan dngan dua cara yaitu: 

a. Observasi  

Penulis melibatkan diri sendiri secara langsung di lapangan untuk 

mengamati hal-hal yang terkait dengan fenomena yang sedang diteliti. 

b. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat Desa 

Sangata Selatan Kecamatan Sangata Selatan Kab. Kutai Timur khususnya 

masyarakat Mandar yang melakukan perantauan untuk memperoleh data 

yang diinginkan. Rentang umur infotman dalam penelitian ini beragam. 

Wawancara dilakukan secara langsung agar mendapatkan informan yang 

mendukung data hasil observasi.  

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek 

penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

cara penelitian kepustakaan dan pencatatan dokumen, yaitu dengan mengumpulkan 

data, jurnal dan mengambil bahan-bahan dari situs internet yag diaggap relevan 

dengan masalah yang diteliti. 
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E. Metode Pengumpulan Data  

Jenis data yang dikumpukan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data 

primer dan data sekunder: 

1. Teknik Pengumpulan Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari 

lapangan oleh peneliti. Adapun cara memperoleh data primer adalah: 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

fenomena-fenomena yang sudah diteliti.
6
 Kemudian peneliti akan 

melakukan suatu pengamatan terhadap masyarakat yang berada di lokasi 

tersebut. 

b. Wawancara 

Metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada responden 

untuk mendapatkan informasi.
7
dalam konteks penelitian ini jenis interview yang 

penulis gunakan adalah interview bebas terpimpim, dimana penulis mengunjungi 

langsung ke rumah atau tempat tinggal tokoh atau orang yang akan diwawancarai 

untuk menanyakan secara langsung hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan. 

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan 

pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia  

memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber 

                                                             
6 Koentjaraningrat, metode-metode penelitian masyarakat(Jakarta; PT. 

Gramedia,1990),h.173. 
7 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung; Afabeta, 2010),h.333 
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data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informasi narasumber 

(key informan). 

2. Teknik pengumpulan data sekunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung dari obyek 

penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

penelitian kepustakaan dan pencatatan dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data, 

jurnal dan mengambil bahan dari situs-situs internet yang dianggap relevan dengan 

masalah yang diteliti.  

F. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang alat pengumpulan yang 

disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi 

penelitian. Alat-alat yang digunakan dalam observasi yaitu: kamera dan alat tulis 

menulis: buku, pulpen atau pensil sebagai alat untuk mencatat informasi yang didapat 

pada saat observasi.  

G. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data  

Teknik pengelolaan data dan analisis data yang akan di gunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi merupakan bentuk analisis yang memajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 

2. Dispay Data (Data Dispay) 
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Dispay data adalah penyajian dan pengorganisasian data  kedalam satu bentuk 

tertentu, sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Dalam penyajian data, penulis 

melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan, dalam 

pembahasan penelitian ini dengan cara pemaparan secara umum kemudian 

menjelaskan dalam pembahasan penelitian ini dengan cara pemaparan secara umum 

kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik. 

3. Penarikan Kesimpulan (ConcIucion drawing verification) 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakang masih bersifat 

sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan yang akan 

dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Setelah 

pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti penjelasan-penjelasan. Kesimpulan-

kesimpulan itu kemudian di verifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara 

memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan 

kesimpulan. 

Metode yang digunakan dalam penulisan dan pengumpulan data dalam skripsi  

ini yaitu dilakukan dengan sistem dokumentatif, yaitu mengambil referensi bahan dari 

berbagai sumber-sumber yang relevan kemudian menganalisisnya sesuai dengan 

kasus atau topic yang kami angkat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Gambaran Umum lokasi Penelitian 

  

         

Peta lokasi Desa Sangata Selatan 

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum Kabupaten Kutai 

Timur dan gambaran umum Desa Sangata Selatan. Penulis memberi gambaran umum 

tersebut karena penulis menganggap hal tersebut sangat urgen serta memberikan andil 

dalam melakukan penelitian, pada saat pengambilan data yang digunakan terhadap 

suatu masalah yang diteliti.. 
1
 

 

 

1. Gambaran Umum Kabupaten kutai Timur 

                                                             
1 Sumber Data, Kantor Desa Sangata Selatan, 28 Agustus 2019 
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a. Letak Geografis dan Topologi 

 Letak geografis Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi yang cukup 

strategis untuk mendukung interaksi wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan wilayah 

lur, Baik dalam nasional maupun internasional, terutama dengan adanya dukungan 

fasilitas transportasi. Luas wilayah Kabupaten sebesar 35.747,50 km
2 

atau sekitar 

17% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun batas wilayah Kabupaten 

Kutai Timur adalah sebagai berikut : 

 Sebelah Utara              : Kabupaten Berau 

Sebelah Selatan             : Kota Bontang 

Sebelah Timur               : Selat Makassar 

Sebelah barat                 : Kabupaten Kutai Kartanegara
2
 

1) Wilayah Administrasi 

Kabupaten Kutai Timur hasil pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 

47 Tahun 1999, berdasarkan peraturan Daeran Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 

1999, Kabupaten Kutai Timur dimekarkan menjadi 11 kecamatan, dan berdasarkan 

peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005 dimerkan lagi 

menjadi 18 Kecamatan dengan 133 Desa dan 2 kelurahan. Sebagian besar wilayah 

Kabupaten Kutai Timur mempunyai kelerengan di atas 15% wilayah dengan 

kelerengan di atas 40% mempunyai areal cukup luas, yang tersebar di seluruh 

wilayah, khususnya terkonsentrasi di bagian barat laut, dimana wilayahnya 

mempunyai ketinggian diatas 500 m diatas permukaan laut. Wilayah dengan 

                                                             
  2 Sumber Data, Kantor Desa Sangata Selatan, 28 Agustus 2019 
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ketinggian 500 m diatas permukaan laut mempunyai sifat berbukit sampai bergunung 

dengan kelerengan lebih dari 40% dan sangat berpotensi erosi. 

2) Keadaan Iklim 

  Kabupaten Kutai Timur beriklim hutan tropika humida dengan suhu udara 

rata-rata 26∘C dimana perbedaan suhu tertinggi dan terendah mencapai 5∘-7∘C. curah 

hujan di Kabupaten Kutai Timur bervariasi mulai dari wilayah pantai hingga ke 

pedalaman yang semakin meningkat. Jumlah curah hujan rata-rata wilayah 

Kabupaten ini berkisar antara 2000/4000 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan rata-

rata adalah 130-150 hari/tahun. Temperature rata-rata berkisar antara 26∘C dengan 

perbedaan antara siang dan malam 5-7∘c. 

2. Gambaran Umum Desa Sangata Selatan 

a.  Letak geografis  dan admistratif                                                                                                                                                                                                                                                                          

  Desa Sangata terletak di Kecamatan Sangata Kabupaten Kutai Timur. Jarak 

Desa Sangata, dari ibu Kota Kecamatan ±1 km dan dari dan jarak dari ibu kota 

Kabupaten ±2 km. jika menggunakan kendaraan bermotor maka jarak tempuh ke kota 

Kecamatan ± 15 menit dan ±30 menit menuju ibu kota Kabupaten.  luas wilayah Desa 

Sangata Selatan ± 19.180 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah Barat     : berbatasan dengan taman nasional kutai 

2. Sebelah Timur    : berbatasan dengan Desa Sangkimah 

3. Sebelah Utara     : berbatasan dengan Kecamatan Utara 
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4. Sebelah Selatan   : berbatasan dengan Desa Singa Geweh
3
 

 Pusat Pemerintahan Desa Sangata Selatan terletak di Dusun Masabang. Secara 

administratif, Desa Sangata Selatan terdiri dari 9 Dusun yang meliputi : Dusun Pasar 

Raya, Dusun Masabang, Dusun Gunung Teknik, Dusun Silvatuda, Dusun Gunung 

Karet, Dusun Topo Indah, Dusun Rindang Benua, Dusun Bumi Indah, Dusun Bukit 

Indah. Setiap Dusun dipimpin oleh Kepala Dusun yang dibantu oleh Ketua RT. 

Sistem pemerintahan Desa tersebut yakni Kepala Desa sebagai penyelenggara tugas 

umum pemerintah Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat Desa 

dengan prosedur pertanggung jawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat 

b. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan di Desa Sangata Selatan sebagian  masih kosong, atau 

sekitar 5%, sebagaian besar atau sekitar 50% digunakan sebagai kawasan 

pemukiman, sekitar 15% sebagai lokasi pertanian, yang dimana petani manfaatkan 

untuk menanam sayur-sayuran. kemudian selebihnya digunakan sebagai kawasan 

industri, perdagangan dan perkantoran.
4
 

c. Potensi 

Desa Sangata Selatan memiliki berbagai potensi, salah satunya adalah dari 

segi lokasi, yang jaraknya tidak jauh dari pusat kota Kabupaten Kutai Timur. Kondisi 

ini membuat Desa Sangata Selatan mudah dicapai, selain itu juga memudahkan bagi 

                                                             
3 Sumber Data, Kantor Desa Sangata Selatan, 28 Agustus 2019 
4 Sumber Data, Kantor Desa Sangata Selatan, 28 Agustus 2019 
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pengangkut barang-barang komoditas yang masuk maupun keluar. Keberadaan pasar 

di Dusun Masabang juga menjadi pusat perdagangan terbesar dan menjadi tumpuan 

perputaran ekonomi di Desa Sangata Selatan.  
5
 

d. Kependudukan Desa Sangata Selatan 

Desa Sangata Selatan mempunyai jumlah penduduk  11.012  jiwa, dan terdiri 

dari 5.012 kepala keluarga. Penduduk tersebar di 9 dusun dengan rincian sebagai 

berikut : 

Tabel 1 

Distribusi Jumlah Jenduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Sangata       

Selatan 

   

   No  

     

         Dusun  

                                Penduduk  

   Laki-laki   Perempuan     Jumlah  

1.  Dusun pasar raya 702 623 1.325 

2.  Dusun Masabang 450 585 1.035 

3.  DusunGunungTeknik 400 597 997 

4.  Dusun Silvaduta 531 512 1.043 

5.  Dusun Gunung Karet 700 629 1.329 

6.  Dusun Topo Indah 764 803 1.567 

7.  DusunRindangBenua 699 634 1.333 

8.  Dusun Bumi Indah 486 529 1.015 

                                                             
5 Sumber Data, Kantor Desa Sangata Selatan, 28 Agustus 2019 
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9.  DusunRindangBenua 659 709 1.367 

Jumlah 5.391 5621 11.012 

Sumber data : kantor Desa Sangata Selatan Kecamatan Sangata Selatan Kab. Kutai 

Timur, 28 agustus 2019 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk setiap 

dusun rata-rata memiliki penduduk yang cukup banyak. Jika dilihat keseluruhan 

jumlah laki-laki dan perempuan hampir seimbang. 

e. Penduduk Mandar di Desa Sangata Selatan. 

Jumlah penduduk perantau Mandar yang ada di Desa Sangata Selatan 

Kecamatan Sangata Selatan Kabupaten Kutai Timur yaitu berjumlah 531 jiwa, yang 

terdiri dari 198 laki-laki dan 241 perempuan. Yang tersebar di 4 dusun, dengan 

rincian sebagai berikut:  

Tabel 2 

Disribusi jumlah peduduk perantau Mandar 

No. Dusun Laki-laki perempuan jumlah 

1. Silvaduta 87 95 182 

2. Masabang 93 112 205 

3. Pasar Raya 46 60 106 

4. Gunung Teknik 17 21 38 

Sumber data : kantor Desa Sangata Selatan Kecamatan Sangata Selatan 

Kab. Kutai Timur, 28 Agustus 2019. 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat perantau Mandar 

tidak mendiami setiap Dusun akan tetapi hanya 4 Dusun saja, yaitu Dusun Silvaduta, 

Dusun Masabang, Dusun Pasar Raya dan Dusun Gunung Teknik. Jika dilihat 

keseluruhan, perantau Mandar yang ada di Desa Sangata paling banyak tinggal di 

Dusun Masabang kemudian Dusun Silvaduta, menyusul Dusun Pasar Raya dan yang 

paling sedikit Dusun Gunung teknik. 

f. Sarana dan Prasarana Desa Sangata Selatan    

Keberhasilan suatu daerah tidak hanya dilihat dari segi sumber daya 

manusia, akan tetapi juga dilihat dari sarana dan prasarana pendudkung yang 

memedai. Kesediaan sarana dan prasarana sangat erat kaitannya dengan aktivitas 

keseharian seperti sekolah, rumah ibadah sarana kesehatan, untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel 2 berikut ini: 

Tabel 3 

Distribusi Sarana dan Prasarana Desa Sangata Selatan Tahun 2018 

No JENIS JUMLAH 

1 Kantor Desa 1 

2 Kantor Dusun 9 

3 TK 12 

4 SD 6 

5 SMP 3 

6 SMA/ sederajat 4 

7 Jembatan 2 

8 Puskesmas 2 

9 Masjid 9 

10 Gereja 2 

11 Pasar  2 

Sumber : kantor Desa Sangata Selatan Kecamatan Sangata Selatan, 28 agustus 2019 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di Desa 

Sangata Selatan Kecamatan Sangata Selatan Kabupaten Kutai Timur kurang memadai 

karna dilihat dari kepadatan penduduk tidak sebanding dengan sarana dan prasarana 

yang tersedia.
6
 

B. Hasil Penelitian 

Masyarakat Mandar adalah salah satu suku di Indonesia yang mendiami 

sebagian besar wilayah Sulawesi Barat. Salah satu Kabupaten yang mayoritas 

penduduknya suku Mandar yaitu Kabupaten Majene. potensi alam di kabupaten 

Majene yang di domisi dengan lautan dan pegunungan menjadikan masyarakat 

Mandar sangat dikenal dengan kepiawaiannya dalam bertani dan berlayar, Mayoritas 

pekerjaan masyarakat Mandar Majene adalah petani dan nelayan. 

Namun demikian, tak sedikit diantara masyarakat Mandar Majene memilih 

untuk merantau ke berbagai daerah lain di Indonesia bahkan ada diluar Indonesia. 

Ada yang merantau dengan tujuan untuk mengenyam pendidikan dan ada pula yang 

merantau untuk mencari pekerjaan. Salah satu daerah yang menjadi tempat tujuan 

para perantau Mandar Majene yaitu Kabupaten Kutai Timur, ini dibuktikan dengan 

banyaknya orang Mandar memangku jabatan di Kabupaten Kutai Timur. Selain itu 

masyarakat Mandar juga mampu menarik satu sama lain untuk ikut merantau. 

Sehingga dengan banyaknya suku Mandar yang ada di tanah rantau memiliki andil 

dalam memajukan kesejahteraan daerah tempat merantau, baik secara individu 

maupun kelompok. 

                                                             
  6 Sumber Data, Kantor Desa Sangata Selatan, 28 agustus 2019 
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Perantau Mandar yang datang ke Desa Sangata Selatan Kecamatan Sangata 

Selatan Kabupaten Kutai Timur, sudah ada sejak dahulu bahkan membentuk 

perkampungan Mandar disana dan perantaunya  meningkat tiap tahun. Mengenai 

perkembangan masyarakat Mandar yang ada di Desa Sangata Selatan, disampaikan 

oleh bapak Sjaim selaku Kepala Desa yang mengatakan: 

“perantau yang berasal dari Mandar yang datang ke Desa Sangata Selatan ini 

bertambah setiap tahunnya, tapi sayangnya ada melapor dan ada yang tidak. 

Bagi yang melapor itu rata-rata datang atau pindah kesini untuk mencari 

pekerjaan.dan kebanyakan dari mereka yang pengangguran atau putus 

sekolah. awalnya masyarakat Mandar hanya berdomisili di Dusun Silvaduta. 

tetapi sekarang, bukan hanya di Sivaduta saja, tapi juga di Dusun lain seperti 

Dusun Masabang, dan Dusun Gunung Karet. Dan Dusun Silvaduta sendiri 

bukan hanya masyarakat Mandar yang ada disana skrang akan tetapi sudah 

dicampuri dengan suku lain seperti suku Jawa”.
7
 

 

Maksud dari pernyataan di atas yaitu, perantau Mandar di Desa Sangata 

Selatan selalu bertambah. Kebanyakan dari mereka pengangguran yang tidak putus 

sekolah dan tidak tahu cara bertani atau berlayar. Sehingga mereka memilih untuk 

meninggalkan kampung halamannya untuk mencari kerja sesuai dengan 

kemampuannya.    

C. Berbagai Faktor yang menyebabkan masyarakat Mandar memilih untuk 

merantau  

  Terjadinya migrasi Suku Mandar juga tidak bisa dilepaskan dari berbagai 

faktor.  Migran dalam proses perpindahan harus menentukan daerah yang dituju, 

biasanya daerah yang dipilih adalah daerah-daerah yang memiliki kelebihan-

kelebihan tersendiri. Desa Sangata Selatan pada saat ini merupakan daerah yang 

                                                             
  7 Sjaim (38 tahun) Kepala Desa Sangata Selatan, wawancara, Desa Sangata Selatan 
Kecamatan Sangata Selatan Kab, Kutai Timur, 28 Agustus 2019 
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menjanjikan bagi perantau Mandar. Karena Desa Sangata Selatan memiliki kelebihan 

yakni tersedianya lapangan kerja yang mudah didapatkan. Berdasarkan hasil 

wawancara, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat Mandar 

merantau, yaitu: 

a. Faktor Struktural 

Salah satu penyebab masyarakat Mandar merantau yaitu faktor srtuktural, 

faktor struktural adalah status tinggi dalam masyrakat dan kemudahan dalam mencari 

npekerjaan. Dari beberapa informan yang peneliti wawancara, salah satunya yaitu ibu 

Rosdiana selaku Camat Kecamatan Sangata Selatan, yang mengatakan: 

“Perantau mandar yang datang ke Sangata Selatan memang meningkat setiap 

tahunnya, bahkan saya pribadi bersama keluarga berasal dari Mandar sana. 

Orang tua  pindah kesini sejak saya masih kecil, sehingga saya di besarkan, 

sekolah bahkan menikah disini. Saat ini kami sesama masyarakat Mandar 

yang ada di Sangata Selatan berinisiatif untuk mengumpulkan data semua 

masyarakat perantau Mandar untuk kemudian membentuk kembali KKM-SB 

(Kerukunan Keluarga Mandar Sulaweis Barat) yang sempat Fakum.”
8
 

 

Maksud dari pernyataan di atas yaitu, perantau Mandar yang ada di Desa 

Sangata Selatan banyak, sehingga mereka ingin mengaktifkan kembali sebuah 

Organisasi dengan tujuan untuk mensejahterakan sesama masyarakat Mandar dan 

juga untuk menyambung silaturrahmi sesama perantau. Adapun pernyataan yang 

diutarakan oleh Ibu Salmiah sebagai seorang pensiun PNS, yang mengatakan: 

“saya merantau ke Sangata sekitar tahun yang lalu. Alasan saya merantau 

karna ikut suami yang bekerja sebagai buruh perusahaan dan kebetulan 

banyak keluarga yang sudah lebih dulu merantau kesini. Setelah beberapa 

tahun tinggal disini saya mencoba bekerja juga sebagai tukang sapu di 

jalanan, dan setelah ada penerimaan PNS di kantor saya mendaftar dan 

                                                             
8 Rasdiana (41 Tahun) Camat Sangata Selatan, wawancara, Kantor Kecamatan Sangata 

Selatan Kabupaten Kutai Timur, 30 Agustus 2019 
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alhamdullilah lolos sebagai PNS dengan modal ijazah SMA dan pada saat itu 

pindah kerja ke kantor Bupati. 
9
 

 

Maksud dari pernyataan ibu Samiah, bahwa beliau merantau ke Sangata 

dengan alasan ikut suami dan keluarga yang lain banyak yang lebih dulu merantau. 

Adapun pernyataan dari  Ibu Irayanti, seorang guru Sekolah Dasar mengatakan: 

“saya dan suami sudah hampir 14 tahun merantau ke Sangata, alasannya karna 

setelah lulus kuliah, kami memutuskan untuk menikah. Pada saat itu suami 

sudah bekerja sebagai seorang honorer, tapi gajinya tidak cukup untuk 

kebutuhan kami. Apalagi dia terima gaji 3 sekali. Pada saat itulah kami 

memutuskan untuk merantau dan mencari kerja di Sangata ini.” 
10

 

 

Pernyataan dari ibu Irayanti di atas, dapat di  simpulkan bahwa beliau dan 

suami merantau karna kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi. Pendapatan 

suaminya tidak cukup untuk kebutuhan hidup mereka.  

b. Faktor individu 

Selain faktor struktural, ada juga faktor individu, dimana cakupannya yaitu 

kualitas orang perorang di tinjua dari segi pendidikan, penampilan maupun 

keterampilan pribadi. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh bapak Maulana, 

seorang karyawan di perusahaan baru bara, yang mengatakan: 

“Saya bersama keluarga kecil, pindah ke Sangata sekitar 3 tahun yang lalu. 

Alasannya, karna di kampung tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan 

keahlian saya dan juga capek mendengarkan omongan tetangga yang seakan 

menghina karna saya pengangguran. Itulah mengapa saya memutuskan untuk 

merantau kesini. Dan  Alhamdulillah setelah pindah kesini, perusahaan batu 

bara menerima saya untuk bekerja sebagai operator alat berat ”.
11

 

  

                                                             
9 Salmiah (60 Tahun) Pensiun PNS, wawancara, Desa Sangata Selatan Kecamatan Sangata 

Selatan Kab. Kutai Timur, 14 September 2019 
10 Irayanti (32 Tahun) PNS, wawancara, Desa Sangata Selatan Kecamatan Sangata Selatan 

Kab. Kutai Timur, 04 September 2019. 
11 Maulana (38 Tahun) pekerja Tambang Batu Bara, wawancara, Desa Sangata Selatan 

Kecamatan Sangata Selatan Kab. Kutai Timur, 11 September 2019 
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Maksud dari pernyataan bapak Maulana yaitu, tidak jauh beda dengan 

informan sebelumnya, bahwa faktor yang mempengaruhi beliau dengan keluarga 

untuk merantau ke Sangata yaitu faktor ekonomi, faktor menyempitnya lapangan 

pekerjaan, juga faktor ketidaknyamanan terhadap dirinya dan keluarga atas hinaan 

dari orang lain karna beliau pengangguran. 

Pernyataan selanjutnya yaitu saudara Rizal, seorang buruh mengatakan: 

“saya sudah hampir 1 tahun merantau kesini. Alasanku merantau karna pas 

lulus SMA tidak ada pekerjaan. Di kampungku rata-rata anak muda yang 

putus sekolah, kalau tidak menikah ya pergi merantau. Jadi ikut-ikutan ka 

juga. Dan kebetulan di Sangata banyak keluargaku” 
12

 

 

Maksud dari pernyataan saudara Rizal yaitu, beliau pergi merantau karna 

putus sekolah. Dan di kampung asalnya, anak muda sebaya denganya kebanyakan 

memilih merantau setelah putus sekolah.  

Pernyataan selanjutnya diutarakan oleh Bapak Mustari, beliau bekerja sebagai 

seorang Securuty di salah satu perusahaan rokok di kabupaten Kutai Timur, yang 

mengatakan: 

“saya merantau ke Sangata sejak tahun 2017. Sebelum memutuskan untuk 

merantau, saya kuliah di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Majene, 

Tapi berhenti karna saya menikah. Setelah menikah saya tidak punya 

pekerjaan untuk menghidupi keluarga kecil saya dan malu dengan keluarga 

dari istri karna saya pengangguran. Makanya, saya memutuskan untuk 

merantau dan mencari kerja di Sangata ini. Meskipun jauh dari istri dan anak, 

tapi saya melakukan itu demi memenuhi kebutuhan mereka”
13

 

 

                                                             
12 Rizal (21 Tahun), wawancara, Desa Sangata Selatan Kecamatan Sangata Selatan Kab. Kutai 

Timur, 2 September 2019  
131313 Onjeng (21 Tahun) pegawai Indomaret, wawancara, Desa Sangata Selatan Kecamatan 

Sangata Selatan Kab. Kutai Timur, 8 September 2019. 
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Maksud dari pernyataan bapak mustari, beliau meninggalkan istri dan 

anaknya untuk mencari pekerjaan, karna tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup istri 

dan anaknya selama tinggal di kampung, lagi-lagi ini dipengaruhi oleh faktor 

ekonomi dan juga faktor menyempitnya lahan pekerjaan di daerah asal. 

3. Faktor Ekonomi 

Adapun faktor lain yang menyebabkan masyarakat Mandar memilih untuk 

merantau yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi inilah yang menjadi pemicu 

utama, dimana kebnyakan perantau melakukan perantauan karna tidak 

terpenuhinya kebutuhan di daerah asal. Berikut pernyataan beberapa responden 

salah satunya bapak Bahari selaku Imam Dusun Silvaduta, yang mengatakan: 

 “saya dan keluarga merantau ke Sangata itu sejak tahun 1993. Alasan saya 

merantau karna di kampung tidak mendapatkan penghasilan yang cukup 

untuk keluarga. Dan kebetulan pada saat itu kakak saya memberikan sebagian  

lokasinya yang ada di Sangata ini untuk dikelola kemudian ditanami sayur-

sayuran. Apalagi di sini sayur-sayuran cukup mahal di banding di kampung 

yang bahkan biasa tidak ada yang beli jika dijual. Selain itu saya juga bisa 

bekerja sebagai buruh perusahaan.
14

 

 

Maksud dari pernyataan di atas, menjelaskan bahwa faktor yang 

mempengaruhi bapak Bahari dan keluarga untuk merantau ke Desa Sangata yaitu 

faktor ekonomi yang tidak terpenuhi selama di kampung halaman, sehingga beliau 

memboyong keluarganya untuk pindah ke Sangata demi mencari pekerjaan. 

Responden selanjutnya yaitu Ibu Wahida, ibu rumah tangga, yang 

mengatakan: 

                                                             
14 Bahari (63 Tahun) Imam Dusun Silvaduta, wawancara, Desa Sangata Selatan Kecamatan 

Sangata Selatan Kab, Kutai Timur, 02 September 2019. 
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“saya merantau ke Sangata sudah lebih 3 tahun. Alasan saya merantau karna 

anak saya lebih dulu merantau dan bekerja disini. setelah cerai sama suami, 

saya tinggal berdua dengan anak bungsu saya. Pada saat itu anak saya 

meminta untuk saya menyusulnya  kesini. Karna tidak ada uruskan 

makanannya, dia kerja dari pagi sampai sore. Alhamdulillah disini tiap hari 

ada kerjaan yaitu kupas bawang, meski gajinya tidak seberapa tapi mendingan 

dari pada tinggal saja di rumah” 
15

 

Maksud dari pernyataan ibu Wahida, beliau merantau karna ikut anaknya 

yang kerja di Sangata. Beliau seorang single parent  yang tidak bekerja. Itulah 

sebabnya anaknya meminta dirinya untuk pindah Ke sangata. 

4. Faktor Keinginan Melihat Daerah Lain 

Selanjutnya yaitu faktor keinginan melihat daerah lain. Dimana seseorang 

melakukan perantauan hanya karna merasa bosan tinggal di kamoung halaman, dan 

berinisiatif untuk mencari pengalaman di daeraha lain. Hasil wawancara yaitu saudara 

Onjeng, yang bekerja sebagai karyawan di indomaret, yang menyatakan: 

“saya merantau ke Sangata sekitar 2 tahun yang lalu. Pada saat itu saya baru 

lulus SMA. Meskipun keluarga menyuruh untuk lanjut ke perguruan tinggi, 

tetapi saya merasa otak saya tidak mampu untuk belajar lagi. Daripada tinggal 

di kampung sebagai pengangguran, saya memilih untuk ikut saudara sepupu 

merantau ke Sangata, untuk mengisi waktu dalam mencari pekerjaan yang 

lebih baik saya menjadi karyawan di indomaret” 

 

Maksud dari pernyataan saudara Onjeng yaitu, bukan karna  faktor ekonomi 

yang mempengaruhi dirinya untuk merantau tetapi adanya faktor ingin melihat  

daerah lain. 

Dari pernyataan beberapa informan diatas, dapat digambarkan bahwa faktor 

yang yang menyebabkan sebagian masayarakat Mandar untuk merantau ke Desa 

                                                             
15 Wahida (49 Tahun) Ibu Rumah Tangga, wawancara, Desa Sangata Selatan Kecamatan 

Sangata Selatan Kab. Kutai Timur, 20 September 2019. 
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Sangata Selatan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dimana seorang 

migrant memutuskan untuk mernatau karna malu disebut sebagai pengguran. Selain 

itu ada juga faktor menyempitnya pekerjaan di daerah asal dalam hal ini di Kabupaten 

Majene, sehingga para pelaku migrant harus keluar untuk mencari pekerjaan yang 

sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ada juga faktor structural. 

 

A. Mobilitas Sosial perantau Mandar  

Konsep mobilitas sosial dan praktiknya akan saling berkaitan satu sama lain. 

Dan sulit menentukan sebab akibatnya. Mobilitas sosial selalu diawali dengan 

mobilitas penduduk. Sebagai contoh untuk terjadinya status perubahan sosial, 

keinginan untuk meningkatkan status sosial dengan mendapatkan pekerjaan. 

Seseorang terpaksa meninggalkan kampung halamannya karna tidak adanya lapangan 

pekerjaan.  

Mobilitas sosial yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok, akan 

melahirkan perubahan sekecil apapun, perubahan itu akan tetap terjadi. Semakin 

tinggi mobilitas yang dialami seorang individu atau kelompok,  maka akan semakin 

besar pula perubahan yang dialaminya. Perubahan sosial yang terjadi pada 

masyarakat perantau mencakup daptasi terhadap lingkungan tujuan dan upaya untuk 

menjaga interaksi secara konsisten terhadap masyarakat  agar tidak menimbulkan 

konflik di kemudian hari. Mobilitas sosial yang terjadi di Desa Sangata Selatan telah 

membawa dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat perantau. Perubahan 
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ekonomi seiring dengan penghasilan yang diperoleh, berikut beberapa kasus 

mobilitas sosial yang berkaitan dengan penghasilan yang yang diperoleh.  

1. Mobilitas vertikal  

Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan status sosial yang dialami 

seseorang atau sekelompok orang pada lapisan sosial yang berbeda. Mobilitas sosial 

terbafi menjadi dua yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial vertikal turun. 

Berikut beberapa wawancara kepada informan yang berasal dari Mandar yang 

mengalami mobilitas sosial vertikal naik, salah satunya adalah bapak Muhammad 

Ramli, yang mengatakan: 

“saya perantau dari  Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Saya sudah 5 tahun 

merantau ke Sangata untuk mencari pekerjaan. Awalnya saya bekerja di 

sebuah toko yang menjual berbagai jenis kebutuhan rumah tangga. Saya 

bekerja sambil kuliah di salah satu perguruan tinggi di Sangata. Setelah tahun 

ke-tiga bekerja dan semester ke-dua kuliah, saya memutuskan untuk berhenti 

dari pekerjaan saya sebagai buruh tokoh, karna boss tidak mengizikan saya 

kerja sambil kuliah.
 16

 

  

Sejak 5 tahun yang lalu, bapak Muhammad Ramli pindah dan bekerrja 

sebagia buruh  salah satu toko di Sangata, dan berhenti karna tidak di izinkan untuk 

kuliah sambil kerja. Kemudian mencari pekerjaan lain, dan akhirnya bekerja sebagai 

buruh di perusahaan rokok.  Dari analisi setelah berhenti bekerja dari pekerjaan yang 

satu dan mendapat pekerjaan baru yang lebih lumayan penghasilannya, mobilitas 

sosial yang dialami bapak Ramli yaitu mobilitas sosial vertikal naik.  

                                                             
16 Ramli (26 Tahun) Pegawai Kantor, Wawancara, Desa Sangata Selatan Kecamatan Sangata 

Selatan Kab. Kutai Timur, 17  September 2019 
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 Selanjutnya pernyataan oleh disampaikan oleh saudara Taslim yang bekerja 

sebagai kariawan di PT KPC, yang mengatakan:  

“saya perantau yang berasal dari Majene dan sudah 6 tahun pindah ke 

Sangata, awalnya saya bekerja sebagai OB di salah satu Hotel di Sangata 

Baru. Saya tinggal bersama mama’ dan adik saya yang masih sekolah. Dan 

menumpang tinggal di saudara mama’. Setelah 2 tahun bekerja saya berhenti 

dan pindah ke PT KPC sebagai karyawan. Alhamdulillah pendapatan saya 

setelah pindah tempat kerja lebih besar dari pada sebelumnya. Sekarang saya 

sudah bisa beli rumah sendiri untuk saya mama’ dan adek. sehingga kami 

tidak  lagi menumpang di rumah saudara mama’
17

 

 

 

 Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa  mobilitas sosial saudara 

Taslim, yang awalnya bekerja sebagai OB dengan penghasilan kurang atau tidak 

cukup untuk didrnya dan keluarga, sekarang meningkat menjadi seorang karyawan 

perusahaan yang penghasilannya lumayan dan bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan 

keluarga. Mobilitas sosial saudara Taslim yaitu mobilitas sosial vertikal naik, yang 

dimana mengalami kenaikan.  

Pernyataan yang serupa diungkapkan juga oleh bapak Muhaimin, selaku 

pegawai kantor KESBANGPOL, yang mengatakan: 

“Saya pindah sejak masih kecil, karan ikut dengan orang tua yang bekerja 

disini. Saya besar dan sekolah di Sangata. Setelah lulus kuliah saya langsung 

bekerja di kantor KESBANGPOL sebagai karyawan biasa. Sekarang jabatan 

saya meningkat sebagai sekertaris umum di kantor KESBANGPOL”
18

 

 

                                                             
17 Taslim (22 Tahun) Pekerja Tambang Batu Bara, wawancara, Desa Sangata Selatan 

Kecamatan Sangata Selatan Kab. Kutai Timur, 12 September 2019 
 

18 Muhaimin (41 tahun), Sekertaris KESBANGPOL, Wawancara, Kantor KESBANGPOL Kab. 
Kutai Timur, 1 September 2019 
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Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa Mobilitas sosial bapak 

muhaimin mengalami pergerakan naik atau mobilitas sosial vertikal naik. Terbukti 

dengan Yang awalnya sebagai karyawan biasa menjadi sekertaris umum. 

2. Mobilitas sosial horizontal 

Mobilitas sosial horizontal yaitu perpindahan status seseorang atau 

sekelompok orang dalam lapisan yang sama. Berikut wawancara kepada informan 

yang mengalami mobilitas sosial horizontal. Salah satunya adalah ibu Hartati seorang 

Ibu Rumah Tangga, mengatakan: 

“Sebelum pondah ke Sangata Suami saya bekerja sebagai kuli bangunan, 

meskipun penhasilanya sedikit tetapi cukup untuk kebutuhan sehari hari, di 

kampung kami tidak beli beras karna kami punya kebun yang ditanami 

padidan sayuran. Tahun 2017 kemarin kami pindah ke Sangata karn ada 

masalah keluarga. Sampai disni suami saya diterima sebagai karyawan di 

sebuah perusahaan, dan gajinya lumayan banyak. Akan tetapi semua 

kebutuhan disini tidak ada yang tidak di beli”
19

 

 

Maksud  pernyataan Ibu Hartati ini, yaitu pendapatan dikampung yang tidak 

banyak nominalnya dan di kota yang banyak nominalnya, hampir sama sebab di 

kampung masih erat hubungan persaudara dan bisa saling memberi secara Cuma-

Cuma. Berbeda dengan di kota yang semua serba dibeli.  

Dari pernyataan beberpa informan diatas mengenai mobilitas sosial 

masyarakat perantau di Desa Sangata Selatan dapat dilihat bahwa ada dua jenis 

mobilitas sosial yang ada pada masyarakat perantau yaitu mobilitas sosial horizontal. 

Hal serupa dinyatakan juga oleh seorang bapak Kanoci, seorang petani: 

                                                             
19 Kanoci (70 Tahun) Petani, Wawancara, Desa Sangata Selatan Kecamatan Sangata Selatan 

Kab. Kutai Timur, 20 September 2019 
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“saya suadah 20 tahun pindah ke Sangata dengan meninggalkan istri dan anak 

di kampung, awalnya saya bekerja sebagai tukang angkut sampah, tapi hanya 

bertahan sekitar  5 tahun bekerja, setelah itu saya mencari pekerjaan lain 

sebagai tukang bangunan, dan hanya bertahan sekitar 3 tahun karna faktor 

umur.dari penghasialn selama bekerja saya bisa menabung sebagian lalu 

membeli lahan. Setelah itu saya sempat kembali ke kampung dan kembali lagi 

ke Sangata untuk mengelola lahan yang sudah saya beli dan menanam sayur-

sayuran. Dari hasil tanaman itu kemudian di jual ke pasar” 

 

Dari pernyataan  di atas dapat di analisis bahwa pekerjaan pak Kanoci yang 

seorang tukang pengangkut sampah kemudian menjadi tukang bangunan dan 

akhirnya menjadi petani dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial pak Kanoci sama 

dengan informan sebeumnya yaitu mobilitas sosial horizontal yaitu berubag tapi tidak 

berdampak pada status sosialnya.  

Pernyataan selanjutnya yaitu ibu Ikkong, seorang ibu rumah tangga yang 

dulunya bekerja sebagai buruh kupas bawang. Yang mengatakan: 

“Saya pindah ke Sangata pada tahun 2008, pada saat itu ikut suami yang kerja 

disini. Dulu saya bekerja sebagai tukang cuci karna saya fikir daripada saya 

tinggal saja dirumah, lebih baik cari kerja juga meskipun sebagai tukang cuci. 

tapi itu hanya berlangsung sekitar 3 tahun. Setelah itu saya berhenti karna 

sakit-sakitan. Tapi pada tahun 2015 kemarin suami saya meninggal dunia, dan 

saya kembali mencari pekerjaan untuk menghidupi anak-anak saya, dan 

Alhamdulillah saya kembali menjadi tukang cuci”.
20

 

Maksud dari pernyataan ibu Ikkong ini adalah, beliau seorang ibu rumah 

tangga yang dulu bekerja sebagai tukang cuci karna tidak ingin tinggal saja sebagai 

ibu rumah tangga, namun berhenti setelah beberapa tahun karna saki-sakitan. Namun 

sekarang beliau harus kembali bekerja untuk menghidupi anak-anaknya karna 

suaminya telah meninggal dunia, meskipun kembali sebagai tukang cuci. Dari hasil 

                                                             
20 Ibu Ikkong (38 Tahun) Tukang Cuci, Wawancara, Desa Sangata Selatan Kecamatan Sangata 

Selatan Kab. Kutai Timur, 17 September 2019 
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wawancara dengan ibu ikkong dapat disimpulkan bahwa beliau mengalami mobilitas 

sosial horizontal. 

Dari hasil wawancara di atas mengenai mobilitas sosial masyarakat perantau, 

dapat disimpulkan bahwa ada dua mobilitas sosial yang terjadi pada masyarakat 

perantau yang ada di Desa SangataSelatan Kecamtan Sangata Selatan Kabupaten 

Kutai Timur, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobiliotas sosial horizontal.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap mobilitas sosial 

masyarakat mandar di tanah rantau di Desa Sangata Selatan Kecamatan Sangata 

Selatan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Faktor yang menyebabkan masyarakat Mandar untuk merantau kebanyakan 

dipengaruhi ole faktor ekonomi, mereka memutuskan merantau dengan tujuan 

untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Selain faktor ekonomi ada juga 

faktor lain seperti, faktor gengsi, faktor kurangnya lapangan pekerjaan di kamoung 

halaman dan juga faktor bathin yang tidak tenang karna adanya hinaan dari orang 

lain. 

2. Mobilitas sosial masyarakat Mandar di tanah Rantau ada dua versi, yang pertama 

yaitu mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan status sosial yang dialami 

seseorang atau sekelompok orang dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain. 

mobilitas sosial vertikal terbagi lagi menjadi dua, yaitu vertikal naik contohnya 

yaitu seorang yang awalnya bekerja sebagai buruh angkat barang kemudian naik 

jabatan menjadi pegawai kantoran. Kemudian mobilitas  vertikal turun, yaitu 

seseorang yang awalnya bekerja sebagai PNS berubah menjadi ibu rumah tangga 

karna sudah memasuki masa pensiun. Kemudain yang kedua yaitu mobilitas 

sosial horizontal, yaitu perpindahan status seseorang atau sekelompok orang 
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dalam lapisan yang sama. Contohnya dari  segi pekerjaan, yaitu seseorang yang 

awalnya bekerja sebagai petani berubah pekerjaan sebagai buruh bangunan. 

 

B. SARAN 

Menyadari bahwa, penelitian yang dilaksanakan ini tidak terlepas dari 

keterbatasan-keterbatasan, maka dalam kesempatan disarankan kepada pihak yang 

berkompoten untuk mengkaji lebih seksama beberapa pokok persoalan yang ternyata 

luput dari kerangka pemikiran penelitian in, adapun saran yang biasa 

direkomendasikan dari penellitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian inimenunjukkan kondisi sosial masyarakat 

perantaumempunyai harapan tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan itu 

perlu bekal ilmu yang cujup dan keterampilan supaya mampu bersaing dengan 

warga asli dan perantau dari daerah lainnya. 

2. Warga perantau dapat meningkatkan potensi diri agar dapat bersaing 

denganlainnya, bukan hanya sekedar menimbulkan mobilitas sosial horizontal 

tapi juga vertikal dengan menambah keterampilan hidup. 
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Gambar 1 : Foto dengan Camat Kecamatan Sangata Selatan 

 

Gambar 2 : Foto dengan Kepala Desa Sangata Selatan 



 
 

 

Gambar 3 : Foto wawancara degan Maulana 

 

Gambar 4 : Foto dengan pak Muhaimin diambil setelah wawancara 

 



 
 

 

Gambar 5 : foto dengan Taslim diambil saat wawancara 

 

Gambar 6 : Foto dengan Muh. Ramli diambil setelah wawancara 

 

 



 
 

 

Gambar 7 : Foto dengan Musatari diambil setelah wawancara 

 

Gambar 8 : foto dengan Onjeng diambil saat wawncara 

 

 



 
 

 

Gambar 9 : foto Salmiah dan Ikkong diambil setelah wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DAFTAR INFORMAN 

No Nama Umur Jenis kelamin Keterangan 

1 Sjaim 38 tahun Laki-laki Kepala Desa 

2 Bahari 68 tahun Laki-laki Imam 

3 Maulana 38 tahun Laki-laki Pekerja tambang 

batu bara 

4 Taslim 22 tahun Laki-laki Pekerja tambang 

batu bara 

5 Irayanti 32 tahun Perempuan PNS 

6 Salmiah 60 tahun Perempuan Pensiun 

7 Rizal 21 tahun Laki-laki - 

8 Onjeng 21 tahun Laki-laki Pegawai 

indomaret 

9 Rosdiana 41 tahun perempuan Camat 

10 Mustari 25 tahun Laki-laki Security 

11 Muh.Ramli 26 tahun Laki-laki Pegawai kantor 

12 Ikkong 38 tahun Perempuan Tukang cuci 

13 Muhaimin 41 tahun Laki-laki Pegawai kantor 

14 Hartati 27 tahun Perempuan Ibu rumah 

tangga 

15 Kanoci 70 tahun Laki-laki Petani 
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